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  ABSTRACK 

Nama : Fatmawati  

Nim : 40200119081 

Judul Skripsi : Tradisi Meondo’ Pada Adat Pernikahan Masyarakat 

Sinyonyoi Selatan di Kec. Kalukku Kab. Mamuju (Studi 

Unsur-Unsur Islam) 

        

      Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana unsur-unsur Islam dalam 

tradisi meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju? Sebagai submasalah: 1) Bagaimana eksistensi tradisi 

meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju? 2) Bagaimana prosesi tradisi meondo’ pada adat 

pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju? 3) Bagaimana nilai-nilai Islam dalam tradisi meondo’ pada adat 

pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju? 

             Jenis Penelitian ini adalah penelitian budaya. Data yang digunakan data              

kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan. Metode pelaksanaan yang 

digunakan adalah metode deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu 

pendekatan historis, pendekatan antropologi, pendekatan sosiologi, dan pendekatan 

agama. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

pengolahan analisis data yang digunakan yaitu tahap-tahap analisis data, jenis 

analisis data dan bentuk analisis data. 

             Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Tradisi meondo’ merupakan 

salah satu tradisi kunjungan balasan pengantin wanita untuk menemui mertuanya. 

Prosesi dalam tradisi meondo’ terbagi menjadi beberapa tahapan. Pertama, 

penjemputan menantu (ditado). Kedua, menaburkan boas (dikemburri). Ketiga, 

pencucian kaki pengantin (dibasoi bittina). Keempat, pengambilan amplop 

ditempat beras (mangala amplop di pangannang boas).   Kelima, menyuappi kedua 

pengantin (disimpoi kande nikka). Keenam, saweran pernikahan (mico’bo). 

Ketujuh, menyalami mertua (mangsujui pomanenang). Kedelapan, Makan kue 

perjamuan (Mangkande Ga’de). Kesembilan foto bersama keluarga (Mangfoto 

Siola Keluarga). Nilai-nilai Islam dalam tradisi meondo’ terbagi menjadi beberapa 

bagian yaitu nilai keyakinan, nilai kesyukuran, nilai silatuhrahmi, nilai gotong 

royong dan nilai ekonomi.   

Implikasi penelitian ini mempunyai dampak yaitu mempererat tali 

silaturahmi dan terdapat beberapa nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai 

kesyukuran, nilai keyakinan,  nilai gotong royong dan nilai ekonomi.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia ialah negara yang mempunyai kekayaan yang tersebar mulai dari 

Sabang sampai Marauke, dengan beraneka ragam suku serta ras sehingga 

membentuk kebudayaan yang beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki Indonesia 

bukan hanya berupa sumber alam saja, namun Indonesia juga mempunyai kekayaan 

lain seperti keberagaman budaya, suku, bangsa, ras, bahasa, serta yang lainnya yang 

beredar di seluruh penjuru Indonesia.1 

 Manusia serta kebudayaan ialah satu ikatan yang tidak mampu dipisahkan 

dalam kehidupan. Manusia menjadi mahluk Tuhan yang sangat sempurna 

membentuk kebudayaan mereka sendiri serta melestarikannya secara turun 

temurun. Terciptanya budaya berasal kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-

kejadian yang telah diatur oleh yang Maha kuasa. Selain itu manusia merupakan 

mahluk sosial yang berinteraksi satu sama lain serta melakukan sesuatu kebiasaan-

kebiasaan tertentu yang pada akhirnya sebagai suatu budaya yang biasa mereka 

lakukan.  

 Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dilihat dari 

beberapa hal atau faktor seperti:2 

Pertama, Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua 

samudera. Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, benua Asia dan Australia. 

Hasilnya, Indonesia mulai mendapatkan arus perdagangan. Selain itu, Indonesia 

 

 1Takbir, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam   (Volume, Nomor 2: Agustus, 2009): 

 h. 154. 

  2Fitri Lintang, Jurnal Global Citizen: Jurnal Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 2022: 

 h. 82.  
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terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di Timur dan Barat. di mana beberapa budaya 

hidup di setiap pulau. Hasilnya, Indonesia memiliki budaya yang beragam. 

Setiap daerah mempunyai keadaan alam yang unik, serta kondisi iklim yang 

unik. Lingkungan alam meliputi pegunungan, dataran, dataran tinggi, dan lain 

sebagainya. Masyarakat yang tinggal di pegunungan dan tepi laut, misalnya, 

mempunyai gaya tempat tinggal dan pakaian yang berbeda-beda. 

        Ketiga dampak budaya asing. Letak fisik Indonesia juga berkontribusi 

terhadap infiltrasi budaya asing. Indonesia berfungsi sebagai jalur komersial. Di 

masa lalu, para pedagang mengunjungi Indonesia dengan tujuan untuk 

mempromosikan budaya dan perdagangan mereka. Hasilnya, Indonesia memiliki 

budaya yang beragam. 

Tradisi merupakan kebiasaan turun-temurun di kalangan masyarakat, 

biasanya dari suatu negara, kebudayaan dan kepercayaan.3 Sama halnya dengan 

warga Indonesia pada umumnya yang kental terhadap tradisi yang sebagai 

kebanggan dan warisan yang tidak ternilai harganya di Provinsi Sulawesi Barat ada 

terdapat beberapa tradisi yang menjadi ciri khas dari setiap suku yang terdapat di 

Sulawesi Barat. 

Makna tradisi yang sangat sederhana ialah sebuah kebiasaan yang sudah 

dilakukan secara turun temurun sebagai akibatnya sulit ditinggalkan bahkan bagian 

kehidupan suatu individu maupun kelompok komunitas, dan dapat terjadi pada 

suatu negara kebudayaan, waktu, atau kepercayaan yang sama.4 Setiap tradisi yang 

dimiliki oleh setiap wilayah memiliki letak perbedaan masing-masing di tiap-tiap 

 

3Ernawati, “ Islam dan Tradisi Lokal”, 30 Januari 2021.  

4Idrus  Sere, “Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat 

Komunitas Wabula Buton” Disertasi, (Makassar: Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar,2015): 

 h. 3. 
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daerah.  Dikarenakan, setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki letak perbedaan 

dari letak geografis, kepercayaan ,adat-istiadat dan warisan nenek moyang.5 

Tradisi pada sebuah perkawinan ialah suatu hal yang krusial karena tidak 

hanya menyangkut antara kedua mempelai, akan tetatapi menyangkut hubungan 

antara kedua belah pihak mempelai . Seperti saudara-saudara mereka atau keluarga 

mereka lainnya.6  

Istiadat adalah sebuah kebiasaan turun-temurun berasal nenek moyang yang 

masih dijalankan pada masyarakat serta menjadi evaluasi atau anggapan bahwa 

cara-cara yang sudah ada merupakan hal yang baik dan sahih.7 Sebab begitu 

pentingnya arti sebuah perkawinan, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa 

disertai dengan berbagai upacara lengkap menggunakan sesajennya. Semuanya 

seakan-akan ialah tahayyul, tetapi kenyataannya hingga saat ini masih sangat 

meresap pada kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia, dan oleh sebab itu 

masih tetap pula dilaksanakan di mana-mana.8 

Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 bahwa perkawinan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita menjadi 

suami istri dengan tujuan membuat keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.9 

Tata cara adat merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan 

dalam suatu bangsa. Sebagaimana yang dikatakan Totok Jumantoro bahwa adat 

 

  5Jumriani , Zulhasari Mustafa, “Peputiq Cina Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam”, Shautuna: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol.2 No.2 (Mei 2021), h. 323 http://journal.uin 

alauddin. ac.id/indeks.php/shautuna/article/view/19368.(Diakses 28 Agustus 2021).   

6Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2012): h. 122.  

7Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat, (Cet. VII; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013): h. 1483. 

8Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia, h. 123. 

9Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 

1. 
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ialah sesuatu yang dikehendaki manusia serta mereka kembali terus-menerus atau 

sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya korelasi rasional. 

10Salah satu adat yang eksis hingga saat ini di Provinsi Sulawesi Barat adalah 

Meondo’. 

Provinsi Sulawesi Barat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 dan di 

resmikan pada tanggal 16 Oktober 2004 terdiri dari lima Kabupaten yaitu 

Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polman, Kabupaten Mamasa 

serta Kabupaten Mamuju Utara.11 Kelima Kabupaten ini berdiri kuat sesuai tradisi-

tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat salah satu contoh yang dapat kita lihat 

yaitu di masyarakat Mamuju, Mamuju merupakan ibu kota Sulawesi Barat yang 

dikenal dengan sebutan “ Bumi Manakarra” yang berarti bumi pusaka yang sakti 

serta petunjuk. 

Dalam perkawinan adat Mamuju, memiliki adat tersendiri yang berbeda 

dengan etnis Mandar. Meskipun Mamuju termasuk bagian dari etnis Mandar, 

Proses perkawinan  adat Mamuju sama tetapi tidak serupa dengan perkawinan adat 

Mandar. 

Budaya lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh Masyarakat 

Mamuju adalah Tradisi Meondo’, ialah tradisi pengantin perempuan berkunjung ke 

rumah orang tua pengantin Laki-laki ditemani oleh sambainena (para sahabat 

perempuannya) dan diantar oleh beberapa wanita dewasa dan tua. Acara ini 

dianggap sebagai penerimaan resmi antara mertua dengan menantu.   

 

 

 

 
10Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta: Amanzah, 2005): h. 2.  

11Muh Idham Khalid Bodi, Makna Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Barat ( Makassar: 

Indobis, 2008): h. 27.  
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B. Rumusan Masalah  

             Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana unsur-unsur Islam pada 

tradisi Meondo’ dalam adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju? Sebagai submasalah:   

1. Bagaimana eksistensi tradisi Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat 

Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?  

2. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Meondo’ pada adat pernikahan 

masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju? 

3. Bagaimana nilai-nilai  Islam dalam tradisi Meondo’ pada adat pernikahan 

masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?  

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah proses tradisi Meondo’ pada adat pernikahan 

masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Sebelum membahas fokus penelitian di bahas juga tentang eksistensi tradisi 

Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju baik awal mula munculnya tradisi Meondo’ 

perubahan dari masa ke masa, pendukung tradisi Meondo’ maupun motif dan tujuan 

tradisi Meondo’. Setelah pembahasan fokus akan di bahas juga nilai-nilai budaya 

Islam dalam tradisi Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan 

di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju baik nilai keyakinan, nilai kesyukuran, 

nilai silatuhrahmi maupun nilai gotong royong.  

2. Deskripsi Fokus  

Kalukku, Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu penulis akan memberikan 

deskripsi fokus tentang prosesi tradisi Meondo’ yang dilaksanakan di Desa 

Sinyonyoi  Selatan sebagai berikut: 
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Meondo’ merupakan kunjungan balasan, berkunjung ke rumah orang tua 

pengantin laki-laki di temani oleh para sahabatnya dan diantar oleh beberapa wanita 

dewasa dan tua. Ketika berkunjung kerumah mempelai laki-laki pihak mempelai 

wanita diwajibkan membawa sesuatu kerumah laki-laki berupa bingkisan-

bingkisan semacam kue dan lain-lain. 

Ditado merupakan acara penjemputan menantu atau acara sambutan yang 

dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki, terhadap kedatangan keluarga 

mempelai perempuan.  

         Dikemburri adalah sebuah menaburkan boas (beras), golla-golla (permen), 

dan doi koin (uang koin) kepada kedua mempelai pengantin. Dikemburri ini 

dilakukan pada saat kedua mempelai berada depan pintu rumah mempelai laki-laki. 

   Dibasoi bittina adalah sebuah pencucian kaki kedua mempelai pengantin 

sebelum memasuki rumah mertua, adapun alat dan bahan yang disiapkan dalam 

pelaksanaan ritual ini yaitu Kappar (baki), cere’ (teko), bacci (kapak), wai (air), 

daun rappa’ dan ribu-ribu. 

Mangala Amplop di Pangannang Boas merupakan pengambilan amplop 

yang berisi uang di tempat beras yang dilakukan oleh mempelai wanita pada saat 

datang Meondo’.  

  Disimpoi Kande Nikkah merupakan menyuapi kedua pengantin, dengan 

makanan yang dibuat khusus untuk pengantin, yang melaksanakan ritual ini adalah 

sanro (orang yang memimpin ritual) mula-mula sanro akan menyuapi kedua 

mempelai pengantin kande nikkah berupa sokkol dan palopo. sokkol merupakan 

makanan yang terbuat dari beras ketan dan santan, sedangkan  palopo, merupakan 

makanan yang terbuat dari gula merah dan telur. 

     Mico’bo merupakan tradisi menempelkan uang ke pipi dan dahi kedua 

mempelai pengantin atau biasa disebut dengan saweran pernikahan. 
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    Mangsujui Pomanenang merupakan salaman tanda bakti dan hormat yang 

dilakukan oleh kedua pengantin ke hadapan orang tua dan keluarga yang lebih tua 

dari kedua belah pihak. 

Mangkande ga’de merupakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan 

oleh keluarga mempelai laki-laki.  

Mangfoto Siola Keluarga merupakan acara foto bersama keluarga dari 

mempelai laki-laki dengan kedua mempelai penhgantin.  

D. Tinjauan Pustaka 

     Tinjauan pustaka merupakan usaha peneliti untuk menunjukkan sumber-

sumber yang terkait dengan penelitian ini. Adapun beberapa sumber data dalam 

penyusunan penelitian ini sebagai berikut:   

1. Jasmin (2022), dengan judul “Tradisi Mapparola Dalam Perkawinan 

Masyarakat Bugis Bone ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kec. Tellu 

Siattinge Kab Bone)”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

tradisi Mappaarola dalam perkawinan Masyarakat Bugis Bone di 

Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone cukup sederhana dimana 

pelaksanaanya terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapannya yaitu 

sebelum Mapparola memepelai laki-laki berangkat ke rumah mempelai 

perempuan untuk melakukan ijab kabul kemudian setelah ijab kabul 

dilaksanakanlah Mapparola. Adapun perbedaan dengan judul penelitian 

yang diangkat yaitu ditinjau masyarakat Bugis Bone menurut hukum Islam.  

2. Sabir (2016), “Upacara Pernikahan Adat Mandar di Desa Peburru 

Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Persfektif 

Budaya Islam)”, penelitian ini membahas tentang dalam upacara 

perkawinan adat Mandar di Desa Pebburu Kecamatan Tubbi Taramanu 

Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-
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kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh 

saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat 

Mandar di wilayah setempat yang betul-betul masih memelihara adat 

istiadat mereka. Kajian yang dikaji berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu penelitian terdahulu membahas tentang persfektif 

budaya Islam, sedangkan peneliti membahas unsur-unsur budaya Islam. 

3. Fatmawati Suka (2019), “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di 

Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Studi unsur-unsur Budaya Islam)”, 

hasil penelitian ini menjelaskan tentang adat pernikahan masyarakat 

Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene masih kental dengan 

adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. 

Adapun prosesi dalam adat pernikahan maasyarakat Mandar di Kecamatan 

Sendana Kabupateen Majene terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap sebelum 

pernikahan, tahap prosesi pernikahan, dan tahap sesudah pernikahan. 

Adapun perbedaan lokasi yang peneliti angkat yang dimana lokasi 

penelitian terdahulu berada di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene 

sedangkan lokasi penelitian peneliti berada di Sinyonyoi Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 

4. Marlinawati (2021), “Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba (Studi Integrasi Islam)” hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam Adat pernikahan Suku Bugis Bulukumba pada 

umumnya yang terdiri atas beberapa tahap kegiatan tahapan Pranikah, 

tahapan Nikah dan tahapan setelah Nikah kegiatan tersebut merupakan 

rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar.  Adapun 

perbedaan dari penelitian tersebut, peneliti lebih berfokus pada tradisi 
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Meondo sedangkan penelitian di atas lebih berfokus kesemua adat 

pernikahan suku Bugis. 

5. Muhammad Aziz (2021), “Tradisi Pernikahan Adat Kajang Desa Tanah Toa 

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Sejarah dan Budaya 

Islam)” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan 

upacara pernikahan di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten 

Bulukumba pada umumnya telah banyak terjadi integrasi Islam dengan 

budaya lokal dalam beberapa tahap pelaksanaanya. Adapun perbedaan 

dengan penelitian peneliti mengkaji unsur-unsur budaya Islam sedangkan 

penelitian di atas mengkaji studi sejarah dan budaya Islam.   

6. Jurnal yang ditulis oleh Musfira Arfina, dkk dengan judul “Tradisi 

Mapparola Pada Masyarakat Bugis di Kelurahan Wawotobi Kabupaten 

Konawe” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi Mapparola 

pelaksanaan tradisi Mapparola masih dilaksanakan dengan tahapan 

pelaksanaan yang diwariskan turun temurun. Memiliki perbedaan beberapa 

rangkain tradisi kunjungan balasan, pada masyarakat Bugis dan masyarakat 

Sinyonyoi Selatan.   

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan eksistensi tradisi Meondo’ pada adat pernikahan 

masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. 

b. Untuk mendeskripsikan secara naratif dan analitis  proses pelaksanaan tradisi 

Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 
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c. Untuk mendeskripsikan secara naratif dan analitis nilai-nilai Islam dalam 

tradisi Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan agar dapat menambah sebuah khazanah 

keilmuan terutama pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan 

Islam. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti ke depannya 

sehingga dapat dijadikan salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu 

tradisi khususnya tradisi Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi 

Selatan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. 

c. Secara praktis kegunaan skripsi ini diharapkan agar bermanfaat bagi 

perkembangan budaya lokal  masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan 

Kalukku, Kabupaten Mamuju. Pada khususnya, hasilnya juga dapat di 

manfaatkan dan digunakan oleh masyarakat setempat untuk memperkenalkan 

tradisi Meondo’ yang masih di laksanakan oleh masyarakat setempat. 

d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti itu sendiri, karena 

adanya penelitian ini peneliti dapat megetahui tentang sebuah tradisi Meondo’ 

yang sebelumnya peneliti tidak mengetahui sama.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

A. Konsep Kebudayaan, Adat istiadat dan Tradisi   

1. Pengertian Kebudayaan 

Adapun pengertian kebudayaan menurut beberapa ahli salah satu diantaranya, 

Koentjaraningrat, seorang tokoh ternama di Indonesia, telah mendefinisikan 

kebudayaan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam pengantar antropologinya, 

Koentjaraningrat menyatakan bahwa menurutnya kata “kebudayaan” berasal dari 

kata Sansekerta yang artinya buddhaya,  dan bahwa kebudayaan itu sendiri 

merupakan bentuk jamak dari “buddhi” (pikiran atau akal). Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Koentjaraningrat mengartikan kebudayaan 

sebagai keseluruhan pikiran, rasa, perbuatan, dan kreasi yang dilakukan manusia 

dalam interaksi sosialnya.12 

Adapun pendapat lain dari mengenai kebudayaan yaitu menurut Mattulada 

kebudayaan adalah keseluruhan seluruh total dari apa yang pernah dihasilkan oleh 

mahluk manusia yang menguasai planet ini sejak zaman ia muncul di muka bumi 

kira-kira 4 juta tahun yang lalu. 

Kebudayaan merupakan satuan kompleks yang mencakup ilmu 

pengetahuan, agama, kesenian, ahlak, hukum, tata cara dan banyak kemampuan-

kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat.13 Konsep awal kebudayaan yang bersumber dari 

sebuah studi perihal masyarakat-masyarakat primitif mengandung sisi mudah, 

 
12Nunung Rodliyah; Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi 

(Lampung, 2013) h.73  

13Nurdien Harry Kistanto, “ Jurnal Kajuan Kebudayaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Diponogoro,2015”: h. 4-5. 
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menjadi sumber akurat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi rangkaian 

gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan terbaru. 

Keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang selalu dijaga dan 

dilestarikan secara turun temurun merupkan cerminan kekayaan bangsa Indonesia 

yang menjadi landasan pembentukan dan pengembangan kebudayaan bangsa. 

Mengembangkan kebudayaan nasional berarti memelihara, melestarikan, 

memajukan, memperkaya, menyebarluaskan, menggunakan dan meningkatkan 

mutu dan kemanfaatan kebudayaan. Mengingat hal tersebut, kebudayaan juga 

merupakan warisan nasional yang menjadi milik setiap anggota masyarakat yang 

mendukungnya dengan mempelajarinya.  

Istilah Kebudayaan berasal dari kata dasar budaya. serta pada konteks 

kebangsaan, istilah budaya selalu dikaitkan dengan ciri-ciri nasional. Oleh sebab 

itu budaya nasional ialah ciri-ciri sekaligus kekayaan suatu bangsa.14 Dan ciri-ciri 

budaya ini turut menentukan perkembangan peradaban suatu bangsa di tengah 

dinamika dunia yang merangkap seluruh aspek kehidupan termasuk kebudayaan itu 

sendiri. 

Manusia pada hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan.15 

sebab manusia ialah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. korelasi yang 

sangat erat antara manusia terutama masyarakat serta kebudayaan lebih jauh sudah 

dikemukakan oleh Melvilie J. Herkovits serta Bronislaw Malllinowski, yang 

mengemukakan bahwa budaya determinism berarti segala sesuatu yang ada 

didalam masyarakat dipengaruhi adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh 

masyarakat itu. 

 

 

14Alo Liliweri, “Pengantar Studi Kebudayaan” Nursamedia, 2019. 

15Pusat Data Dan Statistik Pendidikan “ Kebudayaan” Statistik PAUD 2018,2017. 
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2. Pengertian Adat Istiadat 

 Adat merupakan sebuah kebiasan-kebiasaan. Secara etimologi adat ialah 

suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang lalu setelah itu akan menjadi 

sebuah kebiasaan-kebiasaan dan yang akan dihormati dan dijalankan oleh 

masyarakat, maka dari itu sebuah kebiasaan itu akan menjadi istiadat.16 Adat ialah 

sebuah kebiasaan yang terbentuk dan tumbuh di dalam suatu masyarakat, mereka 

menganggapnya mempunyai sebuah nilai-nilai yang kemudian dijunjung dan 

dipatuhi oleh suatu masyarakat. Adat ataupun sebuah norma merupakan sebuah 

pola tingkah laku seorang masyarakat yang secara terus-terusan dijalankan baik itu 

menggunakan tata cara yang eksklusif kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya 

pada jangka yang lama. 

Adat istiadat ialah perpaduan tata yang paling tinggi kedudukannya sebab 

bersifat abadi dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. 

adat istiadat adalah tata kelakuan yang tidak pernah punah dan turun temurun dari 

generasi ke generasi lain menjadi warisan sehingga integrasinya bersifat kuat 

dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat merupakan sikap budaya dan 

hukum aturan yang sudah ditetapkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Adat 

istiadat ialah sebuah karakteristik suatu daerah yang sudah ada semenjak dahulu 

kala dalam diri warga yang melakukannya.17 

Adat istiadat juga adalah kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada serta telah 

menjadi norma (tradisi) dalam masyarakat. Penelitian serta kajian perihal tradisi 

secara keilmuan masuk kedalam ruang lingkup studi kebudayaan. Makna berasal 

dari sebuah tradisi yang dapat digambarkan secara jelas sebagai ruang lingkup 

sistem kebudayaan norma tata cara berfungsi menjadi panduan untuk mengontrol 

 
16Koentjaraningrat, “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama ,1981): h. 15. 
17Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, (Jakarta: Balai 

Pustaka,1988): h. 5-6.  
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setiap apa yang dilakukan masyarakat. Adat istiadat dan masyarakat merupakan 

pelaksana kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan yang diperoleh manusia 

dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman serta menghasilkan sebuah 

perilaku.18 

3. Pengertian Tradisi   

            Tradisi artinya kebiasaan yang turun temurun pada suatu masyarakat. 

Tradisi adalah prosedur yang bisa membantu untuk memperlancar pribadi anggota 

masyarakat, contohnya ketika membimbing anak menuju kedewasaan.19 Tradisi 

juga penting sebagai pembimbing bersama pada dalam suatu masyarakat.Tradisi 

ialah keyakinan yang dikenal dengan kata kepercayaan pada roh yang mendiami 

semua benda serta kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki energi atau 

kekuatan yang bisa mempengaruhi kebiasaan. Tradisi atau kebiasaan, pada 

pengertian yang paling sederhana ialah suatu hal yang sudah dilakukan dari sejak 

lama serta menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, umumnya, 

dari suatu Negara Kebudayaan, waktu dan kepercayaan yang sama. Hal yang paling 

fundamental berasal dari suatu tradisi dimana adanya isu yang diteruskan dari 

generasi ke generasi baik tertulis maupun tidak tertulis, sebab tanpa adanya hal 

tersebut, suatu tradisi dapat punah. 

Melalui tahap pewarisan, dari orang per-orang atau dari generasi ke generasi 

lain, tradisi mengalami perubahan-perubahan baik pada skala besar maupun kecil. 

Inilah yang diklaim menggunakan invented tradision, di mana tradisi tidak hanya 

diwariskan secara pasif, tetapi direkonstruksi dengan maksud menghasilkan atau 

menanamkannya kembali pada orang. 

 

 
18Koentjaraningrat, “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan”. (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2001): h. 15. 
19Husnawati, “ Makna Simbolik Tradisi Mappatabe Masyarakat Bugis Di Kecamatan 

Kajuara Kabupaten Bone”, Makassar Juni 2018. 
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B. Unsur-unsur Kebudayaan  

1. Unsur kebudayaan dalam masyarakat  

          Kebudayaan dalam suatu masyarakat terdiri atas tujuh unsur yang saling 

berkaitan. Menurut koentjaraningrat, istilah universal menujukkan bahwa unsur-

unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan dalam kebudayaan 

semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan 

tersebut adalah:20 

a. Bahasa Sistem 

Bahasa adalah sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya 

untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, 

studi mengenai bahasa disebut dengan antropologi linguistik. 21 Menurut Kessing, 

kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menghasilakan 

pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan 

mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. 

Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang paling penting dalam analisa 

kebudayaan manusia.  

b. Sistem Pengetahuan  

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem 

peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan 

berwujud di dalam pemikiran manusia. Sistem pengetahuan sangatlah luas karena 

mengcakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam 

kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila 

mereka tidak mengetahui dengan teliti pada waktu-waktu apa berbagai jenis ikan 

 
20Tasmuji, Dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 160-165. Lihat pula Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya 

Indonesia; Suatu Pengantar (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006):  h. 20-23.  
21 Sumanto, (Budaya, Pemahaman dan Penerapannya Apek Sistem religi, Bahasa, 

Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi) 2019:  h. 149.    
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akan pindah ke hulu sungai. Tiap kebudayaan tentunya selalu memiliki himpunan 

pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang 

berada di sekitarnya.  

c. Sistem Sosial  

Unsur budaya merupakan sistem kekerabatan dan organisasi sosial suatu 

usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat 

melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok 

masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai 

berbagai macam kesatuan pada lingkungan yang di mana mereka hidup dan bergaul 

dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya. 

Yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya manusia akan 

digolongkan kedalam suatu tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk 

membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.  

d. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi  

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka 

akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para 

antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi 

yang digunakan masyarakat berupa benda-benda yang digunakan sebagai peralatan 

hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih apa adanya. Dengan demikian, 

bahasa tentang unsur kebudayaan yang termasuk ke dalam peralatan hidup dan 

teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. 

e. Sistem Mata Pencaharian Hidup  

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu mayarakat yang menjadi 

fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem msts 

pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya.  
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f. Sistem Religi  

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya 

pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu adanya kekuatan gaib 

atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa 

manusia tersebut melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari 

hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam 

usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya 

asal mula religi tersebut, para ilmuan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku 

bangsa di luar eropa merupakan sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut 

oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih 

primitif.  

g. Kesenian 

Perhatikan ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian 

etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi 

penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-

benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti ukiran, patung dan hiasan. 

Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih 

mengarah kepada teknik-teknik dan proses pembuatan teknik tersebut. Selain itu, 

deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni 

tari dan seni drama daalam suatu masyarakat.  

2. Unsur yang diKandung Setiap Kebudayaan 

a. Unsur yang difikirkan dan dirasakan  

Tahap ini ditandai ketika manusia percaya bahwa dalam kehidupannya 

dikelilingi oleh gaya atau kekuatan-kekuatan yang ada disekeliling mereka. 

Pandangan mengenai dimana hidup manusia berintegrasi dengan alam dan 

hidupnya dikendalikan oleh alam dan pondasi berfikir manusia didasari dari sudut 
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pandang mitis. Hal ini dikarenakan, kemampuan manusia pada masa itu dalam 

menerjemahkan bahasa alam dan berfilsafat yang menghasilkan dua pemikiran 

bahwa manusia bagian dari alam dan hidup dikendalikan oleh alam.  

b. Sistem Sosial  

Faktor budaya berupa kekerabatan dan sistem organisasi sosial adalah upaya 

antropologi untuk membahas bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui 

kelompok sosial yang berbeda. Setiap kelompok masyarakat pada umumnya, 

menurut koentjaraningrat, kesehariannya dipengaruhi oleh norma-norma adat dan 

aturan tentang berbagai entitas di lingkungan tempat mereka hidup dan bergerak 

sehari-hari. Prinsip sosial hal paling dekat dan paling nyata adalah kekeluargaan, 

dengan adanya sistem sosial dapat menjadi jaringan individu untuk bisa 

berkomunikasi dan memberikan informasi yang terus berlanjut dengan individu 

yang lain agar mengandung tujuan tertentu.22  

Jabal Tarik Ibrahim memberikan pendapat yang berasal dari bukunya yaitu 

sosiologi perdesaan, ia mengatakan bahwa sistem kegiatan sosial terdiri dari 

beberapa besar manusia yang memiliki kegiatan saling berhubungan dan saling dan 

aktivitas terus berjalan terus menerus. Berdasarkan pernyataan diatas, ada tiga 

faktor pertama, termasuk kegiatan kebijakan sosial yang berada di beberapa organ 

serta prosesnya. 

1) Setiap manusia dalam menjalani kehidupan sosial tanpa disengaja akan 

melakukan kegiatan yang menimbulkan sistem timbal balik. 

2) Dengan adanya hubungan timbal balik paling tersebut akan menimbulkan 

sistem sosial yang berkesinambungan.  

Menurut Talcott Person, sistem sosial adalah proses interaksi tertentu yang 

terjadi diantara pengguna sosial diseluruh populasi umum. Interaksi antara satu 

 
22Sri Rahmayanti Berutu, Sistem Budaya dan Sistem Sosial, Universitas Islam Negri 

Sumatra Utara Medan 2023: h. 126-127.  
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individu dengan individu lainnya berpotensi menciptakan suatu sistem yang dikenal 

dengan sistem sosial dilingkungan masyarakat. 

c. Unsur yang dihasilkan   

Terwujudnya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu 

hal-hal yang menggerakkan manusia untuk menghasilkan kebudayaan sehingga 

dalam hal ini kebudayaan merupakan produk kekuatan jiwa manusia sebagai 

mahluk tuhan yang tinggi. Oleh karena itu, walaupun manusia memiliki tubuh 

yang lemah bila dibandingkan dengan binatang, tetapi dengan akalnya manusia 

mampu untuk menciptakan alat sehingga akhirnya dapat menjadi penguasa dunia. 

Dengan kualitas badannya, manusia mampu menempatkan dirinya di seluruh 

dunia. 

Dapat disimpulkan dari ketiga unsur diatas bahwa menurut van peursen, 

sebuah kebudayaan dihubungkan dengan kegiatan manusia yang bekerja, yang 

merasakan, memikirkan, dan menghasilkan. Dalam pengertian demikian, 

kebudayaan dapat dipahami sebagai “hasil dari proses-proses rasa, karsa dan cipta 

manusia.”  Dengan begitu, “(manusia) berbudaya adalah (manusia yang) bekerja 

demi meningkatkannya harkat dan martabat manusia. 23 

3. Unsur Keberlangsungan Kebudayaan  

a. Pendukung Kebudayaan  

Adapun pendukung kebudayaan adalah manusia itu sendiri, manusia dan 

kebudayaan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan satu 

dengan manusia lain ataupun alam. Oleh sebab itu, manusia sebagai subjek yang 

menghasikan kebudayaan itu sendiri. Konsepsi tentang manusia satu-satunya 

organisme yang merupakan mahluk pembentuk kebudayaan, mengakui bahwa 

kebudayaan bersifat universal dan merupakan atribut dari semua manusia. 

 
23Nurdien Harry Kistanto; Tentang Konsep Kebudayaan, Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Di ponegoro: h. 6-7.  
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 Sebagaimana telah dijelaskan, manusia sebagai wadah dan budaya sebagai 

isi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua komponen 

yang bersatu. Setiap manusia pasti memiliki budaya dan setiap budaya pasti ada 

manusia yang memilikinya.24 Pada dasarnya manusia menciptakan kebudayaan 

adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu manusia disebut sebagai 

pencipta dan pengguna kebudayaan. Manusia merupakan mahluk yang berbudaya, 

melalui akalnya manusia dapat mengembangkan kebudayaan. Begitu pula manusia 

hidup dan bergantung pada kebudayaan sebagai hasil ciptanya. Adapun beberapa 

faktor pendukung kebudayaan yaitu :  

Pertama sistem pendidikan maju, artinya kebutuhan setiap individu serta 

selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi serta 

budaya masyarakat. pendidikan sangat penting pada menaikkan kualitas sumber 

daya manusia. Kualitas sebuah pendidikan sebagai dasar paling utama dalam 

menghadapi situasi apa pun sehingga menambah wawasan serta ilmu pengetahuan 

yang akan membuat karakter penerus bangsa.25 Pendidikan merupakan sebuah 

perjuangan sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses 

pembelajaran supaya siswa mampu mengembangkan potensi untuk dirinya 

mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, 

bangsa, serta negara. 

 Kedua akulturasi, merupakan suatu proses sosial yang ada manakala suatu 

kelompok manusia menggunakan kebudayaan eksklusif dihadapkan dengan unsur 

berasal dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laung akan 

 
24Rowland Bismark Fernando Pesaribu; “Manusia dan Kebudayaan, Manusia Indonesia 

Nasionalisme dan Simbolisme Kebudayaan” 2013: h. 18.    
25Bambang Hermanto, “Perekayasaan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Mencerdaskan 

Kehidupan Bangsa” 2017: h. 53. 



21 

 
 

diterima serta diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan 

hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. 

Ketiga perubahan jumlah penduduk, dinamika penduduk adalah perubahan 

atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena 

adanya peristiwa kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. kebudayaan 

diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal, dan juga diartikan sebagai 

hasil karya, rasa, dan cipta manusia atau masyarakat. tidak ada satu pun masyarakat 

yang masih hidup tidak mempunyai kebudayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

kebudayaan selalu berubah sesuai dengan perubahan manusia dalam masyarakat, 

walaupun kadang-kadang masyarakat tidak menyadari perubahan yang terjadi.26  

b. Aktivitas Kebudayaan  

Aktivitas artinya wujud kebudayaan menjadi suatu tindakan berpola dari 

manusia dalam lingkungan masyarakat. Wujud ini sering kali juga dianggap 

menggunakan sistem sosial. Sistem sosial sendiri terdiri dari sebuah kegiatan-

kegiatan manusia yang saling berinteraksi, melakukan hubungan, dan bergaul 

dengan manusia lainnya dari pola-pola eksklusif yang berdasarkan tata cara. 

Sifatnya nyata, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa diamati dan 

didokumentasikan.27 

c. Nilai Kebudayaan  

Nilai budaya merupakan sebuah ukuran tentang baik dan buruk dalam 

budaya, banyak sekali nilai yang terdapat dalam sebuah budaya di seluruh 

lingkungan masyarakat. Semua nilai-nilai itu tidak terpisah-pisah melainkan 

terjalin atau berkaitan antara yang satu dengan yang lain membentuk sebuah sistem. 

Seluruh komponen sistem nilai budaya yang terdiri dari banyak nilai maupun tidak 

dapat dipisah-pisahkan, namun dapat dibeda-bedakan untuk analisis tentang sistem 

 
26Al-Adyan,” Jurnal Studi Lintas Agama” 12 (1), 16-30, 2017. 
27Fani Novita,”Tingkat Kebudayaan” Universitas Eka Sakti AAI Padang. h. 5. 
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nilai budaya, semua masyarakat apapun juga di dunia ini mempunyai sejumlah nilai 

budaya yang terjalin erat dalam sebuah sistem sebagai pedoman dari konsep-konsep 

yang diinginkan dalam kebudayaan dan memberi tuntunan yang kuat terhadap arah 

kehidupan semua individu dalam masyarakatnya.28  

Sistem nilai budaya tersebut adalah tingkat yang paling tinggi dan paling 

abstrak dalam adat istiadat suatu masyarakat. Mengapa demikian, oleh karena nilai-

nilai budaya itu merupkan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dan 

berkembang dalam alam pikiran dari sebagian besar warga masyarakat tentang apa 

mereka anggap punya nilai, bernilai dan penting dalam kehidupan mereka dan 

mempunyai fungsi sebagai petunjuk atau pedoman yang memberikan pengarahan 

orientasi kepada semua warga masyarakat, namun sebagai pengarah atau pedoman 

hidup manusia dalam masyarakat, namun sebagai konsep nilai-nilai budaya 

mempunyai sifat sangat umum dan luas serta sangat abstrak sekali. 

Nilai-nilai budaya dari suatu kebudayaan berakar secara emosional dalam 

kalbu dari semua individu yang menjadi pendukung kebudayaan tersebut. Nilai-

nilai budaya tersebut telah ditanamkan dan diresapi oleh warganya sejak dari masa 

kecil yang berlangsung dalam keluarga, dimana ibu dan ayah sangat berperang 

penting menanamkan nilai-nilai tersebut, itulah sebabnya mengapa nilai-nilai 

budaya dalam suatu kebudayaan sukar digeser atau diganti dengan nilai-nilai 

budaya lain atau asing dalam waktu yang singkat tetapi hanya mungkin dalam 

jangka waktu yang cukup lama secara perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan 

kegoncangan-kegoncangan dalam suatu masyarakat. 

 

 

 

 
28Mazzia Luth, “Kebudayaan” Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Padang) 1994:  

h. 15.  
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C. Konsep Pernikahan Dalam Islam  

1. Pengertian pernikahan 

Pernikahan ialah sebuah fitrah bagi manusia.29 Islam sudah memberikan 

hukum dalam pernikahan serta mengakibatkan aspek komitmen keagamaan 

menjadi pilihan utama, tapi Islam juga menganjurkan adanya empat hal sekaligus, 

yaitu: harta, kecantikan, status sosial dan agama. Dalam pandangan al-Qur’an salah 

satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah 

antara suami dan istri, dan anak-anaknya. 30 Sebagaimana Allah berfirman dalam 

QS Ar-Rum/30: 21.  

وَدَّةً وَّ  ا اِليَْهَا وَجَعلََ بيَْنَكُمْ مَّ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا ل ِتسَْكُنوُْٖٓ ٖٓ انَْ خَلَقَ لَكُمْ م ِ رَحْمَةً ۗاِنَّ فيِْ ذٰلِكَ  وَمِنْ اٰيٰتهِ 

يٰتٍ ل ِقَوْمٍ يَّتفََكَّرُوْنَ    لََٰ

 

Terjemahnya:  

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadannya, dan Dia menjadikan di antramu kasih dan sayang . 
sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.”31 

Makzud dari ayat di atas ialah tanda-tanda kekuasaan Allah Swt merupakan 

kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan serta wanita yang diikat oleh 

sebuah pernikahan, manusia memiliki perasaan tersebut muncul karna adanya daya 

tarik tersendiri diantara keduannya, sehingga terjalinlah hubungan diantara 

keduanya, puncak saling menyayangi yaitu terjadinya proses pernikahan, setelah 

sah sebagai suami istri diharapkan mampu menghasilkan keluarga yang sakinnah, 

mawaddah wa rohmah. 

 
29 Marlia Ani,” Konsep Pernikahan Ideal Dalam Islam Dan Kaitannya Dengan Pendidikan 

Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan” UIN Raden Fatah Palembang, 2017. 
30 Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan 

Pernikahan Di Masa Pandemi) Januari-Juni 2020, h. 106.  
31 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Aplikasi Qur’an Kementerian 

Agama . 
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Maka Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab Islam ingin 

umatnya hidup dalam ketentraman, kesejahteraan serta kedamaian. dan kehidupan 

sakinah mawaddah dan warahmah itu akan dirasakan oleh orang yang telah 

menikah. Rasulullah SAW menyampaikan anjuran kepada para pemuda yang 

belum menikah supaya segera menikah, sebab begitu besarnya faedah serta tujuan 

yang ada padanya. Diantarannya faedah dan tujuan yang utama adalah: 

Menjalankan perintah Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-

Nur/24: 32. 

ءَ   اۤ رَ قَ ُ ف ا  وْ ُ ن وْ كُ َّ ي نْ  اِ مْۗ  كُ ىِٕ اۤ مَ اِ وَ مْ  كُ ادِ َ ب عِ نْ  مِ نَ  يْ حِ لِ الصّٰ وَ مْ  كُ نْ مِ ى  امٰ َ ي َ الَْ وا  حُ كِ َنْ ا وَ

مٌ   يْ لِ عٌ عَ اسِ ُ وَ اللّّٰٰ ۗ وَ ه  لِ ضْ نْ فَ ُ مِ مُ اللّّٰٰ هِ نِ غْ ُ  ي

Terjemahanya:  

    

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 

dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan 

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya), Maha Mengetahui.32  

2. Tujuan pernikahan 

Tujuan pernikahan dalam Islam ialah bahwa pembentukan keluarga itu 

menjadi salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang 

meliputi berbagai aspek kemasyarakatan sesuai Islam, akan memiliki efek yang 

sangat besar serta mendasar terhadap kaum muslimin serta umat Islam. Terjadinya 

sebuah pernikahan maka ada beberapa tujuan dan hikmah dari pernikahan tersebut 

diantaranya yaitu:33 

a. Untuk Memenuhi Tuntutan naluri manusia yang Asasi. Pernikahan ialah fitrah 

manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan aqad 

 
32Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Aplikasi Al- Qur’an Kementerian 

Agama .  

33Wika Dwiyanti, Skripsi ”Integrasi Budaya Islam Dengan Budaya Islam Dengan Budaya 

Lokal” 2020. 



25 

 
 

nikah melalui jenjang perkawinan, bukan menggunakan cara yang kotor atapun 

menjijikan. 

b. Untuk Melindungi Ahlak yang Luhur, target utama dari disyariatkannya 

pernikahan pada Islam antarannya ialah untuk melindungi harga diri manusia 

dari perbuatan kotor serta keji, yang sudah menurunkan harga diri manusia yang 

luhur. Islam memandang pernihakan serta pembentukan keluarga menjadi 

sarana efektif buat memelihara pemuda serta pemudi dari kerusakan dan 

melindungi masyarakat dari kekacauan. 

c. Untuk Menegakkan rumah Tangga yang Islami, pada Al-Qur’an disebutkan 

bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq atau perceraian, Bila suami istri 

sudah tidak mampu lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana Allah 

berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 229. 

 

فاَِمْسَاكٌٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اوَْ تسَْرِيْحٌٌۢ   تٰنِ ۖ  اٰتيَْتمُُوْهُنَّ  الَطَّلََقُ مَرَّ آٖ  باِِحْسَانٍ ۗ وَلََ يحَِلُّ لَكُمْ انَْ تأَخُْذوُْا مِمَّ

ِ ۙ فلَََ  ِ ۗ فاَِنْ خِفْتمُْ الَََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللّّٰٰ ٖٓ الَََّ يقُِيْمَا حُدُوْدَ اللّّٰٰ ٖٓ انَْ يَّخَافاَ  جُناَحَ عَليَْهِمَا فيِْمَا افْتدََتْ  شَيْـًٔا الََِّ

ِ فَ  بهِ  ۗ تِلْكَ  ِ فلَََ تعَْتدَُوْهَا وَۚمَنْ يَّتعََدَّ حُدُوْدَ اللّّٰٰ ىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ  حُدُوْدُ اللّّٰٰ
ۤ
 اوُلٰ

Terjemahnya: 

Talak (yang bisa dirujuki) dua kali. sesudah itu boleh rujuk lagi 
menggunakan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 
tidak halal bagi engkau mengambil kembali sesuatu dari yang sudah kamu 
berikan pada mereka, kecuali jika keduanya risi tidak akan bisa menjalankan 
hukum-aturan Allah. Jika engkau khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 
tidak bisa menjalankan aturan-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya perihal bayaran yang diberikan sang isteri buat menebus dirinya.34 
Itulah aturan-hukum Allah, maka janganlah engkau melanggarnya. 
Barangsiapa yang melanggar aturan-aturan Allah mereka itulah orang-orang 
yang zalim.35 
 

 
34Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Aplikasi Al- Qur’an Kementerian 

Agama . 

 

35Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Aplikasi Al- Qur’an Kementerian 

Agama . 



26 

 
 

D. Kebudayaan Islam dan Nilainya 

Menurut Sidi Gazalba dalam jurnal Suparno, kata budaya merupakan 

pengabungan dari dua kata yaitu budi dan daya, budi bermakna akal, pikiran, 

pendapat dan perasaan. Sedangkan daya berarti usaha dan upaya manusia yang 

dikerjakan menggunakan hasil pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup. 

Jadi Islam mempunyai dua aspek, yaitu segi agama dan segi kebudayaan. Dengan 

demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah, 

antara keduanya dapat dibedakan tetapi dalam pandangan Islam tentunya tak 

mungkin dipisahkan.   

Kebudayaan Islam merupakan suatu sistem yang mempunyai sifat-sifat 

ideal, sempurna, simpel, aktual, dan diakui keberadaanya serta senantiasa di 

ekspresikan. Al-Quran memandang kebudayaan menjadi suatu proses dan 

meletakkan kebudayaan menjadi keberadaan hidup manusia. Kebudayaan adalah 

sebuah totalitas aktivitas.36  

Nilai itu bersifat sempurna karena merupakan sebuah ide atau konsep. Oleh 

karena itu, ia tidak berwujud dan tidak dapat disentuh oleh pancaindera manusia. 

Nilai hanya bisa dilihat dari perbuatan seseorang yang mengandung dari nilai itu 

sendiri. Dalam buku Drs. Sidi Gazalba yang membahas tentang asas kebudayaan 

Islam terhadap sebuah nilai-nilai dalam konsep kebudayaan Islam sebagai berikut;37     

1. Nilai sosial, meliputi perkara-perkara yang dihargai dalam pergaulan hidup. 

Perbuatan yang dihargai dalam hubungan antara manusia dan manusia ialah 

yang mengandung nilai-nilai baik.  

 

36Suparno, “Keterkaitan Budaya Islam Dengan Karakter Orang Jepang”, hal. 3. 

37Sidi Gazalba; Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat Tentang Ijtihad, 

Fiqih, Ahlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat dan negara (Cetakan Pertama 1978) h.93-

99  
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2. Nilai ekonomi, intisari ekonomi ialah produksi, distribusi dan komsumsi 

oleh manusia untuk jasmaniahnya. Dengan demikian nilai-nilai ekonomi 

berkaitan dengan kebendaan dan jasmani.  

3. Nilai politik, nilai-nilai politik meliputi kekuasaan, undang-undang dan 

peraturan, praktek dan kebijaksanaan pemerintah, lembaga, badan 

organisasi, dan tindakan yang berhubungan dengan kenegaraan dan 

tujuannya.  

4. Nilai ilmu, pemikiran, riset, eksperimen, kesimpulan, hipotesa, teori dan 

hukum mengandung nilai-nilai ilmu.  

5. Nilai kerja, disamping kerja yang berguna bagi ekonomi, ada lagi kerja yang 

berguna bagi sosial, politik, seni dan lain-lain. dengan demikian jelaslah 

nilai kerja diukur dengan gunanya. 

6. Nilai Seni, diukur dengan rasa senang yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk 

yang menyenagkan. Ciptaan itu mungkin dibentuk oleh bahasa (sastera), 

oleh suara (seni suara), oleh bunyi (seni musik), oleh rupa (seni rupa), oleh 

bangunan (seni bangunan), oleh gerak (seni tari), oleh bahasa laku dan rupa 

(drama) dan sebagainya.  

7. Nilai filsafat, dalam memikirkan hakikat dan menentukan nilai, filsafat 

menyusun teori dan membentuk konsep. Teori metafisika atau teori 

pengetahuan mengandung nilai filsafat, diukur dengan kesistematikan, 

keradikala, dan keuniversalan pemikirannya.  

8. Nilai agama,  tiap tingkah laku atau perbuatan mendatangkan sebuah pahala 

dan mengandung nilai. Dan tiap yang bernilai itu jadi suruhan agama, nilai 

agama tidak memberikan kepuasan material tetapi ruhaniah.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian budaya. Budaya yang diangkat dari tradisi 

Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju.  Data yang digunakan merupakan Data kualitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

dilakukan oleh peneliti. Data yang diperoleh melalui studi lapangan. Studi lapangan 

adalah suatu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan 

data-data atau informasi setelah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis.38 Metode 

pelaksanaan penelitian ialah metode deskriptif. metode penelitian deskriptif 

merupakan suatu proses perancangan untuk memperoleh data-data atau informasi 

penting yang ada di lapangan.  

2. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju. Tempat ini dipilih dengan alasan karena lokasi penelitian 

tersebut masih sangat kental mengenai tradisi-tradisi salah satunya adalah tentang 

tradisi Meondo’. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

 Pendekatan Historis merupakan ilmu yang mempelajari sebuah kisah-kisah 

dan kejadian-kejadian  yang terjadi dimasa lampau yang terjadi pada manusia.39 

 
38Pusat Pendidikan dan Peralihan Sumber Daya Air dan Kontruksi; Modul Studi Lapangan 

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

   39Sri Haryanti, Tradisi Appassili Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Takalar ( Studi Unsur-Unsur Budaya Islam), 2020: h. 34. 
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Dengan menggunakan pendekatan historis ini peneliti lebih dapat memahami terkait 

prosesi tradisi Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di 

Kecamatan kalukku Kabupaten Mamuju. 

2. Pendekatan Antropologi Budaya 

Pendekatan Antropologi budaya menjadi ilmu bantu sejarah yang sangat 

bermanfaat dalam sebuah penelitian ini. Antropologi menjadi ilmu yang mengkaji 

seluruh fenomena kehidupan yang dialami oleh manusia mulai dari bentuk sampai 

kebudayaanya termasuk nilai-nilai budaya yang terdapat pada sebuah tradisi, begitu 

pun dengan penelitian ini melalui pendekatan antropologi budaya.  Penulis berharap 

dapat mengetahui nilai-nilai budaya yang terkandung pada tradisi Meondo’ pada 

adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju.   

3. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah suatu ilmu yang mengkaji hidup bersama dalam 

lingkungan masyarakat dan yang sebagai objek penelitiannya ialah manusia secara 

lebih meluasnya, ilmu penegetahuan yang menelaah hubungan antara manusia di 

dalam masyarakat.40 Melalui pendekatan antropologi ini peneliti lebih dapat 

memahami tentang eksistensi tradisi Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat 

Sinyonyoi selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

4. Pendekatan Agama 

           Menggunakan pendekatan agama ini maka akan ada dasar perbandingan 

tradisi Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju  sebelum masuknya Islam dan setelah masuknya Islam 

melihat nilai-nilai religiusnya untuk dilestarikan serta dikembangkan sesuai ajaran 

Islam. 

 
  40I Gede Pitana dan Putu G. Gayatri, Sosiologi Pariwisata, (Yogyakarta: ANDI, 2015 ): 

 h. 11.    



30 

 
 

C. Sumber Data 

Data adalah sumber terpenting dalam sebuah penelitian karena data 

merupakan bukti fisik yang benar dan nyata.41 Data terbagi menjadi dua yaitu:  

1. Data Primer 

Sugiyono mengemukakan data utama ialah sumber data yang langsung 

menyampaikan data dari pengumpul data. artinya sumber data yang langsung dari 

sumber yang aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari pendapat individu 

atau kelompok (orang) maupun observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil 

pengajuan (benda). dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data 

dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda 

(metode observasi). Adapun data primer yang diperoleh secara langsung melalui 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat Sinyonyoi Selatan di 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

2. Data Sekunder 

Sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak 

langsung  yang berupa buku catatan, bukti yang sudah terdapat atau file baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sehingga penelitian ini 

menggunakan sumber data sekunder yang membutuhkan pengumpulan data dengan 

cara berkunjung ke perpustakaan pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak 

buku yang berkaitan dengan tradisi   meondo’. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian sebagai panduan penelitian terhadap suatu objek 

penelitiannya sehingga saat peneliti turun kelapangan peneliti bisa mengerti 

langkah apa yang akan ditempuh dalam melakukan sebuah penelitian sehingga 

penelitian akan terlaksana dengan baik . Sebab objek penelitiannya tentang sejarah 

 
41Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 268.  



31 

 
 

maka peneliti menggunakan metode penelitian sejarah. Berikut langkah-langkah 

penelitian sejarah : 

1. Observasi   

Observasi merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan secara 

langsung hasil dari observasi lapangan dilakukan dengan pencatatan secara 

sistematis peristiwa-peristiwa, sikap, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang 

dibutuhkan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Teknik ini 

menggunakan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap tradisi 

Meondo’ untuk mengamati bagaimana proses pelaksanaan tradisi Meondo’, apa saja 

dilakukan dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan tradisi Meondo’.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung pada informan untuk menerima sebuah informasi. Jenis wawancara yang 

peneliti pakai adalah interview bebas terpimpin. di mana peneliti mengunjungi 

masyarakat karena bisa secara langsung bercengkrama dengan masyarakat agar 

mendapatkan data yang lebih akurat tentang informasi mengenai tradisi Meondo’ 

pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi Selatan Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen-dokumen, peneliti 

tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah terdapat yang berhubungan 

dengan penelitian, dokumen yang diteliti bisa berupa berbagai macam dokumen 

seperti gambar, kutipan, buku-buku dan sebagainya.42 Hasil penelitian dari 

 

42Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial ( Cet.VIII; Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya, 2011): h. 70. 
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observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya bila didukung dengan 

dokumentasi.43 

E. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Tahap-tahap analisis data   

 Dalam proses analisis data melibatkan tiga tahapan. Berikut merupakan tahap-

tahap analisis data dalam penelitian tradisi Meondo’:  

a. Reduksi data  

  Reduksi data merupakan usaha dalam menyimpulkan data, memilih data, 

baik berupa jenis, gagasan atau tahap rancangan maupun pokok pikiran.44 Dalam 

tahap ini peneliti menggunakan teknik analisis taksonomi. Teknik ini digunakan 

dengan cara mengumpulkan data-data dilapangan yang berada di Sinyonyoi Selatan 

pada saat pelaksanaan tradisi meondo’ cara mengumpulkan data-data melalui 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi agar data yang dibutuhkan terkumpul 

secara lengkap.  

b. Penarikan data  

Penyajian data merupakan keterangan singkat, gambaran rancangan, 

diagram, alur dan sejenisnya. Dengan penyajian data mengenai penelitian tradisi 

Meondo’ masyarakat Lingkungan Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju akan mempermudah dalam memahami penelitian tersebut.  

c. Penarikan kesimpulan  

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dalam suatu 

penelitian. Dalam penarikan kesimpulan ini diharapkan adanya teman baru yang 

sebelumnya tidak ada, baik berupa deskripsi maupun gambaran suatu objek yang 

belum jelas namun setelah melakukan penelitian objek tersebut menjadi jelas. 

 
43S Nasution, Metode Research, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2003 ), h. 117. 

442Ahmad Rijali; Analisis Data Kualitatif (Jurnal, Banjarmasin Vol. 17 No. 33 Januari-juni 

2018): h. 83.   
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2.  Jenis Analisis Data 

Analisis yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, 

menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. 

Yang meliputi analisis teks, Nasruddin mengemukakan bahwa analisis teks adalah 

analisis pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau 

tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Pengumpulan data 

dengan teknik tes dapat disebut sebagai pengukuran (measurement). Serta meliputi 

analisis simbolik, merupakan segala hal yang saling berhubungan dengan 

pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati, 

maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan langsung 

maupun perilaku tidak langsung.  

3. Bentuk Analisis Data 

a. Dedukatif merupakan teknik menganalisis data dengan cara menyimpulkan 

secara spesifik dan data yang tadinya bersifat umum. 

b. Induktif merupakan teknik yang memakai data yang bersifat spesifik lalu 

memutuskan menjadi satu data yang bersifat umum. 

c. Komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini 

dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih 

keterangan fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti sesuai kerangka pemikiran 

tertentu.



 

34 
 

BAB IV 

TRADISI MEONDO PADA ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT 

SINYONYOI SELATAN KEC. KALUKKU KAB. MAMUJU 

A. Eksistensi Tradisi Meondo’ Pada Adat Pernikahan Masyarakat Sinyonyoi 

Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 

1. Awal Mula Tradisi Meondo’ 

 

Tradisi Meondo’ merupakan salah satu tradisi kunjungan balasan pengantin 

wanita untuk menemui mertuanya. Tradisi Meondo’ ini dilaksanakan pada saat 

selesainya akad nikah, yang dimana pelaksanaan tradisi Meondo’ dilaksanakan sore 

hari sekitar pukul 15:00 WITA.  

Hasil wawancara infoirman I 

Tradisi yang sampai saat inne masih napogau to Sinyonyoi Selatan anu 
tradisi Meondo’ itte tradisi Meondo tradisi turun temurun dari poneneang 
ta yang sampai saat ini masih dipogau pa puna diang tonikka. (Wawancara 
Nafsia, 13 September 2023)45   

Artinya: 
 
           Tradisi yang sampai saat ini dilakukan masyarakat Sinyonyoi Selatan adalah 

tradisi Meondo’ tradisi Meondo’ tersebut tradisi turun temurun dari nenek 
moyang. Hingga sampai saat ini masih dilakukan pada saat acara 
pernikahan. 

 

Tradisi Meondo’ atau sering disebut dengan kunjungan balasan yang 

dilakukan oleh mempelai wanita bersama suaminya untuk menemui mertuanya di 

kediaman mempelai laki-laki. Dalam acara kunjungan balasan ini dilaksanakan 

pada saat selesainya akad nikah atau dilakukan sore hari sekitar pukul 15:00 dalam 

acara kunjungan balasan keluarga dari pihak mempelai wanita menyiapkan 

seserahan untuk diberikan kepada mertuanya seperti kue-kue tradisional, pada saat 

 
45Nafsia, 60 tahun (tokoh masyarakat) wawancara, 13 September 2023 pukul 09:00 

WITA  
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pelaksanaan Meondo’ mempelai wanita ditemani oleh mempelai laki-laki serta 

kerabat dan para sahabatnya, ikut serta dalam mengantarkan mempelai wanita 

melaksanakan tradisi Meondo’. Tradisi Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat 

Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang dimana tradisi 

Meondo; merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang masyarakat 

Sinyonyoi Selatan yang hingga saat ini masih dipertahankan.   

 

 Menurut beberapa narasumber tidak ada waktu yang pasti yang tercatat 

dimana dan sejak kapan dimulainya tradisi Meondo’. Masyarakat hanya melihat 

dari kehidupan nenek moyang mereka. Namun jika kita lihat pada beberapa 

pelaksanaan tradisi Meondo’ terdapat beberapa unsur Islam di dalam pelaksanaan 

tradisi Meondo’ seperti pada saat pelaksanaan akad nikah mempelai laki-laki 

membaca kalimat syahadat dan dalam pelaksanaan tradisi Dibasoi Bittina dimulai 

dengan mengucapkan kalimat basmalah.  

Hasil wawancara dari informan II 

Itte sebelum ijab kabul inne tomuane disudu jolo mangucapkan kalimat 
syahadat. Itte disudu mengucapkan kalimat syhadat sebagai anu itte  untuk 
membenarkan punna to Islam inne tommuane. (Wawancara M. Arjab 
Habirun, 14 September 2023)46 

Artinya:   

Sebelum ijab kabul dilaksanakan mempelai laki-laki disuruh mengucapkan 

kalimat syahadat. Mengapa disuruh mengucapkan kalimat syahadat itu 

sebagai untuk membenarkan ke Islaman mempelai laki-laki.  

Jika dilihat dari hasil wawancara dari informan pada saat sebelum 

pelaksanaan ijab kabul terlebih dahulu wali mempersilahkan mempelai laki-laki 

mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat dapat diartikan sebagai kesaksian atau 

pengakuan seorang muslim. Melalui pembacaan syahadat, seorang muslim 

 
46M.Arjab Habirun 66 tahun (imam lingkungan/dusun) wawancara, 14 September 2023 

pukul 01:00 WITA 
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menyatakan kesaksiannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi 

Muhammad SAW adalah utusan Allah. Pelaksanaan pada adat pernikahan 

masyarakat Sinyonyoi Selatan terdapat unsur Islam di dalamnya.  

Hasil wawancara dari informan III 

Itte pas dibasoi bittina inne mempelai to mambaca tau basmalah ampe 
ditolloi mo bittina inne tonikka wai pingtallung.(Wawancara Hj. Dahlia, 14 
Juli 2023)47 

Artinya: 

Pada saat pencucian kaki kedua mempelai terlebih dahulu mengucapkan 
basmalah sebelum penyiraman  air ke kaki kedua mempelai, dalam 
penyiraman dilakukan sebanyak 3 kali.   

Dalam pelaksanaan tradisi Dibasoi Bittina terdapat unsur Islam di dalamnya 

sebab pada saat pelaksanaan Dibasoi Bittina, sanro mengucapkan Basmalah lalu 

menyiram kaki kedua mempelai sebanyak 3 kali. Dalam beberapa rangkain tradisi 

Meondo’ baik pada saat pra pelaksanaan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan. 

Terdapat unsur Islam di dalam setiap rangkaian tradisi Meondo’  yang dilakukan. 

Sehingga dapat  disimpulkan bahwa tradisi Meondo’ sudah ada setelah masuknya 

Islam di Mamuju, bisa kita lihat masuknya Islam di Mamuju pada tahun  1615 M 

pada akhir abad ke-16 sampai pada awal abad ke-17 M .   

 Tradisi tentunya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab 

kebudayaan atau tradisi yang lahir dalam kehidupan masyarakat Sinyonyoi Selatan 

untuk para penerusnya tidak akan dihilangkan akan diwariskan kepada anak 

cucunya terkait tradisi Meondo’ dalam kehidupan masyarakat Sinyonyoi Selatan 

sudah tidak bisa lagi dihilangkan sekalipun ditawar dengan sesuatu yang berharga, 

karena tradisi tersebut memberi makna tersendiri untuk masyarakat setempat. 

Tradisi Meondo’ tidak hanya dilakukan di lingkungan Sinyonyoi Selatan tetapi ada 

 
47Hj. Dahlia, 73 tahun (tokoh Adat) wawancara, 14 Juli 2023 pukul 20:00 WITA  
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beberapa tempat yang juga melakukan hal yang serupa tapi nama yang berbeda. 

Seperti tradisi kunjungan balasan pada masyarakat Bugis bernama Mapparola Ada 

beberapa tahapan-tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan dalam tradisi 

Mapparola, tradisi Mapparola merupakan tradisi mengantar pengantin perempuan 

ke kediaman mempelai laki-laki yang dimana mempelai perempuan ditemani oleh 

beberapa orang anggota keluarga. Rombongan tersebut membawa beberapa hadiah 

balasan untuk mempelai laki-laki, seperti membawa sarung untuk orang tua 

mempelai laki-laki dan saudara-saudaranya.  

 Hasil wawancara dari informan IV 

Punna adat na kia to bugis mako disapona tommuane anu kia ngaranna 
Mapparola punna ingkita to Sinyonyoi Selatan Meondo’. Tapi beda tata 
cara ta ingkita maroa dipogau diang ditado, dikemburri, dibasoi bittina, 
mangala amplop dipangannang boas, disimpoi kande nikka, mico’bo ampe 
mangsujui pomanenang. Sedangkan to bugis kia ude nalakukan nasang tata 
carana ude sitente ingkita paling kia punna tanda disapona pomanenang 
na langsung mincoko ampe dibei do hadiah berupa cincin atau kado dari 
pomanenang na ampe pura itte nasujui do pomanenang na ampe 
mangkande do ga’de ampe malai do. (Wawancara Hj. Bunga Tia, 13 Juli 
2023)48  

Artinya: 
 

Kalau adat suku bugis kunjungan balasan namanya itu mapparola 
sedangkan kita masyarakat lingkungan Sinyonyoi Selatan namanya itu 
meondo’. Tapi beda dengan tata cara ta kalau kita banyak pelaksanan yang 
harus dilakukan ada penjemputan menantu, penaburan beras, pencucian 
kaki, mengambil amplop di tempat beras, menyuapi makanan pengantin, 
saweran pernikahan dan menyalami mertua. Sedangkan suku bugis tidak 
sebanyak pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Sinyonyoi paling 
kalau sudah sampai di rumah mertuanya langsung saja duduk dan diberikan 
hadiah berupa cincin atau kado dari mertuanya setelah itu pelaksanaan 
sungkeman dan dilanjutkan acara makan-makan kue.  

 Jika dilihat dari pernyataan diatas keberadaan kunjungan balasan ini telah 

dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah lain namun tata cara pelaksanaan 

yang dilakukan dengan tradisi Meondo’ itu berbeda bisa kita lihat dari nama 

kunjungan balasan suku bugis bernama Mapparola sedangkan masyarakat 

 
48Hj. Bunga Tia, 66 tahun (sando) wawancara, 13 Juli 2023 pukul 21:00 WITA 
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Sinyonyoi Selatan bernama Meondo’. Ada beberapa perbedaan pelaksanaan 

tersebut dari daerah lain. Masyarakat Sinyonyoi Selatan melalui beberapa tahap 

pelaksanaan seperti Ditado, Dikemburri, Dibasoi Bittina, Mangala Amplop 

Dipangannang Boas, Disimpoi Kande Nikka, Mico’bo, Mangsujui Pomanenang, 

Mangkande Ga’de, ampe Mangfoto Siola Keluarga. Sedangkan tahapan 

pelaksanaan suku Bugis hanya diberikan hadiah berupa cincin dan kado yang 

diberikan oleh mertuanya selanjutnya akan dilanjutkan sungkeman, dilanjutkan lagi 

acara menikmati hidangan yang telah disiapakan pihak keluarga mempelai laki-laki 

dan setelah itu mempelai wanita dan laki-laki beserta rombongannya dari mempelai 

wanita langsung kembali ke kediaman mempelai wanita. 

2. Perubahan Tradisi Meondo’ 

        Berbicara soal masyarakat tentunya tidak akan pernah terlepas dari tradisi, 

adat istiadat, kebiasaan, budaya serta kepercayaan. Tentunya akan terus melekat 

pada diri masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju. Tradisi Meondo’ merupakan tradisi yang sangat penting untuk 

dipertahankan dan dijaga dengan baik. Selain itu masyarakat Sinyonyoi Selatan 

juga sudah menganggap bahwa tradisi Meondo’ ini merupakan tradisi turun-

temurun dari nenek moyang kita dan masyarakat Sinyonyoi Selatan juga 

mempercayai apa bila tradisi ini tidak dilakukan maka akan mengundang bala atau 

bencana bagi kedua mempelai pengantin.  

 Tradisi pastinya akan mengalami perubahan begitupun dengan tradisi 

Meondo’ ada beberapa tata cara  pelaksanaan  tradisi Meondo’ mengalami 

perubahan seperti yang dikatakan oleh narasumber:  
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            Hasil wawancara dari informan III 

Punna diolo punna na Meondo’ tobara-barana mempelai tobaine ude harus 
miccoe mako disapona mempelai tommuane apa harus ia disapo 
mangtarima tamu na, tapi zaman inne do diang sangga’aa tobara-barana 
mempelai tobaine miccoe mako Meondo’. (Wawancara Nafsia, 13 
September 2023)49 

Artinya: 

Dalam kunjungan balasan dulunya itu orang tua mempelai wanita tidak 
diwajibkan ikut berkunjung ke rumah mempelai laki-laki sebab mereka 
harus tetap di rumah untuk menyambut para tamu undangan, tetapi berbeda 
dengan masa sekarang ada beberapa orang tua mempelai wanita ikut serta 
dalam tradisi Meondo’. 

 

Jika dilihat dari perkataan informan bahwasanya dahulu orang tua mempelai 

wanita tidak diwajibkan ikut serta dalam Meondo’ karena mereka harus menyambut 

para tamu undangannya dan itu sebagai tanda menghormati tamu undangan apabila 

kita meninggalkan para tamu maka itu termasuk tidak menghormatinya. Tentunya 

untuk menghargai para tamu undangan tuan rumah harus berada di rumah sebagai 

tanda menghargai.   

Hasil wawancara dari informan IV 

 
Diolo kia seserahan balasanna tobaine untuk nababa mako di sapona 
pomanenang na anu kia dibaba lappa-lappa, katupa, buras, 
pokandeangan, ampe ga’de tradisional tapi inne kukita sekarang ude’ do 
lengkap biasa ga’de kale ki nababa sinjo ki rupanna ampe pokandeangan 
sinjo. (Wawancara Hj. Salwati 14 September 2023)50 

Artinya: 

Dulu seserahan balasan yang mau dibawa kerumahnya mempelai laki-laki 
yang dibawa itu lappa-lappa, ketupat, buras, dan lauk pauk dan kue 
tradisional tapi dizaman sekarang sudah tidak lengkap seserahan zaman 
sekarang biasanya hanya membawa kue dan lauk pauk beberapa macam 
saja.  

3. Pendukung Tradisi Meondo’ 

Tradisi Meondo’ merupakan salah satu tradisi atau kebudayaan dari 

masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Tradisi 

 

49Nafsia, 60 tahun (tokoh masyarakat) wawancara, 13 september 2023 pukul 09:00 WITA    

  
50Salwati 56 tahun (tokoh masyarakat) wawancara, 14 September 2023 pukul 19:00 WITA   
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ini merupakan salah satu tradisi warisan dari nenek moyang, namun sampai saat ini 

tradisi Meondo’ masih sangat eksis dikalangan masyarakat khususnya masyarakat 

Sinyonyoi Selatan. Masyarakat Sinyonyoi Selatan umumnya bersuku mandar. 

Tradisis Meondo’ hanya dilakukan oleh masyarakat Sinyonyoi Selatan dan orang 

yang bersuku Mandar diluar dari Lingkungan Sinyonyoi Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju juga melakukan tradisi Meondo’ tetapi rangkaian 

tradisi yang dilakukan berbeda.     

Suku Mandar merupakan salah satu kelompok etnis terbesar yang 

menempati wilayah Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju.51 Kabupaten 

Mamuju adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, dan 

Mamuju juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Secara astronomis, 

kabupaten Mamuju terletak pada kordinat 10 38’ 110’’- 20 54’ 552’’ Lintang 

Selatan dan 110 54’ 47’’ - 130 5’ 35’’ Bujur Timur atau berada di bagian Selatan 

dari garis khatulistiwa.  

         Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Mamuju sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, seblah Barat berbatasan dengan 

Selat Makassar, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majene, Mamasa, 

dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah sebesar 

4.954,57 km2 yang secara administrative terbagi ke dalam 11 Kecamatan yaitu; 

Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Tappalang, Kecamatan 

Tappalang Barat, Kecamatan Simboro, Kecamatan papalang, Kecamatan Tommo, 

Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Sampaga, Kecamatan 

Bala-Balakang, dari ke-seblas Kecamatan diatas, lokasi yang dipilih oleh peneliti 

adalah Kecamatan Kalukku.  

 
51Abd. Karim, “Refleksi ke-Indonesian: Kajian Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa 

Abad XVI-XVII” Universitas Indonesia, 2019. h. 90.  
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 Kecamatan Kalukku merupakan sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Kalukku terdiri dari 4 Kelurahan 

yaitu Bebanga, Kalukku, Sinyonyoi, dan Sinyonyoi Selatan. Serta terdiri dari 10 

Desa yaitu Desa Pammulukang, Kalukku Barat, Beru-Beru, Kabuloang, Belang-

Belang, Pokkang, Rea Guliling, Sondoang, Uhaimate, dan Sondoang. Kecamatan 

Kalukku memiliki luas wilayah 452,65 Km2 dengan populasi berjumlah 63,453 

jiwa, dan kepadatan 140,12 jiwa/km2. Sinyonyoi Selatan memiliki luas 42,81 (km), 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan merupakan pemekaran sebagian wilayah Kelurahan 

Sinyonyoi yang terdiri atas cakupan wilayah:  

1. Lingkungan Tampa Padang Utara 

2. Lingkungan Tampa Padang Balakalumpang 

3. Lingkungan Tampa Padang 

4. Lingkungan Kampung Jati  

5. Lingkungan Ranga-Ranga 

6. Lingkungan Padang Malolo 

7. Lingkungan Peweang 

8. Lingkungan Rante Buluang 

Kelurahan Sinyonyoi Selatan juga mempunyai batas-batas wilayah yaitu: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kelurahan Sinyonyoi. 

2. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Pammulukang. 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Bebanga. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan perairan Selat Makassar 

Terbentuknya suku Mandar ini sejak abad 16 nama Mandar diambil dari 

kata ‘sipamandar’ yang artinya saling melengkapi kata ini lahir dari persekutuan 14 

kerajaan. Suku Mandar memiliki sejarah dan adat budaya yang sangat menarik 

untuk diketahui. adapun asal-usul suku Mandar pembentukan suku Mandar terjadi 
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setelah adanya persekutuan antara 7 kerajaan di pesisir atau biasa disebut pitu 

baqbana binanga dengan 7 kerajaan dari pegunungan atau pitu ulunna salu. Tujuh 

kerajaan pesisir meliputi kerajaan Balanipa, Sendana, Pamboang, Banggae, 

Tappalang, Mamuju dan Binuang, sementara kerajaan pegunungan meliputi 

kerajaan Rantebulahang, Aralle, Tabulahang, Mambi, Matangnga, Tabang dan 

Bambang. Keempat belas kerajaan tersebut kemudian sepakat untuk bersatu 

membentuk sebuah persekutuan suku bangsa yang saling menguatkan dan 

melengkapi satu sama lain, dari situlah asal-usul terbentuknya suku Mandar 

 Persebaran suku di Kecamatan Kalukku khususnya di lingkungan Sinyonyoi 

selatan, mempunyai beberapa faktor.  

Pertama: Pernikahan, orang asli masyarakat sinyonyoi selatan menikah 

dengan suku bugis. Akibat faktor pernikahan terjadilah persebaran suku sehingga 

tidak hanya satu suku yang mendiami lingkungan Sinyonyoi Selatan.  

Kedua: Mata pencaharian penduduk, salah satu ilmu pengetahuan 

tradisional yang dimiliki suku Mandar adalah ilmu melaut. Sebab kondisi geografis 

suku mandar dihadapkan langsung ke laut dalam yaitu selat Makassar, sehingga 

mayoritas masyarakat Sinyonyoi Selatan bekerja sebagai nelayan dan pembuatan 

perahu bagang. Kekayaan bahari membuat masyarakat Sinyonyoi Selatan terus 

mengembangkan teknologi perikanannya supaya bisa memenuhi kebutuhan saat 

menjadi nelayan.  

Adapun karakteristik dari suku Mandar yaitu dideskripsikan sebagai orang 

dengan hati tinggi, sopan, mudah tersinggung, mudah cemburu, berkuasa, 

memegang teguh tradisi, menghargai tamu dan pemberani.  
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1. Adat Istiadat  

 

Pandangan masyarakat Sinyonyoi Selatan terhadap adat istiadat bisa 

ditandai dengan keinginan masyarakat untuk menjaga warisan budaya yang 

diwarisi oleh nenek moyangnya. Dimana masyarakat Sinyonyoi Selatan masih 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun salah 

satu adat istiadat yang masih diterapkan dan dipertahankan sampai saat ini adalah 

tradisi Meondo’. Selain itu terdapat juga beberapa tradisi yang masih dipertahankan 

sampai saat ini yaitu totamma sayyang pattu’du, dikunu tarawe, mangmaulu, dan 

pambaca sampulo muharram. Selain itu ada juga tradisi yang sampai saat ini masih 

dipertahankan yaitu tradisi tama di poling yang dilakukan di sungai kegiatan 

tersebut dilakukan pada saat sesudah panen. 

Hasil wawancara dari informan VI 

Mangapa engeanna di poling apa itte poling sikadamping tanete parodo. 
Tanete parodo dipercaya engeanna to buniang todapa ude mala dikita. 
Tama dipoling merupakan tanda syukur ta dari hasil panen. diang beberapa 
rangkaian dipogau acara mabaca-baca, kumande-kumande ampe mindius 
dilelo. Sampai diang tomo dikua totamma sayyang pattu’du setiap tahun 
atau 2 tahun sekali diang bomo acara totamma.(Wawancara M. Arjab, 14 
September 2023)52 

Artinya: 
 

Mengapa ditempatkan di poling sebab di poling itu berdekatan dengan 

gunung Parodo. Gunung Parodo dipercaya sebagai tempat orang Buniang 

atau tempat orang tak kasat mata. T ama di poling merupakan sebuah tanda 

rasa syukur atas hasil panen yang telah dihasilkan. Adapun beberapa 

rangkaian acara yang dilakukan seperti acara ma’baca-baca, makan-makan 

dan mandi sungai. Dan ada juga tradisi khantam Al-Qur’an yang di mana 

anak-anak naik kuda acara Totamma  ini dilakukan sekali setiap 2 tahun. 

 

 

 52M.Arjab 66 tahun (imam lingkungan/dusun) wawancara, 14 September 2023 pukul 

01:00 WITA 
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Jika dilihat dari hasil wawancara bahwasanya masyarakat Sinyonyoi 

Selatan masih mempertahankan beberapa adat istiadat hingga sampai ini. Seperti 

tradisi  tama di poling merupakan tradisi masuk di sungai poling  yang dilakukan 

oleh masyarakat Sinyonyoi Selatan  tradisi tama dipoling merupakan sebuah tanda 

syukur atas hasil panen yang telah dihasilkan, ada beberapa rangkaian yang 

dilakukan pada saat melakukan tradisi tama di poling  yaitu acara Ma’baca-baca, 

dilakukan untuk mengirimkan doa kepada  tau buniang atau orang tak kasat mata, 

dan adapun acara selanjutnya yaitu acara makan bersama warga Sinyonyoi Selatan. 

Setelah acara makan bersama selesai dilanjutkan lagi acara mandi sungai yang 

dilakukan oleh warga Sinyonyoi  Selatan. Selain tradisi tama di poling ada tradisi 

totamma sayyang pattu’du tradisi tersebut merupakan tradisi yang dilakukan sekali 

dalam setiap 2 tahun tradisi totamma sayyang pattu’du  merupakan tradisi khantam 

Al-Quran bagi anak-anak yang telah menyelesaikan bacaan Al-Qur’an 30 jus. 

Setelah menyelesaikan bacaan Al-Qur’an 30 jus setelah itu mereka akan 

berkeliling kampung dengan menunggangi kuda yang di hias dan dipayungi bak 

seorang ratu ataupun raja yang di iringi parrabana atau sekumpulan orang yang 

mendengdangkan gendangnya dan melantungkan pantung sehingga membuat 

suasana acara totamma sayyang pattu’du  lebih meriah lagi. Dilihat dari hasil 

wawancara sampai saat ini masih ada beberapa adat istiadat yang masih dilakukan 

oleh masyarakat Sinyonyoi Selatan, seperti  tradisi tama di poling, totamma 

sayyang pattu’du  dan tradisi Meondo’ pada adat pernikahan masyarakat Sinyonyoi 

Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

2. Agama dan Kepercayaan  

            Kelurahan Sinyonyoi Selatan adalah Kelurahan yang hampir seluruh 

penduduknya beragama Islam dan yang lain Kristen Protestan adapun beberapa 

tempat peribadatan di Sinyonyoi Selatan yaitu, 9 bangunan masjid dan 2 bangunan 
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gereja protestan. Bisa kita lihat dari bangunan peribadatan bahwa masjid yang 

paling banyak sehingga dapat kita simpulkan di Sinyonyoi Selatan tentunya 

penduduknya lebih banyak beragama Islam dibandingkan agama kristen protestan. 

Meskipun Masyarakat Sinyonyoi Selatan mayoritas Beragama Islam, 

kepercayaan akan dunia mitos dan dunia gaib ini masih ada. Seperti adanya 

kepercayaan mengenai tidak boleh melihat sunset di sore hari, karna pada saat 

matahari terbenam di situlah banyak ilmu yang dilepaskan, tidak boleh bersiul 

malam hari karena dapat mengundang mahluk halus atau hantu dan adanya 

kepercayaan bahwa ketika bermimpi gigi jatuh maka adanya sebuah pertanda 

bahaya. Kepercayaan akan mitos cerita nenek moyang zaman dulu memang belum 

sepenuhnya ditinggalkan oleh masyarakat Sinyonyoi Selatan ada banyak masjid 

yang ada di Kelurahan Sinyonyoi Selatan yang digunakan sebagai tempat 

peribadatan dan sebagai wadah bagi anak-anak untuk belajar Al-Qur’an.  

3. Sistem Kekerabatan 

         Dalam tradisi Meondo’ sistem kekerabatan terjalin sangat erat dimana 

seluruh masyarakat Sinyonyoi Selatan hidup dalam kerukunan dan hubungan 

Silatuhrahmi yang sangat baik. Sesuai dari pengamatan dan analisa peneliti terkait 

dengan pelaksanaan tradisi Meondo’ yang dimana tradisi ini dilakukan sesuai 

dengan keyakinan dan kemauan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya tradisi 

Meondo’ tentunya masyarakat Sinyonyoi Selatan tidak merasa terbebani dengan 

adanya tradisi tersebut. Melainkan masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih 

apakah ingin mengikuti rangkaian pelaksanaan tradisi Meondo’ atau tidak 

tergantung dari keyakinan masing-masing masyarakat.    

4. Sistem sosial (Stratifikasi sosial)  

Stratifikasi sosial adalah konsep yang memperlihatkan adanya perbedaan 

atau pengelompokkan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Seperti Strata 
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tinggi, strata sedang dan strata rendah. Perbedaan atau pengelompokkan tersebut 

dilandasi pada adanya sesuatu simbo-simbol tertentu yang dianggap berharga, baik 

nilai sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun nilai lainnya dalam suatu 

kelompok sosial.53 Dengan kata lain selama dalam kelompok sosial ada yang 

sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai dalam suatu sosial atau komunitas, 

maka selama itu juga akan adanya stratifikasi sosial dalam kelompok sosial atau 

komunitas.  

Strata sosial dalam suku Mandar khususnya di Lingkungan Sinyonyoi 

Selatan menganut sistem pelapisan sosial yang terbagi menjadi tiga yaitu: golongan 

bangsawan, golongan tau pia (manusia pilihan) dan golongan tau samar (manusia 

biasa). Adapun strata sosial dalam tradisi Meondo’ seperti yang dikatakan oleh 

Informan: 

Hasil wawancara informan V 

Itte punna dibasoi mo bittina inne mempelai tobaine ampe tommuane 
biasana itte kappar yang dipake ya kappar gallang, itte baki gallang baki 
sossoranna poneneang ta to diolo itte baki ude sembarang todapa mampake 
diang pa hubungan keluargata mane mala di pindanggi punna todapa biasa 
ki ude diang ikatan keluarga ude mala dipindanggi. jari itte todapa lainna 
bali biasa ki biasa napake punna melo do dibasoi bittina itte to nikka. 
(wawancara Hj. Dahlia, 14 Juli 2023)54 

Artinya:  

Dalam acara pencucian kaki mempelai perempuan dan mempelai laki-laki 
biasanya baki yang digunakan adalah baki gallang, baki gallang itu sebuah 
baki turun temurun dari nenek moyang kita pada zaman dahulu itu baki 
tidak sembarang orang bisa memakainya harus ada hubungan keluarga baru 
bisa dipinjami kalau hanya orang biasa tidak ada ikatan keluarga tidak bisa 
dipinjami. Jadi itu orang lain biasanya baki biasa napakai dalam pencucian 
kaki kedua mempelai pengantin.  

 

 
  53Rizkon Halal Syah Aji “Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas” Universitas Islam Negri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.  
54 . Dahlia, 73 tahun (tokoh Adat) wawancara, 14 Juli 2023 pukul 20:00 WITA  
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Dapat kita simpulkan bahwa dalam acara pencucian kaki kedua mempelai 

pengantin apabila dia adalah keturunan bangsawan atau keturunan tau pia (orang 

pilihan). Maka dia berhak memakai baki gallang, baki gallang adalah sebuah baki 

turun temurun dari nenek moyang yang bisa dipakai atau dipinjamkan apabila orang 

yang ingin meminjam memiliki hubungan keluarga dari pemilik baki tersebut 

apabila tidak mempunyai hubungan keluarga maka tidak akan dipinjamkan oleh 

sang pemilik baki gallang, sehingga orang yang tidak memiliki hubungan darah 

dengan pemilik baki gallang dia akan menggunakan baki biasa saja. 

4.  Tujuan Pelaksanaan Tradisi Meondo’  

           Tujuan tradisi Meondo’ adalah tentunya untuk mempererat tali silatuhrahmi 

anatara keluarga dari mempelai laki-laki dan keluarga dari mempelai wanita. 

Tradisi Meondo’ dilaksanakan tentunya sebagai tanda menghormati keyakinan 

nenek moyang yang diwarisi dari generasi ke generasi. Masyarakat Sinyonyoi 

Selatan juga menyakini bahwa jika melaksanakan tradisi tersebut tentunya akan 

mendatangkan rezeki serta kebaikan bagi kedua mempelai pengantin. Tradisi 

meondo’ selain mempererat tali silatuhrahmi juga ditujukan untuk mengenal satu 

sama lain keluarga mempelai, baik dari keluarga mempelai perempuan maupun 

keluarga mempelai laki-laki. Selain itu tradisi ini juga sudah tidak terpisahkan dari 

adat pernikahan Mamuju karena dianggap sakral. 

B.  Prosesi Tradisi Meondo’ Pada Adat Pernikahan Masyarakat Sinyonyoi 

Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 

1. Pra Pelaksanaan  

Sebelum tradisi Meondo’ dilakukan, ada beberapa tahap pelaksanaan yang 

harus dilakukan yaitu.  
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a. Mekalantigi (pemberian daun pacar)  

Mekalantigi merupakan pemberian daun pacar yang dilakukan pada malam 

menjelang pelaksanaan pernikahan. Acara Mekalantigi ini merupakan malam 

bermuatan doa restu dari segenap keluarga dan tokoh adat, dengan harapan kedua 

pasang pengantin tetap mendapat rahmat Allah Swt dan tujuan selanjutnya agar 

pengantin mengikuti kebahagian tokoh adat yang Mekalantigi mengikuti pecuru’na 

atau naola lalan basena, para orang tua dan tokoh adat yang telah sukses dalam 

berumah tangga dikarunia anak dan rezeki yang halal dan banyak. Mekalantigi 

dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan malam pacar, pacar adalah sebuah 

daun tumbuhan yang digiling halus untuk memerahi kuku daun pacar dipergunakan 

tidak sembarang waktu hanya hari-hari tertentu seperti menjelang pernikahan. 

Mekalantigi diadakan di rumah masing-masing kedua mempelai yang dihadiri oleh 

sejumlah laki-laki dewasa atau tetua dari rumpun keluarga sendiri dan dan tokoh 

adat. 

 Pelaksanaan acara Mekalantigi berlaku bagi orang terutama puang 

(Bangsawan) dan turunan taupia (golongan adat).  Pelaksanaan Mekalantigi 

dipandu oleh seorang orang tua yang mengerti masalah adat atau biasa disebut 

dengan sandro. Adapun beberapa bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan   

Mekalantigi yaitu:  

1. Kalingulu (bantal), adapun makna bantal sebagai tanda kemuliaan yaitu 

martabat karena bantal adalah tempat kepala, dan kepala adalah tanda 

kemuliaan. 

2. Daun nagka, mempunyai makna mempunyai cita-cita dan pengharapan 

kedua mempelai. 
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3. Daun pucukna’ Loka (daun pucuk pisang), daun pucuk pisang kehidupan 

saling menyambung atau hidup berkesinambungan. Dipakai agar dalam 

pernikahan dapat keturunan atau anak.  

4. Daun ribu-ribu, mempunyai daun yang beribu-ribu sehingga dipercayai 

agar rezeki kedua mempelai penganti banyak seperti daun ribu-ribu. 

5. Daun Rappa, mempunyai makna agar rumah tangga mempelai selalu sejuk, 

damai dan tentram. 

6. Lipa sa’be (sarung sutra), sarung sutra yang memiliki corak sure’ kotak-

kotak dibangun dari garis-garis lurus yang berdiri vertikal dan saling 

melintang secara horizontal. Motif ini saling berpotongan satu dengan 

lainnya yang memiliki makna sebagai bentuk kuat dan tegas. 

7. Daun pacci (daun pacar), melambangkan terciptanya kerukunan dalam 

menjalani kehidupan rumah tangganya.  

8. Boas (beras), menjadi lambang akan datangnya rezeki yang berlimpah 

kepada kedua mempelai. 

9. Pallang (lilin), lilin yang terbuat dari kapas dan kemiri yang ditumbuk dan 

ditempelkan ke batang bambu kecil dan ditancapkan ke kelapa. Adapun 

makna pallang menerangi kehidupan yang akan ditempuh kedua  mempelai.    

b. Mitindor (mengantar pengantin) 

Mitindor merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam adat pernikahan 

Mamuju yaitu mengantarkan calon mempelai laki-laki ke kediaman mempelai 

wanita. Dalam proses pengantaran, rombongan calon pengantin laki-laki berjejer di 

belakang sambil membawa barang bawaan yang diamanatkan, ada yang bertugas 

membawa peputiq cina (masjid kecil yang tebuat dari bambu dan kertas minyak 

dan kain kebaya) yang berisikan buah-buahan dan makanan khas Mamuju. Ada 

yang membawa lemari yang berisikan pakaian dalam wanita, dan ada yang 
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membawa sinto atau biasa disebut dengan erang-erang yang terbuat dari kertas 

mengkilat dengan berbagai macam warna yang berisikan perlengkapan wanita 

seperti Skincare dan make up. Para rombongan memakai pakaian adat dan aneka 

ragam corak pakaian dan diiringi parrabana (pemain gendang) sehingga 

memberikan daya tarik tersendiri baik dari barang bawaannya maupun 

kesemarakannya. Sebelum memasuki kediaman mempelai perempuan, terlebih 

dahulu calon mempelai laki-laki di jemput oleh keluarga mempelai wanita dengan 

memasangkan sarung, pemasangan sarung ini merupakan tanda mempersilahkan 

mempelai laki-laki memasuki kediaman mempelai wanita untuk melaksanakan 

akad nikah. Sebelum masuk kedalam rumah calon mempelai laki-laki akan 

diberikan air minum yang sudah disiapkan di pintu rumah mempelai wanita dan 

menaburkan beras dan uang koin kehadapan mempelai laki-laki.  

c. Nikka (akad nikah)  

Nikka merupakan suatu pelaksannaan akad nikah atau ijab kabul yang 

dilaksanakan pada waktu siang hari sekitar pukul 10:00 WITA, yang dihadiri oleh 

keluarga dan kerabat. Pelaksanaan akad nikah dilakukan secara agama Islam tanpa 

meninggalkan adat yang dilazimkan di daerah tersebut. Sebelum ijab kabul 

dilakukan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang dilakukan oleh 

qari’ yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam acara pernikahan sangat penting 

mengawali proses pernikahan dengan mengucapkan doa-doa yang baik setelah itu 

dilakukan penyerahan perwalian oleh pihak mempelai kepada pihak yang akan 

menikahkan calon pengantin laki-laki dan perempuan, penyerahan perwakilan 

biasanya diserahkan kepada imam setempat. Selanjutnya wali mempersilahkan 

pengantin laki-laki membaca syahadat dan istigfar. Dalam tradisi pernikahan 

syahadat dan istigfar dilakukan untuk membenarkan keislamannya dengan 

kesungguhan hati dari pasangan yang akan  meangsungkan pernikahan dan setelah 
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sang penghulu menanyakan nama pengantin perempuan, mas kawin, dan kerelaan 

walinya mendapatkan jawaban, selanjutnya tangan penghulu memegang tangan 

kanan pengantin laki-laki dengan posisi kedua ibu jari tangan tegak berdempetan 

dalam keadaan seperti itu penghulu membacakan pernyataan akad nikah, 

kemudian diikuti oleh penganting laki-laki. Jika pengucapan ijab q abul itu sudah 

dianggap benar oleh penghulu dan para saksi, maka akan memberikan jawaban 

sah.   

d. Dipasikanti (Sentuhan Pertama) 

 Dipasikanti merupakan sentuhan pertama yang dilakukan setelah selesai 

pelaksanaan akad nikah, pelaksanaan Dipasikanti ini dilakukan di kamar mempelai 

wanita yang harus melalui beberapa tata cara adat seperti. Salah satu keluarga dari 

mempelai laki-laki mengantar dan membawa pengantin laki-laki ke kamar yang 

sudah terlebih dahulu disiapkan sebelum memasuki kamar yang ditempati oleh 

mempelai pengantin perempuan, maka wakil orang tua laki-laki yang mengantar 

harus mengeluarkan uangnya untuk membuka kunci pintu atau biasa disebut 

dengan penjaga pintu dia akan membuka pintu kamar apabila sudah diberikan uang. 

Setelah pintu terbuka, maka acara Nipasikanti atau pertemuan pertama pengantin 

laki-laki dengan pengantin perempuan yang sudah sah menjadi suami istri. 

Kemudian akan dilanjutkan kedua mempelai duduk bersimpuh dan saling 

berhadapan kemudian tangan ibu jari bagian kanan mempelai laki-laki dan tangan 

ibu jari bagian kiri mempelai perempuan ditempelkan dan kedua mempelai berdiri 

dan saling mempertemukan ibu jari antara mempelai laki-laki dan perempuan siapa 

tangannya lebih tinggi dia akan menjadi pengendali dalam rumah tangganya. 

e. Suju’ (Sungkeman) 

Suju’ dilakukan ketika pelaksanaan dipasikanti sudah selesai maka kedua 

mempelai langsung keluar di ruang tamu untuk melakukan acara selanjutnya yaitu 
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suju’. Suju’ dilakukan bertujuan untuk menunjukkan bentuk terima   kasih setinggi-

tingginya dari kedua pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan akad 

nikah kepada orang tua yang telah bersusah payah membesarkan dan 

menikahkannya. Suju’ juga bermakna sebagai meminta restu kepada kedua orang 

tuanya sebab sebentar lagi kedua mempelai akan memulai hidup baru dalam 

membina bahtera rumah tangga. Pada momen pelaksanaan suju’ biasanya 

melibatkan perasaan emosional dan haru, kedua mempelai seringkali tak kuasa 

menahan rasa haru dan tangis pada saat bersimpuh dan bersujud dihadapan kedua 

orang tuanya. 

f. Mincoko Situdangan (Duduk pengantin) 

Setelah akad nikah sudah selesai kedua mempelai pengantin diantar ke 

pelaminan untuk duduk bersanding dengan tujuan agar dapat disaksikan banyak 

orang, pasangan pengantin yang telah berada di pelaminan berdiri menyambut tamu 

undangan yang datang memberikan ucapan selamat dan doa secara bergantian. 

Tamu yang datang terlambat atau datang setelah kedua mempelai pengantin sudah 

tidak berada di pelaminan, biasanya dipersilahkan masuk ke dalam rumah dan akan 

disambut oleh orang tua mempelai wanita serta mendapatkan pelayanan sama.  

2. Pelaksanaan tradisi Meondo’  

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti terkait dengan prosesi tradisi 

Meondo’ masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju dapat disimpulkan bahwa ada beberapa proses yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan tradisi Meondo’, berikut prosesi yang dilaksanakan dalam tradisi 

Meondo’ diantaranya. 
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a. Ditado 

           Ditado adalah sebuah penjemputan menantu dan sebuah acara sambutan 

yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki, terhadap kedatangan keluarga 

mempelai perempuan. Acara penjemputan menantu tersebut dilakukan oleh Sanro 

(sebagai petunjuk dalam proses tradisi), ketika kedua mempelai pengantin sudah 

sampai di rumah mempelai laki-laki. Giliran sanro lah yang akan menjemput kedua 

mempelai dengan melakukan beberapa rangkain yang pertama memakaikan Lipa 

Sa’be (sarung sutra) kepada kedua mempelai setelah itu diberikan Petambo (tolak 

bala) Petambo ini biasanya berupa cincin yang diberikan kepada mempelai wanita, 

apabila Petambo tidak ada, maka akan mendatangkan musibah bagi kedua 

mempelai pengantin. 

Hasil wawancara informan I 

 

Punna su’be do tonikka tappa mako do didua baona todapa mangjemput 

ana’ pomanenang itte punna ditado lipa sa’be dipake. Lipa sa’be dipake 

apa diang maknana magassing ampe tegas. Punna pura do ditado langsung 

kalemo dibei petambo rapang singsing. (Wawancara Hj. Bunga Tia 13 Juli 

2023)55  

Artinya: 

Kalau mempelai sudah datang langsung saja dua orang maju untuk 

menjemput ana’ pomanenang (anak menantu) ditado menggunkan lipa 

sa’be (sarung sutra). Sarung sutra digunakan karena memiliki makna 

sebagai bentuk kuat dan tegas. Pada saat sudah ditado langsung saja 

diberikan petambo berupa hadiah seperti cincin. 

Dalam penjemputan menantu yang dilakukan oleh sanro atau keluarga 

mempelai laki-laki  terlebih dahulu menyiapkan lipa sa’be (sarung sutra), untuk 

dipakaikan ke pada kedua mempelai pengantin lalu memakaian cincin kepada 

mempelai wanita. Adapun makna dari pemberian cicin yang dilakukan oleh sanro 

 

55 Hj. Bunga Tia, 66 tahun (sando) wawancara, 13 Juli 2023 pukul 21:00 WITA  
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kepada mempelai wanita yaitu sebagai tolak bala atau sebagai penangkal. Dapat 

kita simpulkan bahwa tradisi ditado atau penjemputan menantu harus dilaksanakan 

tidak boleh dihilangkan dalam rangkaian tradisi meondo’  sebab apabila tidak 

dilakukan maka akan mendatangkan musibah bagi kedua mempelai pengantin. 

 

b. Dikemburri  

Dikemburri adalah sebuah menaburkan Boas (beras), Golla-golla (permen), 

dan Doi Koin (uang koin) kepada kedua mempelai pengantin. Dikemburri ini 

dilakukan pada saat kedua mempelai berada depan pintu rumah mempelai laki-laki. 

Dikemburri merupakan sebuah tanda sambutan dan penerimaan menantu dalam 

keluarga mempelai laki-laki.  

Hasil wawancara dari informan II 

Dikemburri boas, golla-golla ampe doi koin tentunya diang maknana 

settona rapang itte, ampe inne tonikka dallena matanning rapang golla-

golla ampe rapang itte kandena ude’ diang cappuna rapang banggi mo 

tomo itte doi. (Wawancara Hj. Dahlia 14 juli 2023)56. 

Artinya:    

Dalam penaburan beras, permen, dan uang koin tentunya mempunyai 

makna tersendiri seperti, agar kedua mempelai pengantin rejekinya manis 

seperti permen dan dalam hal makanan semoga kedua mempelai pengantin 

tidak pernah kehabisan beras begitupun juga dengan uang. 

Dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Sinyonyoi Selatan Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju mempunyai kepercayaan apabila menggunakan boas 

dalam acara dikemburri akan mendatangkan  rezeki bagi kedua mempelai sebab 

Boas (beras), menjadi lambang akan datangnya rezeki yang berlimpah kepada 

kedua mempelai begitupun dengan doi koin bisa kita lihat bahwa uang digunakan 

sebagai alat transaksi ekonomi sehingga masyarakat Sinyonyoi Selatan meyakini 

 

56 Hj. Dahlia, 73 tahun (tokoh Adat) wawancara, 14 Juli 2023 pukul 20:00 WITA  
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kedua mempelai tidak akan kekurangan uang. Sedangkan golla-golla (permen), 

digunakan dalam acara dikemburri agar rumah tangga kedua mempelai tetap 

harmonis dan manis seperti golla-golla. Sehingga tradisi dikemburri masih 

dilakukan dari generasi ke generasi.  

 

c. Dibasoi Bittina 

Dibasoi Bittina adalah sebuah Pencucian kaki kedua mempelai pengantin. 

Sebelum memulai pencucian kaki kedua mempelai, terlebih dahulu disiapkan bahan 

dan alat yang akan digunakan pada saat pencucian kaki kedua mempelai pengantin 

yaitu Kappar, daun Ribu-ribu, Piring, Daun Rappa’, Bacci, dan Cerek. Setelah 

kedua mempelai pengantin sudah berada di depan pintu di situlah dilaksanakannya 

pencucian kaki kedua mempelai pengantin. Dibasoi Bittina ini dilakukan oleh 

Sanro membasuh kaki kedua mempelai sebanyak tiga kali.  

Hasil wawancara informan III 

Diang toyya makna na mangapa Nibasoi Bittina ampe itte dalle na to nikka 

lolong masiga sitente wai. Ampe diang tomo makna na itte bahan ampe 

poreba napake pas itte mampogau Dibasoi Bittina, Bacci ampe rumah 

tangga na itte to nikka magassing sitente Bacci, punna daun Ribu-ribu kia 

ampe itte to nikka maroa dallena sitente daun ribu-ribu. Diang tomo 

pinggang diala pangannang daun ribu-ribu itte tenne naala tobaine punna 

diang anak na nakua to bara-bara ampe punna titteme anak na itte teme na 

ude tiburras. (Wawancara Nafsia 13 September 2023)57  

Artinya:       

Adapun makna dari Dibasoi Bittina yakni agar rejeki kedua mempelai 

pengantin lancar mengalir seperti air. Dan ada juga makna dari bahan dan 

alat yang digunakan pada saat acara Dibasoi Bittina, Bacci (Kapak) agar 

rumah tangga kedua mempelai pengantin kuat sekuat kapak, daun Ribu-ribu 

agar kedua mempelai memiliki rejeki yang melimpah seperti daun ribu-ribu. 

Ada juga piring sebagai wadah untuk daun ribu-ribu nantinya itu diambil 

oleh mempelai wanita ketika dia mempunyai anak maka piring tersebut 

 
5757 Nafsia, 60 tahun (tokoh masyarakat) wawancara, 13 september 2023 pukul 09:00 

WITA     
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diletakkan di bawah ayunan anaknya kata orang tua dulu agar ketika 

anaknya buang air kecil kencingnya itu tidak berserakan.  

Sebelum memasuki rumah mempelai laki-laki terlebih dahulu melakukan 

tradisi dibasoi bittina  yang dilakukan di depan pintu rumah mempelai laki-laki 

yang dipandu oleh sanro, adapun makna dari tradisi dibasoi bittinya  agar rezeki 

kedua mempelai mengalir seperti air yang disiramkan ke kaki kedua mempelai 

pengantin. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi dibasoi bittina  ini 

merupakan keyakinan masyarakat Sinyonyoi Selatan bahwa apabila 

dilaksanakannya tradisi dibasoi bittina maka rezeki kedua mempelai pengantin 

mengalir lancar seperti air.   

d. Mangala Amplop di Pangannang Boas 

            Mangkoko Boas merupakan pengambilan amplop yang berisi uang di 

tempat beras yang dilakukan oleh mempelai wanita pada saat datang Meondo’. 

Setelah Dibasoi Bittina selesai, sanro langsung membawa mempelai wanita masuk 

ke dalam dapur untuk mencari tempat beras. Di dalam tempat beras terdapat amplop 

yang berisi uang makna dari Mangala Amplop di Pangannang Boas bisa kita lihat 

Makna dari beras yaitu sebagai simbol kehidupan bagi manusia serta beras juga 

dipercaya akan memberikan rezeki yang baik bagi keluarga. Uang merupakan unsur 

terpenting dalam kegiatan ekonomi, uang juga merupakan aset berharga atau 

kekayaan bagi manusia. sehingga beras dan uang kerap digunakan dalam upacara 

adat pernikahan agar kedua mempelai pengantin mendapatkan rezeki yang 

berlimpah. 
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 Hasil wawancara informan IV 

Punna pura dibasoi bittina lansung dibaba tama di dapurang mangkitai 

pangannang boas mane pura itte nakoko ii mo ampe naala itte amplop 

dipangannang boas mane pura itte mimbali mincoko dilamming. Itte 

tujuanna mangala tau amplop di pangannang boas ampe naingsangang di 

sapona pomanenang na sitente meapi atau lainna. (Wawancara Salwati 14 

September 2023)58 

Artinya:  

Kalau sudah Dibasoi Bittina langsung saja dibawa masuk ke dapur untuk 

mencari tempat beras setelah itu mengambil amplop di tempat beras dan 

kembali keluar duduk di pelaminan. Tujuannya mengambil amplop di 

tempat beras ialah agar sang mempelai wanita terbiasa melakukan sesuatu 

di rumah mertuanya seperti memasak ataupun yang lainnya. 

 

 Dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Sinyonyoi Selatan masih 

melaksanakan tradisi mangala amplop di pangannang boas tujuan dari 

pengambilan amplop di wadah penampungan beras adalah agar mempelai wanita 

sudah tidak canggung lagi melakukan sesuatu di rumah mempelai laki-laki seperti 

pada saat memasak atau meminta uang kepada suaminya dan adanya kepercayaan 

bahwa apabila dilaksanakan tradisi pengambilan uang di wadah penampungan 

beras maka dipercaya akan mendatangkan rezeki yang baik bagi kedua mempelai. 

e. Disimpoi Kande Nikka 

        Disimpoi Kande Nikka merupakan tradisi menyuapi makanan pengantin, 

penyuapan ini dilakukan oleh sanro. Terlebih dahulu yang disuapi makanan 

pengantin adalah mempelai wanita setelah itu dilanjutkan lagi mempelai laki-laki. 

Dalam melaksanakan tradisi Disimpoi Kande Nikka terlebih dahulu menyiapkan 

palopo dan sokkol. Palopo merupakan makanan yang terbuat dari gula merah dan 

telur sedangkan sokkol terbuat dari beras ketan dan santan, palopo dan sokkol ini 

wajib ada dalam acara Meondo’ sebagai simbol rasa syukur kepada tuhan dan 

mengharapkan keberkahan pada kedua mempelai pengantin.    

 
58Salwati 56 tahun (tokoh masyarakat) wawancara, 14 September 2023 pukul 19:00 WITA   
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Dalam adat mamuju cara memberikan palopo dan sokkol kepada kedua 

mempelai pengantin tersebut terbilang unik, karena saat Sanro menyuapi kedua 

mempelai pengantin menggunakan Bongang (pisau-pisau) tidak seperti dengan 

orang-orang pada umumnya menggunakan sendok. 

Hasil wawancara informan  V  

 
Itte punna disimpoi do kande nikka anu kia dipake bongang-bongang 
mangapa bongang-bongang dipakai ampe inne to nikka matadang 
pikkiranna mangjalani rumah tangga. ampe punna na urru satu kaligus na 
urru naong itte kande nikka itte makna na ampe inne  tonikka nikka satu kali 
mo salama tuona. (Wawancara Hj. Bunga Tia, 13 Juli 2023)59 

Artinya: 
 

Pada saat menyuapi makanan pengantin bukan sendok yang dipakai tapi 
pisau-pisau adapun makna mengapa pisau-pisau dipakai agar pemikiran 
mempelai tajam dalam menjalani bahtera rumah tangga. dan kalau menelan 
makanan pengantin satu kali telan saja maknanya agar kedua mempelai 
menikah hanya sekali dalam seumur hidupnya.  
 

Keunikan dari tradisi disimpoi kande nikka pada saat menyuapi kedua 

pengantin palopo dan sokkol tidak menggunakan sendok melainkan pisau-pisau 

kecil. Mengapa menggunakan  pisau-pisau sebab mempunyai makna agar kedua 

mempelai pemikiranya tajam setajam pisau dalam menjalani bahtera rumah tangga 

dan pada saat menelan makanan pengantin hanya satu telan saja agar kedua 

mempelai menikah hanya sekali dalam seumur hidupnya.  

f. Mico’bo  

          Mico’bo merupakan sebuah Saweran Pernikahan, Mico’bo merupakan salah 

satu rangkaian yang ada di dalam upacara perkawinan adat Mamuju, prosesi 

saweran biasanya dilakukan tepat setelah proses Disimpoi Kande Nikka (menyuapi 

makanan pengantin). Setelah melalui beberapa rangkaian prosesi, kedua mempelai 

pengantin akan didudukan berdampingan di Lamming (pelaminan). Kata sawer 

sudah tidak asing lagi didengar, artinya memberikan uang kepada seorang 

 
59Hj. Bunga Tia, 66 tahun (Sanro) wawancara, 13 Juli 2023 pukul 21:WITA  
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penyanyi. Namun ada arti lain dari kata sawer yang belum banyak diketahui, yakni 

upacara sawer yang dilakukan dalam pernikahan adat Mamuju.60 

        Upacara sawer dalam pernikahan adat Mamuju dilakukan dengan 

menempelkan uang ke dahi atau pipi kedua mempelai pengantin. kemudian, orang 

tua dari pihak mempelai laki-laki akan maju terlebih dahulu untuk melakukan 

saweran setelah itu dilanjutkan oleh saudaranya, dan kerabatnya. Dalam 

pelaksanaan sawer tidak ditentukan berapa jumlah yang harus disawerkan sesuai 

kemauan ataupun kemampuan seseorang yang ingin menyawer. Adapun makna 

tradisi sawer yaitu sebagai pertanda rejeki yang berlimpah bagi para pasangan serta 

doa agar kedua mempelai agar hidup bahagia. Sekaligus sebagai nasehat kepada 

kedua mempelai agar selalu bersedekah agar kehidupan berumah tangga semakin 

berkah.  

g. Mangsujui Pomanenang  

           Mangsujui Pomanenang, atau Suju’ merupakan salaman tanda bakti dan 

hormat yang dilakukan oleh kedua pengantin ke hadapan orang tua dan keluarga 

yang lebih tua dari kedua belah pihak, Mangsujui Pomanenag adalah sebuah tanda 

bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai perkawinan. pada saat 

Mangsujui Pomanenang, mertua perempuan lah terlebih dahulu disalami dan pada 

saat itu juga sang menantu diberi bingkisan berupa sarung. Setelah itu dilanjutkan 

suju’ kepada mertua laki-laki, lalu kerabat-kerabat lain dari mempelai laki-laki. 

Pada saat Suju’ bersimpuh di hadapan orang tua atau mertua, kedua sang mempelai 

meminta doa restu agar rumah tangga kedua mempelai pengantin sakinah mawadah 

dan warahmah. 

 

 

 
60 Nafsia, 60 tahun (toko masyarakat) wawancara, 13 September 2023 pukul 09:00 WITA   
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h. Mangkande ga’de  

Mangkande ga’de merupakan menikmati hidangan yang sudah disiapkan 

oleh keluarga mempelai laki-laki. Biasanya keluarga dari mempelai laki-laki 

menyiapkan beberapa kue tradisional ataupun modern seperti dalam hal minuman 

biasanya membuat es buah, teh, kopi dan sirup. Sedangkan kue-kuenya yaitu 

barongko, tetu, jalang kote, agar pires, bolu peca, bolu rampa dan berbagai macam 

kue. Mempersilahkan para tamu atau para rombongan mempelai wanita menikmati 

hidangan yang telah disiapkan biasanya pada saat beberapa rangkaian acara 

meondo’ sudah dilaksanakan.  

i. Mang foto siola keluarga 

 Mang foto siola keluarga merupakan acara foto bersama keluarga dari 

mempelai laki-laki dengan kedua mempelai pengantin. Dokumentasi sangatlah 

penting dalam acara sakral seperti acara pernikahan untuk dijadikan kenang-

kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Dalam sesi foto bersama keluarga 

mempelai laki-laki mulai dari orang tua, saudara, kakek nenek, sepupu dan bagian 

keluarga yang lainnya tidak hanya dari garis keturunan, biasanya kedua mempelai 

memberikan kesempatan untuk foto bersama orang yang pernah menjadi bagian 

terpenting dalam perjalanan hidupnya.  Berfoto bersama sebagai bentuk untuk 

mengabadikan momen pernikahan mempelai laki-laki yang dapat dikenang terus 

menerus. 

3. Pasca Pelaksanaan  

a. Resepsi pernikahan  

Setelah acara meondo’ sudah selesai dilakukan, maka kedua mempelai 

pengantin bersiap-siap untuk kembali pulang ke kediaman mempelai wanita 

bersama para rombongannya untuk melangsungkan resepsi pernikahan pada malam 

hari. Pelaksanaan resepsi diadakan pada malam hari sekitar pukul 19:00 sampai 
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22:00. Pada pukul 19:00 kedua mempelai pengantin dan kedua orang tua sudah 

berada di pelaminan untuk menerima tamu undangan dan ucapan selamat dari para 

tamu undagan. 

b. Mopasanang (mengunjungi mertua) 

Mopasanang merupakan pergi mengunjungi mertua keesokan harinya 

setelah acara resepsi pernikahan sudah dilaksanakan malam hari. Dalam tradisi 

mengunjungi rumah mertua tentunya akan menyiapkan beberapa kue untuk dibawa 

ke rumah mertua mempelai wanita. Dalam pelaksanaan Mopasanang bisa kedua 

pengantin baru ini diantar oleh kerabatnya bisa juga hanya mereka berdua pergi ke 

kediaman mempelai laki-laki, dalam pelaksanaan Mopasanang apabila kedua 

mempelai ingin kembali ke kediaman perempuan atau memilih untuk menginap 

dulu di kediaman laki-laki itu tergantung dari kemauan dari kedua pasangan 

pengantin baru. 

c.  Massiara ku’bur (Ziarah Kubur)  

Massiara ku’bur merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru sesudah acara 

pernikahan dilangsungkan beberapa hari kemudian pengantin baru mengadakan 

berziarah ke makam keluarga masing-masing kedua belak pihak. Adapun tujuan 

dari berziarah kubur adalah untuk mengenang arwah nenek moyang yang tidak 

sempat menyaksikan upacara pernikahan tersebut. 

 

C. Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Meondo’ Pada Adat Pernikahan 

Masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju  

1. Nilai Keyakinan   

          Nilai keyakinan merupakan sikap dimana kita menjunjung tinggi suatu 

kepercayaan yang dianggap benar dan mengikuti sesuatu tersebut karena bernilai 

kebaikan dan kebenaran, serta dianggap baik dan benar oleh banyak orang. Dalam 



62 

 
 

sebuah tradisi tentunya masyarakat mempunyai keyakinan sehingga mereka 

melaksanakan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Seperti tradisi 

Meondo’ tentunya tradisi ini dilaksanakan karana adanya keyakinan turun temurun 

dari generasi ke generasi.61 Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Anfal/8: 

70. 

ُ فيِْ قُلوُْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا    اِنْ يَّعْلَمِ اللّّٰٰ

Terjemahnya: 

“Jika Allah tahu di hatimu ada kebaikan, niscaya Dia memberikan kebaikan 

kepadamu,” 62 

 Hasil wawancara dari informan I  

Keyakinan to Sinyonyoi Selatan kia dalam tradisi dibasoi bittina to nikka 
sebelum itte dibasoi bittina tonikka. sanro mambaca tau jolo basmalah 
ampee dibasoi itte bittina to nikka ping tallung. (Wawancara Hj. Dahlia, 14 
Juli 2023)63 

Artinya:  

Keyakinan masayarakat Sinyonyoi Selatan terhadap tradisi dibasoi bittina 
(pencucian kaki mempelai). terlebih dahulu sanro membacakan basmalah 
dan disiram sebanyak tiga kali.  

Dalam tradisi Meondo’  nilai keyakinan dapat dilihat pada saat 

dilaksanakannya pelaksanaan tradisi meondo’ terdapat beberapa rangkaian yang 

mempunyai nilai-nilai Islam seperti pada saat dibasoi bittina terdapat nilai 

keyakinan. Masyarakat Sinyonyoi mempunyai keyakinan apabila tradisi dibasoi 

bittina ini dapat mendatangkan rezeki bagi kedua mempelai pengantin lancar 

bagaikan air yang disiramkan ke kaki kedua mempelai karena, pada saat 

penyiraman kaki kedua mempelai sanro sudah meniatkan dengan disiramkan air di 

 

61  Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, Aplikasi Al-Qur’an Kementrian 

Agama.  
62Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Aplikasi Al-Qur’an Kementerian 

Agama. 

  
63Hj. Dahlia 73 tahun (tokoh Adat) wawancara, 14 Juli 2023 pukul 20:00 WITA  
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kaki kedua mempelai pengantin dengan mengawali ucapan basmalah maka harapan  

untuk kedua mempelai mempunyai rezeki mengalir seperti air yang disiramkan  

dapat dikabulkan oleh Allah SWT.  

2. Nilai Kesyukuran  

         Nilai Kesyukuran adalah sebuah sikap terimah kasih atas nikmat yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Dalam agama Islam, rasa syukur 

ditekankan sebagai wujud ibadah dan kesadaran akan kebesaran Allah SWT. 

Kesyukuran juga dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup 

karena dengan bersyukur seseorang dapat memperoleh kepuasan dan rasa bahagia 

yang mendalam atas segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Adapun yang 

harus disyukuri dalam tradisi Mico’bo yaitu, mensyukuri atas kenikmatan yang 

diberikan oleh Allah SWT. Bersyukur atas segala berjalan lancarnya sebuah acara 

pernikahan dari awal sampai acara Meondo dilaksanakan yang dimana dalam acara 

Meondo’ ini tentunya mempelai wanita sangat bersyukur sebab dengan 

dilaksanakannya tradisi Meondo’ menandakan bahwa secara resmi diterimanya 

mempelai wanita sebagai menantu. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS 

Ibrahim/14: 7. 

 

 وَاِذْ تاَذََّنَ رَبُّكُمْ لىَِٕنْ شَكَرْتمُْ لََزَِيْدَنَّكُمْ وَلىَِٕنْ كَفرَْتمُْ اِنَّ عَذَابيِْ لشََدِيْدٌ  

 

Terjemahnya:  

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat 

keras.”64 

 
64Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Aplikasi Al- Qur’an Kementerian 

Agama . 
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Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang bersyukur atas 

nikmat pemberian Allah SWT, maka ia akan dilimpahkan kenikmatan yang berkali-

kali lipat.  

Hasil wawancara informan II 

 
Punna dikua kesyukuran ya bersyukur sisi’daang do inne mempelai tobaine 
apa di tarima maccoa-coa monne di sapona tommuane di anuang nasang 
rangkaian keyakinan na tobara-barana mempelai tommuane pada saat 
domai meondo’ sitente pada saat dijemput ya dipakei lipa sa’be itte punna 
di paloang ngi mo lipa dibacakan itte sholawat nabi. (Wawancara  Hj. 
Bunga Tia, 13 Juli 2023)65 

Artinya:  
 

Bila dikatakan kesyukuran mempelai wanita sangat bersyukur karena telah 
diterima baik-baik dirumah mempelai laki-laki semua rangkaian keyakinan 
orang tua mempelai laki-laki dilakukan untuk menyambut mempelai wanita 
seperti pada saat penjemputan dipakaikan sarung sutra pada saat pemakaian 
dibacakan sholawat nabi. 

  Adapun nilai kesyukuran pada tradisi meondo’ yang dimana semua 

rangkaian baik sebelum pelaksanaan, awal pelaksanaan hingga selesai. Tentunya 

kedua mempelai dan keluarga mempelai pengantin bersyukur kepada Allah SWT 

karena dalam rangkaian tradisi meondo’  berjalan dengan lancar. Tentunya 

mempelai wanita sangat bersyukur dalam tradisi meondo’ yang dimana pada saat 

pelaksanaan ditado (penjemputan mempelai) mempelai wanita dipakaikan sarung 

sutra yang menandakan bahwa dia sudah diterima menjadi menantu dan pada saat 

pemakaian sarung sanro membacakan sholawat sehingga kedatangan sang 

mempelai wanita di ridhoi oleh Allah SWT dan  dapat menjadi menantu yang baik. 

Bukan hanya pemakaian sarung berbagai macam rangkaian tradisi yang harus 

dilalui seperti pemberian barang-barang yang berharga kepada mempelai wanita. 

Tentunya dalam pelaksanaan beberapa rangkaian yang telah dilakukan mempelai 

wanita pada saat pelaksanaan tradisi meondo’  yang menimbulkan kebahagiaan bagi 

mempelai wanita sehingga mempunyai kesyukuran yang luar biasa atas apa yang 

 
65Hj. Bunga Tia, 66 tahun (Sanro) wawancara, 13 Juli 2023 pukul 21:00 WITA 
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dia dapatkan pada saat acara meondo’ baik sebelum, awal pelaksanaan ataupun 

sampai selesai.   

3. Nilai Silatuhrahmi  

           Silatuhrahmi suatu tali kasih yang mempunyai nilai komunikasi 

memperindah interaksi sosial dan kerukunan antarmahluk. Melalui silatuhrahmi, 

saling kerja sama dengan sesama membuat jadi lebih nyaman dan mudah 

diwujudkan. Silaturami merupakan nilai parfum spritual yang selalu menjadi kunci 

seluruh kebekuan dan kelakuan sosial kemasyarakatan. Kalau tali kasih ini 

dilestarikan, maka berselisih, konflik horizontal, pembenturan kultural dan 

peperangan dari berbagai bentuknya tidak akan terjadi. Makna dari silaturahmi, 

Shihab (2002) menjelaskan menyambungkan tali kekerabatan. Kekerabatan 

dipandang sebagai hubungan darah, baik beragama Islam maupun bukan, 

silaturahmi tetap berlangsung dalam bentuk berbuat baik. Karena itu, silaturahmi 

dilakukan tanpa dibatasi oleh sekat agama. Silaturahmi dapat mendorong 

kerukunan beragama karena dimaknai menyambungkan hubungan persaudaraan 

dan persahabatan dengan sesama. Agama Islam sangat menganjurkan silaturahmi 

meski dengan orang yang tidak seagama sekalipun. Sebagaimana Allah berfirman 

Dalam QS An -nisa/4:1. 

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ  احِدَةٍ وَّ نْ نَّفْسٍ وَّ هُمَا رِجَالًَ كَثيِْرًا  يٰٖٓايَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلقََكُمْ م ِ

َ كَانَ عَليَْ  َ الَّذِيْ تسََاۤءَلوُْنَ بهِ  وَالَْرَْحَامَ ۗ اِنَّ اللّّٰٰ نسَِاۤءً ۚ وَاتَّقوُا اللّّٰٰ  كُمْ رَقيِْباً  وَّ

 

Terjemahnya:  

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
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dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

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

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu.66  
 
Hasil wawancara informan III  

 
Inne mempelai tobaine ampee tommuane mako nasuju’iii tobara-barana 
tommuane itte ngaranna tradisi mangsujui pomanenang. Punna pura do 
pomanenang na nasujui, nasujui tomo keluarga na tommuane yang lainna. 

 (Wawancara Hj. Dahlia, 14 Juli 2023)67   

Artinya:  

 
 Mempelai wanita dan mempelai laki-laki  menghadap ke orang tua 

mempelai laki-laki untuk salaman atau biasa disebut dengan tradisi 
menyalami mertua. Kalau sudah menyalami kedua orang tua mempelai laki-
laki selanjutnya menyalami para kerabat-kerabat lain dari mempelai laki-
laki. 

 

Terdapat nilai silatuhrahmi dalam tradisi meondo’ pada adat pernikahan 

masyarakat Sinyonyoi Selatan yang dimana dalam pelaksanaan mangsujui 

pomanenang merupakan tanda bakti dan hormat yang dilakukan oleh kedua 

pengantin ke hadapan orang tua mempelai laki-laki bukan hanya sebagai tanda 

hormat kepada orang tua mempelai laki-laki, tetapi sebagai mempererat 

silatuhrahmi antara menantu dan mertua. Serta mempererat silatuhrahmi antara 

mempelai wanita dan para kerabat-kerabat mempelai laki-laki pada saat 

pelaksanaan tradisi mangsujui pomanenang. 

4. Nilai Gotong Royong 

Gotong royong merupakan salah satu simbol nilai warisan sebenarnya dari 

nenek moyang, bangsa Indonesia diakui membawa manfaat bagi masyarakat serta 

mempererat ikatan persaudaraan.68 Dalam bergotong royong masyarakat tentunya 

 
66Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Aplikasi Al- Qur’an Kementerian 

Agama . 

  
67Dahlia 73 tahun (tokoh Adat) wawancara, 14 Juli 2023 pukul 20:00 WITA  

68Muryanti, Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di 

Pedesaan, (Volume 9, NO. 1, Oktober 2014): h. 64.  
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memiliki kesadaran yang tinggi dalam bekerja sama yang berdampak pada 

kehidupan banyak orang. Begitu ada informasi pekerjaan yang harus diselesaikan 

bersama dalam hal kesejahteraan sosial, warga berbondong-bondong membantu 

dan bekerja sama, tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan jasa dari apa yang 

mereka lakukan tersebut. Nilai gotong royong dalam pelaksanaan tradisi Miondo’ 

pada masyarakat Sinyonyoi Selatan adalah melakukan kegiatan tampa pamrih 

dalam menyelesaikan suatu kegiatan yang tertentu yang menyangkut kegiatan 

bersama.  

 Nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat dapat ditandai dengan 

adanya rasa persaudaraan yang begitu besar. Rasa persaudaraan dalam agama islam 

mewajibkan kaum muslimin untuk saling membantu dan tolong menolong. Seperti 

yang terjadi dalam tradisi Miondo’ dimana masyarakat ingin mewujudkan 

keberhasilan secara bersama-sama dalam pelaksanaan tradisi Miondo’ dari awal 

pelaksanaan hingga selesainya seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi Meondo’. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5: 2. 

 

 َ َ ۗاِنَّ اللّّٰٰ ثْمِ وَالْعدُْوَانِ وَۖاتَّقوُا اللّّٰٰ   شَدِيْدُ الْعِقاَبِ  وَتعَاَوَنوُْا عَلىَ الْبرِ ِ وَالتَّقْوٰىۖ وَلََ تعَاَوَنوُْا عَلىَ الَِْ

 

Terjemahnya: 

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.69    
 

 Hasil wawancara informan IV  

 

Tradisi mico’bo yang dipogau pada saat pura do disimpoi kande nikka itte 

yang mangco’boi keluargana para tommuane pertama-tama tobara-barana 

jolo mempelai tommuane sampai nalanjutkan do saudara-saudaranya 

 
69Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Bandung: Fa Sumatra, 2005)     
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tantena hingga keluarga besar dari pihak mempelai tommuane. 

(Wawancara Salwati 14 September 2023)70 

Artinya:  

 

Tradisi mico’bo (saweran pernikahan)  yang dilakukan setelah selesainya 

tradisi disimpoi kande nikka (penyuapan makanan pengantin) dalam 

pelaksanaan saweran pernikahan yang pertama melakukan yaitu orang tua 

mempelai laki-laki dilanjutkan oleh saudara-saudaranya, tante hingga 

keluarga besar dari pihak mempelai laki-laki. 

 

Pelaksanaan tradisi mico’bo atau saweran pernikahan yang dilakukan 

keluarga mempelai laki-laki seperti kedua orang tua mempelai laki-laki, saudara-

saudaranya dan keluarga besar dari mempelai laki-laki  yang dimana mereka saling 

bergantian untuk menempelkan uang ke pipi atau dahi kedua mempelai sehingga 

terdapat  sebuah nilai gotong royong dalam pelaksanaan tradisi mico’bo. 

Hasil wawancara informan V  

 
Punna melo dikita nilai gotong rorong dalam tradisi meondo inne keluarga 
dari mempelai tommuane bekerja sama siola tetangga na mampasadia 
beberapa ga’de yang melo di hidangkan ke keluarga mempelai 
tobaine.(Wawancara Nafsia 13 September 2023)71  

Artinya:  

Jika ingin melihat nilai gotong royong dalam tradisi meondo’ keluarga dari 
pihak laki-laki bekerja sama dengan para tetangganya untuk mempersiapkan 
berbagai macam kue untuk dihidangkan kepada ke keluarga mempelai 
wanita  

Dapat kita simpulkan bahwa dalam tradisi Meondo’ terdapat nilai gotong 

royong dalam setiap prosesi pelaksanaan tradisi Meondo’. Seperti pelaksanaan pada 

tradisi Mico’bo para keluarga dari mempelai laki-laki saling bekerja sama 

memberikan saweran pernikahan kepada kedua mempelai secara bergantian yang 

dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki. Terdapat juga  pada tradisi mangkande 

ga’de (menikmati kue) dapat kita lihat para tetangga dari mempelai laki-laki dan 

keluarga mereka saling bekerja sama menyiapkan berbagai macam kue untuk 

 
70Salwati 56 tahun (tokoh masyarakat) wawancara, 14 September 2023 pukul 19:00 

WITA  
71Nafsia, 60 tahun (toko masyarakat) wawancara, 13 September 2023 pukul 09:00 WITA  
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dihidangkan kepada tamu atau keluarga dari pihak mempelai wanita. Nilai gotong 

royong  yang terdapat pada tradisi Meondo’ dapat ditandai dengan adanya rasa 

solidaritas masyarakat Sinyonyoi Selatan  dimana para orang tua, saudara-saudara, 

tetangga dan para keluarga besar mempelai laki-laki saling bekerja sama untuk 

meraih keberhasilan pelaksanaan tradisi dari awal pelaksanaan hingga seluruh 

berakhirnya seluruh rangkaian pelaksanaan tradisi meondo’. 

5. Nilai Ekonomi  

Intisari ekonomi adalah produksi, distribusi dan komsumsi barang-barang 

yang diperlukan oleh manusia untuk jasmaninya. Manusia perlu makan berpakaian, 

rumah, obat-obat, ini merupakan keperluan utama bagi manusia sehingga menjadi 

sasaran utama manusia adalah sebuah ekonomi. Nilai ekonomi dalam pernikahan 

dapat diartikan sebagai peran ekonomi pasangan suami istri dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga dan meningkatkan standar hidup. Dalam pelaksanaan tradisi 

Meondo’ terdapat nilai ekonomi dalam sebuah tradisi yang dilaksanakan yang 

dimana pada saat pelaksanaan Mico’bo keluarga mempelai laki-laki menempelkan 

uang ke dahi dan pipi kedua mempelai.  

Hasil Wawancara Informan IV 

  
Itte tujuanna dico’boi inne tonikka ampe itte doi yang nabei naala bekal 
pertamana menjalani kehidupan mangsapo. Itte punna pura tahu nikka 
otomatis butuh doi untuk kehidupan sehari-hari. (Wawancara Salwati 14 
september 2023)72   

Artinya :  
 

Tujuan dari tradisi Mico’bo untuk mempelai pengantin agar uang yang 
diberikan menjadi bekal pertamanya dalam menjalani kehidupan berumah 
tangga. ketika setelah selesai acara pernikahan otomatis butuh uang untuk 
kehidupan sehari-hari. 

 

Dapat kita simpulkan bahwa dalam tradisi Meondo’ terdapat sebuah nilai ekonomi 

yang terdapat pada saat pelaksanaan Mico’bo yang dimana acara Mico’bo 

 
72Salwati 56 tahun (tokoh masyarakat) wawancara, 14 September 2023 pukul 19:00 
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merupakan acara penempelan atau pemberian uang kepada kedua mempelai 

pengantin yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki. Bertujuan untuk 

melaksanakan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita sekaligus 

mempunyai nilai ekonomi yang dimana uang yang dihasilkan dari Mico’bo dapat 

digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang baru dibangun. dalam pelaksanaan 

tradisi Mico’bo sangat membantu kedua mempelai pengantin.   
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BAB V 

   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok masalah serta sub-sub masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini dan kaitannya dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tradisi Meondo’ merupakan tradisi kunjungan balasan, adat pernikahan 

masyarakat Sinyonyoi selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

Tradisi Meondo’ merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang 

masyarakat Sinyonyoi Selatan yang sampai saat ini dilakukan pada saat  ada 

acara pernikahan. Tradisi Meondo’ ada setelah datangnya Islam dapat 

dilihat dari beberapa rangkan acara Meondo’ terdapat unsu-unsur Islam. 

Adapun tujuan dari tradisi Meondo’  tentunya untuk mempererat tali 

silatuhrahmi antara menantu dan mertua.   

2. Proses pelaksanaan tradisi Meondo’ dalam adat pernikahan masyarakat 

Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju terdapat 

beberapa rangkaian seperti Ditado’ (Penjemputan Menantu), Dikemburri 

(Penaburan Beras), Dibasoi Bittina (Pencucian Kaki), Mangala Amplop di 

Pangannang Boas (Pengambilan Amplop di tempat Beras), Nisimpoi Kande 

Nikka (Menyuapi Makanan pengantin), Mico’bo (Saweran Pernikahan), 

Mangsujui Pomanenang (Salaman kepada Mertua), Mangkande Ga’de 

(Makan Kue), dan Mangfoto Siola Keluarga (Foto Bersama Keluarga).  

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Meondo’ dalam adat pernikahan 

masyarakat Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 

adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan sebab mempunyai tujuan 

dan manfaat seperti mempererat tali silatuhrahmi keluarga mempelai wanita 



72 

 
 

dan keluarga mempelai laki-laki, selain nilai silatuhrahmi ada juga nilai 

kesyukuran, nilai keyakinan, nilai gotong royong, dan nilai ekonomi yang 

terdapat dalam tradisi Meondo’. 

B. Implikasi Penelitian 

        Pelaksanaan tradisi Meondo’ merupakan tradisi perkawinan masyarakat 

Sinyonyoi Selatan di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang telah lama 

dilakukan sebagai rangkaian penting dalam perkawinan sehingga tidak lengkap 

rasanya sebuah perkawinan jika tidak dilaksanakan tradisi Meondo’. Adapun 

dampak dari dilaksanakannya tradisi Meondo’ adalah mempererat tali silaturahmi 

antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kemudian tradisi 

Meondo’ juga memiliki beberapa nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai 

kesyukuran, nilai keyakinan, nilai gotong royong, dan nilai ekonomi.   
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