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Nama : M. Zulfikar Asis 

Nim : 40200119131 

Judul : Akulturasi Budaya Islam pada Tradisi Pernikahan di Kelurahan 

Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana akulturasi budaya Islam pada 

tradisi pernikahan di kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota 

Makassar. Sebagai sub masalah yang diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada 

beberapa hal 1) Bagaimana sejarah akulturasi tradisi pernikahan di Kelurhan 

Tamamaung Kecamatan Pankkukang Kota Makassar? 2)Bagaimana prosesi tradisi 

pernikahan masyarakat di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Pankkukang Kota 

Makassar? 3)Bagaimana pengaruh akulturasi Islam dalam tradisi pernikahan 

masyarakat di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar? 

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, diperoleh dari 

data lapangan berupa observasi wawancara dengan warga Kelurahan Tamamaung, 

tokoh adat dan KUA Panakkukang. literatur-literatur lain sebagai data pendukung. 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sejarah, antropologi dan sosiologi 

agama. 

Analisis data dilakukan dengan cara Hasil penelitian ini menunjukkan    

bahwa 1) tradisi pernikahan di Kelurahan Tamamaung berlangsung sejak 

kedatangan Islam dan sejak Islam diterima sebagai agama resmi. Kehadiran Islam 

di Sulawesi selatan memberi pengaruh melalui integrasi budaya pada berbagai 

kehidupan masyarakat termasuk tradisi pernikahan, ini menunjukkan bahwa Islam 

menjadi bagian dengan budaya masyarakat lokal. 2) dalam melakukan prosesi 

pernikahan terdapat tiga tahap yaitu: tahap pra pernikahan, tahap pernikahan, tahap 

pasca pernikahan. 3) akulturasi sangat berpengaruh, karena membuuat perubahan 

yang sangat besar baik dari segi syarat nikah, prosesi pernikahan khususnya saat 

mapacci/akkorontigi, properti dalam hal ini pakaian yang digunakan oleh calon 

mempelai wanita dan adanya tambahan khutbah nikah yang dilaksanakan setelah 

appabattu nikkah dilakukannya. 

Implikasi penelitian ini mampu menjadi pendorongan bagi setiap pembaca 

untuk dapat mengenali lebih dalam mengenai akulturasi yang terjadi di masyarakat 

Indonesia. Juga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk membahas lebih detail 

mengenai upacara-upacara yang dilakukan pada saat terjadi prosesi pernikahan 

suku Bugis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Indonesia, dengan kekayaan adat istiadat dan tradisinya, memancarkan 

keberagaman sebagai ciri khas negara kepulauan tersebut. Dalam jalinan budaya, 

suku, agama, dan golongan bercampur menjadi satu, menciptakan landasan yang 

kuat untuk pluralisme. Kehidupan sosial yang berkembang di Indonesia tercermin 

dalam beragam adat istiadat dan tradisi yang melingkupi masyarakat, memberikan 

warna pada proses pernikahan, yang pada gilirannya menegaskan hubungan yang 

kuat antara individu dengan keluarga dan masyarakat luas. 

Salah satu contohnya adalah provinsi Sulawesi Selatan yang kini dihuni oleh 

beberapa kelompok etnis. Ada tiga kelompok etnis utama di sana: suku Makassar, 

Bugis, dan Toraja. Selain itu, ada juga kelompok etnis lainnya yang berasal dari 

Sulawesi, seperti suku Mandar, Duri, Pattinjo, Rampi, Maiwa, To Garibo, Pattae, 

dan suku Kajang/Konjo. Setiap kelompok etnis di Sulawesi Selatan tentu memiliki 

tradisi dan budaya yang khas bagi mereka.
1
 

Sebelum masuknya agama Islam, masyarakat telah mengenal agama Hindu 

dan Buddha, dan bahkan sebelum kedua agama tersebut, kepercayaan animisme 

dan dinamisme sudah dikenal. Namun, setelah kedatangan Islam, terjadi proses 

akulturasi antara tradisi lokal dengan ajaran Islam. 

 

 

1Nosakros Arya, Teguh Ardiansyah Sabir, Dhia Naufalia Ilmi, Akhyar, “Analisis Makna 

Simbolik Tradisi Pakkio’ Bunting pada Pernikahan Adat Suku Makassar”, Jurnal Ilmu Komunikasi 

2, no. 2 (Desember 2021), h. 85. 
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Kebudayaan yang masih terpelihara di Sulawesi Selatan merupakan warisan 

berharga dari para leluhur, yang telah dirawat dan diwariskan secara turun-temurun 

kepada generasi berikutnya sebagai ungkapan syukur atas warisan tersebut. Tradisi, 

adat, dan kebiasaan biasanya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, 

membentuk inti dari identitas budaya. Keyakinan dan praktik ritual yang terjalin 

kuat dalam masyarakat sering kali merupakan hasil dari tradisi yang terus 

berkembang. Budaya, sebagai pemahaman yang dimiliki individu tentang 

realitasnya, mencerminkan cara hidup masyarakat dan memungkinkan penduduk 

untuk memahami kondisi mereka saat ini.
2
 

Tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, kebiasaan ini tumbuh dan 

menjadi bagian integral dari budaya. Tradisi dianggap sebagai sesuatu yang suci 

karena telah dilakukan sejak zaman dahulu hingga kini, yang dikenal sebagai 

warisan budaya. Warisan budaya melibatkan perjalanan, transmisi, kepemilikan, 

dan pemanfaatan budaya dari satu periode ke periode lain secara 

berkesinambungan.
3
 

Manusia dan kebudayaan adalah satu entitas yang tak terpisahkan, karena 

kebudayaan adalah ekspresi dari manusia itu sendiri. Bahkan setelah seseorang 

meninggal, kebudayaan yang mereka anut akan diwariskan kepada keturunannya, 

dan seterusnya.
4 

 

 
 

2Hari Purwanto. Kebudayaan dan Lingkungan dalam Prespektif Antropologi, (Cet. I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34. 

3Nasruddin, dkk, Sejarah dan Budaya Lokal, (Jakarta Pusat: Gunandar Ilmu, 2016) h. 200. 

4Hari Purwanto. Kebudayaan dan Lingkungan dalam Prespektif Antropologi, h. 50. 
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Manusia dalam mengatur tatanan sosialnya tidak bisa dilepaskan dari elemen-

elemen kehidupan yang merupakan bagian penting dari pembentukan kebudayaan. 

Ini mencakup berbagai aspek yang tersebar luas, seperti teknologi sehari-hari, 

sistem moneter, struktur sosial, pengetahuan, agama, dan seni.
5
 

Keterlibatan manusia dalam aktivitas publik tidak bisa dipisahkan dari 

interaksi sosial antara individu. Hal ini sesuai dengan sifat manusia sebagai 

makhluk sosial yang merasa nyaman berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang 

lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional manusia 

adalah dengan hidup berkomunitas. Terutama bagi seseorang yang telah mencapai 

usia tertentu, hubungan sosial menjadi hal yang tak terhindarkan. Mereka perlu 

memenuhi kebutuhan hidupn ya dengan berbagi pengalaman dan emosi bersama 

orang lain, yang membentuk jiwa dan memberikan kesempatan untuk saling 

berbagi sukacita dan kesedihan. 

Pernikahan adalah komitmen yang kuat dan bermakna yang menyatukan 

pasangan, dan dipenuhi oleh kesediaan kedua pihak, pria dan wanita, untuk menjadi 

pasangan yang sah. Ini dicapai melalui upacara ijab kabul yang dijalankan di 

hadapan seorang penghulu dan disaksikan oleh para saksi serta keluarga dari kedua 

belah pihak. Persyaratan semacam ini dianggap wajar dan umum di mata 

masyarakat secara keseluruhan. 

Banyak individu menginginkan keharmonisan dalam keluarga mereka 

sepanjang hidup, mereka bermimpi memiliki keluarga yang bahagia untuk 

memastikan masa depan yang lebih baik, dan salah satu cara yang dianggap penting 

 

5Sugira Wahid, Manusia Makassar, (Cet I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2007) h. 4. 
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adalah melalui pernikahan sah yang diakui oleh agama dan masyarakat. Jelas 

bahwa semua pasangan yang menikah mengharapkan keberlangsungan keluarga 

yang penuh damai, kasih sayang, dan rahmat, serta ingin melihat keturunan yang 

baik. Mereka berharap kehidupan mereka terhindar dari masalah, konflik, serta 

perbedaan budaya atau tradisi yang dapat mengganggu keharmonisan. Salah satu 

perbedaan yang dimaksud adalah ketidaksesuaian tradisi pernikahan dengan 

ajaran Islam, yang menjadi dasar bagi proses akulturasi dalam budaya tersebut. 

Akulturasi adalah proses sosial di mana dua budaya atau lebih, yang berbeda, 

ada dalam waktu dan tempat yang sama untuk jangka waktu yang lama, yang 

kemudian mengalami penggabungan atau penyatuan budaya. Dalam konteks 

pernikahan, proses ini sering disebut sebagai perkawinan campur, di mana terjadi 

penggabungan dan penyatuan budaya dari kedua belah pihak yang menikah.
6
 

Di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar, mayoritas penduduknya 

memeluk agama Islam. Oleh karena itu, dalam upacara pernikahan, beberapa 

masyarakat masih menjalankan tradisi nenek moyang mereka, sementara yang lain 

mengikuti ajaran syariat Islam. Namun, untuk menciptakan rumah tangga yang 

harmonis, penting untuk saling menghargai perbedaan. Untuk mengatasi perbedaan 

tersebut, terjadi proses akulturasi di mana budaya Islam dan tradisi lokal melebur 

untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang muncul. 

Di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, 

mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam perayaan pernikahan, 

 

 
6Iwan, Agus, Supriadi, “Akulturasi Pernikahan Arab-Melayu Kampung Arab Kelurahan 

dalam Bugis Pontianak”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 4 no.4 (2015), h. 2. 
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sebagian masyarakat masih mempraktikkan adat Bugis dengan 12 tahapan (dari 

mammanu' manu' hingga massita beseng), sementara yang lain telah mengadopsi 

ajaran syariat Islam secara lebih mendalam, yang memungkinkan beberapa 

tahapan atau cara dalam pernikahan untuk disingkat, diubah, atau dihilangkan 

(sebagai bagian dari proses akulturasi). Hal ini menjadi fokus penelitian untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai proses akulturasi tersebut. Oleh karena itu, 

penelitian ini memilih judul "akulturasi Budaya Islam dengan Tradisi 

Pernikahan di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota 

Makassar” 

 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah 

pokok penelitian ini yaitu: “Akulturasi Budaya Islam dengan Tradisi Pernikahan Di 

Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”. Terkait pokok 

masalah ini, maka sub-sub masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sejarah akulturasi tradisi pernikahan di Kelurahan Tamamaung 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar? 

2. Bagaimana prosesi tradisi pernikahan masyarakat di Kelurahan Tamamaung 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar? 

3. Bagaimana pengaruh akulturasi Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat 

di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 
1. Fokus Penelitian 
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Fokus penelitian ini adalah mempelajari bagaimana budaya Islam akulturasi 

dalam tradisi pernikahan serta prosesi pernikahan tradisional yang diamati di 

masyarakat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

 

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai proses akulturasi budaya Islam 

dengan tradisi lokal dalam pernikahan masyarakat di wilayah tersebut. Mulai dari 

alasan terjadinya akulturasi dalam pernikahan, hingga perbedaan yang terjadi dalam 

pernikahan sebelum dan setelah adanya akulturasi. Di samping itu, penulis juga 

akan menguraikan tentang rangkaian prosesi pernikahan setelah terjadinya 

akulturasi mulai dari pra pernikahan, proses pernikahan, hingga pasca pernikahan. 

Penelitian ini juga akan membahas tentang pengaruh akulturasi yang terjadi dalam 

pernikahan terhadapat masyarakat setempat, perubahan apa yang terjadi setelah 

adanya akulturasi budaya Islam terhadap trdisi lokal dalam pernikahan yang ada di 

masyarakat tersebut 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 
Saat melakukan sebuah penelitian dan membantu penulis dalam sebuah 

penulisan, maka diperlukan telaah dan mengkaji beberapa literatur sebagai sumber 

acuan pokok agar mendapatkan pengetahuan yang relevan serta jelas. Adapun 

beberapa tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Buku karya H. Lebba Kadorre Pongsibanne pada tahun 2017 yang diterbitkan 

oleh Kaukaba Dipantara. Berjudul Islam dan Budaya Lokal – Kajian 

Antropologi Agama. Buku ini membahas tentang masuknya Islam di 

Indonesia dan menjelaskan tentang hubungan atau relasi adat dengan Islam, 

serta bagaimana Islam mempengaruhi budaya lokal yang ada di Indonesia, 

seperti di Sulawesi Selatan.
7
 

2. Buku karya Gus Arifin pada tahun 2021 yang merupakan cetakan ke-8, 

diterbitkan oleh PT. Elex Media Komputindo. Berjudul Menikah untuk 

Bahagia – Fiqih Nikah dan Kamasutri Islami berisi tentang sejarah 

pernikahan dan fiqih nikah yang dilakukan sesuai syari’at Islam.
8
 

3. Artikel Jurnal, Iwan Ramadhan, Agus Sastrawan Noor, Supriadi diterbitkan 

pada tahun 2015 oleh Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas 

Tanjungpura, yang berjudul “Akulturasi Pernikahan Arab-Melayu Kampung 

Arab Kelurahan dalam Bugis Pontianak”. Penelitian ini membahas tentang 

proses akulturasi pernikahan yang terjadi antara etnis Arab dan etnis Melayu 

di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Pontianak.
9
 

4. Artikel Jurnal, Sabara diterbitkan pada tahun 2018 oleh Peneliti Balai 

Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, yang berjudul “Islam dalam  

Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”. Penelitian ini membahas 

 

 

7H. Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal – Kajian Antropologi Agama 

(Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2017) 

8Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia – Fiqih Nikah dan Kamasutri Islami (Cet. VIII; 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021) 

9Iwan, Agus, Supriadi, “Akulturasi Pernikahan Arab-Melayu Kampung Arab Kelurahan 

dalam Bugis Pontianak”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 4 no.4 (2015) 
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tentang pengaruh Islam dalam tradisi lokal. Seperti bagaimana adat istiadat 

Makassar sebelum masuknya Islam, proses masuknya Islam di kerajaan- 

kerajaan Makassar, serta bagaimana budaya Islam dan Budaya Lokal saling 

mempengaruhi satu sama lain dan berjalan beriringan di kehidupan 

masyarakat Makassar.
10

 

5. Skripsi Marlinawati (2021) dengan judul “Adat Pernikahan Suku Bugis di 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba” dimana dalam penelitiannya 

membahas tentang eksistensi, dan proses adat pernikahan Suku Bugis di 

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, serta membahas tentang nilai- 

nilai Islam dalam adat pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba.
11

 

Berdasarkan beberapa reverensi di atas, terdapat adanya persamaan yang 

dibahas oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni sama-sama 

meneliti tentang hubungan budaya Islam dan budaya Lokal, serta sama-sama 

meneliti tentang prosesi pernikahan pada suku Bugis Makassar. Tetapi dalam 

penelitian tersebut, belum ada yang yang meneliti lebih dalam tentang akulturasi 

budaya Islam dengan tradisi penikahan di Kelurahan Tamamaung Kecamatan 

Panakkukang Kota Makassar. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan 
 

 

 

 
 

10Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, Jurnal Keagamaan 

dan Budaya Mimikri 4 no.1 (2018) 

11Marlinawati, “Adat Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2021) 
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1. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Akulturasi Budaya Islam dan 

tradisi pernikahan di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang 

Kota Makassar; 

b. Untuk mengetahui rangkaian prosesi tradisi pernikahan masyarakat di 

kelurahan tamamaung kecamatan panakkukang di kota makassar; dan 

c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Akulturasi Islam dalam tradisi 

pernikahan masyarakat di Kelurahan Tamamaung Kecamatan 

Panakkukang Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah wawasan serta 

pengetahuan mengenai akulturasi budaya Islam dengan tradisi pernikahan 

masyarakat di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, 

serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara 

teoritis didapatkan dari hasil penelitian. 

b. Kegunaan Praktis 

 

Semoga bisa menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan 

pengetahuan penulis tentang akulturasi budaya Islam dengan tradisi pernikahan 

masyarakat di Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. 

Selain itu dapat berguna sebagai 
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acuan pendidikan/bimbingan dan membantu dalam pengembangan teori 

mengenai hasil yang telah diperoleh pada penulisan ini. 



 

 

  

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Akulturasi Budaya Islam dan Tradisi Lokal 

 
Akulturasi sebagai proses sosial terjadi ketika ada kelompok individu dengan 

asal budaya Hal-hal yang memiliki perbedaan. saling berhubungan secara dekat dan 

berlangsung secara kontinu dalam jangka waktu yang panjang, sehingga aspek-

aspek budaya dari masing-masing kelompok yang sebelumnya unik berubah 

sifatnya, dan unsur-unsur dari budaya masing-masing kelompok mengambil bentuk 

unsur-unsur budaya.
1
 

Di Indonesia, gagasan akulturasi sebagian besar terkait dengan masalah 

perkawinan antar suku, sedangkan untuk hubungan antar kelompok, akulturasi 

memiliki kepentingan Yang memiliki cakupan Milton Gordon, seorang ahli sosial 

Amerika, memperinci konsep ini dalam lima jenis akulturasi yang saling terkait, 

yakni:
2
 

1.  Akulturasi budaya, di mana individu atau kelompok mengalami perubahan 

dalam perilaku atau budaya mereka untuk menyesuaikan diri dengan 

kelompok mayoritas. 

2. Proses akulturasi perkawinan yang terkait dengan pernikahan di antara 

kelompok-kelompok yang melibatkan populasi yang sangat luas. 

3. Akulturasi pandangan yang terkait dengan sikap tanpa prasangka. 
 
 

1M. Bambang Pranowo dan Selo Soemardjan, Steriotip Etnik, Akulturasi, Integrasi Sosial 

(Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita, 1988), h. 176. 

2M. Bambang Pranowo dan Selo Soemardjan, Steriotip Etnik, Akulturasi, Integrasi Sosial, 

h. 175. 
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4. Akulturasi tindakan yang terkait dengan penghindaran diskriminasi. 

 

Proses akulturasi mungkin terjadi ketika ada faktor-faktor yang mendukung, 

seperti:
3
 

1. Keberadaan sikap toleransi terhadap kebudayaan. 

 

2. Pernikahan gabungan (amalgamasi). 

 

3. Peluang-peluang ekonomi yang merata. 

 

4. Serta menghargai individua asing dan kebudayaan 

 

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa akulturasi 

hanya dapat terjadi jika ada dua individua atau kelompok yang memiliki budaya 

berbeda saling berinteraksi. Adapun pengertian dari budaya itu sendiri Merupakan 

pola hidup yang berkembang dan diwariskan oleh sekelompok individu, budaya 

terdiri dari berbagai elemen kompleks. Adat istiadat, bahasa, seni, agama, dan 

politik semuanya membentuk bagian dari budaya. Budaya dan bahasa melekat pada 

kodrat manusia dan sering dianggap sebagai bawaan genetis. Hal ini menunjukkan 

bahwa budaya dapat dipelajari melalui interaksi dengan individu dari latar belakang 

budaya yang berbeda, serta melalui penyesuaian terhadap perbedaan tersebut.
4
 

Fokus penelitian ini adalah pada proses akulturasi antara budaya Islam dan 

budaya lokal. Budaya Islam merupakan konsep yang umumnya digunakan secara 

luas dalam komunitas ilmiah umum untuk menggambarkan tindakan sosial umat 

Agama Islam. Sejak munculnya Islam pada abad ke-6 di Arab, unsur budaya awal 

umat Muslim kebanyakan berasal dari budaya Arab. Namun, seiring perkembangan 

 

3Daniel Fernandez, Antropologi (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 1996), h. 147. 

4“Pengertian Budaya: Ciri-ciri, Fungsi, Unsur, dan Contohnya”. Situs Resmi Gramedia. 

https://www.gramedia.com/literasi/budaya/ (05 April 2023). 

http://www.gramedia.com/literasi/budaya/
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wilayah Islam, umat Muslim sering berinteraksi dengan budaya-budaya lainnya 

yang mereka eksplorasi dalam ekspansi wilayah, seperti Persia, Turki, Mongol, 

India, Melayu, Berber, dan Indonesia. Di samping itu, budaya lokal berkembang 

dari evolusi masyarakat setempat yang menghargai nilai-nilai khasnya, tumbuh 

secara alami seiring waktu. Budaya lokal mencakup berbagai ekspresi seperti 

seni, tradisi, pola pikir, dan adat istiadat, serta mencerminkan gaya hidup yang 

membentuk perspektif dan kegiatan di suatu wilayah. Salah satu contoh budaya 

lokal yang menjadi fokus penelitian ini adalah budaya Bugis Makassar di 

Sulawesi Selatan. 

Suku Bugis Makassar yang merupakan mayoritas di semenanjung selatan 

Sulawesi mempraktekkan budaya Bugis Makassar. Semenanjung tersebut 

Merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini terbagi menjadi 23 

kabupaten. Dan dua diantaranya merupakan kotamadya. Ugi adalah bahasa yang 

digunakan oleh orang Bugis. Sedangkan orang Makassar sendiri berbahasa 

Mangkasara. B.F. Matthes, seorang ahli bahasa dari Belanda, menggunakan 

Berbagai sumber sastra tertulis telah dimiliki oleh orang Bugis Makassar selama 

berabad-abad. untuk mempelajari kedua bahasa tersebut secara mendalam. Aksara 

Lontara digunakan dalam naskah kuno Bugis-Makassar, yang merupakan turunan 

langsung dari aksara Sanskerta.
5
 

Dalam budaya Bugis-Makassar, ikatan kekerabatan sering kali diidentikkan 

dengan pernikahan. Mereka meyakini bahwa persatuan yang ideal adalah melalui 

 

5H. Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal – Kajian Antropologi Agama 

(Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), h. 32. 
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pernikahan. Istilah-istilah yang digunakan dalam pernikahan dalam budaya 

Bugis- Makassar adalah sebagai berikut: Pertama, terdapat pernikahan yang 

dikenal sebagai "assialang marola" (atau "passialleang" dalam bahasa 

Makassar), yang mengacu pada pernikahan antara sepupu pertama dari kedua 

belah pihak, baik dari pihak ayah maupun ibu. Kedua, terdapat pernikahan yang 

disebut "assialannamemang" (atau "passialeanna" dalam bahasa Makassar), yang 

merujuk pada pernikahan antara sepupu kedua dari kedua belah pihak, baik dari 

pihak ayah maupun ibu. Ketiga, pernikahan "ripaddeppe’ mabelae" (atau 

"nipakambani bellaya" dalam bahasa Makassar), yaitu pernikahan antara saudara 

sepupu derajat ketiga dari ayah maupun ibu. Meskipun dianggap sebagai model 

yang diharapkan, pernikahan antara sepupu tidaklah diwajibkan, sehingga 

banyak di antara generasi muda yang menikah dengan individu yang bukan 

sepupunya.
6
 

Pembicaraan Pembahasan mengenai agama dan budaya membicarakan 

tentang hal-hal yang memiliki dimensi yang berbeda. Agama dari satu sudut 

pandang menambah kualitas sosial, sehingga agama dapat menyesuaikan diri atau 

bahkan berakulturasi dengan budaya masyarakat lokal. Aspek kehidupan beragama 

bukan hanya ada Dalam setiap komunitas, agama tidak hanya berdiri sendiri tetapi 

juga berinteraksi dengan lembaga budaya lainnya dalam kerangka struktur sosial. 

Dengan demikian, agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk 

kebudayaan. 

 

 

 

 
 

6H. Lebba Kadorre Pongsibanne, Islam dan Budaya Lokal – Kajian Antropologi Agama, h. 

35-36. 
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Agama dan budaya memiliki kesamaan dalam fungsi mereka sebagai sistem 

nilai dan simbol yang dipahami, diinternalisasi, diyakini, dan dipraktikkan oleh 

manusia. Dalam perspektif sosiologi, agama merupakan kerangka nilai yang 

mencakup berbagai dasar yang relevan dengan kondisi dunia nyata yang krusial 

untuk merespons dan menginterpretasi lingkungan sekitar, serta menjelaskan 

struktur normatif dan sosial. Di sisi lain, tradisi adalah produk dan ekspresi dari 

aktivitas manusia dalam suatu masyarakat tertentu, yang membawa nilai-nilai, 

pesan-pesan keagamaan, pandangan filosofis, dan kebijaksanaan lokal. Budaya dan 

tradisi hadir sebagai manifestasi dari kompleksitas interaksi manusia dalam 

masyarakat. tradisi, di sisi lain, lebih bersifat lokal atau eksklusif untuk komunitas 

Agama dan budaya, pada umumnya, memiliki skala yang luas, mencakup entitas 

global atau hanya diakui oleh komunitas tertentu. Keduanya berakar dari potensi 

dasar manusia. Berintegrasi ke dalam kehidupan manusia dan berkembang. Sistem 

kebudayaan dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa tercipta dengan 

memadukan kedua unsur tersebut. Kemudian lagi, keduanya memiliki sifat yang 

berbeda. Budaya lebih mandiri dan aktif daripada agama, yang ditandai dengan 

ketundukan dan ketergantungan. Akibatnya, dalam setiap fase progresif, ada efek 

samping, variasi, dan irama yang berbeda antara satu daerah/negara dan daerah 

lainnya. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan tidak mengakibatkan kekosongan 

dalam budaya setempat. Orang-orang Sulawesi Selatan baru-baru ini memiliki apa 

yang dikenal sebagai budaya dan keyakinan yang telah dilatih selama berabad-abad 

sejak masa pendahulu mereka. Kebudayaan Sulawesi Selatan sangat berbeda 

dengan Parafase: Pengaruh kuat dari budaya Sansekerta India dan kebudayaan 
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Tionghoa, terutama di Sumatera, serta agama Hindu dan Buddha, telah 

memberikan ciri khas yang sangat berbeda pada budaya Jawa dan Sumatera. Hal 

ini menyebabkan budaya Sulawesi Selatan berkembang dengan identitas yang 

unik. 

Hampir semua budaya yang ada di Sulawesi Selatan masih menunjukkan 

keasliannya Sebagai kebudayaan yang timbul dari komunitas lokal yang relatif 

minim dipengaruhi oleh budaya dari luar, kehadiran Islam di masyarakat Sulawesi 

Selatan telah mengubah beberapa aspek kehidupan. mereka. Perubahan pola sosial, 

sistem budaya, bahkan birokrasi kepemimpinan menunjukkan hal tersebut. 

Masuknya Pemahaman Islam yang muncul adalah bahwa agama ini hadir untuk 

memperkuat adat yang baik dan mengubah yang buruk. Semua bagian dari aktivitas 

individu dan publik daerah setempat, cukup banyak mengalami kontak dan dampak 

pelajaran Islam. 

Munculnya Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan menghasilkan perubahan 

yang besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Transformasi ini 

mencakup perubahan dalam pandangan dan pemahaman dunia serta modifikasi 

dalam tata cara kehidupan sehari-hari. Orang Bugis dan Makassar setia dan 

berpegang teguh pada tradisi mereka. Kehadiran Islam memberi corak pada 

pelaksanaan adat dan praktik yang berbeda pada masyarakat Sulawesi Selatan. 

Islam datang untuk menyempurnakan budaya yang ada di Sulawesi Selatan 

dengan mengintegrasikan komponen-komponen baru ke dalamnya. Sudah menjadi 

rahasia umum bahwa ketika suatu budaya tersebut akan berkembang. Tanpa itu, 

kebudayaan dan masyarakat itu sendiri akan berada dalam kevakuman dan 

ditinggalkan, dan mungkin berusaha dan mengalami eliminasi. Dalam sejarah awal 
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kedatangan dan masuknya Islam ke Sulawesi Selatan, baik Islam maupun 

budaya lokal telah melakukan proses dialog hingga terjadi akulturasi, ketika 

kedua belah pihak mampu mencapai tingkat kesepakatan budaya dengan 

masuknya aturan syariah Islam ke dalam institusi Syara’. Salah satu ilustrasi 

asmilasi budaya Islam ke dalam adat Bugis dan Makassar adalah berjalannya 

kerangka syara' menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pangngade'reng.
7
 

 

B. Pernikahan dalam Islam 

 
1. Pengertian Pernikahan 

 

Pernikahan, atau nikah, secara etimologis mengacu pada pertemuan dan 

penggabungan. Dalam istilah terminologi, ini menggambarkan proses ijab dan 

qabul (perjanjian) yang mengesahkan hubungan seksual antara pria dan wanita 

melalui ungkapan khusus yang menetapkan pernikahan, sesuai dengan hukum 

syariat Islam yang terdokumentasi dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menjelaskan 

secara rinci tata cara pernikahan yang diwajibkan oleh Allah SWT, yang mengatur 

bahwa manusia berpasangan, menjadikan pernikahan halal dan mengharamkan 

zina.
8
 

Dalam konteks ta'rif, pernikahan didefinisikan sebagai sebuah akad yang 

memperbolehkan hubungan antara seorang pria dan wanita, serta menetapkan hak 

dan kewajiban dalam hal bantuan dan kerja sama di antara keduanya yang bukan 

mahram. Secara literal, istilah nikah atau kawin 

 
 

7Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, Jurnal Keagamaan 

dan Budaya Mimikri 4 no.1 (2018), h. 58-62. 

8Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 43. 
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mengacu pada hubungan seksual, namun dalam konteks hukum, ini merujuk 

pada perjanjian yang mengesahkan hubungan seksual sebagai suami istri antara 

seorang pria dan seorang wanita. 

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974, pernikahan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga 

atau rumah tangga yang harmonis, penuh dengan kedamaian dan ketenangan, serta 

dilandasi oleh kasih sayang dan cinta yang saling menguatkan.
9
 

Pernikahan adalah ibadah dan ikatan yang menggabungkan di mensi jasmani 

dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membantuk 

sebuah keluarga sesuai dengan perintah Allah Swt. Al-Qur’an menegaskan 

pentingnya pernikahan dalam firman Allah Swt. QS An- 

Nur/24:32.
 
   

 
 

 

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga 

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

laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan 

kepada mereka dengan karunia- Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha Mengetahui.”
10

 

 

2. Bentuk Pelaksanaan Pernikahan 
 

 
9Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. 

10Kementrian Agama RI, AL-QUR’AN (Bogor: DKUprint, 2007), h.354. 
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a. Menurut Islam 

 
Cara pelaksanaan pernikahan dalam Islam telah memberikan pedoman yang 

terperinci dan jelas tentang bagaimana proses pernikahan harus sesuai dengan 

ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah yang sahih, dan pemahaman para salafush sholih. 

Rangkaian pernikahan yang dijalankan secara Islami dimulai dengan khitbah 

(peminangan), aqad nikah, dan walimah ursy. Ayo kita lihat penjelasannya:
11

 

1) Khitbah (Peminangan) 

 
Sebelum seorang Muslim berniat untuk menikahi seorang Muslimah, 

disarankan untuk melakukan proses pinangan terlebih dahulu, mengingat 

kemungkinan bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain sebelumnya. 

Dalam ajaran Islam, meminang wanita diperbolehkan jika wanita tersebut tidak 

memiliki pasangan atau tidak berada dalam masa 'iddah (masa tunggu setelah 

perceraian atau kematian suami) yang bersifat raj’i (dapat dirujuk kembali) atau 

ba’in (tidak dapat dirujuk kembali). Selain itu, upaya untuk meminang seorang 

wanita harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, hormat, dan kesopanan sesuai 

dengan ajaran agama dan norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini merupakan 

bagian dari upaya menjaga kehormatan dan martabat wanita dalam Islam serta 

memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan proses yang adil dan sesuai 

dengan nilai- 

 
 

11Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46. 
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nilai agama. Sebelum seorang Muslim berniat menikahi seorang Muslimah, 

dianjurkan untuk melakukan proses pinangan terlebih dahulu, 

mempertimbangkan kemungkinan bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh 

orang lain sebelumnya. Dalam Islam, meminang wanita diperbolehkan jika ia 

tidak memiliki pasangan atau tidak berada dalam masa 'iddah setelah perceraian 

atau kematian suami, yang bisa bersifat raj’i (dapat dirujuk kembali) atau ba’in 

(tidak dapat dirujuk kembali). Selain itu, upaya meminang seorang wanita harus 

dilakukan dengan hati-hati, hormat, dan sopan, sesuai dengan ajaran agama dan 

norma- norma sosial. Ini penting untuk menjaga kehormatan wanita dan 

memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai 

agama.
12

 

2) Aqad nikah 

 
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, pada prinsipnya, sebuah pernikahan 

dibangun di atas dua landasan, yang tanpanya tidak akan berhasil atau sempurna. 

Pertama, Ijab adalah ucapan yang dilontarkan oleh wali (dari calon istri) atau 

perwakilan yang ditunjuknya, sedangkan qabul adalah ucapan yang disampaikan 

oleh calon suami atau perwakilan yang ditunjuknya. Kedua ucapan ini (ijab dan 

qabul, disebut juga dengan sighat) memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam 

mazhab Syafi'i, terdapat lima rukun 

 
12Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia – Fiqih Nikah dan Kamasutri Islami (Cet. VIII; 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), h. 18-19. 
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pernikahan, yakni kehadiran Proses pernikahan melibatkan calon suami, calon 

istri, wali dari calon istri, dua orang saksi, dan juga akad (sighat). Ini adalah 

elemen-elemen penting yang terlibat dalam keseluruhan proses pernikahan dalam 

Islam.
13

 

3) Walimatul Urs 

 
Walimah adalah menyajikan makanan dan minuman pada pesta pernikahan 

atau acara-acara lain dengan mengundang para sahabat dan anggota keluarga untuk 

bergabung. Walimatul urs atau walimah adalah perayaan untuk mengungkapkan rasa 

syukur atas pernikahan. Alasan diadakannya walimah adalah untuk mengumumkan 

dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua hamba Allah Swt. telah 

mematuhi syarat-syarat akad nikah untuk mencegah fitnah.
14

 

b. Menurut Adat 

 

Tiap tahap dalam prosesi pernikahan tradisional Bugis Makassar juga 

mengandung doa dan nilai-nilai yang dalam bagi kesinambungan rumah tangga 

calon pengantin kelak. Ada 12 Proses pernikahan tradisional Bugis Makassar yang 

kaya akan makna, berikut penjelasannya:
15

 

1. Mammanu'manu' 
 

 

 

 

13Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia – Fiqih Nikah dan Kamasutri Islami (Cet. VIII; 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), h. 102. 

14Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia – Fiqih Nikah dan Kamasutri Islami, h. 142-143. 

15Dewi Mayangsari, “12 Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Bugis yang Penuh Makna 

Mendalam”, Blog Dewi Mayangsari. https://www.bridestory.com/id/blog/12-rangkaian-prosesi- 

pernikahan-adat-bugis-yang-penuh-makna-mendalam (10 Maret 2023). 

https://www.bridestory.com/id/blog/12-rangkaian-prosesi-pernikahan-adat-bugis-yang-penuh-makna-mendalam
https://www.bridestory.com/id/blog/12-rangkaian-prosesi-pernikahan-adat-bugis-yang-penuh-makna-mendalam
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Tahapan awal dalam proses pernikahan adat bugis di kenal sebagai 

mammanu’manu yang memiliki arti mirip dengan terbang seekor burung. Pada fase 

ini, keluarga mempelai pria akan berupaya mencari jodoh terbaik untuk anak 

mereka dengan mempertimbangkan berbagai factor. 

2. Mappese-pese 

 

Mappese-pese pada dasarnya adalah cara untuk mengenal Mengundang 

makan malam sebagai tanda penghormatan dan kesopanan. Proses ini tidak hanya 

sebagai formalitas semata, tetapi juga sebagai upaya mempererat hubungan antar-

keluarga yang akan menjadi satu keluarga kelak. Di balik tradisi ini, terdapat nilai-

nilai seperti rasa hormat, kepercayaan, dan kerjasama Momen ini sangat dihormati 

dalam budaya tersebut. Selain itu, saat ini juga menjadi kesempatan bagi kedua 

belah pihak untuk saling mengenal. lebih dalam, membicarakan harapan dan 

keinginan mereka terkait pernikahan yang akan datang, serta memastikan bahwa 

kedua belah pihak merasa nyaman dan bahagia dengan pernikahan yang akan 

terjadi. menyampaikan harapan dan alasan kunjungannya. 

3. Massuro / Madduta 

 

Pada masa lamaran, keluarga pria akan mengirim utusan yang dipercayai 

sebagai perintis jalan, yang dalam bahasa setempat disebut sebagai mabbaja laleng. 

Dalam pertemuan ini, selain membahas besaran uang panai, peran utusan tersebut 

sangat penting karena mereka 
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harus memiliki keterampilan negosiasi yang baik. Proses ini sering kali 

melibatkan "tawar-menawar" dengan sangat halus, sesuai dengan tradisi dan 

budaya Bugis yang kaya akan sopan santun. 

4) Mappettu Ada 

 

Setelah prosesi lamaran selesai, diputuskan Pada hari Tanra esso (tanggal 

pernikahan), saat sompa (mahar), dan doi menre (uang) belanja) disepakati, 

keluarga calon pengantin biasanya memilih tanggal pernikahan dengan melihat 

waktu-waktu terbaik. Saat doi menre sedang berbelanja, pengantin pria akan 

memberikan uang kepada pengantin wanita untuk digunakan untuk biaya 

pernikahan. 

5) Mappasau Botting 

 

Mappasau Mappasau botting adalah tradisi persiapan yang dilakukan secara 

rahasia oleh calon pengantin perempuan menjelang hari pernikahannya. Tradisi ini 

biasanya berlangsung selama tiga hari berturut-turut hingga hari pernikahan. Dalam 

proses ini, calon pengantin akan disucikan dengan campuran daun pandan yang 

masih mengeluarkan uap panas. Tujuan dari mappasau butting adalah 

membersihkan semua keringat yang tidak diinginkan dari tubuh calon pengantin 

wanita. Daun pandan dipilih karena memiliki makna simbolis sebagai representasi 

keharmonisan dan keharuman dalam kehidupan rumah tangga, sehingga 

penggunaannya dalam tradisi ini menjadi sangat berarti. 

6) Mappanre Temme 
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Dalam bahasa Bugis, mappanre berarti memberi makan, sementara temme 

adalah tamat. Tradisi mappanre temme terkait dengan seseorang yang menyelesaikan 

mengaji atau khataman Al-Qur'an. Esensinya, masyarakat Bugis menghormati 

orang yang berhasil menyelesaikan membaca Al-Qur’an dengan memberikan 

makanan. Tradisi ini seringkali disertai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al- 

Qur’an langsung oleh calon pengantin. 

7) Mappacci 

 

Prosesi pernikahan tradsional bugis, yang di kenal sabagi mappacci 

berlangsung pada malam hari setelah selesainya temme panre. Tradisi ini memiliki 

makna penting, dimana kedua calon pengantin di murnikan jiwa dan raganya dari 

segalanya hal yang buruk. Mappacci dimulai dengan mengantarkan kedua calon 

pengantin ke atas pelaminan yang di hiasi dengan berbagai perlengkapan ritual, 

termasuk bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, piring berisi padi, lilin, daun 

pacci, dan bekkeng atau wadah logam. Kemudian, setiap anggota keluarga dan tamu 

yang hadir diharapkan mengusapkan daun pacci pada telapak tangan kedua calon 

pengantin sebagai tanda penghormatan. Para tamu yang dipanggil untuk melakukan 

tradisi mappacci umumnya berasal dari keluarga dengan status ekonomi yang baik. 

8) Mappasili 
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Mappasili merupakan ritual penting dalam upacara siraman pada pernikahan adat 

Bugis. Tujuannya adalah untuk membersihkan serta melindungi calon pengantin 

dari potensi masalah atau bahaya yang dapat timbul. 

9) Mappenre Boting dan Madduppa Boting 

 

Mappenre boting adalah bagian dari prosesi pengantara mempelai pria ke 

rumah mempelai wanita tanpa kehadiran orang tua pria. Setelah itu, ada tradisi 

penyambutan kedatangan mempelai pria yang di sebut maddupa boting, melibatkan 

dua remaja perempuan dan laki-laki, wakil orang tua mempelai perempuan, serta 

seorang penebar wenno. 

10) Mappasikarawa 

 

 Pasca akad nikah, mempelai pria akan dipandu menuju kamar pengantin 

untuk bersua dengan istrinya. Setelah pertemuan di ruangan pribadi, prosesi 

dilanjutkan dengan memberikan penghormatan kepada orang tua atau yang lebih 

tua. 

11) Mapparola 

 

Mapparolah Ini adalah kunjungan balasan yang dilakukan oleh mempelai 

wanita ke rumah keluarga mempelai pria, biasanya disertai oleh rombongan 

pengiring. Mereka membawa hadiah pernikahan berupa sarung tenun sebagai 

ungkapan terima kasih. 

12) Ziarah dan Massita Beseng 
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Umumnya, pasangan pengantin mengunjungi makam leluhur satu hari 

setelah pernikahan sebagai tanda penghormatan kepada leluhur yang telah 

meninggal. Setelah itu, upacara pernikahan adat Bugis ditutup dengan tradisi 

massita beseng, di mana kedua keluarga besar dari kedua belah pihak pengantin 

berkumpul untuk memperkuat hubungan silaturahmi. 

3. Tujuan Pernikahan 

 

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah mematuhi ajaran Allah untuk 

menikah, dengan tujuan membentuk keluarga yang kokoh dan terstruktur dalam 

masyarakat, serta melanjutkan garis keturunan yang sah. Beberapa pandangan juga 

menyatakan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki makna dan nilai yang 

mendalam lainnya. tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual 

manusia, tetapi juga tentang pembentukan dan pemeliharaan keluarga, serta 

kelanjutan keturunan. Tujuan ini juga termasuk dalam upaya mencegah perbuatan 

zina, menciptakan ketenangan dan kedamaian batin bagi individu yang menikah, 

serta mempromosikan harmoni dalam keluarga dan masyarakat. Syekh Ismail Haq 

menyatakan bahwa Allah Swt. menciptakan ikatan pernikahan antara seorang suami 

dan istri dengan tujuan agar keduanya saling mengenal satu sama lain secara 

mendalam dan membangun hubungan yang erat serta penuh kasih sayang. Kata 

 dalam "ودام"
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bahasa Arab berarti saling mencintai, sementara kata "رحم" bermakna saling 

menyayangi.
16

 

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai tindakan yang membawa 

kebaikan bagi masyarakat karena dapat mencegah perbuatan zina yang merugikan 

kedua belah pihak dan keluarga mereka. Kehadiran pernikahan diharapkan dapat 

mengurangi konflik, bencana, dan ketegangan dalam masyarakat. Ini menunjukkan 

bahwa pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk memelihara kebaikan bersama 

dalam masyarakat dengan mengikuti ajaran agama, menciptakan keluarga yang 

harmonis, penuh kasih, serta memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. 

Allah Swt. menciptakan manusia dengan lengkap dengan naluri manusiawi 

yang perlu dipenuhi. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk mengabdikan diri 

kepada Penciptanya dalam semua aspek kehidupan. Manusia memiliki naluri 

alamiah yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan biologis yang diatur oleh Allah 

melalui norma-norma pernikahan. Dengan demikian, pernikahan memiliki dua 

tujuan utama: memenuhi naluri manusiawi dan mematuhi tuntunan agama. Tujuan 

spesifik pernikahan terhubung erat dengan karakteristik serta hikmah dari aturan-

aturan yang Allah tetapkan. kodrati institusi tersebut, yang berakar pada perbedaan 

gender yang menimbulkan ketertarikan antara pria dan wanita untuk bersatu 

 

 

 

 
 

16Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Akademika, 1992), 

h. 144. 
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dan membentuk keluarga. Di sisi lain, setiap ikatan pernikahan dibangun atas 

dasar adanya rasa cinta timbal balik antara laki-laki dan perempuan.
17

 

4. Fungsi Pernikahan 

 

Pernikahan memiliki fungsi dan peran yang penting dalam berbagai aspek 

kehidupan, baik secara sosial, psikologis, kesehatan, maupun spiritual. Hal ini dapat 

disimpulkan dari teks Al-Qur'an dan hadis yang memberikan pedoman dan ajaran 

terkait pernikahan.: 

1. Sebagai tanda kesetiaan kepada Allah SWT. 

 

2. Sebagai cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan 

menyalurkan dorongan seksual. 

3. Sebagai cara untuk mendapatkan keturunan dan mempertahankan 

kelangsungan spesies manusia. 

4. Sebagai cara untuk mencapai kedamaian dan ketenangan batin. 

 

5. Sebagai cara untuk memelihara kesucian dan mencapai keberkahan serta 

kemakmuran. 

5. Hikmah Pernikahan 
 

Allah menciptakan makhluk-Nya dalam pasangan-pasangan, baik itu 

binatang, manusia, maupun tumbuhan. Tujuannya adalah agar manusia bisa hidup 

berpasangan, membentuk hubungan suami-istri, dan membangun keluarga yang 

damai serta harmonis. Oleh karena itu, diperlukan ikatan yang 

 

 

 

 
17Abdul Kadir Ahmad, Pernikahan pada Berbagai Etnik di Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat (Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 22-23. 
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kuat dan tak terputus yang disebut pernikahan, yang ditandai dengan akad nikah 

atau ijab qabul. 

Setelah akad nikah, mereka berkomitmen untuk memulai dan membangun 

sebuah keluarga yang stabil dan teratur, bersama-sama menghadapi segala liku 

kehidupan, baik suka maupun duka, serta saling mendukung satu sama lain. Dengan 

mengikat janji ini, mereka berharap untuk melahirkan keturunan yang sah bagi 

masyarakat. Generasi mereka akan meneruskan siklus ini, membentuk keluarga dan 

rumah tangga baru, yang pada gilirannya akan membentuk kampung, desa, dan 

akhirnya, sebuah negara dari kesatuan berbagai keluarga dan komunitas. 

Dalam ajaran Islam, Allah menetapkan Adam sebagai pengurus bumi agar 

keturunannya berkembang dan menjaga keindahan alam semesta ini. Allah 

menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kebaikan manusia dan agar mereka 

hidup dengan sejahtera. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan yang sah 

memerlukan proses akad yang dihadiri oleh minimal dua saksi, sebagai bukti akan 

pembentukan sebuah keluarga yang harmonis dan teratur. Bahkan, disarankan 

untuk menyelenggarakan walimah, yaitu pesta pernikahan, sebagai upaya untuk 

mengumumkan kebahagiaan tersebut kepada tetangga dan kerabat dekat, sehingga 

keberadaan setiap keluarga dan keturunannya terjaga dengan baik. Ini juga menjadi 

sarana untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga dikenal dalam 

lingkungan mereka dan 
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terhubung dengan baik dalam masyarakat. ayahnya dengan jelas, sehingga menghindari 

kebingungan atau campur baur hubungan keluarga.
18

 

Manfaat pernikahan dapat diamati dari beberapa perspektif, antara 

 

lain: 

 

1. Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan 

 

Pernikahan memungkinkan manusia untuk meneruskan generasi berikutnya, 

yang merupakan langkah penting dalam memastikan kelangsungan hidup umat 

manusia. Ini karena manusia dipandang sebagai khalifah yang bertanggung jawab 

untuk mengelola bumi sesuai dengan 

perintah Allah SWT. Antara lain dalam QS An-Nisa/4: 1: 
 

 

 

Terjemahnya: 

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari 

seorang diri, dan dari dirinya Allah menciptakan pasangan hidupmu, serta 

dari keduanya Allah menjadikan banyak laki-laki dan perempuan. Dan 

bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut 

nama-Nya, serta jagalah hubungan silaturrahim di antara kalian. 

Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi dan mengawasi kamu.”.
19

 
 

2. Menjaga Masyarakat dari Kehancuran Budi Pekerti 

 

Pernikahan dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk menyediakan saluran 

yang sah dan halal bagi manusia untuk mengekspresikan nafsu 

 
18Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Cet. XXVII; Jakarta: Sinar Baru Al-Gansindo, 1994), h. 

386 

19Kementrian Agama RI, AL-QUR’AN (Bogor: DKUprint, 2007), h.77. 
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seksual mereka terhadap lawan jenis. Tanpa regulasi dari Islam, manusia mungkin 

cenderung menyalurkan nafsu seksual mereka tanpa batasan yang jelas. Nafsu 

seksual adalah dorongan alami yang kuat dan persisten, dan jika tidak diarahkan 

dengan benar, dapat menyebabkan kekacauan, seperti praktik seks bebas. 

Menikah dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyalurkan dorongan ini dengan 

cara yang sesuai dengan ajaran agama. 

1. Suami Istri dapat Saling Membina Kehidupan Keluarga 

 

Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita seharusnya hidup dalam pengabdian dan 

ibadah hanya kepada-Nya, serta saling berbuat baik dan membantu sesama 

manusia. Rumah tangga dianggap sebagai tempat yang subur untuk beribadah dalam 

jangka waktu yang panjang. Suami dan istri, yang bersatu dalam ikatan pernikahan, 

memiliki kesempatan untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Anak-anak, 

sebagai anugerah dan amanah dari Allah, dipercayakan kepada mereka untuk 

dibesarkan dan dipandu dengan baik, Mereka diberi pengajaran dan bimbingan 

untuk menjalani kehidupan yang baik dan penuh harapan. Jika setiap individu 

menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan sifat dan tugas masing-

masing (seperti istri dengan naluri kefemininannya dan suami dengan tanggung 

jawab ekonomi dan keamanan dalam rumah tangga), Dengan demikian, akan ada 

keseimbangan dan keharmonisan dalam rutinitas sehari-hari mereka. Mereka secara 

aktif terlibat dan saling memberikan dukungan untuk mencapai masa depan yang 

cerah, yang didasari oleh cinta kasih dan prinsip-prinsip Islam. 
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2. Menjaga Masyarakat dari Penyakit Kotor 

 

Penyakit-penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, dan sejenisnya 

seringkali disebabkan oleh praktik seks bebas dan prostitusi. Hal ini terjadi karena 

terjadinya kontak fisik antara individu dengan pasangan lawan jenis yang tidak sah, 

yang mempermudah penularan penyakit-penyakit tersebut. dilarang dalam syariat 

Islam. Pada umumnya kulit, alat kelamin, dan dapat juga menjalar kebagian tubuh 

lainnya adalah bagan tubuh yang terserang penyakit tersebut. Dengan adanya 

pernikahan, masyarakat akan terselamatkan dari terjangkitnya berbagai penyakit 

kotor tersebut. Jika muncul naluri seks pada seseorang maka mereka akan 

menyalurkannya pada pasangan mereka masing-masing, mereka akan menahan diri 

dari zina bebas. 

3. Menjamin Ketenangan Rohani dan Perasaan Diri 

 

Dengan adanya pernikahan, kesejahteraan jiwa dan tubuh suami istri menjadi 

terjamin karena keduanya saling membutuhkan dan melengkapi kebahagiaan satu 

sama lain. Suami yang bekerja keras sepanjang hari, ketika pulang ke rumah akan 

merasakan kedamaian dengan sambutan hangat dari istri dan pelukan anak-

anaknya. Di dalam lingkungan keluarga, dia dapat menikmati momen kebersamaan 

yang menghilangkan kelelahannya. 

Keberadaan sang ayah membawa warna kebahagiaan dalam kehidupan 

sehari-hari keluarga, yang juga membuat anggota keluarga lain merasa tenteram 

karena perhatian dan tanggung jawab yang diberikan 



 

 

  

 

   33 

 

 

 

 

 

olehnya. Setiap anggota keluarga menjalankan tugas dan perannya dengan baik, 

sehingga menciptakan harmoni yang konsisten dalam kehidupan mereka.
20

 

Selain merupakan sunnah Nabi Muhammad, pernikahan juga sangat 

membantu dalam menjaga ketenangan rohani seseorang, karena kehadiran 

pasangan yang menjadi teman hidup yang dapat berbagi suka dan duka. Sehingga 

jika ada masalah seberat apapun dapat terselesaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia – Fiqih Nikah dan Kamasutri Islami (Cet. VIII; 

Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), h. 102-107. 



 

 

  

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Dalam menentukan metode penelitian, penulis memilih untuk menggunakan 

pendekatan analisis deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Penelitian kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian naturalistik, menekankan 

pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian untuk menghasilkan 

kesimpulan yang relevan dengan konteks waktu dan situasi yang sesuai. Metode ini 

memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami fenomena secara 

menyeluruh.
1
 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis 

deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan, di mana penulis secara 

langsung terlibat dalam pengamatan dan interaksi dengan objek penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

2. Lokasi Penelitian 

 

Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tamamaung, yang 

terletak di Kecamatan Pananakkukang, Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi ini 

adalah karena penulis memiliki latar belakang dari wilayah tersebut, sehingga 

penulis memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku 

 
1Iwan, Agus, Supriadi, “Akulturasi Pernikahan Arab-Melayu Kampung Arab Kelurahan 

dalam Bugis Pontianak”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 4 no.4 (2015), h. 4. 
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masyarakat terkait budaya Islam dan adat istiadat lokal terkait pernikahan. Hal ini 

juga dapat memudahkan penulis dalam memperoleh data dan informasi yang 

akurat dari narasumber karena adanya hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan yang di terapkan dalam penelitian ini mencakup: 

 

1. Pendekatan Sejarah 

 

Pendekatan historis melibatkan penelitian dan analisis suatu masalah dengan 

menggunakan metode analisis sejarah. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi 

masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, 

memverifikasi, dan menyintesis bukti-bukti dan fakta-fakta yang relevan. Dengan 

demikian, pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang kokoh.
2
 

Penerapan pendekatan historis dalam penelitian ini melibatkan studi 

kepustakaan tentang sejarah tradisi pernikahan suku Bugis-Makassar sebelum 

penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Pendekatan sejarah bertujuan untuk 

mengidentifikasi fakta-fakta terkait peristiwa, termasuk di mana dan kapan 

peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat, mengapa itu terjadi, dan bagaimana 

peristiwa tersebut berkembang. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti 

berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tradisi 

 

 

2Sinar Amanda, “Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabutpaten Takalar”, Skripsi, (Makassar: Fak. 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2022), h. 27. 
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pernikahan Bugis-Makassar sebelum pengaruh Islam. pendekatan sejarah, 

diharapkan dapat ditekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap berbagai 

fenomena. Aspek waktu menjadi penting dalam pendekatan sejarah. Ketika 

mengkaji suatu peristiwa dengan pendekatan sejarah, penting untuk memperhatikan 

prosesnya, perubahan yang terjadi, dan perkembangannya dari waktu ke waktu. 

2. Pendekatan Antropologi 

 

Antropologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji manusia dalam konteks 

budaya. Antropologi budaya memeriksa beragam aspek kehidupan manusia, 

termasuk bagaimana mereka memelihara dan mengembangkan budaya mereka. 

Manusia, selama berabad-abad, telah berkembang dengan kecerdasan dan bentuk 

fisiknya yang unik, dan tidak terikat oleh aturan yang kaku. Mereka memiliki 

kemampuan alami untuk beradaptasi dan mengubah lingkungan hidup mereka 

melalui pengalaman dan pembelajaran yang luas.
3
 

Penerapan pendekatan antropologi dalam penelitian ini mencoba untuk 

memperoleh pemahaman tentang tradisi dengan memperhatikan jenis dan tata cara 

kegiatan ritual yang ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, 

penelitian akan fokus pada penelusuran tentang tradisi pernikahan yang terjadi di 

Kelurahan Tamamaung. 

3. Pendekatan Sosiologi Agama 
 

 

 

 

 

3Sinar Amanda, “Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabutpaten Takalar”, Skripsi, (Makassar: Fak. 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2022), h. 27. 
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Pendekatan sosiologi adalah kajian ilmiah mengenai masyarakat, dengan fokus 

pada interaksi sosial yang merupakan aspek kunci dalam kehidupan sosial. Interaksi 

sosial mencakup hubungan antara individu dan kelompok, serta interaksi antara 

individu-individu di dalam suatu kelompok.
4
 

Dengan menerapkan pendekatan ini, di harapkan kita dapat memperoleh 

pemahaman yang lebih dalam tentang tradisi pernikahan di kelurahan tamamaung 

sebagai bagian dari bagian dari realitas social. Ini menggambarkan bahwa agama 

saat berinteraksi dengan kontes sosialnya, akan terlibat dalam interaksi dengan 

lingkungan tempat ia berada. 

 

C. Sumber Data 

 
Sumber data yang di manfaatkan sebagai berikut : 

 

1. Data Primer 

 

Data primer merujuk pada informasi yang di kumpulkan langsung oleh 

penelitian dari sumbernya sendiri, baik itu melalui interaksi langsung dengan 

narasumber (seperti warga yang telah menikah dan telah melalui prosesi 

pernikahan yang mencakup akulturasi budaya islam dengan tradisi pernikahan 

setempat), maupun melalui wawancara deng tokoh masyarakat atau pemuka yang 

dimiliki pemahaman mendalam tentang tradisi lokal tersebut. Data primer ini di 

peroleh melalui penggunaan metode penelitian lapangan ( field research).. 

2. Data Sekunder 
 

 

 

 
4Sinar Amanda, “Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabutpaten Takalar”, Skripsi, h. 28. 
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Dalam penelitian ini, terdapat sumber data yang bersifat sekunder. Data ini 

diperoleh melalui pengumpulan informasi yang mengikuti aturan yang diatur dalam 

undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta diperoleh dari literatur seperti 

buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian mengenai 

akulturasi budaya Islam dengan tradisi pernikahan di Kelurahan Tamamaung, 

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Data sekunder ini diperoleh melalui 

metode penelitian kepustakaan (library research). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 
Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua metode: Penelitian 

Pustaka (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian 

Pustaka adalah jenis penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis, 

termasuk publikasi hasil penelitian sebelumnya. Sementara itu, Penelitian Lapangan 

adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak 

memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang relevan atau keahlian 

khusus dari peneliti. Penelitian lapangan sering digunakan untuk menyesuaikan 

arah penelitian berdasarkan konteks yang dihadapi. Langkah-langkah dalam 

metode pengumpulan data Field Research meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

 

Observasi melibatkan pengumpulan data secara langsung melalui 

pengamatan. dengan cara memperhatikan, mencatat dengan sistematis, objek 

ataupun masalah yang menjadi kajian, khususnya pengamatan secara langsung 
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terhadap akulturasi yang terjadi antara budaya Islam dengan tradisi pernikahan di 

kota Makassar Kecamatan Panakkukang Kelurahan Tamamaung.
5
 

2. Wawancara atau Interview 

 

Metode pengumpulan data ini melewati tahapan-tahapan, salah satunya 

wawancara. Metode ini mempunyai berbagai kemudahan yaitu, jawaban dibuat 

secara sukarela oleh responden sehingga Jawaban yang dihasilkan cenderung lebih 

dapat diandalkan dan berguna untuk menilai kebenaran serta keyakinan dari 

jawaban yang diberikan. Peneliti juga dapat membantu responden mengingat 

informasi yang mungkin terlupakan. Data yang diperoleh melalui proses ini 

merupakan data primer.
6
 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi ini diperoleh secara langsung di lokasi penelitian maupun pada 

tempat lainya meliputi naskah dan foto-foto sebagai sumber data  pendukung dalam 

penelitian. Sebelum mengambil gambar dokumentasi, terlebih dahulu dilakukan 

permintaan izin dari pihak pelaksana juga pihak yang bersangkutan.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Nurul Fitra Sarbini, “Tradisi Korongtigi dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe 

Kabupaten Jeneponto – Akulturasi Budaya”, Skripsi, (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin, 2019), h. 33. 

6 Nurul Fitra Sarbini, “Tradisi Korongtigi dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe 

Kabupaten Jeneponto – Akulturasi Budaya”, Skripsi, h. 33. 

7Nurul Fitra Sarbini, “Tradisi Korongtigi dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bangkalaloe 

Kabupaten Jeneponto – Akulturasi Budaya”, Skripsi, h. 34. 
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 
1. Metode Pengolahan Data 

 

Pengolahan data adalah tahap di mana data disajikan dan dianalisis untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Terdapat tiga metode umum dalam 

pengolahan data:
8
 

a. Metode induktif adalah pendekatan yang dimulai dengan mengamati 

elemen-elemen yang spesifik atau khusus, lalu menyimpulkan secara 

umum dari pengamatan tersebut. 

b. Metode Deduktif adalah pendekatan yang dimulai dengan menggunakan 

prinsip atau aturan yang umum, lalu diterapkan untuk menjelaskan data 

yang lebih khusus atau spesifik. 

c. Metode Komparatif, adalah pendekatan yang melibatkan analisis dengan 

membandingkan data antara satu dengan yang lain, dan kemudian 

mengambil kesimpulan dari perbandingan tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode komparatif dalam proses 

pengolahan data untuk mencapai kesimpulan.dimana data dan informasi yang 

diterima akan diseleksi dan dibandingkan satu sama lain. Sehingga kesimpulan 

yang ditarik dapat relevan dengan topik penelitian dan pembaca juga memahami 

maksud dari penelitian ini. 

 

 

8 Sinar Amanda, “Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabutpaten Takalar”, Skripsi, (Makassar: Fak. 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2022), h. 31. 
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2. Analisis Data 

 
Analisis data adalah proses simplifikasi informasi yang diperoleh dari 

masyarakat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan 

pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, memberikan deskripsi yang 

terstruktur, mengintegrasikannya, menyoroti aspek penting, serta menentukan yang 

perlu dipelajari dan dievaluasi untuk mencapai kesimpulan yang jelas dan mudah 

dimengerti.
9
 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui serangkaian langkah 

sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 
 

Umumnya, reduksi data merupakan tahapan dalam penelitian di mana data 

yang terkumpul disederhanakan menjadi pola, fokus, kategori, atau aspek tertentu 

setelah proses pengumpulan data dilakukan. Data yang tercatat dari lapangan 

kemudian dirangkum dan dipilih dengan cermat. Reduksi data juga mencakup 

pemilihan, Proses analisis data dimulai dengan menyederhanakan, mengabstraksi, 

dan mentransformasikan data mentah yang terdapat dalam catatan-catatan lapangan 

selama periode penelitian.
10

 

Dalam proses reduksi data (data reduction) ini, penulis akan memilih dan 

menyeleksi kembali data dan informasi yang sesuai dengan prosesnya melibatkan 

rangkuman data dan informasi yang relavan dengan 

 

9Iwan, Agus, Supriadi, “Akulturasi Pernikahan Arab-Melayu Kampung Arab Kelurahan 

dalam Bugis Pontianak”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 4 no.4 (2015), h. 4. 

10“3 Tahapan Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial”, Situs Resmi Adjar.Id. 

https://adjar.grid.id/read/543692616/3-tahapan-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian- 

sosial?page=all (23 April 2023). 



 

 

  

42 
 
 
 
 
 

topik penelitian yang diambil dan dicatat sepanjang periode penelitian, yang 

diambil dan catat sepanjang periode penelitian, mulai dari awal hingga akhir. 

2. Penyajian data (display data) 
 

Proses penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi menjadi 

pernyataan data kualitatif yang disusun dalam bentuk teks yang sering tersebar dan 

terpisah berdasarkan sumbernya. Selanjutnya, data ini diklasifikasikan berdasarkan 

isu dan kebutuhan analisis.
11

 

Setelah melakukan reduksi data, penulis akan menyusun data dan informasi 

yang telah direduksi dan menguraikan dengan singkat sesuai topik pembahasan 

penelitian menjadi suatu data dan informasi yang dapat menjawab permasalahan 

dari penelitian ini sehingga mudah dipahami. 

3. Kesimpulan atau Verifikasi 
 

Sebelum melakukan tahap reduksi dan penyajian data, penulis terlebih dahulu 

menarik kesimpulan awal atau sementara. Jika kedua proses tersebut dilakukan, 

maka akan ditarik kesimpulan akhir yang akan disajikan pada laporan penelitian ini. 

Kesimpulan akhir bisa saja konsisten dengan kesimpulan awal atau sementara dan 

diperkuat dengan bukti-bukti yang valid yang telah didapatkan. Tapi bisa juga 

kesimpulan akhir berubah dari 

 

 

 

 

 

 

11Sinar Amanda, “Akulturasi Budaya Islam dalam Tradisi Attaumate di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabutpaten Takalar”, Skripsi, (Makassar: Fak. 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2022), h. 33. 
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kesimpulan awal atau sementara sesuai dengan bukti-bukti valid yang 

didapatkan.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12“3 Tahapan Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial”, Situs Resmi Adjar.Id. 

https://adjar.grid.id/read/543692616/3-tahapan-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian- 

sosial?page=all (23 April 2023). 



 

 

  

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
Tamamaung adalah nama sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan 

Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah 

kelurahan ini mencapai 0,05 km² dan terdiri dari 62 RT dan 8 RW. Secara geografis, 

koordinat Kelurahan Tamamaung berada pada 5°08'58.80" LS dan 119°26'35.10" 

BT. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai 30.145 jiwa, dengan 15.095 

jiwa laki-laki dan 15.050 jiwa perempuan. Kantor kelurahan terletak di Jl. Abdullah 

Daeng Sirua Lorong 3 No. 10, Tamamaung, Kota Makassar. 

Secara astronomis, Kelurahan Tamamaung berada pada koordinat 

5°08'58.80" LS dan 119°26'35.10" BT. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya 

mencapai 30.145 orang, terdiri dari 15.095 laki-laki dan 15.050 perempuan. Alamat 

kantor kelurahan adalah Jl. Abdullah Daeng Sirua Lorong 3 No. 10, Tamamaung, 

Kota Makassar. 

Wilayah Kelurahan Tamamaung dibatasi oleh: 

 

1) Di sebelah utara, Kelurahan Tamamaung berbatasan dengan Kelurahan 

Sinrijala dan Kelurahan Karampuang. 

2) Di bagian selatan, Kelurahan Tamamaung berbatasan dengan Kelurahan 

Masale. 

3) Di sisi barat, Kelurahan Tamamaung berbatasan dengan Kelurahan 

Sinrijala. 
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4) Di bagian timur, Kelurahan Tamamaung berbatasan dengan Kelurahan 

Karampuang. 

 

Gambar 1. Peta Kelurahan Tamamaung 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

Gambar 1. Daftar RT dan RW Kelurahan Tamamaung 
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Sumber: Dokumen Pribadi 

 

B. Sejarah Akulturasi Tradisi Pernikahan di Kelurahan Tamamaung 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 

Kelurahan Tamamaung merupakan salah satu wilayah di Kecamatan 

Panakkukang, Kota Makassar.Dalam konteks historis, geografis wilayah ini 

merupakan wilayah yang didiami oleh suku Makassar atau merupakan wilayah 

kekuasaan Kerajaan Gowa-Tallo, yang selanjutnya dikenal sebagai Kerajaan 

Makassar. Sejak Abad ke 16 Kerajaan Makassar tumbuh menjadi Kerajaan Besar 

yang disokong oleh Bandar Somba Opu sebagai Bandar niaga international.
1
 Selain 

Posisi Bandar Somba Opu yang cukup traegis, kebijakan-kebijakan Kerajaan 

Makassar turut memberi andil wilayah sekitar ibu kota Kerajaan Makassar tumbuh 

menjadi daerah-daerah perkotaan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, system 

pemerintahan kerjaan di Indonesia dihapus bertransformasi menjadi pemerintahan 

dengan wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan. 

Wilayah Kelurahan Tamamung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. 

termasuk kawasan urban; pemukiman yang padat dengan fasilitas infrastruktur 

yang memadai. Wilayah ini menjadi kawasan multikultural; penduduknya dari 

berbagai etnis Nusantara dan mancanegara. Kendati demikian berdasarkan 

observasi peneliti, kawasan in didominasi oleh Suku Bugis dan Suku Makassar 

yaitu sekitar 60-70%. Sehingga berbagai aktivitas khususnya yang berkaitan 

 

 

 

1 Mutmainna dkk, Kerajaan Gowa Pada Masa Pemerintahan I Mangirangi Daeng 

Manrabbia Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol. 19 No. 1 (2021). 
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dengan budaya dan atau tradisi, masih identic dengan budaya/tradisi suku Bugis 

dan Suku Makassar. 

Sejarah akulturasi dan akulturasi tradisi pernikahan di Kelurahan 

Tamamung, berlangsung sejak kedatangan Islam dan atau Islam diterima sebagai 

agama resmi di Kerajaan-kerajaan Bugis dan Kerajaan Makassar, antara lain 

Kerajaan Luwu resmi menerima Islam pada tahun 1605
2
 di tahun yang sama 

Kerajaan Gowa-Tallo juga secara resmi mengakui Islam sebagai agama yang sah 

dalam wilayah kerajaan tersebut.
3
 Kemudian, pada tahun 1609, Kerajaan Wajo dan 

tahun 1610, Kerajaan Bone juga mengikuti jejak Kerajaan Gowa-Tallo dengan 

mengakui Islam sebagai agama resmi kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam 

dengan budayanya mejadi bagian yang berintegrasi dengan budaya-budaya 

masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat pada Wujud budaya masayarakat Bugis yang 

disebut panggadekeng atau masyarakat Makassar disebut pangadereng, di dalamnya 

terdapat nilai-nilai atau pranata Islam yaitu sara”. Ahmad M Sewang menjelaskan 

bahwa pengaruh Islam terhadap kehidupan sosial dapat dengan jelas terlihat melalui 

tradisi siklus hidup.
4
 Kehadiran Islam di Sulawesi selatan memberi pengaruh 

melalui integrasi budaya pada berbagai kehidupan masyarakat termasuk tradisi 

pernikahan. Masyarakat Suku Bugis dan Suku Makassar, bukanlah masyarakat 

hampa budaya.  mereka merupakan masyarakat yang  kaya dengan 

 

 

2Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Awal Abad 17, Departemen Agama RI, 

Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, Tahun 2009, h. 150 

3Ahmad M Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, Pertengahan Abad XVI Samapai 

Pertengahan Ab`ad XVII , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 191 

4Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, Pertengahan Abad XVI Samapai 

Pertengahan Abad XVII, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 191 
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Budaya, tradisi, dan kearifan lokal tercermin dalam berbagai tradisi siklus 

hidup, termasuk tradisi kelahiran, pernikahan, dan kematian. 

Penlitian tidak menemukan referennsi tertulis yang memberikan data sejarah 

akulturasi budaya Islam mempengaruhi tradisi pernikahan masyarakat di Kelurahan 

Tamamaung. Sedangkan menurut hasil wawancara (Baharuddin Baso, Imam 

Kelurahan) bahwa akulturasi budaya Islam dengan tradisi pernikahan di Kelurahan 

Tamamung, terjadi sejak lama (iformam tidak menyebut secara detail waktu dan 

tokoh yang berperan dalam proses akulturasi pernikahan tersebut). 

Dalam persfektif historis, penulis memberi interpretasi bahwa pengaruh Islam 

terhadap ritual-ritual tradisi masyarakat Suku Bugis dan Suku Makassar telah 

berlangsung sejak Islam menjadi agama yang diterima di Sulawesi Selatan, Bukan 

hanya tradisi pernikahan, tetapi berbagai tradisi-tradisi masyarakat Suku Bugis dan 

Suku Makassar telah berakulturasi atau berakulturasi dengan budaya Islam. Hal ini 

sesuai dengan teori karakteristik budaya; bahwa budaya dan tradisi merupakan 

Sesuatu yang dapat dipelajari, ditukar, dan berubah. atau berakulturasi/akulturasi 

dengan budaya lain.
5
 Setidaknya ada enam karakteristik Budaya sebagai berikut: 

1. Budaya merupakan sesuatu yang dipelajari 

 

2. Kebudayaan meruakan symbol Untuk mengatur dan memberikan arti 

pada hal-hal di sekitarnya. 

3. Kebudayaan adalah sebuah system yang berintegrasi 

 

4. Kebudayaan mencakup seperangkat norma dan nilai 
 

 

 
 

5 Bedjo Sukarno dkk, Peran Karakteristin Budaya dalam Kehidupan Bermasyarakt, Jurnal 

Ekonomi, Sosial dan Humaniora, Volume 2 Nomor 12 Tahun 2021 
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5. Kebudayaan membantu manusia beradaptasi dengan dunia dimana ia 

tinggal 

6. Kebudayaan selalu berubah karena dorogan dari luar maupun dari 

dalam kebudayaan itu sendiri 

Akulturasi budaya Islam dengan tradisi local berlangsung karena ada 

interaksi antar masyarakat dan atau antar manusia pendukung kebudayaan tersebut 

baik dalam bentuk komunikasi antarpribadi maupun antar kelompok secara 

kontinyu. Demikian juga dengan akulturasi budaya Islam dalam tradisi pernikahan 

terjadi karena adanya kontrak atau komunikasi antara individu atau masayaralat 

Islam (sebagai pendatang di Sulawesi Selatan) dengan penduduk pribumi (Suku 

Bugis dan Suku Makassar) sebagai masyarakat pendukung tradisi pernikahan 

masyarakat Suku Bugis dan Suku Makassar telah mewarisi tradsi tersebut. 

Ketika Islam berinteraksi dengan berbagai budaya lokal, ada kemungkinan 

bahwa agama tersebut memengaruhi, mengubah, dan memperbarui budaya lokal. 

Namun, ada juga kemungkinan bahwa Islam sendiri dipengaruhi oleh beragam 

budaya lokal. Proses ini memungkinkan Islam untuk mengalami lokalitas atau 

adaptasi ke konteks sosial dan budaya setempat. Hudgson menyatakan bahwa 

karena Islam memiliki visi sebagai agama universal, agama ini tidak akan pernah 

benar-benar seragam di berbagai tempat dan waktu yang berbeda (Hudgson, 

2002:111).
6
 

 

 

 

 
 

6Sabara “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan.Jurnal Keagamaan 

dan Budaya Mimikir 4 No.1 (2018) h.51. 
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Hubungan antara Islam dan tradisi lokal di Sulawesi Selatan tidak selalu 

mengalami proses akulturasi. Kadang-kadang, terjadi negosiasi budaya, bahkan 

konfrontasi budaya, yang menghasilkan pertemuan dan benturan nilai serta praktik. 

Meskipun Islam telah masuk, budaya lokal masih mendominasi. Budaya lokal tidak 

sepenuhnya kehilangan identitasnya saat Islam hadir. Dengan berbagai bentuk, 

sistem kepercayaan, dan tradisinya, budaya lokal tetap bertahan dan tidak secara 

otomatis dianggap lebih rendah saat berinteraksi dengan Islam. Budaya lokal masih 

ada, namun mengalami perubahan yang menghasilkan bentuk baru, yaitu Islam 

Lokal, Ini adalah hasil dari interaksi antara Islam dan budaya lokal sebelumnya.
7
 

Sistem kepercayaan yang ada di Bugis-Makassar sebelum Islam pada 

dasarnya asli, dan memiliki beberapa kesamaan dengan konsep keagamaan India 

seperti Hindu dan Buddha. Namun, secara keseluruhan, sistem kepercayaan kuno di 

Sulawesi Selatan dapat dianggap sebagai unik dan khas bagi penduduk asli 

setempat. dalam aspek teologi, kosmologi, maupun dalam praktik ritual dan upacara 

keagamaan. Selain menyembah Pemujaan terhadap roh nenek moyang dan dewa- 

dewa adalah praktik umum di beberapa kelompok masyarakat. Praktik ini tercermin 

dari keberadaan tempat-tempat keramat yang telah lama dikenal oleh masyarakat 

Bugis-Makassar. Sebelum Islam diterima, masyarakat Bugis-Makassar 

mempercayai dewa-dewa, roh nenek moyang, dan entitas gaib lainnya yang 

diyakini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Keyakinan ini 

kemudian berkembang menjadi sebuah sistem kepercayaan yang kompleks. 

 
 

7Sabara, “Islam dalam Tradisi Masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan”, h.51. 
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Praktik ritual dalam kepercayaan Bugis-Makassar sebelum Islam terkait 

dengan penghormatan kepada tokoh-tokoh suci yang dianggap memiliki sifat luhur 

yang bersifat dunia dan akhirat. Masyarakat Bugis-Makassar pada masa lampau 

meyakini bahwa dunia terdiri dari dua dimensi, yakni yang terlihat secara fisik dan 

yang tidak terlihat secara gaib. Dimensi gaib ini dianggap melampaui batas panca 

indera manusia. Mereka percaya bahwa dalam dimensi gaib ini Masyarakat percaya 

bahwa ada makhluk dan kekuatan alam yang tidak dapat dipahami oleh manusia 

secara konvensional, namun hanya dapat diakses melalui cara-cara khusus. 

Keyakinan ini muncul karena kesadaran akan adanya realitas yang tidak dapat 

dimengerti melalui pengalaman indera biasa.
8
 

Upacara-upacara sepanjang siklus kehidupan seperti kelahiran (dikenal 

sebagai "mappenre' tojang" oleh masyarakat Bugis dan "maccera' ana'" oleh 

masyarakat Makassar), mabbaca doang (syukuran), mappabotting (pernikahan), dan 

mattampung (kematian) yang masih umum di masyarakat Sulawesi Selatan selalu 

mencerminkan pengaruh ajaran Islam dan tradisi lokal. Selain itu, terdapat juga 

tradisi yang terkait dengan profesi atau momen-momen khusus di mana sebagian 

besar masyarakat Bugis dan Makassar mengadakan acara mabbarazanji (membaca 

kitab Barzanji).
9
 

 

 

 

 

 

8 Sitti Nursetiawati, Jenny Sista Siregar, Pelestarian Upacara Perkawinan Adat Makassar 

Sulawesi Selatan Menggunakan Model Pembelajaran Savi Jurnal Studi Pendidikan Teknologi Dan 

Kejuruan 9, No. 3, (2023) h. 63. 

9 Sitti Nursetiawati, Jenny Sista Siregar, Pelestarian Upacara Perkawinan Adat Makassar 

Sulawesi Selatan Menggunakan Model Pembelajaran Savi Jurnal Studi Pendidikan Teknologi Dan 

Kejuruan 9, No. 3, (2023) h. 63. 
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Dalam penelitian kritisnya, Syam'un menyatakan bahwa pelaksanaan tradisi 

mappanre temme telah mengalami perubahan. Dia menemukan bahwa ada masa di 

mana pelaksanaan mappanre temme digabungkan dengan tradisi lain, seperti 

prosesi mappacci (yang ditemukan oleh Mukhtar Yunus dkk: adopsi tradisi 

mappanre temme menjelang pernikahan).
10

 

Pada sekitar akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-19, mabbarazanji 

menggantikan naskah kuno dalam tradisi lokal, yaitu pembacaan naskah "I La 

Galigo," sebagai teks bacaan utama dalam upacara syukuran atau hajataan. 

Meskipun penyebaran agama Islam berhasil di wilayah Bugis Sulawesi Selatan, 

tradisi dan adat istiadat setempat tidak sepenuhnya berubah. Di sinilah terjadi 

Terjadi proses akulturasi antara kepercayaan tradisional masyarakat sebelum Islam 

dan setelah Islam diterima.
11

 

 

C. Prosesi Tradisi Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Tamamaung Kecamatan 

Panakkukang Kota Makassar 

 

Di dalam Budaya Islam, prosesi pernikahan hanya terdiri dari khitbah 

(peminangan), akad nikah, dan walimatul urs. Berbeda dengan prosesi pernikahan 

yang dilakukan secara adat Bugis Makassar, dimana dalam melakukan prosesi 

pernikahan terdapat tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap Pra Pernikahan 

 

a. Mammanu'manu' (Bugis) atau A’Jangang-jangang (Makassar) 

 

Calon pengantin pria atau wakilnya melakukan kunjungan ke keluarga calon 

pengantin wanita yang tujuannya bersilaturahmi sambil melihat keadaan 
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perempuan. Biasanya, pekerjaan ini ditugaskan kepada individu, seringkali 

seorang wanita di usia pertengahan, yang akan mengunjungi keluarga calon 

pengantin perempuan untuk memahami lebih lanjut tentang sejarah dan 

karakternya. Ini meliputi asal-usul keluarganya, moralitasnya, agamanya, dan detail 

penting lainnya. Yang perluh menjadi perhatian, hendaknya hal hal yng bisa 

menjatuhkan kepada fitnah (godaan setan) di hindari kedua belah pihak sepertih 

bermudah-mudahan melakukan hubungan telepon,sms,surat-menyurat, dengan 

alasan ingin ta’aruf (kenal-mengenal) dengan calon suami/istri. Jangankan baru 

ta/aruf yang sudah resmi meminang pun harus menjaga dirinya dari fitnah. 

Dalam adat Bugis biasanya ada beberapa Pertanyaan diajukan dengan cara 

tidak langsung dan sangat berhati-hati, seperti:
10

 

1) Apakah ada seseorang yang akan mendekati Anda, 

 

2) Apakah ada orang yang sudah berbicara dengan Anda, 

 

3) Apakah ada yang memiliki; dan 

 

4) Apakah pintu masih terbuka. 

 
Agar kedua belah pihak tidak kehilanagan muka atau malu seandainya 

pendekatan ini tidak membuahkan hasil. Jika keluarga perempuan memberi lampu 

hijau, kedua pihak kemudian menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara 

resmi (madduta). Selama proses pelamaran ini berlangsung garis keturunan, status 

kekerabatan, dan harta calon mempelai diteliti lebih 

 
 

10 Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Jawa Tengah: PT. RNA Publishing Group, 2023), h. 21. 
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jauh, sambil membicarakan sompa dan uang antaran (dui menre) yang harus 

diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya perkawinan pasangannya, sertah hadiah 

persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. 

b. Madduta, Mappettuada dan Mappasirekeng (Bugis) atau Assuro, Appa’nassa, 

 

dan Pasikko Tau 

 

Assuro dalam adat Makassar artinya meminang secara resmi, atau dalam adat 

Bugis biasa disebut dengan Madduta. Dalam proses Assuro, biasanya 

utusasannya terdiri dari tiga sampai lima orang yang Menghadirkan makanan 

tradisional (seperti Setelah upacara assuro, umba-umba, songkolo palopo, nasi 

ketan, dan air gula merah disajikan, biasanya dilakukan pada hari yang sama 

setelah selesai upacara, mengingat tempat tinggalnya perempuan dan tempat tinggal 

laki-laki berjauhan. Setelah kedua proses ini dilakukan diadakan prosesi Passikko 

Tau, yang artinya Calon pengantin perempuan diikat dengan cara Seorang wanita 

yang diutus oleh pihak laki-laki memberikan cincin emas di jari manisny.
11

 

Dalam adat Bugis, selama prosesi maddutta, kedua belah pihak terlibat dalam 

pembahasan mendalam mengenai riwayat keluarga, hubungan sosial, dan kekayaan 

calon mempelai. Selama percakapan ini, juga dibahas tentang sompa (mahar) dan 

uang antaran (Dui menre) yang harus diserahkan oleh pihak laki- laki sebagai biaya 

pernikahan pasangannya. Selain itu, juga dibicarakan pemberian hadiah kepada 

calon mempelai perempuan dan keluarganya (erang- 

 
 

11 Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Jawa Tengah: PT. RNA Publishing Group, 2023), h. 70-75. 
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erang).
12

 Prosesi maddutta ini dilakukan setelah prosesi mammanu’-manu’ dan 

dilakukan di hari yang sama untuk mengefisienkan waktu. Kemudian kedua belah 

pihak menentukan lagi hari pertemuan guna mengukuhkan pada acara mappetuada 

yang ditindaklanjuti dengan acara mappasirekeng. 

Dalam prosesi mappetuada dan mappasirekeng, kedua belah pihak 

menyimpulkan kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya. Ini merupakan 

pengulangan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ini adalah lamaran resmi 

yang biasanya disaksikan oleh keluarga dan kenalan. kedua belah pihak. Dalam 

prosesi ini juga dibahas berbagai hal secara terbuka terutama hal-hal yang lebih 

prinsipil. Pihak laki-laki kemudian akan memberikan pattenre’ ada atau passio 

("pengikat") yang meliputi cincin dan beberapa objek simbolis lainnya, seperti 

tebu, yang melambangkan sesuatu yang manis.
13

 

c. Mappasau Botting, Cemme Pasih dan Macceko (Bugis) atau Appasili Bunting 

 

dan Abu’bu’ (Makassar) 

 

Mappasau botting dan cemme pasih merupakan bagian dari persiapan 

pernikahan. Mappasau botting, yang berarti merawat pengantin, adalah ritual awal 

yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut sebelum hari pernikahan. Selama 

acara ini, pengantin menjalani perawatan tradisional, termasuk mandi uap dan 

menggunakan bedak hitam yang terbuat dari beras ketan, asam Jawa, dan jeruk 

nipis. Cemme passih adalah mandi ritual untuk mengusir keburukan 

 

12Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam, h. 21. 

13Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Jawa Tengah: PT. RNA Publishing Group, 2023), h.22-24. 
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dan sebagai permohonan perlindungan Tuhan dari bahaya. Ritual ini biasanya 

dilakukan pada pagi hari sebelum hari pernikahan. Setelah cemme passih, dilakukan 

ritual Macceko, yaitu mencukur rambut halus di dahi dan di belakang telinga agar 

lulur hitam (dadasa) yang digunakan dapat menempel dengan sempurna.
14

 

Sedangkan dalam adat Makassar, istilah Appasili bunting adalah serangkaian 

upacara sakral yang dihadiri oleh semua anggota keluarga dan tamu undangan. 

Sebelum melakukan appasili buntimg, hal pertama yang dilakukan oleh calon 

pengantin ialah a’barumbung yang artinya mandi uap. Prosesi ini biasa dilakukan 

Tiga hari sebelum prosesi appasili bunting, dilakukan a’barumbung, sebuah ritual 

yang dilakukan oleh calon pengantin wanita untuk membersihkan aroma tubuh 

yang tidak sedap, memberikan kesegaran, menghilangkan aura negatif, dan 

membawa aura positif.
15

 

Prosesi appasili bunting menunjukkan kesamaan dengan ritual siraman dalam 

tradisi pernikahan Jawa. Biasanya, prosesi ini dilakukan pada pagi hari sebelum 

acara pernikahan di rumah masing-masing calon pengantin. Mereka dimandikan 

oleh orangtua yang berpengalaman, sambil didoakan, dan duduk di beranda rumah 

di atas tangga. Air mandinya seringkali dicampur dengan berbagai jenis bunga. 

Tujuannya adalah untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual, sehingga 

saat memulai perjalanan pernikahan, mereka 

 

14 Sumiani, “Simbol dan Makna Tata Rias Pengantin Bugis Makassar”, Jurnal Seni Budaya 

“Pakarena” 1 no.1 (2016), h. 9. 

15 Nurhijrah, “Pesan Dakwah dalam Tradisi Appasili Bunting di Kelurahan Tompobalang 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, Skripsi, (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin, 2018), h. 49. 
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mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. dan terhindar dari segala macam 

bahaya. Setelah prosesi appasili bunting, biasanya dilakukan prosesi a’bu’bu, yaitu 

mencukur atau mencabut bulu halus di jidat, yang dilakukan hanya pada calon 

mempelai wanita. Tujuannya adalah agar lulur hitam (dadasa’) bertahan lama saat 

digunakan. Dadasa’ adalah riasan khas pengantin wanita yang ditempatkan di 

jidatnya, dan merupakan bagian yang penting dalam upacara pernikahan adat 

Makassar yang wajib digunakan.
16

 

d. Mappanre Temme, Barasanji dan Mappacci (Bugis) atau Patamma’ dan 

 

Akkorontigi (Makassar) 

 

Dalam budaya masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, tradisi khataman Al-

Qur'an telah menjadi lambang kuat dari hubungan mereka dengan Al-Qur'an sebagai 

petunjuk utama. Masyarakat Bugis menyelenggarakan tradisi ini dengan cara adat 

yang disebut mappanre temme. Istilah "mappanre temme" Mappanre temme berasal 

dari gabungan kata "mappanre" yang artinya menyelenggarakan perjamuan, dan 

"temme" yang berarti menyelesaikan atau mengkhatamkan. Jadi, mappanre temme 

adalah upacara perayaan yang melibatkan perjamuan untuk menghormati 

pencapaian seorang anak dalam menyelesaikan bacaan Al- Qur'an.
17

 

Setelah khatammal Setelah pembacaan Setelah menyelesaikan Al- Qur'an, 

acara dilanjutkan dengan barazanji. Tradisi ini bertujuan untuk 

 

16 Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Jawa Tengah: PT. RNA Publishing Group, 2023), 

17 Mukhtar Yunus, Muzdalifah Muhammadun, Mahsyar, Achmad Abubakar, dan Andi 

Bahri S., “Apropriasi Tradisi Mappanre Temme Menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis”, 

Jurnal Studi Al Qur’an dan Hadis 6 no.1 (2022), h. 2. 
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menguatkan pengingatan kita akan penghargaan dan kasih sayang kepada 

Nabi Muhammad sebagai ungkapan rasa syukur Dalam upacara Barazanji, 

sekelompok individu yang memahami pembacaan barazanji, yaitu rangkaian 

nyanyian yang memuji dan menghormati Nabi Muhammad, berkumpul. 

Pembacaan ini dilakukan dengan suara yang kuat dan jelas oleh sekelompok orang 

Muslim yang dipimpin oleh seorang guru atau imam, sebagai ungkapan syukur atas 

nikmat Islam. Setelah pembacaan Setelah menyelesaikan Al-Qur'an dan 

melaksanakan barazanji, tahap utama dari keseluruhan rangkaian acara dimulai, 

yaitu Upacara mappacci, dilakukan dengan meletakkan daun pacci di telapak 

tangan calon pengantin. Tradisi ini umumnya dilakukan pada malam sebelum acara 

pernikahan. upacara pernikahan, dan memiliki makna untuk membersihkan tubuh 

dan menyucikan jiwa sebelum memulai perjalanan hidup bersama sebagai 

pasangan suami istri. Jumlah orang yang meletakkan pacci di tangan calon 

pengantin ditentukan oleh strata sosial masing-masing, dengan perimbangan antara 

keluarga ayah dan ibu sebanyak 2x7 atau 2x9, untuk menghindari perasaan 

cemburu, iri, atau penyeleksian antar keluarga. Proses memberikan daun pacci 

kepada calon pengantin dilakukan dengan cara seperti berikut ini: 

1) Pertama, calon pengantin yang sudah berpakaian seperti pengantin 

duduk di atas pelaminan dengan didampingi oleh Dihadapan calon pengantin, 

berdirilah juru rias pengantin. Di antara mereka, ada sebuah bantal yang ditutupi 

dengan daun sirih. Tangan kedua calon pengantin diletakkan di atas 



59 
 

 

  

 

 

 

 

 

bantal dan daun sirih tersebut. Sebagai persiapan untuk menerima daun pacci 

dari orang-orang yang akan melaksanakan mappacci. 

2) Sejumlah kecil daun pacci yang sudah digiling diambil dan diletakkan 

di telapak tangan calon pengantin. Awalnya, daun itu ditempatkan di telapak tangan 

kanan, lalu di telapak tangan kiri, diikuti dengan meletakkannya di dahi. Selama 

proses ini, doa dipanjatkan agar calon pengantin mendapat kebahagiaan di masa 

depan. Terkadang, juru rias pengantin atau orang yang menempatkan pacci 

menaburkan butiran beras atau "wenno" ke calon pengantin sebanyak tiga kali 

sambil berdoa, diharapkan calon pengantin dapat berkembang dan mendapatkan 

rezeki yang cukup di masa depan.
18

 

Tidak berbeda jauh dengan prosesi pernikahan yang dilakukan adat Makassar. 

Yang membedakan hanya di bagian barazanjinya saja. Dalam adat Makassar, 

setelah selesai mengkhatamkan Al Qur’an (patamma’) akan langsung dilanjutkan 

dengan upacara akkorontigi yang arti, tata cara dan tujuannya sama dengan mapacci 

yang dilakukan di Adat Bugis. 

2. Tahap Pernikahan 

 

a. Adat Bugis 

 

Dalam Adat Bugis, Serangkaian acara upacara akad nikah terdiri dari 

beberapa tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Detail kegiatan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Mappenre Botting 
 

 
 

18Kasmawati, Indarwati, Haryeni, dan Hasan, “Bentuk dan Makna Ritual Mappacci pada 

Pernikahan Bangsawan Bugis”, Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra 7 no.2 (2021), h. 6- 

7. 
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Ini adalah prosesi Pengantin pria diantar ke rumah pengantin perempuan 

untuk pelaksanaan akad nikah. Di depan, beberapa pria tua mengenakan pakaian 

adat dan membawa keris. Kemudian, diikuti oleh pasangan remaja yang 

mengenakan pakaian pengantin. Sesudah itu, sekelompok bissu yang mengenakan 

pakaian adat berjalan sambil menari mengikuti irama gendang. Di belakang mereka, 

dua pria mengenakan pakaian tapong membawa gendang dan gong. Pengantin pria 

berada di antara mereka. barisan selanjutnya, diapit oleh dua paseppi dan satu bali 

botting. Warna pakaian paseppi berbeda dari pakaian pengantin.
19

 

2) Madduppa Botting 

 

Madduppa botting adalah langkah untuk menjemput kedatangan pihak laki-

laki. Sebelum pengantin pria berangkat menuju rumah pengantin perempuan, 

biasanya rombongan menunggu terlebih dahulu. Penjemputan oleh pihak 

perempuan telah direncanakan sebelumnya sebagai bagian dari persetujuan. Jika 

rumah pengantin perempuan berada jauh dari lokasi rumah pengantin pria, waktu 

kedatangan di rumah perempuan telah disepakati sebelumnya. Rombongan 

penjemput memberitahu pihak laki-laki bahwa pihak perempuan telah siap 

menerima kedatangan mereka.
20

 

3) Akad Nikah 
 

 

 
19Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Jawa Tengah: PT. RNA Publishing Group, 2023), h. 36. 

20Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam, h. 40. 
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Dalam konteks ini, persiapan untuk akad nikah dilakukan oleh ayah atau wali 

dari calon pengantin perempuan, imam masjid, atau seseorang Yang ditunjuk oleh 

Departemen Agama adalah dua orang saksi yang mewakili masing-masing pihak. 
21

 

Upacara dimulai dengan pengantin pria duduk bersila, siap untuk 

melaksanakan akad nikah, sambil membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, Setelah 

pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, prosesi dilanjutkan dengan pemeriksaan 

dokumen pernikahan, penandatanganan dokumen, dan sompa. Para pihak yang 

terlibat dalam penandatanganan termasuk pengantin pria, wali pengantin 

perempuan, serta dua orang saksi yang hadir. Ijab kabul kemudian dilakukan 

setelah khutbah nikah yang disampaikan oleh imam desa atau orang yang ditunjuk 

sesuai hukum. Sementara proses akad nikah berlangsung, pengantin perempuan 

tetap berada di dalam kamar pengantin yang dihias dengan pelaminan, ditemani oleh 

dua orang paseppi, satu orang balibotting, tiga orang pattiwi cere', dan dua orang 

indo' pasusu.
22

 

4) Mappasiluka atau Mappasikarawa 

 

Ini adalah momen pertemuan antara pengantin pria dan pengantin wanita. 

Pengantin pria diantarkan ke kamar pengantin oleh seorang anggota keluarga yang 

dihormati atau senior. Kadang-kadang, pintu kamar pengantin 

 

 

21Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Jawa Tengah: PT. RNA Publishing Group, 2023), h. 41. 

22Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam, h. 43. 
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perempuan ditutup, dan untuk masuk, perlu ada dialog terlebih dahulu disertai 

Sebagai simbolis, orang yang mengantar pengantin pria memberikan kenang- 

kenangan berupa uang sebagai "kunci" untuk membuka pintu kamar pengantin 

perempuan. Setelah masuk ke dalam kamar, orang yang mengantar akan 

membimbing pengantin Ini adalah prosesi di mana pengantin pria diminta untuk 

menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu dari pengantin perempuan.
23

 

5) Marellau Dampeng 

 

Setelah prosesi mappasiluka, rangkaian acara dilanjutkan dengan pengantin 

meminta maaf kepada orang tua pengantin perempuan dan anggota keluarga dekat 

yang hadir di akad nikah. Setelah permintaan maaf, kedua pengantin duduk 

bersanding di pelaminan untuk menerima ucapan dan doa restu dari tamu dan 

keluarga yang hadir. Biasanya, acara ini diikuti dengan resepsi pada malam 

harinya.
24

 

b. Adat Makassar 

 

Dalam Adat Makassar, Upacara akad nikah terdiri dari serangkaian rangkaian 

upacara yang dijalankan secara berurutan. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Naikkalenna 
 

 

 

 

 
 

23Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Jawa Tengah: PT. RNA Publishing Group, 2023), h. 43. 

24 Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Jawa Tengah: PT. RNA Publishing Group, (2023) h.42 
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Naikkalenna adalah momen ketika pengantin pria dan perlengkapannya diarak 

Mengunjungi rumah pengantin wanita untuk melaksanakan upacara pernikahan 

yang telah disiapkan pada malam tersebut sebelumnya (ber- pacar). Dalam arak-

arakan ini, perlengkapan bernama "Sunrang" dibungkus dengan kain putih dan 

dibawa oleh seorang laki-laki yang mengenakan pakaian adat. Isi Sunrang atau 

"Loro Sunrang" meliputi berbagai simbol seperti segenggam beras, kunyit, 

serangkai, sumbel untuk melambangkan kesuburan dan banyak anak, jahe, pala, 

kenari, dan kayu manis. Selain itu, ada pengiring dari arak-arakan yang terdiri dari 

Orang-orang yang penting, baik pria maupun wanita, sebagian besar adalah 

perempuan yang semuanya mengenakan pakaian adat. Pengantin pria dari kalangan 

bangsawan diapit oleh empat orang, satu orang berpakaian seperti pengantin, dan 

tiga lainnya memakai gaduk.
25

 

Di rumah pengantin perempuan, persiapan sudah dilakukan untuk Menerima 

rombongan pengantin pria. Sebelum pengantin pria keluar dari mobil, ia Ketika tiba 

di depan pintu rumah pengantin perempuan, rombongan pengantin pria disambut 

dan dipanggil oleh seorang perwakilan dari pihak perempuan, yang biasanya adalah 

ibu pengantin perempuan. Selama prosesi ini, rombongan pengantin pria disambut 

dengan pantun khas Makassar.Setelah itu, proses akad nikah dimulai. 

2) Appabattu Nikka 
 

 
 

25Sitti Nursetiawati, jenny Pelestarian upacara perkawinan adat Makassar Sulawesi Selatan 

menggunakan model pembelajaran savi Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia 9, No. 3, (2023) 

h.7. 
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Setelah upacara akad nikah, pengantin pria didampingi oleh salah satu 

anggota keluarga memasuki kamar pengantin perempuan. Sebelum memasuki 

kamar yang terkunci, pengantin pria memberikan sejumlah uang kepada penjaga 

pintu, yang umumnya terdiri dari dua atau tiga perempuan. Tradisi ini dikenal 

sebagai Appabattu Nikka. Setelah masuk ke dalam kamar, pengantin pria dipandu 

oleh pengantarnya untuk menyentuh telinga pengantin perempuan, sebagai lambang 

agar pengantin perempuan selalu mendengarkan nasihat suaminya. Setelah itu, dia 

menyentuh lengannya, sebagai tanda agar pengantin perempuan taat dan setia pada 

suaminya. Langkah terakhir, dia menyentuh perut pengantin perempuan, sebagai 

simbol agar tidak kekurangan makanan dan segera mendapat keturunan. 

Setelah itu, kedua pengantin keluar dari kamar untuk menyambut dan 

menjabat tangan semua tamu undangan yang hadir, dimulai dari orangtua 

perempuan. 

3) Appabajikang Bunting 

 

appabajikang bunting adalah momen dimana kedua pengantin saling dekat 

dan menjabat tangan. Pengantin perempuan mencium tangan pengantin laki-laki, 

sementara pengantin laki-laki mencium dahi perempuan. 

3. Tahap Pasca Pernikahan 

 

Dalam tahap ini hanya dilakukan acara mapparola (Adat Bugis) atau dalam 

Adat Makassar namanya Prosesi A’lekka bunting. Kedua acara ini memiliki arti 

yang sama yaitu dapat diartikan sebagai Kunjungan balasan dari 
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pihak perempuan ke pihak laki-laki biasanya dilakukan satu hari setelah akad 

nikah. 

Prosesi mapparola adalah representasi dari konsep keseimbangan, di mana 

pihak perempuan juga mengunjungi rumah pihak laki-laki. Mapparola memiliki 

signifikansi penting dalam mempererat hubungan antara dua keluarga besar. 

Selain itu, melalui mapparola, pengantin perempuan dapat melakukan pemberian 

sarung kepada orangtua suami (mertua) pada saat makkasiwiang. Melalui 

tindakan ini, diharapkan pasangan tersebut dapat mengekspresikan penghargaan 

dan kasih sayang mereka kepada keluarga suami. dapat menuangkan kasih 

sayangnya kepada orangtua tanpa perbedaan, sehingga rumah tangga mereka 

senantiasa diberkahi oleh rahmat Allah SWT. 

 Prosesi A'lekka Bunting dalam tradisi Makassar diadakan satu hari setelah 

akad nikah. Pada hari tersebut, pengantin pria dan wanita diantar ke rumah 

pengantin pria oleh keluarga mereka, diiringi oleh musik gendang (Ganrang 

Adat Makassar). Setelah tiba di rumah pengantin pria, mereka duduk di 

pelaminan untuk melanjutkan rangkaian acara pernikahan. Selanjutnya, terdapat 

kegiatan tambahan yang disebut nilekka pinruang, di mana kedua pengantin  

sudah  berganti pakaian  biasa  dan diantar Dalam prosesi ini, biasanya, dua hingga 

lima orang dari keluarga pengantin perempuan mengunjungi rumah keluarga 

pengantin pria. Tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi antar keluarga, 

sesuai dengan ajaran Islam yang sangat mendorong umatny n     untuk menjaga 

hubungan keluarga dan  persaudaraan. 
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D. Pengaruh Akulturasi Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat di 

Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 

Islamisasi telah membawa hal-hal yang baru dan melebur ke dalam budaya 

yang sudah ada, perubahan yang terjadi secara adaptasi atau penyusuaian secara 

bertahap dari budaya pra Islam kebudaya Islam ini disebut akulturasi. Adanya 

pertemuan dua budaya atau lebih yang saling menerima satu sama lain dalam sosial 

budaya ini disebut proses Akulturasi.
26

 Proses akulturasi ini bisa saja menimbulkan 

ketegangan, tetapi proses akulturasi yang terjadi di Kelurahan Tamamaung terjadi 

dengan damai karena banyaknya ajaran yang selaras antara budaya Islam dan tradisi 

lokal. Adanya akulturasi budaya Islam dalam tradisi pernikahan di kelurahan 

Tamamaung sangat berdampak. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan- 

perubahan yang terjadi dalam tradisi pernikahan Kelurahan Tamamaung tanpa 

meninggalkan seutuhnya budaya atau tradisi lokal yang ada. Seperti berdampak 

pada syarat-syarat pernikahan, prosesi pernikahan, property (terutama dalam 

pakaian) dan adanya tambahan nasehat (ceramah) setelah prosesi akad nikah 

dilaksanakan. 

1. Syarat-syarat Nikah 

 

Setelah terjadi akulturasi budaya Islam dengan tradisi lokal, penetapan syarat-

syarat nikah yang terjadi di Kelurhan Tamamaung pada umumnya mengikuti 

budaya Islam. Ini terlihat dari adanya wali dan saksi yang diwajibkan hadir ketika 

akad nikah dilaksanakan, hal ini sesuai syari’at Islam. 

 
 

26 St. Hajar, M. Dahlan M, Syamzan Syukur Akulturasi Budaya: Adat Pernikahan di 

Kelurahan Cikoro Kecamaan Tompobulu Kabupaten Gowa jurnal rihlah 8, No. 1, (2020) ha. 14. 
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Menurut syari’at Islam yang termasuk dalam rukun dalam rukun perkawinan 

yaitu:
27

 

a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan            

     Wanita, 

b. Wali dari calon mempelai Wanita, 

 

c. Dua orang saksi, dan 

 

d. Aqad nikah 

 

Perubahan juga sangat terlihat di proses akad nikah yang dimulai dengan 

pembacaan ayat-ayat suci Al-qur’an. Setelah itu pemeriksaan berkas pernikahan, 

penandatanganan berkas dan juga sompa (mahar). Pihak yang bertandatangan 

adalah engantin laki-laki, pengantin perempuan, wali dan dua orang saksi. Setelah 

itu pembacaan ijab Kabul yang dilakukan sesuai syari’at Islam.
28

 

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki 

kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah 

shadaqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam Al- Qur’an, 

tetapi istilah mahar lebih dikenal di masyarakat, terutama di Indonesia. Pemberian 

mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan dan bukan pula 

sebagai pembelian perempuan dari orang tuanya, pensyari’atan mahar juga 

merupakan salah satu syarat yang dapat mengahalalkan hubungan 

 

 

27 Lex Privatum Rukun dan Syarat Perkawinan jurnal Hukum Islam di Indonesia 6, No. 6, 

(2018) ha.2 

28 Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam, hal 41 
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suami-isteri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang 

dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan 

berumah tangga.
29

 

Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu 

gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi 

nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban 

memberi nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, 

karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab 

dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, 

sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, 

terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan 

yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.
30

 

2. Prosesi Pernikahan 

 

Dalam prosesi pernikahan yang terjadi setelah adanya akulturasi membuat 

terjadi perubahan terutama di prosesi mapacci/akkorontigi. Unsur- unsur Islam 

mulai diadopsi ke dalam prosesi pernikahan tanpa menghilangkan esensi dari adat 

asli. Misalnya, upacara mappacci/akkorontigi dalam pernikahan, sebelumnya murni 

bersifat adat, kini diselaraskan dengan doa-doa dan ritual 

 

 

 

 
 

29 Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam, hal 47 

30 Syakhsiyah Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan Jurnal Hukum 

Keluarga Islam 2, No. 2, (2022) ha.2 
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islami, seperti pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an, Barzanji dan doa selamat.
31

 

Pembacaan ayat-ayat AL-Qur’an yang dimaksud disebut Appatamma’ (Makassar) 

atau Mappenre Temme’ (Bugis). 

Acara akkorontigi/mapacci merupakan suatu rangkaian acara yang sakral yang 

di hadiri oleh seluruh sanak keluarga dan undangan. Acara ini memiliki hikmah 

yang mendalam, mempunyai nilai dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, 

dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi 

hari esok yaitu hari pernikahannya.
32

 Prosesi ini sangat identik dengan daun pacar 

atau pacci yang dikenal sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian.
33

 Acara ini 

dimulai dengan pembacaan barzanji atau shalawat Nabi dan setelah itu pembacaan 

atau penamatan ayat suci Al-Quran yang disebut patamma/mapenre temme.
34

 

Dalam prosesi patamma/mapenre temme’, kedua calon pengantin 

melaksanakannya di rumah masing-masing dan didampingi oleh guru mengaji yang 

telah ditunjuk oleh orang tua mereka. Tidak semua ayat suci Al-quran yang akan 

dibacakan, melainkan ada ayat-ayat tertentu dan beberapa ayat yang telah 

 

 

 

 

 

 
 

31 Ahmad Yani, M. Dahlan M, Sumarlin Rengko HR, Ahmad Habib Akramullah 

AkulturasiIslam dan Budaya Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Sinjai Pusaka 

Jurnal Khazanah Keagamaan, 12, No. 1, (2024) ha.3 

32 Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam (Jawa Tengah: PT. RNA Publishing Group, 2023), h. 78. 

33 Dr. Syamhari, M.Pd., dkk., Ragam Budaya Lokal (Makassar, 2019), h. 89. 

34 Dian Kemala Dewi, S.H., M.H., Pernikahan Adat Bugis-Makassar dalam Tinjauan 

Hukum Islam, h. 78. 



70 
 

 

  

 

 

 

 

 

ditunjuk oleh calon pengantin menggunkan tangan kanan, biasanya orang 

bugis menggunakan lidi hitam (kallang) yang diambil dari pohon ijuk.
35

 

3. Pakaian Adat Pernikahan 

 

Akulturasi budaya Islam terhadap tradisi pernikahan di Kelurahan 

Tamamaung sangat berpengaruh juga pada pakaian calon pengantin perempuan 

yang kesehariannya sudah memakai hijab. Untuk tatanan rambutnya dimodifikasi 

sedemikian rupa khususnya yang tetap ingin menggunakan pakaian adat dan tetap 

patuh pada syariah.
36

 

Pengantin Adat Bugis Berhijab tetaplah pengantin adat Bugis yang memiliki 

nilai keaslian dari cirikhas dan budaya asli dari daerah asal pengantin tersebut, 

tidak merubah bentuk asli riasan pengantin serta buasananya. Yang membedakan 

hanyalah bagian kepala yang berhijab ditutupi kain stoking untuk menutupi rambut 

yang telah berbentuk sunggar, bentuk sunggarnya juga tidak berubah dan tetap 

sama dengan sunggar pengantin adat bugis tanpa hijab.
37

 

4. Khutbah (Nasehat Pernikahan) 

 

Setelah proses akad nikah, akan dilanjutkan proses Appabattu Nikkah, yaitu 

pengantin laki-laki menemui pengantin wanita setelah pengantin laki-laki 

mengucapkan ijab Kabul dan membaca sigat takli. Setelah proses ini kedua 

 

 
 

35Nurwina. S; Jumadi; Ahmadin Pernikahan masyarakat suku bugis dusun labose desa 

laskap kecamatan malili kabupaten luwu timur 1967-2021 jurnal pemikiran kesejarahan dan 

Pendidikan sejarah 20, No. 2, Hal. 8 

36 Sumiani SIMBOL DAN MAKNA TATA RIAS PENGANTIN BUGIS MAKASSAR Jurnal Seni 

Budaya “Pakarena” 1, No. 1 (2016) h.7 

37 Endang Eka SetianingrumAriyana DamayantiPenerapan Teknik Slashing dalam 

Pembuatan Ready To Wear Look Harajuku Jurnal Ipteks Tata Boga, Tata Rias, dan Tata Busana 

16, No. 1, (2024) hal 4 
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mempelai menuju ke pelaminan, dan akan ada nasehat atau khutbah yang 

dibawakan oleh seorang ustadz yang telah ditunjuk oleh keluarga pengantin.
38

 

Seorang ustadz akan menyampaikan pesan singkat kepada pengantin baru dan para 

hadirin mengenai pernikahan. Para hadirin diharapkan tenang selama 30 menit.
39

 

Setelah penjelasan di atas, dapat kita lihat berbagai perubahan yang terjadi 

setelah adanya akulturasi budaya Islam terhadap tradisi pernikahan di Kelurahan 

Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Perubahan yang terjadi 

sesuai syari.at Islam tetapi juga masih terlihat jelas adat Bugis/Makassarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38Siti Nurul Afifah1, Hartini Tahir2, Asni3 PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA BONTOALA KECAMATAN 

PALLANGGA KABUPATEN GOWA) Jurnal tradisi appabattu nikah 4, No. 1, (2022) hal 8-9 

39 St. Hajar, M. Dahlan M, Syamzan Syukur Akulturasi Budaya: Adat Pernikahan di 

Kelurahan Cikoro Kecamaan Tompobulu Kabupaten Gowa jurnal rihlah 8, No. 1, (2020) hal 24 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 
1. Suku Bugis dikenal dengan adat pernikahan di mana sebagian besar 

biaya pernikahan atau uang belanja ditanggung oleh pihak laki-laki, yang disebut 

sebagai uang pannai’. Menurut kepercayaan masyarakat Bugis, pernikahan tidak 

hanya mengikat dua individu dalam hubungan suami-istri, tetapi juga memiliki 

makna yang lebih luas, yaitu menyatukan dua keluarga besar yang telah memiliki 

hubungan sebelumnya, untuk semakin menguatkan hubungan tersebut, yang disebut 

sebagai mappasideppe dalam bahasa Bugis. Jenis-jenis pernikahan dalam suku 

Bugis dibagi menjadi dua, yaitu pernikahan ideal (antara sepupu) dan pernikahan 

kawin lari (silariang, rilariang, dan elo ri ale). 

2. Terjadi perubahan dalam prosesi pernikahan yang dilakukan oleh 

sebagian warga Kelurahan Tamamaung yang telah memeluk agama Islam setelah 

proses akulturasi, di mana sebagian upacara adat telah dihilangkan (seperti 

mammanu’- manu’, mappese-pese, madutta, dan lain-lain), dan beberapa mapacci 

diubah menjadi pengajian. Proses ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra 

pernikahan (lamaran dan pengajian), tahap pernikahan (mappenre botting dan 

maduppa botting, akad nikah, dan mappasiuka atau mapassikarawa), dan tahap 

pasca pernikahan (mapparola). Beberapa upacara tetap dipertahankan sebagai 

bentuk penghormatan terhadap tradisi nenek moyang kita. 
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3. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan jika akulturasi budaya Islam 

terhadap tradisi pernikahan di Kelurahan Tamamaung sangat berpengaruh, karena 

membuuat perubahan yang sangat besar baik dari segi syarat nikah, prosesi 

pernikahan khususnya saat mapacci/akkorontigi, properti dalam hal ini pakaian 

yang digunakan oleh calon mempelai wanita dan adanya tambahan khutbah nikah 

yang dilaksanakan setelah appabattu nikkah dilakukan. 

 

B. Implikasi 

 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Asmilasi Budaya Islam dengan Tradisi 

Pernikahan di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, 

maka saran-saran yang bisa penulis sampaikan yaitu walaupun terjadi asmilasi 

pernikahan di beberapa warga, mereka tetap harus mengajarkan kepada anak cucu 

mereka budaya pernikahan suku bugis yang asli, sehingga kedepannya mereka 

mengetahui sejarah dari nenek moyang mereka. 

Penulis memberikan saran rekomendasi pada peneliti selanjutnya untuk 

membahas lebih mendalam satu-persatu sejarah dan arti atau makna dari setiap 

upcara yang dilaksanakan di prosesi pernikahan suku Bugis yang asli. 
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