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KATA PENGANTAR 

 

 الرَّحِيْمِِِالرَّحَْْنِِِاللِِِبِسْمِِ
 ـِِوَالصَّلَاةِ ِالْعَالَمِيَْْ،ِرَبِ ِللِِِِِاَلَْْمْدِ  ِوَعَلَىِمُ َمَّدِ ِسَي دِناَِوَالْم رْسَلِيَِِْْاْلأنَْبِيَاءِِِأَشْرَؼِِِعَلَىِوَالسَّلَا

.ِوَاَصْحَبِهِِِالَهِِِ  بػَعْدِ ِأمََّاِأَجَْْعِيَْْ
 

Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah swt, karena atas izin 

dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ‚Kompetensi 

Komunikasi Dai Duta Peminangan Dalam Prosesi Neduta Dan Nesuro Pada Suku 

Kaili Di Kota Palu (Studi Komunikasi Islam Masyarakat Palu)‛. Semoga kehadiran 

karya hasil jerih payah yang cukup panjang, tesis ini bermanfaat secara ilmiah dan 

praktis untuk semua pihak khususnya umat Islam. Shalawat serta salam penulis 

persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw segenap keluarga beliau, sahabat, 

para tabi’in sampai kepada setiap yang mengikuti petunjuk dan wasiat serta pusaka 

yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh beliau yaitu al-Quran dan Hadis. 

Penyelesaian tesis ini berkat doa dan restu kedua orang tua, secara khusus 

dari relung hati yang terdalam penulis haturkan terima kasih, penghargaan dan 

penghormatan setinggi-tingginya kepada ayahanda tercinta almarhum H. Nurdin 

Khalid Madu dan kepada ibunda tercinta almarhumah Hj. Maemunah Modjo, yang 

membesarkan, mendidik penuh pengorbanan, kesabaran dan kasih sayang demi 

keberhasilan penulis, demikian pula kepada segenap keluarga yang dengan sabar dan 

tabah telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis baik secara materi dan 

motivasi dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah swt. membalas atas jasa dan 

pengorbanan meraka. Halimatu’Sadiyah Modjo dan  kakak penulis; Fatma Nur 

Khalid dan Bachtiar Borahima, Nur Halida Khalid berserta tiga kakak penulis yang 

sudah almarhum dan almarhumah: Kepada istri tercinta Hj. Dia Kusuma Ningsi dan 

ananda Naomi Firza Khalid, serta para mertua dan keluarga H. Abdul Aziz dan Hj. 

Darni Mallarangeng, keluarga H. Sukardi Mallarangeng dan keluarga Borahima, 

keluarga besar Khalid dan keluarga besar Modjo, adinda Debi Sispurwansyah dan 

Ali Topan, serta kakak dan adik sepupu penulis yang tak henti-hentinya memberi 

suport, motivasi dan sokongan materi hingga perkuliahan dan tesis ini bisa selesai.   

Berbagai dinamika yang senantiasa datang menyapa dalam penyelesaian tesis 

ini, namun berkat usaha dan pertolongan Allah swt. serta arahan dan bantuan dari 

berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

Tidak dilambangkan 

 

Tidak dilambangkan 

 
 ب

 
Ba 

 

B 

 

Be 

 
 ت

 
Ta 

 

T 

 

Te 

 
 ث

 
s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 
Jim J 

 

Je 

 
 ح

 
h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 

 

 

 

 

 

 

 خ

 
kha 

 

Kh 

 

Ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

D 

 

De 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

Ra 

 

R 

 

Er 

 
 ز
 

zai 

 

Z 

 

Zet 

 
 س

 
sin 

 

S 

 

Es 

 
 ش

 
syin 

 

Sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 
s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 
d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 
t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 
z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 
‘ain 

 

‘ 

 

Apostrof terbalik 

 
 غ

 
gain 

 

G 

 

Ge 

 
 ؼ

 
Fa 

 

F 

 

Ef 

 
 ؽ

 
qaf 

 

Q 

 

Oi 

 
 ؾ

 
kaf 

 

K 

 

Ka 

 
 ؿ

 
lam 

 

L 

 

El 

 
 ـ
 

mim 

 

M 

 

Em 

 
 ف

 
nun 

 

N 

 

En 

 
 و
 

wau 

 

W 

 

We 

 
 هػ

 
Ha 

 

H 

 

Ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 
 ى

 
Ya 

 

Y 

 

Ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a A اَِ

 Kasrah  i I ا ِ

 Dammah  u U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya>’ ai a dan i ػىَِْ

 Kasrah dan wau au a dan u ػوَِْ

 Contoh: 

 kaifa : كَػيْػفَِ 

 haula : هَػوِْؿَِ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf  dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf  dan 

Tanda 

Nama 

ِى ِاِ|ِ...َِ َِ... Fathah dan alif atau ya>’ a> a dan garis diatas 

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis diatas ى

 Dammah dan wau  u> u dan garis diatas ػ ػػو

Contoh: 

  ma>ta :  مَاتَِ

 <rama :  رَمَى

 qi>la :  قِيْلَِ

 yamu>tu :  يػَمػ وْتِ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
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atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhird engan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l:    رَوْضَػة ِِالَأطْفَاؿِِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَػْمَػدِيػْنػَة ِِالَػْفػاَضِػػلَةِ 

 al-h}ikmah :   الَػْحِػكْػمَػػةِ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ِِ ــّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبػّػَناَِ

 <najjaina : نػَجّػيَْػػناَِ

 al-h}aqq : الَػػْحَػقِ 

 nu‚ima : نػ عّػػِمَِ

 aduwwun‘ : عَػد وِ 

Jika hurufِى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

ىِّ)  .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ــــ ـ

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَػلػِىِ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : عَػرَبػػِىِ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufِاؿ (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) :  الَشَّػمْػسِ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :  الَزَّلػػْزلَػػَةِ 

 al-falsafah :  الَػػْفَػلْسَػفَةِ 

 al-bila>du : الَػػْبػػػِلَادِ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>na : تػأَْم ػر وْفَِ

 ‘al-nau : الَػػنَّػوعِْ 

 syai’un : شَػيْءِ 

 umirtu : أ مِػرْتِ 

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الل) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h باِللِِ  di>nulla>h دِيػنْ ِاللِِ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
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ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h ه ػمِْفِِْرَحػػػْمَةِِاللِِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

 Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

 Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadunilla>rasu>l 

Inna awwalabaitin wud}i‘alinna>silallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagainama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu) 

Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulis menjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = wafat 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

Nama : Moh. Yusuf 

Nim  : 80100214040 

Program Studi  : Dirasah Islamiah 

Konsentrasi  : Dakwah dan Komunikasi 

Judul  :   Kompetensi Komunikasi Dai Duta Peminangan Dalam Prosesi 

Neduta Dan Nesuro Pada Suku Kaili Di Kota Palu (Studi 

Komunikasi Islam Masyarakat Palu) 

 

Tesis ini membahas tentang ‚Kompetensi Komunikasi Dai Duta Peminangan 

Dalam Prosesi Neduta Dan Nesuro Pada Suku Kaili Di Kota Palu‛ dengan rumusan 

masalah; 1) Bagaimana kompetensi komunikasi dai duta peminangan dalam prosesi 

neduta dan nesuro pada suku Kaili di Kota Palu?. 2) Bagaimana komunikasi dai duta 

peminangan dalam prosesi neduta dan nesuro pada suku Kaili di Kota Palu?. Adapun 

tujuan dari penelitian; 1) Untuk mengungkap berbagai kompetensi komunikasi dai 

duta peminangan dalam prosesi neduta dan nesuro pada suku Kaili di kota Palu. 2) 

Menggali secara komprehensif tentang metode dan strategi dai dalam berkomunikasi 

pada saat neduta atau nesuro berlangsung.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan Komunikatif, Pendekatan Sosiologis dan pendekatan studi 

analisis. Selain itu pengumpulan data kepustakaan (library research) dengan 

menggunakan berbagai referensi yang terkait dengan Kompetensi komunikasi, dai, 

peminangan, suku Kaili. Sedangkan data lapangan diperoleh dari Kantor BPS, KUA, 

Dewan Adat, dai, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga kota Palu yang di pilih 

sesuai kebutuhan kelengkapan data. Untuk pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Keterlibatan dai dalam proses 

peminangan sangat urgen, hal ini demi pencerahan dan mencegah kesalahpahaman 

terhadap hakikat dan fungsi peminangan. 2) Strategi dakwah yang dilakukan oleh 

dai bisa berdampak terhadap sukses atau gagalnya sebuah peminangan. Kompetensi 

yang harus dimiliki dai adalah: 1) kompetensi komunikasi, 2) kompetensi spritual, 3) 

kompetensi intelektual, 4) kompetensi sosial budaya Kaili. 5) Kompetensi Strata 

Sosial, 6) Kompetensi Sosial Linguistik. Adapun aplikasi strategi dai dalam proses 

neduta dan nesuro adalah kemampuan dalam bernegosiasi, cerdas dalam membaca 

situasi berkomunikasi, kapan harus menggunakan qaulanbaligha, qaulankarima, 

qaulan maysura, qaulan ma’rufa, qaulan layyina dan qaulan syadida. Dakwah ibarat 



 

xviii 

 

obat penyembuh dimana anjuran dosis dan resepnya harus sesuai, sehingga betul-

betul dapat mengena di hati mad’u.  

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran positif kepada semua pihak terutama kepada para dai dan warga kota Palu 

khususnya suku Kaili. Demi upaya meningkatkan kualitas dakwah yang tepat 

sasaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat yang bersinergi dengan program 

pemerintah kota Palu, sehingga terwujud keluarga bahagia dan kesejahteraan dalam 

masyarakat baldatun thayyibun wa Rabbun Ghafur fi dunya wal akhirat.  

 

Kata Kunci: Kompetensi Komunikasi, dai, peminangan, Neduta dan Nesuro 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat suku Kaili dalam bahasa setempat di sebut To Kaili adalah suku 

asli di Provinsi Sulawesi Tengah yang mendiami kota Palu dan sekitarnya. To Kaili 

mempunyai tradisi yang mirip dengan suku lain di Indonesia, hal ini disebabkan 

pencampuran kawin-mawin antara orang Kaili dengan suku-suku yang berdekatan 

wilayahnya dengan Propinsi Sulawesi Tengah.  

Masyarakat suku Kaili sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah 

berlaku turun temurun, hal ini terlihat pada setiap acara-acara yang terjadi di 

Sulawesi Tengah khususnya kota Palu, seperti pada upacara adat biasanya 

dilaksanakan pada saat pesta perkawinan (no-Rano, no-Raego, kesenian berpantun 

muda-mudi).
1
 Ada pun kebiasaan yang sering dilakukan dalam hal berbasa-basi demi 

mendapatkan informasi lebih detail terhadap calon yang akan dipinang, dalam 

bahasa Kaili di sebut no tate dala atau no manu-manu yang berarti merintis jalan 

atau penjajakan.
2
 

Neduta3
 atau nesuro adalah peminangan, yang dalam bahasa Arab disebut 

khitbah yaitu proses pra perkawinan yang sangat dianjurkan Islam. Prosesi adat yang 

                                                           
1To Kaili dapat diidentifikasi kedalam beberapa sub etnik antara lain To Palu, To Sigi, To 

Dolo, To Biromaru.To Kulawi, To Parigi. Sub etnik mendiami wilayah-wilayah lembah Palu yang 

sering kali ada yang masih terisolir. Dalam kalangan sub etnik tersebut acapkali terjadi penggolongan 

yang lebih kecil lagi dengan ciri-ciri khusus yang kelihatannya lebih dekat dengan kekerabatan yang 

menunjukan sifat genelogisnya. Untuk menemukan pengikat solidaritasnya dalam kelompok etnik To 
Kaili, dicoba ditemukan segala sesuatu yang berbaur mitologi atau cerita-cerita legendaris atau cerita 

rakyat dalam kalangan ToKaili yang mendiami lembah Palu. Lihat M. Yunus Melalatoa, Antropologi 

Indonesia (cet. 1; Jakarta: UI Press, 1977), h. 121. 
2
Al Hilal Mallarangeng,  Jurnal Diskursus Islam; peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan 

Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam, Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 1, no. 2 

(2013): h. 172. 
3
Aksan Intje Makkah, Kamus Pendamping Pompeguru Basa Kaili Ledo, (Cet. I; Palu: Berkat 

Media Bersama, 2012) h. 80 
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harus dilewati oleh setiap anggota masyarakat yang ingin melangsungkan 

pernikahan.
4
 Tradisi neduta atau nebolai ini memiliki cara tersendiri, baik dari aspek 

pencarian informasi atas calon yang dituju, format pelaksanaan, simbol-simbol, 

ungkapan-ungkapan, hingga aspek sanksi dan penghargaan (punishment and 

rewarding).
5
 Sudah menjadi tradisi kehidupan pra rumah tangga pada masyarakat 

Kaili yaitu dengan melewati suatu media (duta/dewan adat atau tokoh agama) 

sebagai pengaturnya, seperti pemilihan jodoh, peminangan, pertemuan antar 

keluarga, pengantaran uang pesta, malam pacar hingga resepsi pernikahan.  

Menurut tutura to tua ngaulu (cerita orang tua dulu) bahwa tradisi 

peminangan di tanah Kaili sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan 

kebersamaan. Mereka bersepakat menanggung biaya bersama, mereka berprinsip 

‚ringan sama dijinjing berat sama dipikul.‛ Peminangan pun dilakukan sebagai suatu 

tahapan pra perkawinan, karena merupakan satu langkah mempertahankan tradisi 

yang memberikan makna (hikmah) dalam kehidupan masyarakat, dengan 

menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan yang dihayati lewat beberapa ungkapan 

dalam bahasa Kaili, antara lain momboli tanda tuvu (meninggalkan bakti hidup)
6
.  

 

Dalam setiap prosesi pernikahan mahar menjadi salah satu rukun pernikahan, 

maka calon mempelai wanita wajib menerima mahar (menerima dari suami) 

saat menikah dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk 

menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut secara suka 

rela, sebagai perintah atas eksistensi perempuan, syiar bagi kedudukannya 

dan sebagai ganti atas hubungan seksual dengannya, juga untuk 

menyenangkan hatinya dan kerelaan atas tanggung jawab suami kepadanya.
7
  

                                                           
4
Lihat Hennin, MT dkk. Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili, (Palu: Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Sulawesi Tengah, 2001),  h. 27. 
5
Al Hilal Mallarangeng,  Jurnal Diskursus Islam ; peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan 

Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam, h. 169 
6
Sahran Raden, Pelaksanaan Upacara Mematua dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat 

Suku Kaili (Studi Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat), IAIN Palu, Hunafa Jurnal Studia 
Islamika, 8, no.2, (2011), h.1 

7
Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Al-Kamil (Jakarta: 

Darussunnah press, 1993), h. 87. 
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Tradisi peminangan di Kota Palu yang memiliki kearifan lokal dalam dua 

dekade terakhir mulai terpengaruh modernisasi. Pendidikan yang tinggi, latar 

belakang keturunan, paras yang cantik atau strata sosial keluarga calon mempelai 

wanita dapat berindikasi pada tingginya mahar. Anggaran besar pernikahan 

merupakan trend adu gengsi kalangan keluarga besar, bermarga terkenal, golongan 

elit. Bagi mereka yang memiliki harta berlimpah, biaya bukanlah sebuah hambatan. 

Sebaliknya menjadi beban berat bagi keluarga kecil dan terbatas.   

Ironi dari kehadiran modernisasi dan budaya hedonisme di kota Palu, secara 

perlahan mengikis nilai-nilai luhur budaya lokal. Kenyataan itu terlihat pada 

rentetan prosesi acara yang mendegradasi kearifan lokal, neduta dan nesuro terkesan 

pemaksaan, pihak wanita sering membebankan mahar tinggi plus materi tambahan 

seperti kelengkapan kosmetik, biaya gedung, setelan busana dan aksesoris perhiasan 

pesta yang mewah, bahan makanan dan hewan ternak. Desakan ini membuat calon 

mempelai laki-laki harus berhutang untuk tambahan biaya pesta, bahkan ada yang 

nekat menjual benda bernilai yang mereka miliki atau mengagunkan surat-surat 

berharga seperti SK PNS, sertitifikat tanah hingga BPKB kendaraan. 

Firman Allah QS al Baqarah/2: 195. 

                           

      

Terjemahnya:  

‚dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.‛
8
  

Masalah pemborosan inilah yang mendorong calon mempelai laki-laki 

mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan secara baik-baik, 

                                                           
8
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Daarus Sunnah, 1432 H/ 2010 

M), h. 57 
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mengingat biaya yang tinggi, peminangan pun diabaikan, biasanya calon mempelai 

laki-laki terlebih dahulu menghamili calon pasangannya, daripada menanggung aib, 

pihak keluarga calon mempelai perempuan harus rela menerima mahar sekedar 

pemberian pihak calon mempelai laki-laki. Bahkan tidak jarang kedua pasangan 

yang sudah saling cinta, akhirnya memutuskan kawin lari agar setelah tertangkap, 

keduanya hanya dinikahkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan mahar dan 

biaya pesta yang minim. 

Ditinjau dari tujuan peminangan dalam Islam, yakni mengangkat derajat 

kaum perempuan dan pintu yang mempertemukan kedua belah pihak. Ritus ini juga 

sebagai awal hubungan baru, dengan aqad yang memberikan faedah hukum dan 

pencerahan nilai ibadah kepada kedua belah pihak yang akan bersatu.  

Prosesi tersebut meliputi: niat menikah, nilai mahar dan rencana acara 

pernikahan, setelah pemberian mahar kepada calon mempelai perempuan maka 

seseorang yang telah dipinang tidak boleh lagi membuka peluang bagi laki-laki lain 

untuk meminangnya. Sangatlah tepat jika kompilasi hukum Islam menegaskannya 

sebagai akad yang sangat kuat (miitsaqan gholiidhan). Oleh karena itu peran dai 

dalam peminangan sangat penting demi menjaga kekeliruan didalam 

pelaksanaannya.  

Sebagaimana Muhammad Abu Israh menyatakan bahwa:  

‚perkawinan yang didahului peminangan, merupakan aqad yang memberikan 

faedah hukum kebolehan mengadakan silaturrahim (hubungan keluarga) 

terhadap calon suami dan calon istri antara laki-laki dan perempuan, dalam 

upaya tolong menolong serta memberi batas-batas hak bagi pemiliknya 

dalam pemenuhan kewajiban bagi masing-masing pihak.‛
9
 

Firman Allah swt dalam QS al-Nisa/4: 4. 

                                  

                                                           
9
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003), h. 9. 
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Terjemahnya: 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan
10

. kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya.
11

 

Peranan dai sebagai mubaligh cukup besar dalam rangka mengarahkan dan 

menyelamatkan umat, untuk selalu melaksanakan perilaku dan tindakan yang sesuai 

dengan agama yang dianutnya, dakwahnya diharapkan menjadi penerang menuju 

jalan mulia nabi Muhammad saw melalui perbuatan, ucapan, tulisan.12
  

Kompetensi komunikasi dai diharapkan berefek pada kesesuaian kemampuan 

memberi mahar dan biaya pesta yang tinggi. Peminangan bukan momok menakutkan 

calon mempelai laki-laki dan keluarganya, sedangkan bagi keluarga calon mempelai 

perempuan, mereka tidak terkesan seperti ‚menjual anak‛.  

Neduta atau nesuro adalah jalan musyawarah, sebagai pintu awal yang harus 

dilalui demi memulai sebuah keluarga baru. Hikmah prosesi ini adalah penghapusan 

anggapan adanya pihak yang merendahkan dan ada pihak yang direndahkan. Sekali 

lagi keterlibatan dai sangat penting dalam proses ini demi terealisasinya kesuksesan 

serta kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Firman Allah swt, QS Ali-Imran/3: 

104. 

                                  

       

Terjemahnya:  

                                                           
10

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua 

pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Lihat Boedi Abdullah, Perkawinan Dan 
Perceraian Keluarga Muslim, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 5-15. 

11
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 142 

12
Lihat Nurhidayat Muh. Said, Dakwah dan Berbagai Aspeknya  (Cet. 1; Makassar: Alauddin 

Press, 2014), h. 64. 
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Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung.

13
 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini perlu dibatasi fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk 

menjaga agar tetap terarah, disamping itu juga untuk menyamakan persepsi istilah 

yang digunakan dalam judul tesis ini, sehingga para pembaca tidak mengalami 

kekeliruan dalam memahaminya disetiap fokus dan deskripsi fokus. Adapun fokus 

penelitiannya  sebagai berikut: 

a. Kompetensi dai duta peminangan dalam prosesi neduta dan nesuro pada suku 

Kaili di Kota Palu. 

b. Metode komunikasi dai saat prosesi neduta dan nesuro, pada  peminangan 

suku Kaili di Kota Palu. 

2. Deskripsi Fokus  

  Deskripsi Fokus yang dimaksudkan dalam penelitian ini untuk memudahkan 

dan menyatukan persepsi guna menghidari terjadinya penafsiran ganda bagi para 

pembaca, adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi komunikasi yang dimaksudkan dalam riset ini Kata kompetensi 

menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kompetensi/ kom·pe·ten·si/ 

kompeténsi/, didalamnya ada dua makna, pertama, kewenangan (kekuasaan) 

untuk menentukan (memutuskan sesuatu), makna kedua, kemampuan 

menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah.
14

 Sedangkan 

pengertian kompetensi dalam arti sederhana berarti kemampuan yang sesuai 

                                                           
13

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 116 
14

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat 

Bahasa Departemen pendidikan Nasional, 2008, h. 719 



7 

standar, makna kompetensi secara luas adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan 

diaktualisasikan oleh pelaksana dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15

 

Secara garis besar kompetensi memiliki pengertian kemampuan seseorang 

yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam melakukan 

sesuatu kegiatan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan standar-standar yang 

telah ditetapkan. Kata kunci dari kompetensi adalah kemampuan yang sesuai 

standar. Menurut Spitzberg dan William cupac bahwa pengertian kompetensi 

komunikasi adalah kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan verbal (bahasa dan 

intonasi) dan non-verbal (isyarat, kedekatan fisik dan penampilan) 

berdasarkan patokan tertentu.
16

  

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata komunikasi 

/ko·mu·ni·ka·si/ berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 

dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, dalam 

arti lain disebut hubungan, kontak, atau perhubungan.
17

 Melihat pengertian 

kompetensi dan pengertian komunikasi secara bahasa maka Kompetensi 

komunikasi sama dengan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. 

Dalam arti yang lebih luas lagi kompetensi komunikasi berarti memiliki 

pengertian kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan verbal dan non-verbal 

berdasarkan patokan-patokan tertentu.
18

 Jika kata kompetensi komunikasi 

                                                           
15

kompetensi.info/kompetensi-guru/apa-itu-kompetensi.html. (1 Juli 2017) 
16

Andika Wishnu Setiadji, ‚Pengaruh Kepuasan  Komunikasi Bawahan dan  Kompetensi 

Komunikasi Atasan Terhadap Kinerja Pegawai‛, Tesis, (Surakarta:PPs UNS, 2015), h. 22 
17

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 721  
18

https://ngejurnal.wordpress.com/2010/11/15/kompetensi-komunikasi/. (1 juli 2017). 
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disandingkan dengan kata ‚dai‛ maka pengertiannya adalah kemampuan 

seseorang dai dalam berkomunikasi, menunjukkan skil dalam mengolah 

pesan sehingga mampu mengendalikan sasaran dakwah (mad’u). 

b. Dai. Adalah seseorang yang terlibat dalam dakwah atau yang mengajak orang 

lain untuk beriman, berdoa, atau untuk berkehidupan Islam. Dai bisa orang 

pribadi atau berkelompok, dai memiliki sebutan lain yakni pendakwah.
19

 Dai 

merupakan orang pertama yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya 

kegiatan dakwah. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat yang harus melekat 

pada diri dai. Hal-hal yang paling esensial bagi dai adalah masalah akhlak, 

budi pekerti sebagai keberhasilan mengadakan perubahan (dakwah) terletak 

pada perilaku pendakwahnya, yang dapat dijadikan panutan, teladan bagi 

sasaran dakwahnya.
20

 Dai atau pendakwah bisa secara individu, kelompok, 

organisasi atau lembaga, Dai atau pelaksana dakwah adalah orang yang 

melaksanakan seruan baik lisan maupun tulisan, ataupun lewat perbuatan 

dengan baik sebagai contoh dari praktek materi yang pernah disampaikannya 

serta memiliki referensi dan dalil bersumber dari al-Quran dan hadis\ atau 

sumber terpercaya lainnya yang tidak bertentangan dengan rujukan sumber 

hukum Islam. Proses pemanggilan atau seruan itu biasa disebut (tabligh) atas 

pesan-pesan tertentu maka subyek yang memanggil disebut (mubaligh) dalam 

bahasa modern biasa disebut dengan komunikator.21
 

c. Neduta dan nesuro. Neduta merupakan  tradisi peminangan suku Kaili klasik 

yang masih tetap ada hingga kini, neduta memiliki persamaan makna dengan 

                                                           
19

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 287 
20

M. Bahri Ghozali, Dakwah Komunikatif Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi 
Dakwah,(Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), h. 9-10. 

21
Lihat Bahtar, Ilmu Dakwah Paradigma Untuk Aksi,(Cet. I; Palu: Sulteng Center Press, 

2013)  hal,27 
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nebolai yang juga berarti peminangan, nebolai adalah peminangan yang 

hanya digunakan untuk kalangan para raja atau bangsawan. Sementara untuk 

kalangan rakyat biasa disebut neduta. Tujuan peminangan ini (neduta dan 

nebolai) adalah mengajukan lamaran kepada anak perempuan yang tidak 

saling kenal dengan laki-laki yang melamar atau tidak menjalin asmara 

dengan calon mempelai laki-lakinya, dalam bahasa kaili disebut ni posialaka 

(dijodohkan) Seorang perempuan dengan seorang laki-laki dari pihak 

keluarga yang melamar. Dalam bahasa Kaili maksud peminangan ialah 

nantarima kareba nujarita dako rimombine, artinya menerima kejelasan atau 

ketegasan hasil musyawarah dari pihak keluarga perempuan.
22

  

Neduta merupakan hasil inisiatif satu pihak tertentu dari keluarga 

pihak laki-laki atau pihak perempuan (paman, bibi, atau kerabat jauh yang 

ingin mendekatkan hubungan kekerabatan). Neduta juga terkesan mendadak 

atau tiba-tiba seseorang datang bersama dengan peduta menyampaikan 

keinginan meminang. Sebaliknya Nesuro atau nompakaroso merupakan 

peminangan yang menunjukkan sikap demokratis, prosesi nesuro biasanya 

dilakukan beberapa tahapan, bisa diawali dengan silaturrahim untuk 

memastikan hubungan kedua calon mempelai kemudian dilanjutkan dengan 

musyawarah internal masing-masing pihak, setelah itu barulah diadakan 

pertemuan untuk mengadakan kesepakatan menyangkut kapan acara 

pembicaraan atau nesuro tersebut dilangsungkan. 

  Fokus penelitian  dan deskripsi fokus dalam penelitian tesis ini dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini:  

                                                           
22

https://www.usahaku.co.id/blog/2016/11/18/636-tata-pernikahan-sulawesi-tengah-etnis 

kaili-dan-adat-pitumpole.html (3 Maret 2017). 
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Tabel 1. 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus  

 

Fokus penelitian Deskripsi fokus 

1. Kompetensi komunikasi 

dai     duta  peminangan 

dalam prosesi neduta 

dan nesuro pada 

peminangan suku Kaili 

di Kota Palu 

a. Kualifikasi dai yang berkompeten dalam prosesi 

neduta dan nesuro pada peminangan suku Kaili 

di Kota Palu 

b. Citra dai sebagai daya tarik dalam prosesi 

neduta dan nessuropada masyarakat Kaili 

2. Strategi komunikasi   

dai      dalam   prosesi 

neduta dan nesuro pada 

peminangan suku Kaili 

di Kota Palu 

a. Strategi komunikasi dai sebagai protagonis 

pada proses neduta dan nesuro 

b. Metode dai dalam proses neduta dan nesuro 

c. Prinsip komunikasi dai dalam prosesi neduta 
dan nesuro  

 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus 

penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dari judul tesis 

‚Kompetensi komunikasi dai duta peminangan dalam prosesi neduta dan nesuro 

pada suku Kaili di Kota Palu‛ peneliti ingin memfokuskan inti masalah dalam tesis 

ini menjadi dua sub pokok rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana kompetensi komunikasi dai duta peminangan dalam prosesi 

neduta dan nesuro pada suku Kaili di Kota Palu? 

2. Bagaimana strategi komunikasi dai duta peminangan dalam prosesi neduta 

dan nesuro pada suku Kaili di Kota Palu? 

 

D. Kajian Pustaka 

  Sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka 

peneliti mencantumkan beberapa hasil karya ilmiah dari beberapa peneliti terdahulu, 

diantaranya:   
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  Al Hilal Mallarangeng.
23

 Dalam Jurnal Diskursus Islam; peminangan Adat 

Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian penelitiannya 

mencakup pembahasan tentang perkawinan merupakan institusi yang terhormat dan 

sakral. Perkawinan bukan hanya sekedar penyaluran biologis tetapi juga memuat 

dimensi interaksi, baik secara psikis, sosial, budaya maupun agama. Aspek tradisi 

yang terus dipertahankan suku Kaili, juga mengenai peminangan suku Kaili, 

eksistensi perkawinan adat Kaili dalam tinjauan hukum Islam dan KHI. Dengan 

tujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan praktek perkawinan adat Kaili 

dengan hukum Islam dan KHI, pandangan to Kaili tentang perjodohan, prinsip 

kesaamaan aqidah, prinsip endogami, kesiapan sebelum pernikahan, tata cara 

peminangan adat Kaili, no tate dala (merintis jalan), kesanggupan material, prosesi 

no tate dala dan no manu-manu, aspek putusan dan perwakilan dalam peminangan, 

ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam proses peminangan, aspek mahar 

dan sambulu (benda-benda adat), peminangan adat Kaili dalam perspektif fikih dan 

KHI, maupun tentang pembatalan peminangan.  

Sahran Raden.
24

 Dalam Hunafa Jurnal Studia Islamika: Pelaksanaan Upacara 

Mematua dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Studi Tinjauan 

Hukum Islam Dan Hukum Adat). Kajian  penelitiannya Dalam proses atau tahapan 

pra perkawinan hingga setelah proses perkawinan, adapun menurutnya orang Kaili 

berpandangan bahwa perkawinan adalah suatu proses tahapan memasuki kehidupan 

yang sangat sakral. Perkawinan dianggap sebagai suatu proses aktivitas jasmaniah 

dan rohaniah bagi pasangan suami dan istri. Dengan demikian, proses perkawinan itu 

dilakukan melalui adat istiadat serta tata cara yang benar tanpa harus menyimpang 

                                                           
23

Al Hilal Mallarangeng,  Jurnal Diskursus Islam; peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan 
Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam, Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 1, no. 2 

(2013) 
24

Sahran Raden, Pelaksanaan Upacara Mematua dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat 
Suku Kaili (Studi Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat), IAIN Palu, Hunafa Jurnal Studia 
Islamika, 8, No.2, (2011) 
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dari agama. Salah satu adat yang tetap dilestarikan sampai saat ini yakni adat 

Mandiu Pasili dan Mematua bagi pengantin laki-laki dan perempuan. Kedua bentuk 

adat perkawinan ini dilaksanakan setelah pernikahan selesai dilaksanakan. 

Hennin, M. T., dkk.
25

 Dalam buku Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili. 

Pembahasannya tentang latar belakang adat suku Kaili, dalam ritus perkawinan. 

Hennin mengatakan bahwa adat Kaili merupakan sebuah ritus yang sakral dan 

sangat dihormati. Menurutnya tidak jarang akibat tidak dilaksanakannya adat, 

sebuah perayaan tidak terlaksana. 

 Amir Syarifuddin.
26

 Dalam bukunya Hukum perkawinan Islam di Indonesia 

Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Kajiannya tentang hukum 

perkawinan Islam itu yang asalnya disebut  Fikih Munakahat adalah ketentuan 

mengenai perkawinan menurut Islam. Didalam karyanya juga disebutkan tentang 

peminangan dalam Islam, serta seputar problematika tentang peminangan, macam-

macam mahar, dalam karyanya Syarifuddin juga menjelaskan tentang hukum Islam 

itu hanya satu, berlaku diseluruh dunia dan sepanjang masa. Dengan hadirnya Islam 

diberbagai tempat dan situasi, maka Hukum perkawinan Islam didunia tetap satu 

namun dalam penerapannya saja beragam sesuai dengan di mana hukum itu 

diberlakukan. Hukum perkawinan Islam di Indonesia mengandung arti perkawinan 

Islam menurut yang berlaku secara khusus di Negara yang bernama Indonesia. 

Wahyu Ilaihi
27

 dalam bukunya Komunikasi Dakwah. Dalam kajiannya; 

komunikasi merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan umat manusia, 

karena komunikasi dalam Islam memilliki kedudukan yang sangat tinggi, 

komunikasi tidak hanya digunakan untuk berinteraksi dengan alam dan isinya 

                                                           
25

Hennin, MT dkk. Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili, (Palu: Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Sulawesi Tengah, 2001) 
26

Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, (Cet. V, Jakarta; Kencana 2014). 
27

Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013) 
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semata, tetapi juga sebagai sarana untuk berinteraksi secara langsung dan tidak 

langsung dengan sang Pencipta. Olehnya kecakapan komunikasi bukan saja sebagai 

suatu keterampilan melainkan memiliki nilai ibadah dan merupakan jalan dakwah 

untuk umat manusia agar kembali pada fitrahnya sebagai hamba dengan mematuhi 

segala perintah dan menjauhi apa saja yang dilarang Allah. 

Harjani Hefni
28

 dalam Bukunya Komunikasi Islam. Pembahasannya tentang; 

manfaat mempelajari komunikasi Islam. Komunikasi Islam merupakan ilmu  

interaksi yang paling baik dari semua ilmu tentang interaksi komunikasi yang ada, 

karena  kehebatan ilmu dan teori komunikasi dunia barat diintegrasikan dengan nilai 

Islami. Komunikasi Islam meliputi akhlak dalam berkomunikasi, sehingga dakwah 

bisa senantiasa berhasil dalam upaya memberi pencerahan di setiap strata kehidupan. 

Asep Saeful Muhtadi
29

 dalam bukunya Komunikasi Dakwah  antara teori, 

pendekatan dan aplikasi, mencakup konsep dasar komunikasi, komunikasi para dai, 

komuniksai sebagai seni membangun hubungan, dakwah dalam pendekatan sosial-

budaya, dakwah menyentuh bahasa kaumnya, hingga peran dilematis dakwah. Agar 

dakwah bisa berhasil menyentuh  dan tetap diterima khalayak, maka salah satu 

upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering mengundang 

dilema dai yakni melalui pendekatan humanisme, karena dengan adanya pendekatan 

ini, maka proses dakwah dapat memiliki orientasi ganda, pertama, dakwah 

dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya nilai-nilai ajaran sebagai tata aturan 

yang bersifat transendental, kedua, dakwah di maksudkan sebagai proses 

membumikan nilai-nilai Ilahiah sesuai budaya dimana dakwah tersebut sedang 

berlangsung. 

                                                           
28

Harjani Hefni, Komunikasi Islam, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015) 
29

Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Dakwah  antara teori, pendekatan dan aplikasi, (Cet.I, 

Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2012)  
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Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat.
30

 Dalam bukunya Komunikansi 

Antar Budaya ‚Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya‛ 

Menjelaskan tentang panduan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang 

yang berbeda budaya, karena budaya yang berbeda-beda melahirkan sistem nilai-

nilai yang berbeda pula, karenanya hal ini memengaruhi tujuan hidup yang berbeda-

beda. Cara berkomunikasi manusia sangat bergantung pada bahasa, budaya dan 

norma masyarakat yang berlaku di tempat tersebut. Seringnya terjadi 

kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, 

oleh karena itu komunikator  sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan tentang 

antropologi budaya dan sosiologi budaya. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana cara 

memahami makna dari simbol dan memahami perbedaan budaya dari sudut pandang 

komunikasi. 

Deddy Mulyana
31

 dalam karyanya yang berjudul ‚Komunikasi Lintas 

Budaya‛ menjelaskan seputar komunikasi dengan budaya lain secara empirik, 

menurutnya ‚mempelajari budaya orang lain sama halnya dengan mempelajari 

budaya sendiri‛, karena pemahaman tentang komunikasi antar budaya yang baik, 

akan membuat hidup manusia lebih kaya, menghadirkan suasana akrab dengan orang 

yang berbeda budaya menjadikan hidup lebih mudah meraih kesuksesan. 

Jalaluddin Rahmat
32

 dalam bukunya ‛Psikologi Komunikasi‛ menjelaskan 

tentang ruang lingkup psikologi komuniksai, ciri pendekatan psikologi komunikasi 

dan kapan perlu menggunakan psikologi komunikasi. Rahmat juga membahas 

bagaimana karekteristik manusia komunikan, sistem komunikasi intrapersonal, 

                                                           
30

Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, Komunikasi Antar Budaya, (Cet. XII; Bandung: 

Remaja Rosdakarya Offset, 2010) 
31

Deddy Mulyana, Komunikasi Lintas Budaya, (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya 

Offset, 2015) 
32

Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya 

Offset, 2011) 
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sistem komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok hingga komunikasi massa. 

Menurutnya psikologi komunikasi tidak hanya mengulas komunikasi di antara 

neuron akan tetapi psikologi coba menganalisa seluruh komponen yang terlibat 

dalam proses komunikasi. Psikologi akan memberikan karakteristik manusia 

komunikan baik secara internal maupun eksternal hal inilah yang akan memengaruhi 

perilaku komunikasinya. Psikologi akan melacak sifat-sifat komunikator yang 

menyebabkannya berhasil atau gagalnya memengaruhi komunikan. 

Ellys Lestari
33

 Pambayun dalam karyanya Communication Quotient 

‚Kecerdasan Komunikasi Dalam Pendekatan Emosional dan Spiritual‛. Buku ini 

menjelaskan bahwa kecerdasan dalam berkomunikasi merupakan fitrah yang 

diberikan Allah swt kepada hambanya, oleh karena itu kecerdasan berkomunikasi 

harus digunakan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh agama bukan 

sebaliknya. Kesalahpahaman dalam berkomunikasi sering terjadi antara komunikator 

dengan komunikan, dalam buku ini dijelaskan beberpa poin penting untuk 

menghindari hal tersebut, diantaranya: komunikator harus memahami unsur 

komunikasi, mengerti pesan verbal dan nonverbal. 

Muliaty Amin,
34

 dalam bukunya Metodologi Dakwah, membahas seputar 

kegiatan dakwah yang membutuhkan metodologi, dalam usaha mengajak manusia 

kembali pada ajaran Islam dengan mentaati perintah Allah dan mengikuti tuntunan 

rasulullah Muhammad saw. Adapun dakwah yang dilakukan baik individu maupun 

kelompok masing-masing sangat perlu menerapkan cara-cara strategis kepada obyek 

dakwah, hingga mencapai hasil maksimal. Konsep metode dakwah meliputi 

kemapuan dai atau juru dakwah dalam  menyesuaikan situasi dan kondisi di medan 

                                                           
33

Ellys Lestari, Communication Quotient ‚Kecerdasan Komunikasi Dalam Pendekatan 

Emosional dan Spiritual (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012)  
34

Muliaty Amin, Metodologi Dakwah, (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2013). 
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dakwah. Dakwah pun dalam berbagai coraknya memerlukan bantuan eksternal dari 

kecanggihan teknologi media, medium, dan model. 

Muliaty Amin,
35

 dalam bukunya yang berjudul, filsafat Dakwah,menjelaskan 

tentang filosofi dalam berdakwah termaktub dalam tiga dimensi dakwah menjawab 

yang tak terjawab (dimensi ontologis), memanusiakan manusia (dimensi 

epistemologis) dan seberapa dalam dakwah berdaya guna (dimensi aksiologis). 

Menurutnya dinamika pemikiran filsafat keilmuan dakwah beimplementasi pada 

urgensi pemikiran dakwah di era kontemporer, dapat mengantisipasi problematika 

sisi negatif penggunaan teknologi yang mencoba merusak akhlak manusia.   

Nurhidayat Muhammad Said,
36

 dalam bukunya yang berjudul Dakwah dan 

Berbagai Aspeknya, menjelaskan tentang fungsi dakwah sebagai suatu bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengalaman hidup seseorang. Tindakan dalam kegiatan 

dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara bahkan dengan media terkini sekalipun. 

Inti dari dakwah yang disampaikan adalah menciptakan peluang beribadah 

seseorang, motivasi untuk mengerti agama, memahami makna yang terkandung 

dalam Islam, meyakini ajaran Islam, serta mampu hidup secara Islami.  

Kustadi Suhantang.
37

 Dalam bukunya yang berjudul Strategi Dakwah, 

Penerapan Strategi Komunikasi dalam Berdakwah. Dakwah dalam pandangan ilmu 

komunikasi termasuk upaya memengaruhi, individu atau komunal, agar mad’u sadar 

akan kebenaran Islam, sehingga dapat tercapai kebahagiaan  yang abadi. Dalam 

pembahasannya juga disebutkan bagaimana metode mengomunikasikan ajaran islam 

seperti yang Allah sebutkan dalam al-Quran pada surah al-nahl ayat 125, ‚serulah 

(manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah38 dan pelajaran yang baik dan 

                                                           
35

Muliaty Amin, filsafat Dakwah, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014). 

 
36

Nurhidayat Muhammad Said, Dakwah dan Berbagai Aspeknya, (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2014). 
37

Kustadi Suhantang, Strategi Dakwah, (Cet. I, Bandung: Rosda, 2014) 
38

Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak 

dengan yang bathil, Kebijaksanaan (dari Allah swt), Sakti, Makna yang dalam, Manfaat. 
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bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk‛. 

Muhammad Sayyid al Wakil.
39

 Dalam bukunya yang berjudul Prinsip dan 

kode etik dalam berdakwah, membahas tentang tugas pokok para nabi dan rasul 

yang ditugaskan semata-mata hanya untuk berdakwah, sebagai dai atau subyek 

dakwah, sifat dan karakter yang wajib dimiliki para dai agar menjadi qudwah 

hasanah (teladan yang baik) secara alamiah bagi masyarakat yang didakwahi. 

Dakwah yang baik adalah dakwah yang mampu memberi energi baru pada manusia 

dan melindungi umat dari perpecahan dan dekadensi. Dalam karyanya juga 

disebutkan tentang kode etik dai, diantaranya: iman (percaya) kepada apa yang ia 

dakwahkan, qudwah hasanah (keteladanan yang baik), istiqamah, sabar, tawadhu 

dan zuhud. 

Moh. Ali Aziz.
40

 Dalam bukunya Ilmu Dakwah, yang membahas tentang 

fenomena dakwah, kriteria pendakwah, metode dakwah, hingga teori seputar 

dakwah, dalam tulisannya Aziz mengatakan bahwa standar paling sederhana seorang 

dai adalah beragama Islam, sebaiknya muslim yang mukalaf (sudah dewasa), 

selanjutnya secara khusus dai adalah seorang muslim yang telah mengambil 

mutakhashish (spesialisasi) di bidang agama Islam, semisal para ulama dan 

sebagainya.  

Fauziah dan Lalu muchsin Efendi.
41

 Dalam karyanya yang berjudul Psikologi 

Dakwah, membahas tentang prinsip-prinsip dalam berdakwah. Berdakwah bukan 

hanya sebagai aktifitas jasmani tetapi harus lebih di jiwai dengan melibatkan unsur 

                                                           
39

Muhammad Sayyid al Wakil, Prinsip Dan Kode Etik Dalam Berdakwah, (Cet. I; Jakarta: 

Akademika Pressindo, 2002)  
40

Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Cet, II; Jakarta: Kencana, 2009) 
41

Fauziah dan Lalu muchsin Efendi, Psikologi Dakwah (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009) 
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niat yang tulus sehingga menghasilkan satu efek dakwah yang berefek pada 

peningkatan kualitas iman dan taqwa sararan dakwah. Menurutnya, seorang dai 

harus seperti minyak wangi yang selalu mengharumkan sisi lain diluar dirinya, yang 

tentu dai tersebut tercium lebih harum. 

 Acep Aripudin.
42

 Dalam bukunya Dakwah Antar Budaya, membahas tentang  

transformasi Islam lewat budaya, Sementara temanya mencakup proses 

pembentukan nilai-nilai Islam yang menjadi budaya manusia. Isinya adalah konsep 

yang ia buat lewat hasil penelusuran tentang Islam dan budaya. Upaya tersebut  

sangat tepat, karena perkembangan yang begitu dinamis antara keduanya. 

Samsunuwiyati Mar’at dan Lieke Indieningsih Kartono
43

 dalam karyanya 

yang berjudul Perilaku Manusia ‚Pengantar Singkat tentang Psikologi‛. Buku ini 

membahas tentang pokok permasalahan sekitar perilaku manusia serta solusi untuk 

mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam berinteraksi antar sesama, beberapa 

proses mental yang dijelaskan dalam buku ini beberapa pokok penting tentang 

perkembangan perilaku manusia, pertama, mengamati dunia sekitar, kedua, proses 

belajar, ketiga proses berpikir, keempat, motivasi, karena manusia dan 

lingkungannya merupakan satu kesatuan, sehingga panca indra dan sistem saraf 

adalah alat untuk menganalisa situasi dilingkungan. Hal inilah yang akan 

menentukan baik atau buruknya perilaku individu atau golongan. 

 Berangkat dari beberapa literatur terdahulu yang ditulis oleh beberapa pakar, 

untuk sementara peneliti belum menemukan suatu karya yang secara spesifik 

membahas atau bersentuhan langsung pada dakwah maupun komunikasi yang secara 

umum mengupas tuntas seputar ‚Kompentensi Dai Dalam Peminangan‛ atau 

                                                           
42

Acep Aripudin, Dakwah Antar Budaya, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 

2012) 
43

Samsunuwiyati Mar’at dan Lieke Indieningsih Kartono, Pengantar Singkat tentang 
Psikologi (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2009) 
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‚Strategi Dai Duta Peminangan‛ secara Khusus, olehnya peneliti berharap karya ini 

akan memberi solusi atas problematika peminangan suku Kaili, karena fokus yang 

diteliti adalah kompetensi komunikasi dai, dimana dai memiliki peran yang vital 

dalam memainkan instrumen komunikasi pada saat meminang. Neduta dan nesuro, 

merupakan tradisi yang tetap di pertahankan oleh sebuah etnis pribumi di Kota Palu, 

yang penduduknya semakin tergerus dengan modernisasi dan pencampuran budaya 

Bugis-Makassar, Minahasa-Tondano, atau dari daerah-daerah yang berdekatan 

dengan propinsi Sulawesi Tengah. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengungkap berbagai kompetensi komunikasi Dai Duta Peminangan dalam 

Prosesi Neduta dan Nesuro pada Suku Kaili di Kota Palu. 

2. Menggali secara komprehensif tentang metode dan strategi dai dalam 

berkomunikasi pada saat mendapat amanah untuk neduta atau nesuro pada 

saat proses peminangan sedang berlangsung. 

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua hal pokok yaitu: 

1. Kegunaan Ilmiah: Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

terhadap pemikiran dan pengembangan pengetahuan para dai lainnya dalam 

hal neduta dan nesuro. 

2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

para dai dalam mengemban tugas dakwah, terutama dalam menghadapi 

masyarakat suku Kaili pada saat neduta dan nesuro agar menyegerakan 

pernikahan anak-anak mereka jika memang sudah mencapai masa yang wajar. 
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BAB II 

 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Kompetensi Komunikasi 

 Kompetensi berasal dari kata ‚competency‛ merupakan kata benda yang 

menurut Powell diartikan sebagai: 

1. Kecakapan, kemampuan, kompetensi. 

2. Wewenang. Kata sifat dari competence adalah competent yang berarti cakap, 

mampu, dan tangkas. Pengertian kompetensi ini pada prinsipnya sama 

dengan pengertian kompetensi menurut Stephen Robbin bahwa kompetensi 

adalah ‚kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan 

oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
1
 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare yang artinya 

‚memberitahukan‛; ‚berpartisipasi atau ‚menjadi milik bersama‛. Komunikasi 

secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu pesan 

dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu, pendapat, atau perilaku 

baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media. Proses dakwah 

pada hakikatnya adalah sebuah komunikasi yang dibangun dan dilakukan oleh dai 

sebagai komunikan dengan mad’u sebagai komunikan. Pada Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Purwanto mengungkapkan bahwa komunikasi adalah pengiriman atau 

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut 

dapat disampaikan dan dapat dipahami. Sedangkan menurut teori Lasswell 

Communication Model adalah bagaimana komunikasi terjadi dalam proses interaksi 

                                                           
1
http://xerma. blogspot.co.id /2014/02/ pengertian kompetensi  menurut  para ahli html 

(diakses pada tanggal 12 Juni 2017)  
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komunikasi sesuai yang diungkapkan dalam model ini, yaitu ‚who says what in 

which channel to when with what effect‛, yang artinya ‚siapa mengatakan apa 

dengan medium apa kepada siapa dengan pengaruh apa‛. Melalui penerapan ini 

komunikan  diharapkan mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan 

memberi contoh. Analisis Definisi Komunikasi Menurut Harold Lasswell, 

Komunikasi pada dasarnya suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa 

dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa (who says what in 

which channel to whom with what effect).2 

 Berbeda dengan Fogg yang membagi Kompetensi kompetensi menjadi dua 

kategori yaitu kompetensi dasar dan yang membedakan kompetensi dasar 

(Threshold) dan kompetensi pembeda (differentiating) menurut kriteria yang 

digunakan untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan. Kompetensi dasar (Threshold 

competencies) adalah karakteristik utama, yang biasanya berupa pengetahuan atau 

keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca, sedangkan kompetensi 

differentiating adalah kompetensi yang membuat seseorang berbeda dari yang lain.
3
 

Pengertian kompetensi sebagai kecakapan atau kemampuan juga 

dikemukakan oleh Robert A. Roe sebagai berikut; ‚Competence is defined as the 

ability to adequately perform a task, duty or role. Competence integrates knowledge, 

skills, personal values and attitudes. Competence builds on knowledge and skills and 

is acquired through work experience and learning by doing‚ artinya ‚Kompetensi 

dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau 

tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-

sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan 

keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang mengandung 

                                                           
2
http://repository.unpas.ac.id/13220/ (20 Agustus 2017) 

3
http://xerma. blogspot.co.id /2014/02/ pengertian-kompetensi-menurut-para-ahli. html. (12 

Juni 2017) 
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aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan (keahlian), kemampuan ataupun karakteristik 

kepribadian demi mencapai hasil yang maksimal.  

Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer dalam mengemukakan bahwa 

kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang 

menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, 

pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior 

performer) di tempat kerja. Ada lima karakteristik yang membentuk kompetensi: 

1. Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses 

kemanusiaan, dan sistem. 

2. Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan. 

3. Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri 

seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu 

situasi. 

4. Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi 

tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan 

kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. 

5. Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-

dorongan lain yang memicu tindakan.
4
 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai 

suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistimatis dan 

objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja 

nasional Indonesia dan atau Internasional. 

                                                           
4
http://xerma.blogspot.co.id/2014/02/ pengertian kompetensi menurut para ahli. html. (12 

Juni 2017) 



23 

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 

2003, tentang pengertian kompetensi adalah :kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, 

efektif dan efisien.
5
 

 

B. Konsep Dai     

1. Pengertian Secara Bahasa  

Kata dai berasal dari bahasa Arab dengan bentuk muzakkar yang berarti 

‚mengajak‛ dalam bentuk muannats disebut daiyah, maka dai atau daiyah berarti 

orang yang pekerjaanya berdakwah.
6
 Arti kata  ٍٍدَاع  dalam teks pada kamus bahasa 

Arab berarti; 1. yang mengundang, tuan rumah; 2. yang berdoa, bermohon, 

menyembah, beribadah; 3. da'i, penyeru, propagandis, juru, kampanye, juru dakwah, 

pengikut; 4. penyebab, pendorong, motif, perangsang, kebutuhan
7
. Dalam KBBI dai 

berarti seseorang yang terlibat dalam dakwah, pendakwah orang pribadi atau 

kelompok yang menyebarkan ajaran Islam, mengajak orang lain untuk beriman, 

berdoa, atau untuk berkehidupan Islam.
8
 

Dalam ilmu komunikasi seorang dai disebut  komunikator yang berarti orang 

yang menyampaikan pesan komunikasi (sending message) kepada orang lain 

(komunikan).
9
 Dalam pengertian khusus (pengertian Islam) dai adalah orang yang 

mengajak kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

                                                           
5
http://xerma.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-kompetensi-menurut-para-ahli.html. (12 

Juni 2017) 
6
Enjang dan Aliudin, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah; Pedekatan Filosofis dan Praktis (Cet. I; 

Bandung: Widya, 2009), h. 73. 
7
http://www.almaany.com/id/dict/ar-id/ (25 Agustus 2017). 

8
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 287 

9
 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah: fajar pratama offest (Cet. II; jakarta: kencana,2009), h. 216. 
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kata-kata, perbuatan, tingkah laku, kepada jalan lurus dan lebih baik menurut syariat 

al-Qur’an dan al-sunah. Dalam pengertian khusus dai identik dengan orang yang 

melakukan amar ma’ruf nahyi munkar. Allah  swt  berfirman QS. Fushilat/41: 33.  

                                 

Terjemahnya:  

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 

Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku 

Termasuk orang-orang yang menyerah diri?‛.
10

 

Berkaitan dengan ayat di atas sangatlah jelas bahwa pada umumnya, dai 

sebagai subjek. Dakwah dapat dilakukan oleh setiap muslim yang mukallaf (sudah 

dewasa), sebagai individu atau kelompok yang berperan menjadi juru dakwah.  Demi 

mencapai tujuan dakwah, seorang dai harus update terhadap isu kekinian, sehingga 

mampu memberi apa yang saat ini dibutuhkan oleh umat Islam.  

2. Menurut Para Pakar 

Dai adalah orang yang melakukan dakwah yang selalu berusaha mengubah 

situasi suram (jahiliyah) kepada situasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

Allah swt, baik secara individu maupun kelompok sekaligus sebagai pemberi 

informasi dan pembawa misi.
11

  

Menurut Abdul Muis seorang dai dalam menyampaikan materi dakwah atau 

ceramah, harus tetap pada norma dan etika Islam, sebagai syarat yang harus dipenuhi 

oleh dai. Pesan yang disampaikan itu harus benar, fair, ada faktanya, bukan rekayasa 

atau kebohongan. Dai tidak boleh seorang fasik, melakukan pelintiran kata-kata dan 

kebohongan publik hanya karena ingin populer dan mendapatkan tempat status 

sosial yang tinggi, akan tetapi dai pada hakikatnya adalah rujukan dalam 

                                                           
10

Kementerian Agama, Al-Qur`an dan Terjemahnya (Cet. III; jakarta: Syamil Qur`an, 2013), h. 

961. 
11

M. Hafi Anshari, Pemahaman dan Pengalaman Dakwah, h. 104-105. 
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menyampaikan firman-firman Allah swt dan hadis nabi Muhammad saw kepada 

umat dengan lebih mengutamakan norma-norma, akhlak dan etika Islam.
12

  

 

3. Fungsi Dai 

a. Meluruskan Tauhid 

Pada dasarnya tugas pokok seorang dai adalah meneruskan  tugas nabi 

Muhammad saw, mengajak manusia mengakui keesaan Allah swt, karena dai adalah 

pewaris nabi-nabi (warasatun al-anbiya) yang berarti harus menyampaikan ajara-

ajaran Allah swt dalam al-Quran dan al-Sunnah nabi Muhammad saw. Istilah dai itu 

sendiri lebih mengacu pada fungsi ulama dan kalangan non ulama, bahwa tugas para 

ulama sebagian di ambil oleh dai, dai yang berlatar belakang bukan ulama adalah 

mereka yang mengetahui sedikit banyak tentang ajaran Islam untuk berdakwah 

secara praktis di atas mimbar atau tempat-tempat tertentu yang membutuhkan 

proses dakwah.
13

 Sekurang-kurangnya kehadiran dai non ulama bisa membantu dai 

ulama untuk meluruskan tauhid.  

b. Motivator 

 Dai berperan sebagai penunjuk jalan dan tempat bertanya umat dalam 

mencari solusi pada aspek-aspek agama dan kehidupan, sehingga dai harus memiliki 

wawasan yang luas khususnya ilmu agama, dijaman tekhnologi dan pengetahuan 

yang semakin maju ini, mengharuskan dai mengetahui perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi sebagai bekal menghadapi peradaban moderen. Dai 

ibarat seorang guide atau pemandu terhadap orang yang ingin dapat keselamatan 

hidup dunia dan akhirat.  

c. Penyeru dan Pencegah 

Dai harus memahami dan mengerti terlebih dahulu mana jalan yang boleh 

dilalui dan mana yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim, sebelum ia 

                                                           
12

A. Muis, Komunikasi Islam.  (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001) h. 70. 
13

Nurhidayat Muh. Said, Dakwah dan Berbagai Aspeknya , h. 65 
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memberikan petunjuk kepada orang lain, oleh karena itulah kedudukan seseorang dai 

di tengah mayarakat, dai menempati kedudukan yang penting, dai adalah seorang 

pemuka (pelopor) yang selalu diteladani oleh masyarakat disekitarnya, perbuatan 

dan tingkah laku  seorang dai selalu dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya. Dai 

adalah seorang pemimpin di tengah masyarakat, walau tidak pernah dinobatkan 

resmi sebagai pemimpin, kemunculan dai sebagai pemimpin adalah kemunculan atas 

pengakuan masyarakat yang tumbuh secara bertahap, itulah sebabnya,  sebagai dai 

harus sadar bahwa segala tingkah lakunya selalu dijadikan tolak ukur masyarakat 

dalam amar ma’ruf nahi mungkar.
14

  

4. Citra Dai 

Secara bahasa citra dapat diartikan sebagai gambar atau gambaran, 

sedangkan secara istilah citra adalah gambaran diri yang dimiliki pribadi, 

perusahaan, organisasi, maupun produk. Citra dapat juga diartikan suatu kesan kuat 

yang melekat pada banyak orang tentang seseorang, sekelompok orang atau tentang 

suatu institusi. 

Citra dai dalam pemahaman sehari-hari bisa diartikan kesan mendalam, baik 

atau buruk kesan tersebut tergantung pengamalan seorang dai atau golongannya. 

Indikator citra dai berkenaan dengan penilaian terhadap seseorang dai yang telah 

melewatkan proses komunikasi dan proses dakwah, baik di  instansi, lembaga atau 

mad’u secara langsung. Citra dai berkaitan erat dengan kompetensi yang 

dimilikinya, seorang dai yang memiliki citra positif dalam prespektif komunikasi 

adalah ia yang punya skil komunikasi dakwah dan kredibilitas komunikasi dakwah. 

Kredibilitas akan sangat menentukan citra seorang dai. Teori citra dai menjelaskan 

pengertia madú terhadap kredibilitas dai, apakah dia mendapat penilaian positif atau 

negatif dimata madúnya. Persepsi madú baik positif maupun negatif terhadap diri 

seorang dai sanagnt berpengaru dalam menentukan apakah merekaakan menerima 

                                                           
14

Enjang AS dan Aliyudin,  Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, h. 74-75. 
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pesan tersebut atau tidak. Semakin tinggi kredibilitas seorang dai maka semakin 

mudah madú menerima pesan-pesan yang disampaikan, begitu juga sebaliknya.
15

 

Wacana utama bagi setiap dai dalam rangka mengoptimalkan dan 

membangun citra positif melingkupi tiga dimensi, yaitu kebersihan hati, kecerdasan 

pikiran dan keberanian mental. Misalnya, Jika seorang dai hanya mamiliki 

kebersihan hati saja,  tanpa didukung oleh kecerdasan intelektual dan keberanian 

mental, maka pekerjaan dakwahnya akan mudah terhenti. Begitu pula sebaliknya, 

jika seorang dai hanya memiliki kecerdasan intelektual belaka tanpa didukung oleh 

kebersihan hati dan keberanian mental, maka yang terjadi penyampaian dakwah 

hanya bisa menyeru umat kepada kebaikan, disisi lain dakwah tidak mampu 

mencegah kemungkaran, seorang dai yang akan bertugas menyebarkan pesan-pesan 

Allah swt, niscaya harus membangun kredibilitas diri. Membekali diri dengan 

keilmuan, keahlian, integritas kepribadian dan sikap mental lainnya. Ia akan 

dihadapkan pada bermacam situasi sosial, serta macam-macam pribadi yang sudah 

tentu membutuhkan cara-cara tersendiri untuk menghadapinya, diperlukan dai-dai 

yang memiliki kreatifitas dan materi segar tercerahkan, dalam rangka menegakkan 

dakwah sehingga ajaran Islam diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh umat.  

Juru dakwah yang berkualitas sejatinya adalah orang yang mengerti hakikat 

Islam dan mengetahui apa yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Kesuksesan kegiatan dakwahnya juga sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi 

dan kepribadian seorang dai. Dengan kualitas tersebut yang dimiliki seorang dai, ia 

akan medapatkan kepercayaan (kredibilitas) serta citra yang positif diantara madú 

baik individu atau masyarakat. Penggunaan komunikasi yang efektif secara terus-

menerus oleh dai saat berdakwah akan menimbulkan lima hal; pengertian, 

kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan.
16

 

                                                           
15

Enjang dan Aliudin, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah; Pedekatan Filosofis dan Praktis, h. 120.  
16

Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, h. 12-13   
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C. Peminangan dalam Perpektif al-Quran dan al-Sunnah 

1. Peminangan (Khitbah) 

Arti peminangan dalam kamus besar bahasa Indonesia peminangan berasal 

dari kata ‚pinang‛ (pi.nang), yang berarti meminta seorang perempuan (untuk 

dijadikan istri), kata pinang juga berarti melamar, ‚pinang‛ (pi.nang), melamar 

(pekerjaan dan sebagainya).
17

 Dalam bahasa Arab peminangan adalah khitbah yang 

berarti penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang. 

Pengertian meminang secara umum adalah pernyataan seorang pria yang 

meminta kesediaan seorang wanita untuk menjadi istrinya secara langsung atau 

tidak langsung, bisa juga dilakukan dengan jalan kiasan (sindiran). Mengutarakan 

dengan kiasan adalah sebagai sopan santun Islam dalam menjaga perasaan seseorang. 

2. Perintah untuk Meminang dalam al-Quran dan Hadis\ 

a. Firman Allah swt, QS al-Baqarah /2: 235. 

                            

                         

                        

               

Terjemahnya: 

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
18

 dengan 

sindiran
19

 atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam 

hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, 

dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka 

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan 

                                                           
17

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa Departemen pendidikan Nasional, 2008), h. 1075. 
18

Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah. 
19

Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena 

meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak 

boleh dipinang walaupun dengan sindiran. 
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yang ma'ruf
20

. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad 

nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah 

mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
21

 

Penjelasan ayat Allah pada surah ini menurut Ibnu Katsir bahwa kata walaa 

junaaha ‘alaikum (dan tidak ada dosa bagi kamu) untuk melamar wanita-wanita 

yang masih menjalani iddahnya tanpa terang-terangan. Imam al-Bukhari 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: walaa junaaha ‘alaikum 

fiimaa ‘arad’-tum biHii min khithbatin nisaa-i (Dan tidak ada dosa bagi kamu 

meminang wanita-wanita itu dengan sendirian) yaitu dengan kata-kata ‚Aku 

bermaksud untuk menikah,‛ (atau mengatakan) ‚Wanita adalah bagian dari 

kebutuhanku,‛ atau ‚Aku sangat berharap dimudahkan memperoleh isteri yang 

shalihah.‛  

Hal senada juga dikatakan oleh Mujahid,Thawus, Ikrimah, Sa’id bin Jubair, 

Ibrahim an-Nakha’i, asy-Sya’bi, Qatadah,az-Zuhri, Yazid bin Qasith, Muqatil bin 

Hayyan, Qasim bin Muhammad, beberapa ulama salaf dan para imam, berkenaan 

dengan masalah meminang wanita dengan sindiran (tanpa terang-terangan), mereka 

mengatakan, dibolehkan melamar wanita yang ditinggal mati suaminya secara 

sindiran (tidak terus terang).
22

  

Demikian pula ketetapan bagi wanita yang ditalak ba’in (terakhir) bahwa ia 

dapat dilamar dengan sindiran, sebagaimana yang disabdakan Nabi kepada Fatimah 

binti Qais ketika ia dicerai oleh suaminya, Abu Umar bin Hafsh dengan talak tiga.  

ٍوكَِيلٍُ هَا ٍإلِيَ ْ ٍفَأَرْسَلَ ٍغَائِبٌ ٍوَىُوَ ٍالْبَتَّةَ ٍطلََّقَهَا ٍحَفْصٍ ٍبْنَ ٍعَمْروِ ٍأبَاَ ٍأَنَّ ٍقَ يْسٍ ٍبنِْتِ ٍفاَطِمَةَ وٍُعَنْ
ٍعَلَيْوٍِ ٍاللَّهم ٍصَلَّى ٍاللَّوِ ٍرَسُولَ ٍفَجَاءَتْ ٍشَيْءٍ ٍمِنْ نَا ٍعَلَي ْ ٍلَكِ ٍمَا ٍوَاللَّوِ ٍفَ قَالَ ٍفَسَخِطتَْوُ بِشَعِيٍر

ٍثٍَُُّقاَوَسَلَّ ٍشَريِكٍ ٍأمُِّ ٍبَ يْتِ ٍفِ ٍتَ عْتَدَّ ٍأَنْ ٍفَأَمَرَىَا ٍنَ فَقَةٌ ٍعَلَيْوِ ٍلَكِ ٍليَْسَ ٍفَ قَالَ ٍلَوُ ٍذَلِكَ ٍفَذكََرَتْ لٍَمَ
                                                           

20
Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah. 

21
Kementerian Agama, Al-Qur`an dan Terjemahnya, h. 71. 
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ٍفٍَ ٍثيَِابَكِ ٍتَضَعِيَن ٍأعَْمَى ٍرَجُلٌ ٍفإَِنَّوُ ٍمَكْتُومٍ ٍأمُِّ ٍابْنِ ٍعِنْدَ ي ٍاعْتَدِّ ٍأَصْحَابِ ٍيَ غْشَاىَا ٍامْرأَةٌَ ذَاٍإٍِتلِْكِ
ٍخَطبََانٍِ ٍجَهْمٍ ٍوَأبَاَ ٍسُفْيَانَ ٍأَبِ ٍبْنَ ٍمُعَاوِيةََ ٍأَنَّ ٍلَوُ ٍذكََرْتُ ٍحَلَلْتُ ا ٍفَ لَمَّ ٍقاَلَتْ ٍفَآذِنيِنِِ ٍحَلَلْتِ

اٍمٍُ اٍأبَوٍُجَهْمٍٍفَلٍََيَضَعٍُعَصَاهٍُعَنٍْعَاتقِِوٍِوَأمََّ عَاوِيةٍَُفَ قَالٍَرَسُولٍُاللَّوٍِصَلَّىٍاللَّهمٍعَلَيْوٍِوَسَلَّمٍَأمََّ
لَّوٍُفَصُعْلُوكٌٍلٍََمَالٍَلَوٍُانْكِحِيٍأُسَامَةٍَبْنٍَزَيْدٍٍفكَرىِْتُوٍُثٍَُُّقاَلٍَانْكِحِيٍأُسَامَةٍَفَ نَكَحْتُوٍُفَجَعَلٍَال

راًٍوَاغْتَبَطْتٍُ  فِيوٍِخَي ْ
Artinya: 

Diriwayatkan dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin hafsh 

mentalaknya tiga kali pada waktu dia bepergian. Dia mengirimkan utusannya 

dengan membawa buah sya’ir. Maka fathimah membuatnya marah dan dia 

berkata : ‚Kamu bukan apa-apa bagiku‛. Kemudian Fathimah datang kepada 

Rasulullah saw menceritakan hal itu. Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa 

sallam berkata: ‚Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah. Laksanakanlah 

iddah di rumah Ummu Syuraik‛. Kemudian dia berkata: ‚Sahabat-sahabatku 

sering masuk ke rumahnya. Laksanakan iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. 

Dia adalah seseorang yang buta, Kamu dapat melepaskan bajumu. Dan jika 

masa iddahmu telah selesai, maka beritahukanlah aku‛. Fathimah berkata: 

‚Ketika iddahku telah selesai, aku memberitahukan kepada Rasulullah bahwa 

Mu’awiyah dan Abu Sufyan meminangku. Maka Rasulullah berkata: ‚Abu 

Jaham adalah seorang yang tidak menurunkan tongkatnya dari pundaknya 

dan Abu Sufyan adalah orang yang tidak memiliki harta. Nikahlah kamu 

dengan Usamah.‛ Fathimah berkata: ‚Aku tidak menyukainya‛.Kemudian 

Rasulullah berkata: ‚Nikahlah dengan Usamah.‛ Maka aku menikah 

dengannya dan Allah memberikan karunia kebaikan kepadaku dan para 

wanita menjadi iri kepadaku
23

 

Adapun wanita yang ditalak raj’i, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa ia 

tidak boleh dilamar, baik secara terus terang maupun sindiran. Dan firman Allah swt 

selanjutnya: au aknantum fi> anfusikum (Atau kamu menyembunyikan keinginan 

menikahi mereka dalam hati kamu) Maksudnya, atau kalian menyembunyikan niat 

untuk melamar mereka dalam diri kalian. ‚alimalla>hu annakum satadzkuru>na Hunna 

(Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka) yaitu dalam diri 

kalian, lalu Dia menghilangkan dosa dari diri kalian kerena perbuatan itu. Setelah 

itu, Dia berfirman: wala> killa> tuwa>’idu> Hunna sirran (tetapi janganlah kamu 
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mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia) Abu Majlaz, Abu Sya’tsa’, 

Jabir bin Zaid, Hasan Bashri, Ibrahim an-Nakha’i, Qatadah, adh-Dhahhak, Rabi’ bin 

Anas, Sulaiman at-Taimi, Muqatil bin Hayyan, dan as-Suddi mengatakan: ‚Yakni 

zina.‛ Dan itu merupakan pengertian riwayat al-Aufi, dari Ibnu Abbas, dan menjadi 

pilihan Ibnu Jarir.
24

 

Mengenai firman Allah swt: wala> killa> tuwa>’idu> Hunna sirran (tetapi 

janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka secara rahasia) Ali bin Abi 

Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: ‚Janganlah engkau mengatakan kepada 

wanita itu, ‘Aku benar-benar mencintaimu. Berjanjilah kepadaku bahwa engkau 

tidak akan menikah dengan laki-laki lain,’ serta ungkapan lainnya.‛ Demikian juga 

diriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, asy-Sya’bi, Ikrimah, Abu Dhuha, adh-Dhahhak, 

az-Zuhri, Mujahid, dan ats-Tsauri, yaitu seorang laki-laki mengambil janji agar 

wanita itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Diriwayatkan dari Mujahid, 

‚Maksudnya adalah ucapan seorang laki-laki kepada seorang wanita, ‘Janganlah 

engkau meninggalkanku, karena aku pasti akan menikahimu.’ Allah swt melarang 

hal itu, tetapi Allah swt menghalalkan lamaran serta ucapan dengan cara yang baik.‛ 

Ayat ini bersifat umum dan mencakup semua hal tersebut di atas. Oleh 

karena itu Dia berfirman: illaa an taquuluu qaulam ma’ruufan (Kecuali sekedar 

mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma’ruf) Ibnu Abbas, Mujahid, Sa’id 

bin Jubair, as-Suddi, ats-Tsauri, dan Ibnu Zaid mengatakan, yakni beberapa hal yang 

diperbolehkan dalam rangka pelamaran, misalnya ucapan, ‚Sesungguhnya aku 

tertarik kepadamu,‛ dan ucapan-ucapan lainnya yang serupa. 

Muhammad bin Sirin berkata, pernah kutanyakan kepada Ubaidah, apakah 

makna firman Allah swt: illa> an taqu>lu> qaulam ma’ru>fan (Kecuali sekedar 
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mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma’ruf) Ubaidah pun menjawab, yaitu 

ucapan seorang laki-laki kepada wali seorang wanita, ‚Janganlah engkau 

menikahkannya sehingga ia mengenalku.‛ diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. 

Firman Allah swt berikutnya ‚wala> ta’zimu> ‘uqdatan nika>hi hatta> yablughal 

kita>bu ajalahu (Dan janganlah kamu berazam/ berketetapan hati, untuk berakad 

nikah sebelum habis iddahnya) Maksudnya, janganlah kalian mengadakan akad 

nikah hingga masa iddahnya berakhir.  

Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, asy-Sya’bi, Qatadah, Rabi’ bin Anas, Abu 

Malik, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, az-Zuhri, Atha’ al-Khurasani, as-Suddi, 

dan adh-Dhahhak, mengenai firman Allah swt: hatta> yablughal kita>bu ajalahu 

(Sebelum habis iddahnya) artinya, janganlah kalian mengadakan akad nikah hingga 

masa iddahnya selesai.  

Para ulama sepakat bahwasanya tidak sah akad nikah yang diadakan dalam 

masa iddah. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai seorang yang menikahi 

wanita pada masa iddahnya, lalu mencampurinya, kemudian keduanya dipisahkan. 

Apakah wanita itu haram bagi laki-laki itu untuk selamanya? Mengenai hal itu 

terdapat dua pendapat: Pertama, pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa si 

wanita itu tidak haram baginya, namun ia (si laki-laki) harus melamarnya kembali 

bila iddahnya selesai. Kedua, pendapat Imam Malik menyatakan bahwa wanita 

tersebut haram baginya untuk selamanya.  

Pendapat tersebut berdasarkan pada ayat dari Ibnu Syihab, Sulaiman bin 

Yasar, bahwa Umar bin Khattab pernah mengatakan: 
 

‚Wanita mana saja yang menikah pada masa iddah, jika laki-laki yang 

menikahinya itu belum mencampurinya, maka keduanya harus dipisahkan, 

lalu wanita tersebut menyelesaikan sisa iddahnya dari suaminya yang 

pertama dan laki-laki itu boleh melamarnya kembali. Namun jika laki-laki itu 

sudah mencampurinya, maka keduanya harus dipisahkan, lalu si wanita itu 

harus menyelesaikan sisa iddahnya dari suami yang pertama, dan setelah itu 
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menjalani iddah yang lain, dan laki-laki bekas suami yang baru itu tidak 

boleh lagi menikahinya untuk selama-lamanya.‛
25

 

Para ulama mengatakan: ‚Pengambilan pendapat ini terjadi setelah suami 

mempercepat apa yang telah Allah swt tentukan, ia diberi hukuman berupa 

kebalikan dari tujuannya, sehingga wanita itu menjadi haram baginya untuk 

selamanya. Seperti halnya pembunuh diharamkan dari harta warisan. Seperti telah 

diriwayatkan Imam Syafi’i atsar ini dari Imam Malik. Imam Baihaqi 

mengemukakan, ‚la berpendapat demikian pada qaul qadim, tetapi ia 

meninggalkannya dalam qaul jadid.‛ Yang demikian itu didasarkan pada ungkapan 

Ali bahwa wanita itu dihalalkan baginya. 

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis (Ibnu Katsir) katakan, pendapat ini 

merupakan atsar terputus dari Umar bin Khaththab. Pada firman-Nya: wa’lamu> 

annalla>ha ya’lamu ma> fi> anfusikum fahdzaru>hu (Dan ketahuilah bahwa Allah swt 

mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Maka takutlah kepada-Nya) Allah swt 

mengancam mereka atas apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka mengenai 

masalah wanita, serta Allah swt membimbing mereka supaya meniatkan kebaikan 

dan bukan keburukan. Dan Allah swt tidak menjadikan mereka berputus asa untuk 

memperoleh rahmat-Nya, maka Dia berfirman: wa’lamu> annalla>ha ghafu>run hali>m 

(Dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha penyantun). 

b. Hadis\ Nabi Muhammad saw. 

ٍالنِّسَاءِبَ ركََةًأيَْسَرُىٍَ ٍأعَْظَمُ ٍقاَل: ٍوَسَلَّم, ٍعَلَيْوِ ٍالُله ٍصَلَّى ٍالنَّبِِّ هَاعَنِ ٍعَن ْ ٍالُله ٍعَائِشَةَرَضِيَ ٍعَنْ نَّ
 مَئُ وْنةًَ.

Artinya:  

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: ‘Wanita yang paling besar 

berkahnya adalah yang paling mudah mahar dan biaya hidupnya.
26
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Hadis\ yang lain dikemukakan pula oleh Nabi Muhammad saw, sebagai 

berikut: 

ٍ ٍقاَلَ ٍقاَلَ ٍاللَّوِ ٍعَبْدِ ٍبْنِ ٍجَابِرِ ٍالْمَرْأةٍََعَنْ ٍأَحَدكُُمُ ٍخَطَبَ ٍإِذَا ٍوَسَلَّمَ ٍعَلَيْوِ ٍاللَّهم ٍصَلَّى ٍاللَّوِ رَسُولُ
هَاٍَفإَِنٍِاسْتَطاَعٍَأَنٍْيَ نْظرٍَُإِلٍََمَاٍيَدْعُوهٍُإِلٍََنِكَاحِهَاٍفَ لْيَ فْعَلٍْقاَلٍَفَخَطبَْتٍُجَاريِةًٍَفَكُنْتٍُأَتََبََّ أٍُ

هَاٍمَاٍدَعَانٍِ ٍرأَيَْتٍُمِن ْ  ٍإِلٍََنِكَاحِهَاٍوَتَ ََوججِهَاٍفَ تَ ََوَّجْتُ هَاحَتََّّ
Artinya: 

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia berkata.: ‚Rasulullah saw  
bersabda: ‚Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka 
jika dapat melihat kepada sesuatu yang dapat mendorongnya untuk 
menikahinya, maka hendaklah dia melakukanya‛. Jabir berkata : ‚Maka aku 
meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya, sehingga 
aku melihat kepada sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, 
kemudian aku menikahinya‛27

 

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu 

pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun 

sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai tradisi masyarakat 

setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak 

perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak 

laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pinangan ini,  

Dalam tradisi islam sebagaiamana tersebut dalam hadis-hadis Nabi tentang 

khitbah adalah orang yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki.  

Boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk 

menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang di percaya untuk 

melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang 

menerima pinangan. Demi kebaikan kedua belah pihak, sebaiknya calon mempelai 

wanita diberi kebebasan untuk mempertimbangkan pinangan yang datang. 
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3. Hukum Peminangan  

 Dalam al-Quran dan dalam banyak hadis\ Nabi yang membicarakan hal 

peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau 

larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan 

perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Quran maupun dalam hadis\ 

Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumannya tidak terdapat pendapat 

ulama yang mewajibkannya, dalam arti  hukumnya adalah Mubah. Namun Ibnu 

Rasyd dalam Bydayat al-mujtahid yang menukilkan pendapat  Daud al-Zhahiry yang 

mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada 

perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.
28

 

a. Hikmah Disyariatkannya Peminangan. Setiap hukum yang disyariatkan, 

meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan 

dan hikmah. Adapun hikamh dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih 

menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan 

peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak 

dari sepotong hadis Nabi dari al-Mughirah bin al-Syu’bah menurut yang di 

keluarkan al-Tirmizy dan   al-Nasaiy yang bunyinya: ٍ ٍيُ ؤْدَمَ ٍأنَْ ٍأَحْرَى ٍفأَِنوَُ هَا ٍألِيَ ْ ٍنْظرُْ ا
نَكُمَا  bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang بَ ي ْ

perempuan: ‚melihatlah kepadanya karena akan lebih menguatkan ikatan 

perkawinan.
29

 

b. Syarat-syarat Orang Yang Boleh Dipinang. Pada dasarnya peminangan itu 

adalah proses dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempan-perempuan yang 

secara hukum  boleh dikawini seorang laki-laki (boleh dipinang). Hal ini berarti 

tidak boleh meminang orang-orang yang secara syara’ tidak boleh dikawini. 
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c. Perempuan yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki antara lain:  

1) Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam 

kenyataannya telah lama di tinggalkan oleh suaminya. 

2) Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik dia telah digauli oleh 

suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan 

suaminya. 

3) Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raj’i dan sedang 

berada dalam masa iddah raj’i. 

4) Perempuan yang telah nercerai dengan suamunya dalam bentuk talak bain 

dan sedang menjalani masa iddah talak bain. 

5) Perempuan yang belum kawin (belum dipinang oleh orang lain). 

d. Cara menyampaikan ucapan peminangan  dalam dua cara: 

1) Mengucapkan, ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin 

dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seeperti ucapan: ‚saya 

berkeinginan untuk mengawinimu.‛ 

2) Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dalam 

istilah kinayah (kiasan) berarti ucapan itu dapat mengandung  arti bukan 

untuk peminangan, seperti ucapan: ‚tidak ada orang yang tidak senang 

kepadamu‛. 

 Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis pula 

masa iddahnya boleh di pinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan 

ucapan sindiran. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya 

suami, meskipun dengan janji akan dinikahi pada waktu telah dia boleh dikawini; 

baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti: ‚bila kamu dicerai oleh 

suamimu saya akan mengawini kamu‛ atau dengan bahasa sindiran, seperti: ‚jangan 
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khawatir jika kamu dicerai oleh suamimu, saya yang akan melindungimu 

(menikahimu)‛. 

 Perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suaminya dan sedang 

menjalani iddah raj’i, sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami 

dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau 

bahasa sindiran. Alasannya  ialah, bahwa  perempuan dalam iddah talak raj’i 

statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan. 

 Perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya, tidak 

boleh dipinang dengan bahasa terus terang namun dibolehkan meminangnya dengan 

bahasa sindiran ini di jelaskan Allah swt dalam surat al-Baqarah/2: 235 

                        .... 

Artinya: 

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan 

sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam 

hatimu....
30

 

 Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak bain dalam bentuk fasakh 

atau talak tiga tidak boleh di pinang secara terus terang namun dapat dilakukan 

dengan sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. 

Kebolehan ini adalah oleh karena itu dengan talak bain tersebut telah putus 

hubungannya dengan bekas suaminya. Di samping perempuan yang bersuami atau 

yang telah putus perkawinannya sebagaimana disebutkan di atas, juga tidak boleh 

meminang perepuan yang sudah dipinang oleh orang lain.  

e. Keadaan perempuan yang dapat dipinang, dibagi menjadi tiga hal: 

1) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui 

pinangan itu secara jelas atau memberi izin kepada walinya untuk menerima 

pinangan itu. 
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2) Perempuan itu tidak senang dengan laki-laki yang meminang dan secara 

terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau 

tindakan atau isyarat. 

3) Perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia 

menyenangi pinangan itu. 

 Perempuan dalam keadaan pertama tersebut tidak boleh di pinang oleh 

seseorang karena pinangan pertama secara jelas telah diterima sedangkan perempuan 

dalam keadaan kedua boleh dipinang karena pinangan yang pertama jelas ditolaknya. 

Adapun perempuan dalam keadaan ketiga menurut sebagian ulama di antaranya 

Ahmad Bin Hanbal juga tidak boleh dipinang sama keadaanya dengan perempuan 

dalam keadaan pertama
31

  sebagian ulama berpendapat bahwa tidak haram 

meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.
32

 Hukum 

sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat dengan jelas dari hadis nabi dalam 

hadis muttafaq alaih yang berasal dari Ibnu Umar, ucapan Nabi yang bunyinya: 

ٍقاَلٍَ ٍوَسَلَّمَ ٍعَلَيْوِ ٍاللَّهم ٍصَلَّى ٍالنَّبِج ٍأنَّ ٍعَنْهمَا ٍاللَّو ٍرَضِي ٍعُمَرَ ٍابْنَ ٍعَلَىٍٍ:عَنِ ٍالرَّجُلُ ٍيََْطُبَ لََ
لَوٍُأَوٍْيأَْذَنٍَلَوٍُالْْاَطِب رُكٍَالْْاَطِبٍُقَ ب ْ ٍيَ ت ْ  خِطْبَةٍِأَخِيوٍِحَتََّّ

Artinya: 

Dari Ibnu Umar ra sesungguhnya Rasulullah saw berkata: Janganlah 

seseorang di antara kamu meminang perempuan yang telah dipinang 

saudaranya hingga peminang pertama telah meninggalkannya atau 

mengizinkannya untuk meminang.
33

 

 Hadis nabi di atas menjelaskan ketentuan tentang meminang perempuan 

yang telah dipinang sebagai berikut:  

Pertama: Larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama 

itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut. 
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Kedua: Larangan meminang berlaku bila peminangan pertama itu adalah 

saudaranya seagama atau seorang muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa 

meskipun sesama islam, namun peminang pertama tidak saleh boleh dipinang oleh 

peminang kedua yang saleh.
34

 

Ketiga: Larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah 

meninggalkan atau telah membatalakn pingannya. 

Keempat: Larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah 

memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan. 

 Adapun hikmah adanya larangan meminang perempuan yang dengan jelas 

menerima pinangan tersebut dikarenakan perbuatan tersebut menyakiti hati dan 

memberi kemudaratan kepada peminang pertama sedangkan merusak perasaan 

seseorang itu hukumnya adalah haram. bagaimana sabda Nabi dalam hadis\nya. 

ٍوكَُوٍْ ٍتَ بَاغَضُوْا، ٍوَلََ سُوْا، ٍتَََسَّ ٍوَلََ سُوْا ٍتَََسَّ ٍوَلََ ٍالَْْدِيْثِ، ٍأَكْذَبُ ٍالظَّنَّ ٍفإَِنَّ ٍوَالظَّنَّ نُ وْاٍإِيَّاكُمْ
رُكٍَإِخْوَاناً،ٍوَلٍََيََْطُبٍُالرَّجُلٍُ ٍيَ نْكِحٍَأَوٍْيَ ت ْ   عَلَىٍحِطْبَةٍِأَخِيْوٍِحَتََّّ

Artinya:  

‚Janganlah kalian berprasangka, karena prasangka itu adalah seburuk-buruk 

pembicaraan. Jangan mencari-cari kesalahan orang dan jangan saling 

bermusuhan, jadilah kalian sebagai orang-orang yang bersaudara. Janganlah 

seseorang meminang atas pinangan saudaranya hingga dia menikah atau 

meninggalkannya.
35

  

Tentang hukum perkawinan yang dilaksanakan kemudian setelah 

peminangan terlarang itu ulama berbeda pendapat. Menurut Ahmad bin Hanbal dan 

Imam al-Syafi’iy dan Abu Hanifah nikah tersebut adalah sah dan tidak dapat 

dibatalkan. Menurut ulama Zhahiriy perkawinan tersebut tidak sah dengan arti harus 

dibatalkan.
36

 Sedangkan pendapat ketiga dikalangan Malikiyah berpendapat bila 

telah berlangsung hubungan kelamin dalam pernikahan itu, maka perkawianan 
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Ibnu Rasyd, Badayatul Mujtahid Jilid II, h. 2. 
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HR. Al-Bukhari (no. 5143) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 2563).Kitab hadis online. 
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Ibnu al-Humam, Syarh Fath al-Qadir (Cairo: Mushafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), h. 478. 
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tersebut tidak dibatalkan sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam 

perkawinan itu, maka perkawinan tersebut mesti di batalkan.
37

 

Dasar dari beda pendapat ulama tersebut adalah dalam hal apakah larangan 

itu menyebabkan batalnya apa yang dilarang atau tidak. Ulama yang mengatakan 

sah mengambil pendapat yang mengatakan larangan tidak menyebabkan rusaknya 

yang dilarang, sedangkan ulama yang mengatakan perkawinan harus dibatalkan 

berpendapat bahwa larangan menyebabkan batalnya karena hal tersebut dilarang. 

f. Melihat Perempuan yang Dipinang. 

Waktu berlangsungnya peminangan diperbolehkan laki-laki melihat 

perempuan yang akan dipinangnya, meskipun menurut sebagian ulama 

mengatakan bahwa hukum asalnya laki-laki haram melihat kepada perempuan, 

lebih detail pada bagian privasi hendaknya diwakili wanita lain. Kebolehan 

melihat ini didasarkan hadis nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu 

Daud sebagaimana yang ditulis oleh al- dengan sanad yang dipercaya, bunyinya: 

ٍأَحَدكُُمٍُ ٍخَطَبَ ٍإِذَا ٍوَسَلَّمَ ٍعَلَيْوِ ٍاللَّهم ٍصَلَّى ٍاللَّوِ ٍرَسُولُ ٍقاَلَ ٍقاَلَ ٍاللَّوِ ٍعَبْدِ ٍبْنِ ٍجَابِرِ عَنْ
ٍجَاريِةًٍَ ٍفَخَطبَْتُ ٍقاَلَ ٍفَ لْيَ فْعَلْ ٍنِكَاحِهَا ٍإِلََ ٍيَدْعُوهُ ٍمَا ٍإِلََ ٍيَ نْظرَُ ٍأَنْ ٍاسْتَطاَعَ ٍفإَِنِ الْمَرْأةََ

هَاٍمَاٍدَعَانٍِإِلٍََنِكَاحِهَاٍوَتَ ََوججِهَاٍفَ تَ ََوَّجْتُ هَافَكُنْتٍُأٍَ ٍرأَيَْتٍُمِن ْ  تََبََّأٍُهَاٍَحَتََّّ
Artinya: 

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia berkata: ‚Rasulullah 

saw bersabda : ‚Jika salah seorang dari kalian meminang seorang 

wanita, maka jika dapat melihat kepada sesuatu yang dapat 

mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukanya‛. 

Jabir berkata : ‚Maka aku meminang seorang gadis dan aku 

bersembunyi untuk melihatnya, sehingga aku melihat kepada sesuatu 

yang mendorongku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya‛ 

Bila seorang di antara kamu meminang perempuan dan ia mampu 

melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka 

lakukanlah.
38
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Ibnu Rasyd, Badayatul Mujtahid Jilid II, h. 2  
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Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy al-Shan’aniy, Subul al-Salam, h. 112-113.  
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Dalam situasi lain Nabi mengatakan:  

ٍامْرٍَ ٍخَطبَْتُ ٍقاَلَ ٍشُعْبَةَ ٍبْنِ ٍالْمُغِيرةَِ ٍوَسَلَّمٍَعَنِ ٍعَلَيْوِ ٍاللَّهم ٍصَلَّى ٍاللَّوِ ٍرَسُولِ ٍعَهْدِ ٍعَلَى أةًَ
هَاٍفإَِنَّوٍُأَجٍْ هَاٍقُ لْتٍُلٍََقاَلٍَفاَنْظرٍُْإلِيَ ْ ٍصَلَّىٍاللَّهمٍعَلَيْوٍِوَسَلَّمٍَأنََظرَْتٍَإلِيَ ْ دَرٍُأَنٍْفَ قَالٍَالنَّبِج

نَكُمَا  يُ ؤْدَمٍَبَ ي ْ
Artinya:  

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu’bah bahwa dia berkata : ‚Aku 

meminang seorang perempuan pada masa Rasulullah shallallaahu 

‘alaihi wa sallam. Maka dia berkata :‛ Apakah kamu telah melihatnya 

?‛. dia berkata : ‚Tidak‛. Dia berkata: ‚Lihatlah dia. Sesungguhnya hal 

itu lebih layak untuk memperlanggeng pernikahan kalian berdua‛
39

 

Banyak hadis nabi berkenaan dengan melihat perempuan yang dipinang, 

baik dengan menggunakan kalimat suruhan, maupun dengan menggunakan 

ungkpan ‚tidak apa-apa‛ namun tidak ditemukan secara langsung ulama 

mewajibkannya, bahkan juga tidak dalam literature ulama zhahiri yang menurut 

biasanya memahami perintah itu sebagai suatu kewajiban. Ulama jumhur 

menetapkan hukumannya adalah boleh, tidak sunnah apalagi menetapkan 

hukum wajib. Ditetapkan hukum mubah disini meskipun terdapat dalam hadis 

kata suruhan atau amar karena dua hal. Pertama, ditemukan dalam beberapa 

versi hadis Nabi menggunakan kata ٍِفإَن   atau kata  ٍْفَ لْيَ فْعَل yang keduanya tidak 

mengandung arti selain mubah. Kedua, meskipun terdapat lafaz amr dalam 

beberapa versi hadis nabi, namun perintah tersebut datang sesudah berlaku 

larangan secara umum untuk memandang perempuan. Suruhan setelah 

datangnya larangan menunjukan yang disuruh itu hukumnya hanyalah mubah. 

g. Batas yang Boleh Dilihat 

Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang 

dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda 
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Muhammad bin Ali al-Syawkaniy, Nayl al- Awthar Juz V (Bairut: Dar al-Jail, 1973), h. 

239. 
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pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh 

dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat 

seorang perempuan yang mungkin dilihat. Yang menjadi dasar bolehnya melihat 

dua bagian badan itu adalah hadis nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah 

menurut riwayat Abu Daud, ‚Asma’ binti Abi Bakar masuk ke rumah Nabi 

sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, nabi berpaling daripadanya dan 

berkata: Hai Asma’bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat 

kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tanganya‛. 

Alasan ditujukan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat 

muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat 

diketahui kesuburan badannya. 

Ulama lain, seperti al-Awza’iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian 

yang berdaging. Daud Zhahiri berpendapat boleh melihat semua badan, karena 

hadis Nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan 

batas-batasnya. Hal itu mengandung arti boleh melihat kebagian mana pun 

tubuh seorang perempuan.
40

 walaupun yang demikian adalah aurat namun telah 

dikecualikan oleh nabi untuk kepetingan peminangan. 

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang 

menyampaikan pinangan bukan setelahnya karena bila ia tidak suka setelah 

melihat, ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya. 

h. Akibat Hukum Peminangan 

Pemingang itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului 

perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad 

perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat 
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utnuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau perempuan  yang di pinang 

dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, 

meskipun dulunya ia menerimananya. Meskipun demikian, pemutusan 

peminangan itu, mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak 

mana pun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak 

mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam 

perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat di ambil kembali bila 

peminangan itu tidak berlanjut ke perkawinan. 

Hubungan antara laki-laki yang meming dengan perempuan yang 

dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah 

sebagamana hubungan laki-laki dan perempuan asing (ajnabi dan ajnabiyah). 

Oleh karena itu belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan 

diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya 

saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau 

mahramnya.
41

 

UU Perkawinan sama seklai tidak memebicarakan peminangan. Hal ini 

mungkin disebabkan peminangan itu tidak  mempunyai hubungan yang 

mengikat perkawinan.  KHI mengatur peminangan itu dalam pasal 1, 11, 12, dan 

13. Keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini seluruhnya berasal dari 

fiqih mazhab, terutama mazhab al- Syafi’iy.
42

 

i. Pengertian peminangan diatur dalam Pasal 1 (a) dengan rumusan : 

1) Peminangan ialah kegitan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan 

antara seorang pria dengan seorang wanita. 

2) Pihak yang melakukan peminangan diatur dalam pasal 11 dengan rumusan : 
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Peminangan itu dapat dilakukan langsung oleh orang yang 

berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh 

perantara yang dapat dipercaya. Ketentuan kriteria standar seseorang yang 

dapat dijadikan utusan, tidak ada nash yang spesifik tentang hal tersebut. 

j. Tentang Perempuan yang Boleh dan Tidak Boleh Dipinang  

Disebutkan dalam pasal 12 yang secara lengkap rumusannya sebagai 

berikut: 

1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan 

atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. 

2) Wanita yang di talak suami yang masih berada dalam masa iddah 

raj’iyah,haram dan dilarang untuk dipinang. 

3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang 

selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari 

pihak wanita. 

4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya 

hubungan pinangan atau secara diam-diam pria meminang telah menjauhi 

dan meninggalkan wanita yang dipinang.
43

 

k. Tentang Akibat Hukum suatu Peminangan  

Dijelaskan dalam pasal 13 yang mengandung dua ayat yaitu: 

1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas   

memutuskan hubungan peminangan. 

2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara 

yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga 

tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. 
44
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D. Konsep Mahar 

1. Pengertian Mahar 

 Kata ‚mahar‛ berasal dari bahasa arab muhurun (mahar) yang telah menjadi 

bahasa Indonesia dan biasa juga disebut al-Shidaqu (mas kawin).
45

 Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan ‚pemberian wajib berupa uang 

atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika ketika 

dilangsungkan akad nikah.‛46
 Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi  yang 

berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika dilangsungkan akad nikah 

atau sebaliknya, yakni sebelum pernikahan dilakukan serah terima mahar.
47

 

Mahar dalam bahasa  arab disebut dengan beberapa nama yaitu: mahar, 

shadaq, nihlah, faridhah, hiba’, ‘uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut 

mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. 

Ulama Fiqh memberikan defenisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara 

substansial. Diantaranya seperti yang ditemukan ulama Hanafiyah sebagai berikut 

‚Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai 

imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.‛
48

  

 Dalam tradisi arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih mahar 

itu  meskipun wajib, namun tidak mesti waktu berlangsungnya akad nikah dan boleh 

pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama 

waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, defenisi 

yang dapat mencakup dua kemungkinana itu adalah: ‚pemberian khusus yang 

berisfat waib berupa uang atau barang yang di serahkan mempelai laki-laki kepada 

mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.‛
49
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 Defenisi tersebut mengandung pengetian bahwa pemberian wajib yang 

diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan 

akad nikah atau peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila 

pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau 

dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya 

pelaksananaan akad nikah. Demikian pemberian mempelai laki-laki dalam waktu 

akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.
50

 

2. Hukum Mahar  

Defenisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu 

adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib 

menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan 

mahar kepada istrinya. Dasar wajib menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-

Qur’an dan dalam hadis Nabi. Dalil ayat Al-Qur’an adalah firman Allah dalam surat 

an-Nisa’/4: 4 yang bunyinya
51

 : 

                                  

Terjemahnya: 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya.
52

 

Demikian pula firman Allah dalam QS al-Nisa/4: 24 

...                 ....    

Terjemahnya: 

‚...Maka karena kesenangan yang telah kamu dapat dari mereka, maka 

berikanlah kapada mereka mahar secara fardhu....‛
53

 

                                                           
50

Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, h. 85 
51

Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, h. 86 
52

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 142 
53

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 151.  



47 

3. Nilai, Bentuk dan Jenis Mahar 

a. Nilai Mahar  

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau juga menggunakanbarang 

berharga lainnya. Namun bukan berarti bentuk maskawin itu harus selaluberupa 

barang. Akan tetapi maskawin juga bisa menggunakan jasa sebagaimana yang telah 

di jelaskan dalam Alquran dan Hadis\.
54

  

Contoh maskawin berupa jasa dalam QS al-Qashash/28: 27 

                                      

                              

Terjemahnya: 

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu 

dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atasdasar bahwa kamu bekerja 

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluhtahun maka itu 

adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendakmemberati kamu. 

Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orangyang baik."
55

 

Dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan maskawin dengan jasa berupa 

mengembala kambing selama delapan tahun. Jumlah mahar tidaklah ditentukan 

dalam Syariat Islam. tetapi, dalam praktiknya di masyarakat banyak sekali yang 

menggunakan mahar berlebihan dan terlalu mewah. Sedangkan tujuan mereka 

memberikan mahar yang berlebihan tersebut hanyalah untuk pamer semata. Padahal 

Nabi menjelaskan bahwa mahar tidaklah harus mewah. 

 لىٍاللهٍعليوٍوسلم:ٍانٍاعظمالنكاحٍبركةٍايسرهٍمؤونة.قالٍرسولٍاللهٍص
Artinya: 

‚Rasulullah saw. bersabda ‚Sesungguhnya berkah pernikahan yang paling 

agung adalah yang paling mudah maharnya‛.
56
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Hadis\ diatas menjelasakan bahwa mahar yang diajarkan dalam Islam tidak 

harus mewah, akan tetapi disesuaikan kemampuan calon suami. 

b. Bentuk Mahar  

Bentuk lain dari mahar yang selain barang, dijelaskan dalam hadits nabi saw: 

ٍقال:ٍ ٍنعم, ٍقال ٍقلبك ٍعنظهر ٍتقرؤىن ٍقال ٍعددىا, كٍذا كٍذا ٍسوروة ٍمعى ٍقال ٍالقرآن ٍمن ٍمعك ٍماذا قال
 كٍمنٍالقرآن.اذىبٍفقدٍملكتكهاٍبماٍمع

Artinya: 

Nabi berkata ‚Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Alquran? ‛Ia 

menjawab ‚Iya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya‛. Nabi 

berkata‚Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala ?‛Dia menjawab‚Iya‛.Nabi 

berkata‚Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan 

mahar mengajarkan al-Qur’an‛.
57

 

Dalam hadis\ lain disebutkan:  

 زوجالنبٍِصلىٍاللهٍعليوٍوسلمٍرجلٍَامرأةٍبخاتمٍمنٍحديد
Artinya: 

‚Bahwa nabi Muhammad saw telah pernah mengawinkan seorang laki-laki 

dengan perempuan dengan maharnya hanya sebentuk besi‛.
58

 

Hadis\ tersebut memberikan gambaran bahwa mahar itu bukan hanya berupa 

uang dan barang saja. Akan tetapi juga bisa menggunakan jasa yang berupa hafalan 

seperti contoh dalam hadits tersebut. 

c. Jenis Mahar  

1) Mahar Musamma 

Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan 

bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. Jenis mahar ini dibedakan lagi 

menjadi dua yaitu: 
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a) Mahar Musamma Mu’ajjal,yakni mahar yang segera diberikan oleh calon 

suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk 

perkara yang sunnat dalam Islam. 

b) Mahar Musamma Ghair Mu’ajjal, yakni mahar yang telah ditetapkan  bentuk 

dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.  

Berkenaan dengan pembayaran mahar, maka wajib hukumnya apabila telah 

terjadi dukhul. Ulama sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah 

berkhalwat (bersepi-sepian/berdua-duan) dan juga telah dukhul.59
 

 Membayar mahar apabila telah terjadi dukhul adalah wajib, sehingga jika 

belum terbayarkan maka termasuk utang piutang. Namun, jika sang isteri rela 

terhadap maharnya yang belum dibayarkan oleh suaminya. Sementara suaminya 

telah meninggal, maka tidak wajib ahli warisnya membayarkan maharnya. Jika 

isterinya tidak rela, maka pembayaran mahar itu diambilkan dari harta warisannya 

oleh ahli warisnya. Apabila terjadi talak sebelum terjadinya dukhul,  bentuk dan 

jumlahnya telah ditentukan dalam akad, maka wajib membayar mahar separuhnya 

saja dari yang telah ditentukan dalam mahar.
60

 QS al-Baqarah/2: 237. 

                              

                                     

            

 

Terjemahnya: 

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan 

mereka, padahal sesungguhnya kamu telah menentukan maharnya, maka 

bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali isteri-

isterimu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan 

nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat pada takwa. Dan janganlah kamu 
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melupakan keutamaan diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan.
61

 

2) Mahar Mitsil 

 Mahar Mitsil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut yang biasa 

diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. 

لَجناحعليكمٍانٍطللقتمٍانسآءٍمالمٍتمسوىنٍاوتفرضواٍهنٍفريضةٍومتعوىنٍعلٍالموسعٍقدرهٍ
 وعلىٍمقترٍقدرهٍمتاٍعاٍباٍالمعروفٍحقاٍعلىٍالمحسنين

Artinya: 

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 

isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 

menetukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah 

(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya 

dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 

menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-

orang yag berbuat kebajikan. 
62

 

Imam Malik menjelaskan ayat tersebut bahwa seorang laki-laki boleh 

memilih salah satu dari ketiga kemungkinan ada. Kemungkinan pertama, seorang 

suami tidak perlu membayar mahar kepada isterinya. Kemungkinan kedua, suami 

membayarkan mahar mitsilnya. Kemungkinan ketiga, memilih membayar mahar 

mitsilnya adalah keputusan yang dipandang lebih adil dan bijaksana karena 

disesuaikan dengan kemampuan pihak suami dan jumlah yang biasa diterima oleh 

pihak keluarga isteri. 

4. Syarat-syarat Mahar Berbentuk Barang  

a) Jelas dan diketahui bentuknya 

b) Barang itu miliknya sendiri bukan hasil curian 

c) Barang  sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan 

d) Dapat diserahkan pada waktunya.
63
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 Sedangkan mahar yang diberikan kepada para istrinya yaitu separuh uqiyah 

atau lima ratus dirham. Sebagaimana keterangan dari isteri nabi Sayyidah Aisyah ra. 

ٍ ٍعليو ٍلله ٍرسول ٍنصفٍكانصداق ٍالنش؟ ٍما ٍ,أتدرون ٍونشاْ ٍوقية ٍاء ٍاثتنيعشرة ٍلَءزواجو وسلم
 أوقية,ٍوزلكٍخمسمئةٍدرحم

Artinya: 

Maskwin rasulullah kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas uqiyah 

atau satu nasy, apakah kamu tau apa nasy itu? Yaitu separu uqiyah atau lima 

ratus dirham.
64

 

Dari adanya perintah Allah dan perintah nabi untuk memberikan mahar itu, 

maka para ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. 

Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. 

Mereka sepakat menempatkan sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti 

perkawinan yang tudak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyah 

megatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka 

perkawinan tersebut dapat di batalkan.
65

 

5. Hikmah Diwajibkan Mahar 

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang 

dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan 

timbul beberapa kewajiban materil yang dilaksanakan oleh suami selama masa 

perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu 

suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil berikutnya. 

6. Berlakunya Kewajiban Mahar 

Kewajiban membayar mahar, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan 

berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar, separuh 

atau seluruhnya dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah 

walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami istri terjadi 
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sebelum dukhul, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang 

disebutkan waktu akad. Tentang kapan mahar wajib di bayar keselurannya ulama 

Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanafiyah sepakat tentang dua syarat, yaitu: 

hubungan kelamin dan matinya salah seorang diantara keduanya seletah berlangsung 

akad. Apabila nilai, bentuk, jumlah, waktu menerima mahar telah disepakati maka 

kewajiban seseorang menyerahkan mahar tidak akan terhalang oleh suatu peristiwa 

yang terjadi baik sebelum dan sesudah perkawinan. Dalam QS al-Baqarah/ 2: 237, 

dan QS al-Thalaq/ 65: 7 

a) QS al-Baqarah/ 2: 237 

                   

                       

                      

Terjemahnya: 

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan 

Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu 

menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. 

kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta 

kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu 

nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. 

b) QS al-Thalaq/65: 7 

                             

                  

Terjemahnya: 

Hendaknya seorang yang berkemampuan memberikan nafkah sesuai dengan 

kemampuanya, siapa yang telah ditentukan Allah rezekinya hendaklah 

memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah itu. Allah tidak 

membebani seorang kecuali sebanyaknya yang diberikan Allah. Allah akan 

menjadikan kelapangan dibalik kesusahan.
66 
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E. Konsep To Kaili  

1. Sejarah Suku Kaili di Kota Palu 

a. Suku  

Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar 

Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten 

Sigi dan Kota Palu, di seluruh daerah di lembah antara Gunung Gawalise, 

Gunung Nokilalaki, Kulawi, dan Gunung Raranggonau. Mereka juga menghuni 

wilayah pantai timur Sulawesi Tengah, meliputi Kabupaten Parigi-Moutong, 

Kabupaten Tojo-Una-Una dan Kabupaten Poso. Masyarakat suku Kaili 

mendiami Kampung atau  Desa di Teluk Tomini yaitu Tinombo, Moutong, 

Parigi, Sausu, Ampana, Tojo dan Una Una, sedangkan di Kabupaten Poso 

mereka mendiami daerah Mapane, Uekuli dan pesisir Pantai Poso.
67

 Untuk 

menyatakan "orang Kaili" disebut dalam bahasa Kaili dengan menggunakan 

prefix "To" yaitu to Kaili. 

Dewasa ini jumlah populasi suku Kaili mencapai 566.256 jiwa di 

Indonesia (2015) Kawasan dengan konsentrasi signifikan Sulawesi Tengah, 

Dengan Bahasa Kaili sebagai bahasa yang digunakan dalam proses kehidupan 

sehari-hari dan bahasa Indonesia digunakan dalam situasi formal. Masyarakat 

suku Kaili mayoritas beragama Islam, sedangkan Protestan, Katolik, Hindu dan 

Budha, agama minoritas, adapun Animisme dianut oleh warga yang masih 

tinggal di pedalaman dan pegunungan, Kelompok etnik terdekat adalah Wilayah 

Pamona dan Wilayah Mori. 

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan etimologi dari kata Kaili, di 

antaranya menyebutkan bahwa kata yang menjadi nama suku Kaili ini berasal 
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dari nama pohon dan buah Kaili yang umumnya tumbuh di hutan-hutan di 

kawasan ini, terutama di tepi Sungai Palu dan Teluk Palu. Pada zaman dulu, tepi 

pantai Teluk Palu letaknya menjorok kira-kira 34 km dari letak pantai sekarang, 

yaitu di Kampung Bangga. Sebagai bukti, di daerah Bobo sampai ke Wilayah 

Bangga banyak ditemukan karang dan rerumputan pantai/ laut. Bahkan di sana 

ada sebuah sumur yang airnya pasang pada saat air di laut pasang demikian juga 

akan surut pada saat air laut surut. 

Menurut tutura (cerita rakyat), dahulu kala, di tepi pantai dekat Kampung 

Bangga, tumbuh sebatang pohon kaili (Dracontomelon magniferum) sebangsa 

pohon Annacardiaceae (tumbuh menjulang tinggi melebihi 100 meter). Pohon 

ini menjadi arah atau panduan bagi pelaut atau nelayan yang memasuki Teluk 

Palu untuk menuju pelabuhan pada saat itu, oleh karena sering di lalui para 

pelaut maka daerah Bangga juga menjadi salah satu pusat peradaban suku 

Kaili.
68

 

Dalam sejarah La Galigo tercatat satu riwayat Sawerigading, yang pernah 

menginjakan kakinya di tanah Kaili, peristiwa ini terjadi sekitar abad 8-9 M. 

Cerita tentang Sawerigading sangat populer di masyarakat Bugis dan juga 

masyarakat Kaili. Peristiwa ini juga merupakan cikal bakal terjalinnya hubungan 

dagang antara kerajaan-kerajaan di Tanah Kaili khususnya Kerajaan Banawa 

dan Kerajaan Sigi. 

Teluk Kaili dahulu sangat luas yang tepi pantai sebelah barat berada di 

Desa Bangga, di belah timur sampai ke Desa Bora dan mengintari Desa Loru. 

Proses surutnya laut teluk Kaili diperkirakan terjadi sebelum Abad ke-16, sebab 

pada Abad ke-16 sudah ada Kerajaan Palu. Ada beberapa versi tentang surutnya 
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laut Kaili yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah saat seekor 

anjing yang mengganggu ketenangan seekor belut, lalu kemudian terjadi 

perkelahian hebat yang menyebabkan sang belut keluar dari lubangnya 

kemudian oleh anjing, belut tersebut diseret menuju laut dan serta merta air laut 

pun surut  hingga berakhir di Kelurahan Talise. Lubang belut itu yang kemudian 

menjadi Rano Lindu (Danau Lindu) sedangkan tanah bekas diseretnya belut, 

yang kemudian menjadi sungai Palu.
69

 

Dalam versi lain disebutkan proses surutnya air laut terjadi pada saat 

Kerajaan Sigi-Biromaru yang saat itu dipimpin oleh seorang perempuan 

bernama Ngilinayo atau lebih di kenal dengan nama Itondei, ketika ia sedang 

melakukan pesta besar untuk rakyat Sigi, terjadi sebuah bencana besar yang 

mengguncang seluruh daerah Tanah Kaili. Bencana itu menyebabkabkan laut 

Kaili menyusut dan membentuk daratan yang pada saat itu di sebut ‚Lemba‛ 

atau lembah. 

Subur dan nyamannya lembah Kaili menggoda masyarakat pegunungan, 

maka terjadilah gelombang urban besar-besaran, baik dari barat lembah maupun 

dari timur lembah. Dari arah timur lembah terjadi dua gelombang yaitu: 

1) Gelombang pertama menempati daerah yang ditumbuhi ilalang (biro) yang 

sekarang bernama Biromaru (Kabupaten Sigi-Biromaru). 

2) Gelombang kedua memecah diri menjadi dua, kelompok yang satu sebagian 

kecil memilih Biromaru dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Palu 

(Kampung Lere, tepi Pantai Talise dan Wilayah Besusu). 

Gelombang urban ini kesemuanya berasal dari Wilayah Raranggonau, 

sebuah daerah yang terletak di sebelah timur Paneki. Pada saat masyarakat asli 
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Kaili menempati tanah tersebut, mereka belum memberikan nama tempat baru 

yang didiaminya, maka masyarakat menanam bambu kecil yang disebut Avo 

mPalu. Avo mPalu tersebut ditanam di tepi sungai Palu. Avo mPalu adalah salah 

satu jenis bambu yang bentuknya kecil yang tumbuh di Daerah Raranggonau 

dan sekitarnya. Dari peristiwa inilah kemudian nama Palu digunakan. Pada 

arah barat lembah terjadi satu gelombang urban yang berasal dari Wilayah  

Bangga kemudian menempati satu wilayah yang kini dikenal dengan nama Dolo 

(Kecamatan Dolo).
70

 

Suku Kaili atau etnik Kaili, merupakan salah satu etnik yang memiliki 

rumpun etnik sendiri. Untuk penyebutannya, suku Kaili disebut etnik Kaili, 

sementara rumpun suku Kaili lebih dari 30 rumpun suku, seperti, rumpun Kaili 

Rai, rumpun Kaili Ledo, rumpun Kaili Ija, rumpun Kaili Moma, rumpun Kaili 

Da'a, rumpun Kaili Unde, rumpun Kaili Inde, rumpun Kaili Tara, rumpun Kaili 

Bare'e, rumpun Kaili Doi, rumpun Kaili Torai, rumpun Kaili Lauje dan 

sebagainya.
71

 

b. Bahasa 

Bahasa Kaili adalah bahasa yang telah merambat keseluruh pelosok 

Wilayah Sulawesi Tengah. Suku Kaili mengenal lebih dari dua puluh bahasa 

yang masih dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Uniknya, di antara 

perkampungan yang hanya berjarak 2 km dapat ditemukan bahasa yang berbeda. 

Misalnya Kelurahan Buluri menggunakan bahasa Kaili Unde sedangkan 

Tetangga Kelurahannya yaitu Kelurahan Tipo menggunakan bahasa Kaili Ledo, 

jika ditinjau dari posisi kedua Kelurahan ini bersampingan. Suku Kaili memiliki 

lingua franca, yang dikenal sebagai basa Ledo (bahasa Ledo). Kata "Ledo" 
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berarti "tidak". Basa Ledo ini dapat digunakan berkomunikasi dengan bahasa-

bahasa Kaili lainnya. Basa Ledo yang asli (belum dipengaruhi bahasa para 

pendatang) masih ditemukan di sekitar daerah Raranggonau dan daerah Tompu. 

Sementara, basa Ledo yang dipakai di daerah kota Palu, Biromaru, dan 

sekitarnya sudah terasimilasi dan terkontaminasi dengan beberapa bahasa para 

pendatang terutama bahasa Bugis-Makassar, hingga bahasa Melayu. Dari semua 

dialek yang ada, dialek Ledo merupakan dialek yang umum digunakan.
72

  

Bahasa-bahasa yang masih dipergunakan dalam percakapan sehari-hari 

to Kaili, yaitu bahasa Kaili Tara (dipakai di Wilayah Tondo, vatu tela, Talise, 

Lasoani, Poboya, Kavatuna, Sou love dan Parigi), bahasa Kaili Rai (dipakai di 

Wilayah Tavaili sampai ke Tompe), bahasa Kaili Doi (Pantoloan dan 

Kayumalue), bahasa Kaili Unde (Ganti, Banawa ,Loli ,Dalaka , Limboro ,Tovale 

dan Kabonga), bahasa Kaili Ado (dipakai di Wilayah Sibalaya, Sibovi, Pandere, 

bahasa Edo (Pakuli,Tuva), bahasa Kaili Ija (dipakai di Wilayah  Bora, 

Vatunonju), bahasa Kaili Da'a (dipakai di Wilayah Porame, Balane, Uwemanje, 

Rondingo, Pobolobia, Kayumpia, Wayu, Dombu, Jono'oge), bahasa Kaili Moma 

(dipakai di Wilayah Kulavi), dan bahasa Kaili Bare'e (dipakai di Wilayah Tojo, 

Unauna dan Poso). Walaupun berbeda wilayah, kata dasar dari jenis bahasa Kaili 

yang disebutkan diatas semuanya berarti "tidak". 

c. Budaya 

Sebagaimana suku-suku yang terdapat wilayah persada nusantara, Suku 

Kaili pun mempunyai adat istiadat yang menjadi kekayaan budaya di dalam 

kehidupan sosial, memiliki hukum adat sebagai aturan, norma yang harus 

dipatuhi, dan mempunyai aturan sanksi pada hukum adat. 
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Penyelenggaraan upacara adat biasanya dilaksanakan pada saat pesta 

perkawinan yang disebut no-Rano, no-Raego (kesenian berpantun muda-mudi), 

pada upacara kematian disebut no-Vaino (menuturkan kebaikan orang yang 

meninggal), pada upacara panen disebut no-Vunja (penyerahan sesaji kepada 

Dewa Kesuburan), dan upacara penyembuhan penyakit disebut no-Balia 

(memasukkan ruh untuk mengobati orang yang sakit). Pada masa sebelum 

masuknya agama Islam dan Kristen, upacara-upacara adat tersebut masih 

dilakukan dengan mantera-mantera yang mengandung animisme.
73

 Setelah 

masuknya agama Islam dan Kristen, pesta perkawinan dan upacara kematian 

sudah disesuaikan, antara upacara adat setempat dengan upacara menurut agama 

penganutnya. Demikian juga upacara yang mengikuti ajaran Islam seperti: 

Khitan (Posuna), Khatam (Popatama) dan Aqiqah (Niore ritoya) semua tata cara 

penyelenggaraannya berdasarkan ajaran Islam. 

Beberapa instrumen musik yang dikenal dalam kesenian suku Kaili 

antara lain: Kakula (disebut juga gulintang, sejenis gamelan pentatonis), Lalove 

(serunai), nggeso-nggeso (rebab berdawai dua), gimba (gendang), gamba-gamba 

(gamelan datar/ kecil), goo (gong), suli (suling). 

Salah satu kerajinan masyarakat suku Kaili adalah menenun sarung. 

Aktifitas ini merupakan kegiatan sehari-hari para wanita di Daerah Wani, 

Tavaili, Palu, Tipo dan Donggala. Sarung tenun ini dalam bahasa Kaili disebut 

buya sabe (sarung sutera) tetapi oleh masyarakat umum sekarang dikenal 

dengan sarung Donggala. Jenis buya sabe ini pun mempunyai nama-nama 

tersendiri berdasarkan motif tenunannya, seperti Bomba, Subi atau Kumbaja. 

Demikian juga sebutan warna sarung Donggala didasarkan pada warna alam, 
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seperti warna sesempalola (kembang terong/ ungu), lei-kangaro (merah betet/ 

merah-jingga), lei-pompanga (merah ludah sirih). 

Di daerah Kulawi masih ditemukan adanya pembuatan bahan pakaian 

tradisional yang diproses dari kulit kayu yang disebut katevu. Pakaian dari kulit 

ini sebagian besar dipakai oleh para wanita dalam bentuk rok dan baju adat. 

Sebelum masuknya agama Islam dan Kristen ke Tanah Kaili, masyarakat 

suku Kaili masih menganut animisme sebagai agama warisan nenek moyang, 

pemujaan kepada roh nenek moyang dan dewa sang Pencipta (Tomanuru), dewa 

Kesuburan (Buke/ Buriro) dan dewa Penyembuhan (Tampilangi).  

Agama Islam masuk ke Tanah Kaili, setelah datangnya seorang Ulama 

Islam, keturunan Datuk/ Raja yang berasal dari Minangkabau bernama Syekh 

Abdullah Raqie. Ia beserta pengikutnya datang ke Tanah Kaili setelah bertahun-

tahun bermukim belajar agama di Mekkah. Di Tanah Kaili, Syekh Abdullah 

Raqie dikenal dengan nama Dato Karama (Datuk Keramat), karena masyarakat 

sering melihat kemampuannya yang berada di luar kemampuan manusia pada 

umumnya. Makam Dato Karama sekarang merupakan salah satu cagar budaya 

yang di bawah pengawasan Pemerinta Daerah.
74

 

Hubungan kekerabatan masyarakat suku Kaili sangat tampak dalam 

kerjasama pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan adat, seperti upacara kematian, 

pesta perkawinan dan kegiatan bertani yang disebut Sintuvu (kebersamaan/ 

gotong royong) atau dalam semboyan yang populer di tanah Kaili disebut 

Sintuvu Maroso (Bersatu Kita Kuat) dan semboyan Roso Risi Rasa (Kuat Tegar 

Damai). Hal ini juga berlaku pada ritus keagamaan, misalnya pada acara natalan 

umat Kristiani maka pihak muslim yang menjadi keamanan, sebaliknya ketika 

umat Muslim yang memperingati hari raya yang bertugas adalah kaum Nasrani. 
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d. Kehidupan sosial-budaya 

Mata pencaharian utama masyarakat Kaili adalah bercocok tanam di 

sawah, di ladang dan menanam kelapa di dataran tinggi. Di samping itu 

masyarakat suku Kaili yang tinggal di dataran tinggi, mereka juga mengambil 

hasil bumi di hutan seperti rotan, damar, kemiri, dan beternak. Sedangkan 

masyarakat suku Kaili yang di pesisir pantai, selain bertani dan berkebun, 

mereka juga hidup sebagai nelayan dan berdagang antar pulau ke Kalimantan 

dan Ternate dan lintas Pulau Sulawesi. 

Makanan asli suku Kaili pada umumnya adalah nasi, karena sebagian 

besar tanah dataran di lembah Palu, lembah Parigi sampai ke lembah Poso 

merupakan daerah persawahan. Kadang-kadang pada musim paceklik 

masyarakat menanam jagung, sehingga sering juga mereka memakan talebe 

(pencampuran beras dan jagung giling). Sayuran khas suku Kaili adalah uta kelo 

atau sayur daun kelor, berbahan dasar daun kelor, karena tanaman ini sangat 

mudah hidup di tanah Palu. 

Suku Kaili sudah mengenal tehnik bercocok tanam sejak ratusan tahun 

yang lalu, walaupun dengan metode yang tradisional, bahan untuk membuat alat 

pertanian ada dalam kandungan tanah sulawesi Tengah. Alat-alat pertanian suku 

Kaili di antaranya: pajeko (bajak), salaga (sisir), pomanggi (cangkul), pandoli 

(linggis), Taono (parang), sedangkan alat penangkap ikan di antaranya: panambe 

(alat penangkap ikan seperti tapis raksasa), meka (pancing), rompo (tempat 

menampung ikan), jala (jaring-jaring).
75

 Beberapa alat senjata perang yang 

digunakan oleh suku Kaili diantaranya : Guma (sejenis parang), Pasatimpo 

(sejenis keris), Toko (tombak), Kanjai (tombak trisula), Kaliavo (perisai). 
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e. Pemerintahan 

Pemerintahan pada masa lampau, sudah dikenal adanya struktur 

organisasi pemerintahan di dalam suatu Kerajaan (Kagaua) dikenal adanya Raja 

(Magau), Raja Muda (Madika Malolo). Di dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Magau dibantu oleh Libu Nu Maradika (Dewan Pemerintahan Kerajaan) yang 

terdiri dari: Madika Matua (Ketua Dewan Kerajaan/ Perdana Menteri) bersama 

Punggawa  (Pengawas Pelaksana Adat/ Urusan Dalam Negeri), Galara (Hakim 

Adat), Pabicara (Juru Bicara), Tadulako (Urusan Keamanan/ Panglima Perang) 

dan Sabandara (Bendahara dan Urusan Pelabuhan).
76

 

Disamping dewan Libu nu Maradika, juga ada Libu Nto Dea (Dewan 

Permusyawaratan Rakyat) yang merupakan perwakilan Rakyat berbentuk 

Pitunggota Ngata (Dewan yang Mewakili Tujuh Penjuru Wilayah) atau 

Patanggota Ngata (Dewan yang Mewakili Empat Penjuru Wilayah). Bentuk 

Kota Pitunggota atau Kota Patanggota berdasarkan luasnya wilayah kerajaan 

yang memiliki banyaknya perwakilan Soki (kampung) dari beberapa penjuru. 

Ketua Kota Pitunggota atau Kota Patanggota disebut Baligau.77
 

Strata sosial masyarakat Kaili dahulu mengenal adanya beberapa 

tingkatan yaitu Madika/ Maradika, (golongan keturunan raja atau bangsawan), 

Totua Nungata (golongan keturunan tokoh-tokoh masyarakat), To Dea 

(golongan masyarakat biasa), dan Batua (golongan hamba/ budak). 

Pada zaman sebelum penjajahan Belanda, daerah Tanah Kaili 

mempunyai beberapa raja-raja yang masing-masing menguasai daerah 

kekuasaanya, seperti wilayah Banawa, Palu, Tavaili, Parigi, Sigi dan Kulavi. 

Raja-raja tersebut mempunyai pertalian kekeluargaan serta tali perkawinan 
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antara satu dengan lainnya, dengan maksud untuk mencegah pertempuran antara 

satu dengan lainnya serta mempererat kekerabatan. Pada saat Belanda masuk ke 

daerah Tanah Kaili, Belanda mencoba mengadu domba antara raja yang satu 

dengan raja lainnya agar mempermudah Belanda menguasai seluruh daerah 

kerajaan di Tanah Kaili. Tetapi sebagian besar daripada raja-raja tersebut 

melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda, mereka bertempur dan tidak 

bersedia dijajah Belanda. Tetapi dengan kelicikan Belanda setelah mendapat 

bala bantuan dari Jawa akhirnya beberapa raja berhasil ditaklukan, bahkan ada 

di antaranya yang ditangkap dan ditawan oleh Belanda kemudian dibuang ke 

Pulau Jawa. 

Palu adalah ‚Kota Baru‛ yang letaknya di muara sungai. Dr. Kruyt 

menguraikan bahwa Palu sebenarnya tempat baru dihuni orang (De Aste 

Toradja’s van Midden Celebes). Awal mula pembentukan Kota Palu berasal dari 

penduduk Desa Bontolevo di Pegunungan Ulayo. Setelah pergeseran penduduk 

ke dataran rendah, akhirnya mereka sampai suatu tempat yang sekarang ini 

disebut Boya Pogego. 

Kota Palu bermula empat kampung: Besusu, Tanggabanggo (Siranindi) 

sekarang bernama kelurahan Kamonji, Panggovia sekarang bernama Kampung 

Lere, Boyantongo sekarang bernama Kelurahan Baru. Dipimpin Dewan Adat 

yang disebut Patanggota. Tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya 

Kerajaan Palu menjadi kerajaan berpengaruh kuat di dataran Sulawesi, Itulah 

sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu.  

Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja 

Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado di tahun 

1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala 
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tentara dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang 

Kayumalue. Setelah peristiwa Perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh 

pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh 

Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani 

perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda.
78

 

Berikut daftar susunan raja-raja Palu : 

1) Pue Nggari (Siralangi) 1796 ” 1805 

2) I Dato Labungulili 1805 ” 1815 

3) Malasigi Bulupalo 1815 ” 1826 

4) Daelangi 1826 ” 1835 

5) Yotolembah 1835 ” 1850 

6) Lamakaraka 1850 ” 1868 

7) Maili (Mangge Risa) 1868 ” 1888 

8) Jodjokodi 1888 ” 1906 

9) Parampasi 1906 ” 1921 

10) Djanggola 1921 ” 1949  

11) Tjatjo Idjazah 1949 ” 1960
79

 

Setelah pemerintahan Tjatjo Idjazah berakhir, tidak ada lagi 

pemerintahan raja-raja di wilayah Palu. Setelah masa penaklukan kerajaan oleh 

pemerintah Belanda, dibuatlah satu bentuk perjanjian ‚Lange Kontruct‛ 

(perjanjian panjang) yang akhirnya dirubah menjadi ‚Karte Vorklaring‛ 

(perjanjian pendek). Hingga akhirnya Gubernur Indonesia menetapkan daerah 

administratif berdasarkan Nomor 21 Tanggal 25 Februari 1940. Kota Palu 

termasuk dalam Afdeling Donggala yang kemudian dibagi lagi lebih kecil 

menjadi Arder Afdeling, antara lain Order Palu dengan ibu kotanya Palu, 

meliputi tiga wilayah pemerintahan. 

1) Swapraja Palu 

2) Swapraja Dolo 
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3) Swapraja Kulawi 

Beberapa alat senjata perang dan peralatan militer dalam pemerintahan 

yang digunakan oleh suku Kaili diantaranya: Guma (sejenis parang), Pasatimpo 

(sejenis keris), Toko (tombak), Kanjai (tombak trisula), Kaliavo (perisai).
80

 

 

F. Kerangka Konseptual 

 Dalam upaya menjawab berbagai persoalan neduta dan nesuro yang diteliti 

dalam tesis ini maka sangat diperlukan kerangka konseptual yang saling terkait guna 

memecahkan berbagai persoalan yang muncul, kerangka konseptual yang ada dalam 

tesis ini tidak terlepas dari peranan al-Qur’an dan hadis sebagai landasan dan tujuan 

utama dalam berdakwah, yang pada prinsipnya berbagai perintah dakwah telah 

dijelaskan di dalamnya secara gamblang, untuk menjadi pedoman manusia, Dakwah 

ilallah yang mengajak manusia kembali ke jalan Allah dan sunnah Muhammad saw.   

Penelitian ini menganalisis secara singkat tentang kompetensi komunikasi 

para dai baik yang telah berhasil atau gagal ketika diutus keluarga calon mempelai 

laki-laki mengawal prosesi neduta dan nesuro. Pada penyelenggaraan peminangan 

dai menjadi sosok sentral yang mengawal dan sekaligus aktor protagonis yang 

berfungsi sebagai penentu keberhasilan peminangan. Hal-hal yang berhubungan 

dengan peminangan adalah ritus adat yang masih melekat pada suku Kaili di kota 

Palu. Kompetensi dai di kota Palu, merupakan kunci keberhasilan dai memengaruhi 

dan meyakinkan pihak calon mempelai wanita dan keluarganya yang awalnya tidak 

mau menjadi mau, menolak menjadi menyetujui, menurunkan mahar dan biaya pesta 

yang tinggi sesuai kemampuan laki-laki, melunakkan hati pihak keluarga dan 

mempelai perempuan yang bersikukuh pada pendiriannya. Semua itu bisa ditempuh 

oleh dai yang memiliki kompetensi komunikasi dan kompetensi pendukung lainnya. 
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Kompetensi yang harus dimiliki dai adalah: 1) kompetensi komunikasi, 2) 

kompetensi spritual, 3) kompetensi intelektual, 4) kompetensi sosial budaya Kaili. 5) 

Kompetensi Strata Sosial, 6) Kompetensi Sosial Linguistik. Adapun aplikasi strategi 

dai dalam proses neduta dan nesuro adalah kemampuan dalam bernegosiasi, cerdas 

dalam membaca situasi berkomunikasi, Kompetensi-kompetensi tersebut saling 

terkait satu sama lain. Dengan memiliki kompetensi tersebut dapatlah dikatakan 

seorang dai profesional dalam neduta dan nesuro. 

Dai dengan merujuk pada al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad saw, hadir 

meluruskan kekeliruan masyarakat terhadap kebiasaan yang bisa merugikan kedua 

belah pihak, dengan dakwah yang disampaikan oleh dai berkompeten keberhasilan 

dakwah dalam hakikat dan tujuannya niscaya bisa tercapai. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi  fenomenologi.  

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati.
1
  

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif
2
 karena penelitian ini memberikan 

gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang 

diperoleh di lapangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan objek secara alamiah 

yaitu mengenai sebuah fenomena peminangan (dengan tingginya biaya pesta) di 

Kota Palu dan kompetensi dai yang terlibat saat prosesi neduta dan nesuro. 

Sementara pendekatan studi fenomenologi adalah studi yang  mengeksplorasi 

suatu masalah dengan batasan terperinci, penelusuran data yang  mendalam dan 

menyertakan berbagai sumber informasi. Studi fenomenologi dibatasi oleh waktu 

dan tempat, dan kejadian  yang  dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, 

individu atau organisasi.
3
 Menurut lexi J. Moleong, penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian. Misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain 

secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
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Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 3-28 



67 

alamiah.
4
 Metode ini dianggap relevan untuk menganalisis objek permasalahan 

tentang kompetensi komunikasi dai dalam proses peminangan, dimana tantangan dai 

dalam prosesi neduta dan nesuro pada suku Kaili di Kota Palu, dengan meyakinkan 

masyakat bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil al-‘Alami>n  

Waktu pelaksanaan penelitian terhitung sejak izin penelitian diterbitkan oleh 

Fakultas Studi Islam Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dan dikeluarkan 

rekomendasi ke kantor Balitbangda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada 

kantor Balitbangda Pemerintah Kota Palu. 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah Provinsi Sulawesi-Tengah. 

Fokus penelitian di kota Palu dengan area delapan Kecamatan  yang ada di Kota 

Palu meliputi, Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu 

Timur dan Kecamatan Mantikulore, kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan 

Tatanga, kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Taweli. Hal ini sengaja dipilih 

karena empat kecamatan ini, memiliki penduduk suku Kaili yang masih 

melaksanakan ritus tradisional.   

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dimaksud terdiri atas pendekatan keilmuan dan 

pendekatan metodologi.
5
 Pendekatan keilmuan dalam konteks ini adalah pendekatan 

sosiologis, fenomenologis, komunikatif serta teori-teori yang relevan dengan kajian 

kompetensi dai dalam proses peminangan. Sementara pendekatan metodologi yang 

dimaksud adalah metode penelitian kualitatif dengan ruang lingkup kajian yang 

spesifik (studi fenomenologi) dari berbagai peristiwa peminangan yang terjadi di 

kota Palu. Studi fenomenologi yang dipakai peneliti adalah terfokus pada 
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fenomenology hermeneutic (yang berfokus untuk ‚menafsirkan‛ teks-teks kehidupan 

dan pengalaman hidup)
6
 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif mengacu pada esensi manusia, 

objek, dan situasi. Secara esensial, pengalaman kasar tersebut kemudian diubah 

menjadi tulisan, yang masing-masing bagiannya terakumulasi dalam teks yang 

diperluas.
7
 Berdasarkan hal tersebut maka sumber data penelitian ini dikategorikan 

menjadi tiga bagian, data tertulis dan data lapangan yaitu: 

a. Data tertulis adalah data yang bersumber dari literatur yang berguna untuk 

kebutuhan informasi penelitian berupa data-data teoritis, uraian fakta relevan 

dengan objek studi, hasil riset terdahulu, maupun data tertulis yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian. 

b. Data lapangan adalah data yang diperoleh dari studi analisis (objek dan 

subjek) dalam ruang lingkup penelitian. Data yang dimaksud berupa transkrip 

hasil wawancara dan observasi terhadap subjek/informan penelitian. 

c. Dokumentasi, melalui sumber ini peneliti menelusuri dan mencari bahan atau 

tulisan-tulisan yang penting dan berkaitan dengan tujuan penelitian.   

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana 

data diperoleh
8
 Sumber data penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data: 

a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu kompetensi 

komunikasi dai pada prosesi neduta dan nesuro pada suku Kaili di Kota Palu. 

                                                           
6
John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. (Cet. I; Jogjakarta: Pustaka 
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7
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Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 593. Lihat juga Lexy Johannes Moleong, Metodologi 
Penelitian Kualitatif (Cet. XV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 112. 

8
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b. Sumber Data Sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung dari 

informan atau data tambahan dari instansi terkait, masyarakat suku Kaili di 

lapangan penelitian, rekaman atau foto-foto yang telah tersimpan sebelum 

penelitian ini, yang nantinya akan digunakan bila diperlukan (dokumentasi). 

Aktifitas penelitian tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan 

bahan baku informasi yang memberikan gambaran spesifik tentang objek penelitian.  

Data adalah fakta empirik dari hasil pengumpulan informasi yang kemudian 

diolah peneliti untuk kepentingan memecahkan atau menjawab pertanyaan 

penelitian. Data penelitian bisa berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan 

dengan berbagai tehnik, selama proses penelitian berlangsung.
9
 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Berdasarkan orientasi metode penelitian kualitatif, bahwa pengumpulan 

data-data penelitian ini mengggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi digunakan karena beberapa alasan seperti yang dikemukakan oleh 

Guba dan Linclon dalam Lexy J. Moleong antara lain; teknik pengamatan ini 

didasarkan atas pengalaman secara lansung, karena pengalaman lansung merupakan 

alat yang tepat untuk mengetes kebenaran, dan dapat mencatat prilaku dan kejadian 

yang sebenarnya.
10

 

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

lansung terhadap tingkat kinerja dai pada saat prosesi peminangan berlangsung, serta 

                                                           
9
Syamsuddin Pasamai, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Suatu 

Pengetahuan Praktis, (Cet.III: Makassar: Arus Timur, 2013), h. 145 
10

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXV; Bandung Remaja: 

Rosdakarya, 2008), h. 174. 
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melakukan pengamatan langsung pula kepada orang tua calon mempelai laki-laki 

dan calon mempelai perempuan di Kota Palu. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari metode observasi adalah ruang 

(waktu dan tempat) kegiatan peminangnan, dai yang terlibat dalam prosesi 

peminangan, ritus peminangan, objek peminangan, kejadian atau peristiwa 

berkenaan dengan objek penelitian peminangan. Pertimbangan  peneliti melakukan 

observasi adalah untuk menyajikan gambaran objektif perilaku atau kejadian, untuk 

menjawab permasalahan penelitian, membantu mengerti perilaku subjek penelitian, 

dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dengan 

melakukan umpan balik terhadap penilaian tersebut. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara diawali dengan melakukan persiapan pertanyaan yang 

sesuai rumusan masalah penelitian. Kemudian mendesain pertanyaan secara 

terstruktur, tidak terstruktur, berdasarkan sisi psikologis narasumber dengan bantuan 

notebook, tape recorder.11 Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara 

mendalam (depth interview) yang dilakukan secara individual dan diskusi. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

wawancara mendalam baik sebelum prosesi neduta  dan nesuro atau setelah proses 

peminangan dilangsungkan menyangkut apa, siapa, mengapa, kapan, dimana dan 

bagaimana peristiwa peminangan berhasil atau gagal. Wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara 

pewawancara dengan subjek atau informan yang diwawancarai dengan 

menggunakan pedoman wawancara. 

Tabel. 2 

                                                           
11

Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh analisis Statistik 
(Cet. XIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 83. 
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Informan Penelitian  

 
No Kategori subjek Jumlah informan 

1. 

2. 

3. 

4.  

Dai duta peminangan 

Tokoh masyarakat/pemuka agama  

Wali kedua Mempelai 

Pihak Mempelai 

8 

10 

5 

5 

Total informan 28 orang 

 

Sumber Informan penelitian dipilih dengan mempertimbangkan dan 

memilah-milah informan yang mengetahui permasalahan penelitian secara 

mendalam. Informan tersebut dipilih berdasarkan hasil pengamatan dan rujukan 

tokoh adat dan tokoh masyarakat kota Palu, dengan merujuk pada kategori pada 

uraian tabel diatas. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis yang 

dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
12

 Mendapatkan dokumen resmi, 

baik dalam gambar dokumentasi atau narasi yang dapat menunjang penelitian ini. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah 

instrumen kunci.
13

 Kedudukan peneliti sebagai instrumen primer dalam hal ini 

sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis dan penafsir data serta 

pelapor hasil penelitian.
14

  

                                                           
12

Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi (Cet. III; Bandung: 

Angkasa, 1985), h. 85. 
13

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 28. 
14

Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 112. 
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Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya.
15

  

Adapun dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen ada tiga: 

a. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 

pengumpulan data pada proses penelitian. 

b. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang 

dipakai dalam mengumpulkan data. 

c. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan lansung, 

instrumen penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian. 

Guna mendukung peran peneliti maka dibutuhkan instrumen sekunder: 

a. Instrumen Observasi 

1) Check list, merupakan suatu daftar yang berisikan kategori atau faktor-faktor 

yang akan diamati. Hal ini diharapkan dapat memudahkan peneliti melakukan 

cros chek terhadapat poin-poin dalam penelitian secara runtut atau acak. 

2) Mechanical device, merupakan alat mekanik yang digunakan untuk memotret 

atau merekam peristiwa-peristiwa terkait objek penelitian. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan beberapa alat dokumentasi atau perekam, seperti: Hand 

phone, kamera digital, handy cam, 

b. Instrumen Wawancara 

1) Interview Guide atau pedoman wawancara berupa item pertanyaan (baik 

terstruktur atau tidak terstruktur) yang dikonstruksi peneliti berdasarkan fokus 

penelitian. 

2) Mechanical device, merupakan alat mekanik yang digunakan untuk merekam 

aktvitas wawancara dengan informan penelitian. 

                                                           
15

Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. h. 85. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Mengklasifikasi materi data transkrip wawancara, catatan lapangan (hasil 

wawancara/observasi), data primer dan sekunder 

b. Mengolah data berdasarkan keterkaitan antar komponen dalam konteks fokus 

permasalahan penelitian. 

2. Teknik analisis data 

Teknik analisis dan interpretasi yang digunakan adalah teori Haberman dan 

Miles dikutip oleh Bungin
16

 Teknik ini dikenal dengan istilah teknik pengolahan 

data interaktif. Cara kerja dari metode analisis data ini dimulai dari penyajian data, 

pengorganisasian data, koleksi data, verifikasi data, dan mengambil kesimpulan. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri  

maupun orang lain.
17

 Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan 

secara berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

a. Reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan 

secara berkesinambungan, yaitu reduksi data menyangkut kompetensi komunikasi 

dai duta peminangan pada prosesi neduta dan nesuro pada suku Kaili di Kota Palu 

dan fenomena mahar dan biaya pernikahan yang tinggi. 

                                                           
16

Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah 
Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 205. 

17
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D  (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 

2010) h. 244. 
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b. Penyajian data. Maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan 

diorganisasikan secara keseluruhan dalam betuk naratif deskriptif. Dalam penyajian 

data dilakukan interprestasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga 

kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih obyektif. 

c. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap 

reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. 

  Ketiga alur kegiatan analisis data ini saling terkait dalam proses 

penyimpulan hasil akhir peneliti. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Pada proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 

kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Adapun proses yang dilakukan 

yaitu triangulasi.  

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk kepentingan pengecekan sebagai pembanding 

terhadap data.
18

 Sugiyono mengungkapkan, bila peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai tehnik pengumpulan data dan berbagai sumber data.
19

 

 Triangulasi terbagi menjadi dua jenis: 

1. Triangulasi teknik 

2. Triangulasi sumber 

1) Triangulasi teknik, yaitu peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama atau dari 

                                                           
18

Lexy Johannes Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 178 
19

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Cet. VII; Bandung: CV Alfabeta, 2012) h. 83 
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satu sumber data. Peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam dan 

melakukan dokumentasi kepada satu sumber secara bersamaan. 

2) Triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang 

dengan cek silang). Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara 

berulang”ulang dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai 

permasalahan yang sama dalam waktu dan situasi yang berbeda. Cek silang 

berarti menggali keterangan tentang keadaaan informan lainnya. Untuk 

proses pengecekan keabsahan data dengan menggunakan dua jenis 

triangulasi. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Palu  

1. Profil Kota Palu 

a. Letak Geografis Kota Palu 

Kota Palu merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada 

kawasan dataran tinggi dan rendah di lembah Palu dan teluk Palu. Wilayahnya 

terdiri dari lima dimensi alam, yaitu; wilayah pegunungan, lembah, sungai, teluk 

dan lautan. Secara astronomis, Kota Palu berada antara 0°,36‛-0°,56‛ Lintang 

Selatan dan 119°,45‛ ” 121°,1‛ Bujur Timur, sehingga posisi Kota Palu tepat 

berada di garis Khatulistiwa dengan ketinggian 0-700 meter dari permukaan 

laut. Luas wilayahnya mencapai 395,06 kilometer persegi yang terbagi menjadi 

delapan kecamatan. Batas-batas administrasi Kota Palu sebagai berikut: 

1) Utara  : Kabupaten Donggala 

2) Selatan  : Kabupaten Sigi 

3) Barat  : Kabupaten Donggala 

4) Timur  : Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong
1
. 

Letak Kota Palu berbentuk memanjang dari timur hingga ke barat yang 

terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang dan dataran tinggi. 

Berdasarkan topografinya, wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona 

ketinggian yaitu: 

1) Sebagian kawasan bagian barat sisi timur memanjang dari arah utara ke 

selatan, bagian timur ke arah utara dan bagian utara sisi barat 

                                                           
1
http://palukota.go.id/v2/letak-geografis/(5 Juli 2017)  
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memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/ pantai 

dengan ketinggian antara 0-100 m di atas permukaan laut. 

2) Kawasan bagian barat sisi barat dan selatan, kawasan bagian timur ke 

arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100 

” 500 m di atas permukaan laut. 

3) Kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas 

permukaan laut
2
. 

Kruyt menguraikan bahwa Kota Palu sebenarnya tempat baru yang 

dihuni orang (De Aste Toradja’s van Midden Celebes). Awal mula pembentukan 

kota Palu berasal dari penduduk  Desa Bontolevo di Pegunungan Ulayo setelah 

terjadi perpindahan  penduduk dari wilayah dataran tinggi ke wilayah dataran 

rendah, yang akhirnya mereka sampai di Boya Pogego. 

Kota Palu sekarang ini adalah bermula dari kesatuan empat kampung, 

yaitu: Besusu, Tanggabanggo (Siranindi) sekarang bernama Kamonji, Panggovia 

sekarang bernama Lere, Boyantongo sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka 

membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah 

memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan 

kerajaan. Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan 

Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado di 

tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi tiba di 

Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue. Setelah perang Kayumalue, 

Raja Maili terbunuh, jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh 

Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani 

perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda
3
. 

                                                           
2
http://palukota.go.id/v2/letak-geografis/(1 Juli 2017) 

3
http://palukota.go.id/v2/sejarah-kota-palu/(5 Juli 2017) 
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Berikut daftar susunan raja-raja Palu : 

1) Pue Nggari (Siralangi) 1796 ” 1805 

2) I Dato Labungulili 1805 ” 1815 

3) Malasigi Bulupalo 1815 ” 1826 

4) Daelangi 1826 ” 1835 

5) Yololembah 1835 ” 1850 

6) Lamakaraka 1850 ” 1868 

7) Maili (Mangge Risa) 1868 ” 1888 

8) Jodjokodi 1888 ” 1906 

9) Parampasi 1906 ” 1921 

10) Djanggola 1921 ” 1949 

11) Tjatjo Idjazah 1949 ” 1960
4
 

Tjatjo Idjazah, adalah raja terakhir di Palu,. Setelah kerajaan ditaklukan 

pemerintah Belanda, dibuatlah perjanjian ‚Lange Kontruct‛ (perjanjian panjang) 

yang akhirnya dirubah menjadi ‚Karte Vorklaring‛ (perjanjian pendek). Hingga 

akhirnya Gubernur Indonesia menetapkan daerah administratif berdasarkan 

Nomor 21 Tanggal 25 Februari 1940. Kota Palu termasuk dalam Afdeling 

Donggala yang kemudian dibagi lagi lebih kecil menjadi Arder Afdeling, antara 

lain Order Palu dengan ibu kotanya Palu, meliputi tiga wilayah pemerintahan 

Swapraja, yaitu : 

1) Swapraja Palu 

2) Swapraja Dolo 

3) Swapraja Kulawi
5
 

Pertumbuhan Kota Palu setelah penjajahan  Belanda dan Jepang pada 

tahun 1945 semakin lama semakin meningkat. Berkat kerjasama pemerintah dan 

masyarakat makin tersusun roda pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah-

daerah. Maka terbentuklah daerah Swatantra tingkat II Donggala sesuai 

peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1952 yang selanjutnya melahirkan Kota 

Administratif  Palu yang berbentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 1978. 

                                                           
4
https://palukota.bps.go.id/(1 Juli 2017) 

5
https://palukota.bps.go.id/(1 Juli 2017) 
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Berangsur-angsur susunan ketatanegaraan RI diperbaiki oleh pemerintah 

pusat, kemudian dihapuslah pemerintahan Swapraja dengan keluarnya peraturan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

1959 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Terbentuknya Dati 

I Propinsi Sulteng dengan Ibukota Palu
6
. 

Dasar hukum pembentukan wilayah Kota Administratif Palu yang 

dibentuk tanggal 27 September 1978 atas Dasar Asas Dekontrasi sesuai 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah. Kota Palu sebagai Ibukota Propinsi Dati I Sulawesi Tengah sekaligus 

ibukota Kabupaten Dati II Donggala dan juga sebagai ibukota pemerintahan 

wilayah Kota Administratif Palu. Palu merupakan kota kesepuluh yang 

ditetapkan pemerintah menjadi kota administratif
7
. 

Pencetusan pembentukan Pemerintahan wilayah kota untuk Kota Palu 

dimulai sejak adanya Keputusan DPRD Tingkat I Sulteng di Poso Tahun 1964. 

Atas dasar keputusan tersebut Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 

dan Pemerintah Dati II Donggala mempersiapkan segala sesuatu yang ada 

kaitannya dengan kemungkinan Kota Palu sebagai Kota Administratif. Usaha 

ini diperkuat dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Sulteng Nomor 

225/Ditpem/1974 dengan membentuk Panitia Peneliti kemungkinan Kota Palu 

dijadikan Kota Administratif, maka pemerintah pusat telah berkenan 

menyetujui Kota Palu dijadikan Kota Administratif dengan dua kecamatan 

yaitu Palu Barat dan Palu Timur
8
. 

                                                           
6
http://palukota.go.id/v2/sejarah-kota-palu/(5 Juli 2017).  

7
http://palukota.go.id/v2/sejarah-kota-palu/(5 Juli 2017). 

8
http://palukota.go.id/v2/sejarah-kota-palu/(5 Juli 2017). 
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Berdasarkan landasan hukum tersebut maka pemerintah Kotif Palu 

memulai kegiatan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah berdasarkan 

fungsi berikut: 

1. Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintah dengan 

perkembangan kehidupan politik dan budaya perkotaan. 

2. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan 

sosial ekonomi dan fisik perkotaan. 

3. Mendukung dan merangsang secara timbal balik pembangunan wilayah 

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah pada umumnya dan 

Kabupaten Dati II Donggala. 

Hal ini berarti pemerintah wilayah Kotif Palu menyelenggarakan fungsi-

fungsi yang meliputi bidang-bidang: 

1) Pemerintah 

2) Pembina kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya perkotaan 

3) Pengarahan pembangunan ekonomi, sosial dan fisik perkotaan
9
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tanggal 12 Oktober 1994, 

Mendagri Yogi S. Memet meresmikannya Kotamadya Palu dan melantik Rully 

Lamadjido, SH sebagai walikotanya. Kota Palu terletak memanjang dari timur 

ke barat disebelah utara garis katulistiwa dalam koordinat 0,35 ” 1,20 LU dan 

120 ” 122,90 BT. Luas wilayahnya 395,06 km2 dan terletak di Teluk Palu 

dengan dikelilingi pegnungan. Kota Palu terletak pada ketinggian 0 ” 2500 m 

dari permukaan laut dengan keadaan topografis datar hingga pegunungan. 

Sedangkan dataran rendah umumnya disekitar pantai.
10

 

                                                           
9
https://palukota.bps.go.id/ (1 Juli 2017)  

10
https://palukota.bps.go.id/(1 Juli 2017) 
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Berikut batas-batas wilayah Kota Palu adalah : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tawaeli dan Kecamatan 

Banawa 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marawola dan Kabupaten 

Sigi 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banawa dan Kecamatan 

Marawola 

4) Sebelah timur berbatasan Kelurahan Tawaeli dan Kabupaten Parimo
11

  

                                           Tabel. 3 

Pembagian wilayah menjadi empat, yaitu : 

No Kecama

tan 

Kelurahan No. Kecamatan Kelurahan 

1 Palu 

Barat 
 Ujuna 

 Balaroa 

 Donggala Kodi 

 Kamonji 

 Baru 

 Lere 

 Kabonena 

 Tipo 

 Buluri 

 Silae 

 Watusampu 

 Siranindi 

2. Palu Timur “ Lasoani 

“ Poboya 

“ Talise 

“ Besusu Barat 

“ Tondo 

“ Besusu Tengah 

“ Besusu Timur 

“ Layana Indah 

3. Palu 

Selatan 

“ Tatura 

“ Birobuli 

“ Petobo 

“ Kawatuna 

“ Tanamodindi 

“ Lolu Utara 

“ Tawanjuka 

“ Palupi 

“ Pengawu 

“ Lolu Selatan 

“ Sambale Juraga 

“ Tamalanja
12

 

4. Palu Utara “ Mamboro 

“ Taipa 

“ Kayumalue Ngapa 

“ Kayumalue Pajeko 

“ Panau 

“ Lambara 

“ Baiya 

“ Pantoloan
13
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https://palukota.bps.go.id/ (1 Juli 2017)  
12

https://palukota.bps.go.id/ (1 Juli 2017) 
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Sumber:BPS Kota Palu 

2. Keadaan Iklim 

Suhu udara di Kota Palu pada tahun 2015, berkisar antara 23 °C ” 36,5 °C, 

dengan suhu terendah terjadi pada Bulan Januari sedangkan suhu tertinggi berada 

pada Bulan Oktober. Rata-rata suhu udara yang tercatat di Stasiun Meteorologi 

Mutiara Palu mencapai 34,32 °C dengan kelembaban udara berkisar antara 64,7 ” 

78,8 persen. Selama Tahun 2015, curah hujan di Kota Palu tercatat antara 4,5 ” 

112,5 mm dengan rata-rata penyinaran matahari 73,43 persen serta kecepatan angin 

rata-rata mencapai 4,53  knot.
14

 Sementara itu, dominasi arah angin yang bertiup 

berasal dari arah Barat Laut. 

3. Penduduk 

Populasi penduduk Kota Palu tahun 2015, mencapai 367.342 jiwa terdiri dari 

185.105 penduduk laki-laki dan 182.237 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah 

                                                                                                                                                                      
13

https://palukota.bps.go.id/ (1 Juli 2017) 
14

http://palukota.go.id/v2/keadaan-iklim/(1 Juli 2017) 
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rumah tangga yang mendiami wilayah sebanyak 87.016 rumah tangga dan kepadatan 

penduduk sebesar 930 jiwa/km2.
15

 

Komposisi penduduk Kota Palu menurut jenis kelamin ditunjukkan oleh sex 

ratio sebesar 102  persen. Hal ini mengandung makna bahwa diantara 100 orang 

penduduk perempuan terdapat 102 orang penduduk laki-laki
16

. 

Angka Dependency  Ratio (DR) Kota Palu tahun 2015 sebesar 39,29. Artinya 

bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) rata-rata 

menanggung secara ekonomi sebesar 39 orang penduduk non produktif. Penduduk 

non produktif terdiri dari penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak 

produktif (lebih dari 65 tahun).
17

 Dengan angka DR kurang dari 40 maka Kota Palu 

masih menikmati fase ‚bonus demografi‛. Komposisi penduduk Kota Palu masih 

menunjukkan ciri penduduk ekpansif yakni sebagian besar penduduknya berada pada 

kelompok umur muda (0-14  tahun). Bila diamati pada piramida penduduk terjadi 

perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 

tahun yang jumlahnya lebih besar dari kelompok penduduk usia 5-9 tahun yang 

merupakan kelompok yang lebih tua. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah 

dalam engambil kebijakan di bidang kependudukan.
18

 

4. Arti dan Bentuk Lambang 

Bintang bersudut lima berwarna kuning keemasan 

Melambangkan rakyat Kota Palu menjunjung tinggi dan 

mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. 

Untaian padi 27 butir dan rangkaian bunga kapas 9 buah 

melambangkan tanggal dan bulan lahirnya kota palu
19

. 
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Rumah adat sou raja berwarna coklat mempunyai 12 tiang dan 10 anak 

tangga menggambarkan tanggal dan bulan peresmian kotamadya daerah tingkat ii 

palu dan sebagai tempat tinggal raja serta tempat bermusyawarah bagi wakil 

rakyat
20

. Alur 2 garis lengkung berwarna putih menggambarkan kota palu terdapat 

beberapa sungai,lembah serta letak geografis kota palu yang diapit 2 buah 

pegunungan
21

. Garis ombak berwarna biru muda terdiri dari 7 dan 8 gelombang 

menggambarkan tahun kelahiran kota palu
22

. 

Garis vertikal berwarna hijau muda 5 buah di bawah pita berwarna putih 

bertuliskan ‚maliu ntinuvu‛ mengartikan kota palu merupakan daerah tingkat II 

yang ke lima di sulteng
23

. 

Garis lurus vertikal berwarna hitam menggambarkan tekad yang kuat,kokoh 

dan tegar dalam melaksanakan pembangunan
24

. 

Pita berwarna ptuih terletak pada tangkai padi dan kapas bertuliskan ‚maliu 

ntinuvu‛ Bermakna mempersatukan semua unsur/potensi yang ada
25

. 

Gambar berbentuk buah kelapa dan belanga Melambangkan kekayaan daerah, 

Sikap terbuka masyarakat Kota Palu, mempersatukan semua unsur, berfalsafah 

Pancasila
26

. 

Garis lurus vertikal pemisah warna hijau dan kuning Melambangkan Kota 

Palu selalu membina rasa persatuan dan kesatuan.
27

 

Bagian pinggir gambar berwarna hitam Melambangkan usaha melestarikan 

dan memelihara kebudayaan daerah.
28
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5. Arti Warna 

a. Warna biru menggambarkan sifat setia dan patuh dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

b. Warna kuning menggambarkan keagungan dan keluhuran budi dalam arti 

kebanggaan untuk ikut serta bertanggung jawab atas wilayah sebagai bagian 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Warna hijau menggambarkan kesuburan dan kemakmuran; 

d. Warna merah menggambarkan keteguhan dan keberanian dalam pendirian untuk 

mempertahankan kebenaran; 

e. Warna coklat menggambarkan rasa aman; 

f. Warna putih menggambarkan keiklasan dalam menerima dan berbuat sesuatu demi 

kepentingan umum; 

g. Warna hitam melambangkan ketabahan dan kemampuan dalam menghadapi setiap 

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan
29

 

6. Arti Motto ‚Maliu Ntinuvu‛ yang Tertulis pada Pita Berwarna Putih 

‚Pengabdian yang tulus dilandasi dengan semangat persatuan dan 

kesatuan yang kokoh dengan senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang 

Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang makmur, 

sejahtera dan lestari.‛ 

Masintuvu Kita Maroso, Morambanga Kita Marisi (Bersatu Kita 

Kuat dan Bersama-sama Kita Kokoh). 

7. Visi 

‚Palu Kota Jasa Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Takwa‛ 
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8. Misi 

1. Pemetaan potensi sumber daya kota palu berbasis IT. 

2. Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya manusia 

3. Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi kemandirian 

ekonomi kerakyatan. 

4. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif berbasis 

budaya. 

5. Penataan dan Pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata budaya 

Revitalisasi nilai nilai budaya bangsa.
30

 

9. Gambaran umum prosesi Pernikahan di kota Palu 

1. Etnis Kaili & Adat Pitumpole 

Latar belakang Prosesi Peminangan dan Pernikahan Etnis Kaili. To Kaili  

adalah etnis yang memiliki sub etnis terbesar dari dua puluh empat etnis yang 

hidup di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Kebanyakan etnis Kaili mendiami 

wilayah lembah Palu, sebagai ibukota propinsi, to Kaili memiliki berbagai 

keragaman seni budaya yang menjadi eksotika, pesona keindahan kehidupan 

masyarakatnya, ditunjang dengan panorama alam yang indah. budayanya, Adat 

Perkawinan. Hingga kini masih terpelihara. 

2. Adat Pitumpole 

Salah satu adat perkawinan yang masih terpelihara dan dilaksanakan 

adalah rangkaian adat perkawinan bangsawan etnis Kaili Kota Palu di Sulawesi 

Tengah adalah ‚Pitumpole.‛31
 Pitu artinya tujuh dan Mpole berarti ikatan. 

Simbol dari adat Pitumpole adalah Taiganja (terbuat dari emas sebagai lambang 

kehormatan adat), Doke dan Tinggora serta 7 (tujuh) lembar kain Mbesa (kain 
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kulit kayu) yang diletakkan di atas Dula Palangga (dulang berkaki), diserahkan 

oleh pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin 

wanita pada saat Nangore Balanja (mengantar harta). 

Makna dari Pitumpole adalah Mabosu  Taina (cukup pangan), 

Maranggala Bukuna (kuat/ kekar), Manapa Popakeana (cukup sandang), Manou 

Balenggana (teduh), Mapiri Matana (lelap dalam tidur), Malino Talingana 

(tenang dalam pendengaran), Mareme Pangantoakana (terang dalam 

penglihatan).
32

 

3. Sebelum Perkawinan 

Sebelum saat perkawinan tiba, terlebih dahulu dilakukan beberapa 

upacara adat, yaitu:  

1) Notate Dala. 

Apabila pilihan calon istri telah disepakati oleh orang tua dan seluruh 

keluarga dekat dan anak laki-laki itu sendiri, maka diadakanlah usaha Notate 

Dala, yaitu merintis jalan akan adanya kemungkinan jalan yang terbuka bagi 

pihak keluarga laki-laki untuk meneruskan peminangan. 

Upacara ini bertujuan untuk mencari informasi tentang apakah calon 

pengantin perempuan sudah terikat dengan laki-laki lain atau belum. Notate 

Dala tentunya akan berdampak pada dua kemungkinan, yaitu pinangan diterima 

atau ditolak. Bagi etnis Kaili, penolakan pinangan dianggap satu hal yang cukup 

memalukan pihak keluarga laki-laki. 

Prosesi usaha merintis jalan (Notate Dala) dilakukakan dengan cara 

mengutus keluarga terdekat pihak laki-laki yang disebut suro atau kurir, 

berkunjung secara kekeluargaan ke rumah pihak keluarga perempuan untuk 

mencari informasi. Utusan ini melaksanakan tugasnya dengan sangat rahasia 
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menyampaikan niat pihak keluarga laki-laki kepada pihak orang tua perempuan. 

Penyampaian maksud kedatangan merekapun menggunakan kata-kata kias 

sebagai media penyampaiannya. Bila jalan yang dirintis telah terbuka, Notate 

Dala merupakan tonggak utama untuk melanjutkan niat pihak keluarga laki-laki 

untuk menuju tahapan peminangan atau Nebolai. 

2) Neduta atau Nebolai 

Nebolai atau peminangan, digunakan untuk kalangan para raja atau 

bangsawan. Sementara untuk kalangan rakyat biasa disebut Neduta. Tujuan 

peminangan yaitu mengajukan lamaran kepada anak gadis untuk dikawinkan 

atau dijodohkan dengan seorang laki-laki dari pihak keluarga yang melamar. 

Dalam bahasa Kaili maksud peminangan ialah Nantarima Karava Nujarita Dako 

Rimombine, artinya menerima kejelasan atau ketegasan hasil musyawarah dari 

pihak keluarga perempuan. 

Upacara ini umumnya dilakukan di rumah keluarga perempuan. Saat 

peminangan, biasanya anak gadis yang akan dilamar diusahakan tidak berada di 

rumahnya. Si gadis oleh keluarganya diajak bertandang ke rumah keluarga 

lainnya atau diundang secara khusus oleh keluarga terdekatnya. Hal ini 

dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak mengetahui hal-hal yang 

dibicarakan di rumahnya. 

Dalam upacara Nebolai, pihak keluarga laki-laki membawa perangkat 

adat yang disebut Sambulu Garo (sirih pinang), sampu loigi (perhiasan emas 

untuk wanita) dan Sabale Kamagi (buah kalung emas) yang berfungsi sebagai 

Pembeka Nganga atau pembuka mulut untuk mengawali pembicaraan 

meminang. Terjadilah dialog antara juru bicara dari pihak keluarga laki-laki atau 

Topebolai dengan juru bicara pihak keluarga perempuan atau Topantarima 

Pebolai. 
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Dari hasil pembicaraan kedua belah pihak keluarga, akhirnya Sintuvu 

atau kesepakatan dibulatkan untuk menjodohkan anak mereka. Sebagai simbol 

tanda kesepakatan, oleh utusan pihak keluarga laki-laki mengikat anak gadis 

yang telah dipinang dengan Pompokada atau pengikat kaki. Umumnya 

Pompokada berbentuk cincin kawin sebagai tanda ikatan bagi kedua calon 

pengantin, dengan harapan dari keluarga kedua belah pihak anak mereka tidak 

lagi melirik pria atau gadis lain, membatasi pergaulan mereka, bersama-sama 

menjaga harkat dan nama baik keluarga.
33

 

3) No Ovo 

Setelah pembicaraan Nebolai atau peminangan selesai, oleh kedua belah 

pihak keluarga melanjutkan musyawarah mereka untuk menentukan atau No 

Ovo pelaksanaan mengantar harta belanjaan bagi calon pengantin wanita atau 

Nangore Balanja, penentuan mahar atau Sunda dan hari pelaksanaan akad nikah 

atau Eo Mponika, yang biasa juga disebut Eo Mata Mpoboti atau hari 

perkawinan. 

Di kalangan etnis Kaili, menentukan hari-hari pelaksanaan upacara adat 

tersebut tidak sembarang. Sebuah perhitungan secara tradisi yang masih 

terpelihara secara turun temurun pada masyarakat Kaili yang disebut Kotika, 

digunakan untuk mencari dan menentukan hari-hari baik pelaksanaan upacara - 

upacara adat tersebut. Rumus perhitungan Kotika sangat sederhana namun 

diyakini jitu untuk dijadikan perhitungan, menggunakan telapak dan jari-jari 

tangan yang mempunyai simbol angka dan maknanya.
34
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4) Nangore Balanja 

Upacara adat Nangore Balanja adalah proses penghantaran harta 

belanjaan darai pihak keluarga calon pengantin laki-laki ke rumah calon 

pengantin perempuan. Jumlah pelaksana upacara adat ini lebih besar dari jumlah 

pelaksana upacara adat Notate Dala dan Nebolai. Rombongan keluarga laki-laki 

terdiri dari para orang tua adat (Totua Nu Ada), tokoh masyarakat (Totua Nu 

Ngata), keluarga dan kerabat lainnya. Demikian pula halnya di rumah calon 

pengantin perempuan, sudah menanti pula para orang tua adat, keluarga dan 

kerabat mereka. Umumnya Nangore Balanja dilaksanakan sore hari. 

Rombongan pihak keluarga laki-laki selain membawa Sambulu  (sirih 

pinang) yang berfungsi sebagai suatu adat yang menandakan memasuki jenjang 

perkawinan atau Ada Mpoberei. Selain Sambulu, harta bawaan pihak keluarga 

laki-laki juga membawa uang tunai (Doi Balanja) yang jumlahnya sesuai 

kesepakatan saat nebolai, beras, pakaian dan kelengkapan kosmetik calon 

pengantin wanita, tempat tidur lengkap, aneka buah-buahan serta kue atau 

penganan khas daerah. 

Khusus buah-buahan, semuanya dibawa menggunakan Savira, semacam 

keranda terbuka yang dibuat dari bambu kuning (Bolovatu), diusung saat 

dibawa ke rumah calon pengantin perempuan. 

5) Motinda Ula Ula 

Ula Ula terbuat dari kain yang berbentuk orang-orangan berjumlah 2 

buah, berwarna merah dan kuning dipancangkan pada sisi kanan dan kiri depan 

pintu pagar rumah calon pengantin wanita, memakai tiang dari bambu kuning. 

Ula Ula adalah simbol pelaksanaan sebuah pesta adat. Memasang atau 

memancangkan Ula Ula, juga melalui prosesi adat yang disebut Motinda Ula 

Ula. Oleh seorang pemuka adat, sebelum Ula Ula dipancangkan terlebih dahulu 



91 

dibacakan mantera-mantera atau (Gane) lalu ditetakkan darah ayam atau 

(Nicera) pada tiangnya. 

Setelah Ula Ula berdiri terpancang, dengan demikian pesta adat 

dinyatakan dimulai. Tetabuhan musik tradisional Kakula mulai dibunyikan dan 

segala aktifitas pembuatan kelengkapan pesta sudah boleh dilaksanakan, seperti: 

membuat Matubo (pintu gerbang) yang dihiasi janur (Nivera), Tangga Lanjara 

(tangga yang terbuat dari anyaman bambu kuning) di pintu pagar rumah calon 

pengantin perempuan. Pada sisi kanan dan kiri Tangga Lanjara diletakkan pohon 

pisang yang berbuah tanpa daun masing-masing satu  pohon, kelapa muda tiga 

sampai lima buah, nangka yang sudah masak dua buah, dua batang tebu yang 

masih lengkap dengan akar dan daunnya dan taba. Sementara itu di dalam 

rumah juga dimulai kegiatan membuat Puade ( pelaminan). 

Perihal musik tradisional Kakula adalah seperangkat alat musik yang 

terdiri dari Kakula (gamelan) berjumlah tujuh buah bernada pentatonis, dua 

buah Tawa-Tawa (gong) dan satu buah Gimba (gendang). Alat musik ini 

memainkan aneka irama tradisi seperti Ndua-Ndua, Palanga dan Anadara 

Botito. 

6) Mo Dutu 

Modutu adalah proses pelaksanaan dekorasi kamar dan ranjang 

pengantin. Kelengkapan tata rias interior kamar dan ranjang pengantin terdiri 

dari aneka kain warna warni bersulam ornamen khas daerah. Pekerjaan ini 

umumnya dilakukan oleh kaum wanita, dibantu kaum remaja yang dipimpin 

oleh orang tua adat dan ibu perias pengantin (Tina Nuboti). 

7) Nomanu-Manu dan Nompasoa 

Nomanu-Manu merupakan sebuah tradisi dalam rangkaian upacara 

perkawinan bangsawan Kaili yang bersifat hiburan sebelum dilaksanakan 

upacara Nompasoa (mandi uap) bagi calon pengantin pria. Dalam prosesi 
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upacara adat ini calon pengantin pria bersama 6 orang pria lainnya mengenakan 

sarung panjang (Buya Awi) berwarna - warni yang menutup seluruh badan 

mereka. Ketujuh pria ini, termasuk calon pengantin pria oleh orang tua adat 

wanita diraba di bagian kepala untuk dicari/ ditebak mana calon pengantin pria 

yang sesungguhnya. 

Prosesi ini biasanya berlangsung agak lama karena postur tubuh ketujuh 

pria ini hampir sama. Setelah ditemukan, calon pengantin pria dibawa oleh 

orang tua adat wanita (Topopasoa) ke tempat mandi uap yang telah disiapkan, 

lalu calon pengantin pria pun dimandi uapkan (Nipasoa). Adapun kelengkapan 

untuk mandi uap (Nompasoa) terdiri dari : sebuah loyang besar yang diisi air 

dingin, batu yang dipanaskan dan aneka daun dan kembang yang harum baunya. 

8) No Gigi 

Menurut kepercayaan To Kaili (orang Kaili), setiap calon pengantin 

sebelum melangsungkan akad nikah sebagian bulu-bulu badan keduanya harus 

dicukur yang dianggap sebagai sumber kecelakaan hidup, biasa disebut Vulu 

Cilaka. Bagi calon pengantin perempuan, yang dicukur adalah bagian-bagian 

rambut bagian depan termasuk bulu-bulu tengkuk, alis mata dan bagian bulu 

kepala bagian muka serta tangan dan kaki, harus dilicinkan. Sementara bagi 

calon pengantin pria hanya pada bagian alis atau tengkuknya saja. Mencukur 

sebagian bulu badan inilah yang disebut Nogigi. 

Upacara Nogigi dilakukan oleh orang tua adat wanita, juga bertujuan 

untuk memantapkan keyakinan kedua calon pengantin bahwa mereka telah siap 

meninggalkan masa mudanya dan secara mental siap menghadapi hari depan 

mereka dengan keyakinan yang kokoh, kuat dalam dirinya masing-masing. 

Bagi kalangan bangsawan Kaili, sebelum dicukur (Nigigi), calon 

pengantin perempuan dari kamarnya diangkat dengan kursi ke kamar adat yang 
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telah disiapkan, menggunakan sarung panjang (Buya Awi) dan saat dicukur 

calon pengantin dipangku oleh ibunya sebagai tanda kasih sayang pada si anak. 

Selain pisau cukur, dalam upacara Nogigi juga disiapkan kelengkapan 

berupa segelas air, daun Kamonji, Silaguri, Patoko dan Siranindi. Selain itu 

perlu disiapkan pula Jajaka, yang terdiri dari: gula merah, 1 butir telur ayam, 1 

buah kelapa yang sudah bertunas, 3 ikat padi, 1 buah benang, 1 mangkuk beras 

yang di atasnya diletakkan sebatang sirih dan pinang. 

9) Mokolontigi 

Mokolontigi artinya malam pacar, sebuah upacara adat turun temurun 

yang dilaksanakan oleh etnis Kaili, sehari sebelum melangsungkan akad nikah. 

Nokolontigi dimaksudkan sebagai : 

a. Memberikan kekuatan kepada calon pengantin agar tidak mudah dipengaruhi oleh 

setan dan roh ” roh jahat. 

b. Memberikan makna dan arti simbolik bagi keduanya tentang ancaman bilamana 

terjadi perceraian. 

c. Agar kedua calon pengantin umur panjang, mudah rezeki, hati yang terang dan 

pikiran yang tajam. 

Hal yang paling pokok dalam acara Nokolontigi adalah berkumpulnya 

seluruh sanak keluarga, kerabat dan handai taulan yang memberi doa restu disertai 

harapan agar kelak calon pengantin dapat membangun mahligai rumah tangga yang 

hakiki, Sakinah, Mawaddah Warahma. 

Dalam adat Pitumpole, pelaku Mokolontigi terdiri dari 7 orang laki-laki dan 

7 orang perempuan. Mereka umumnya adalah orang tua adat, tokoh masyarakat dan 

pemuka agama.
35
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Perangkat pokolontigi terdiri dari : 

1) Bantal, umumnya dipakai sebagai pengalas kepala saat tidur, melambangkan 

kehormatan dan martabat seseorang. 

2) Kain Putih, simbol dari kesucian dan keagungan, bermakna agar calon 

pengantin dalam kehidupannya kelak cukup sandang, dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga mereka selalu berada di jalan yang lurus, suci, diridhoi 

oleh Allah swt di dunia dan akhirat. 

3) Daun Pisang, perlambang pohon yang dingin dan sejuk, mudah tumbuh 

berketurunan, bermakna agar kedua calon pengantin tetap dalam suasana 

kesejukan, hidup aman dan tentram, diberi keturunan yang saleh atau 

salehah. 

4) Air, lambang kehidupan. Siklus kehidupan di bumi ini selalu tergantung pada 

air. Bagi calon pengantin, bermakna kesinambungan hidup, umur panjang, 

banyak rezeki, meluap bagai mata air, mengalir tak henti, suci dalam berpikir 

lahir dan bathin. 

5) Daun Kolontigi atau daun pacar, apabila diletakkan di telapak tangan akan 

menjadi merah. Makna simbolik dari warna merah adalah keberanian, ikrar 

yang tak bias dipungkiri oleh kedua calon pengantin bahwa mereka telah 

resmi bertunangan, tidak boleh melirik wanita atau pria lain. Kolontigi juga 

sebagai lambang kesenangan dan membuat hati terang 

6) Minyak, melambangkan kehidupan yang mapan, tak ada hambatan dalam 

mencari rezeki, licin bagai minyak. Disimbolkan pula sebagai strata 

kehidupan, karena bila di air, minyak akan selalu di atas. Begitupun 

kehidupan kedua calon pengantin kelak.
36
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7) Bedak, perlambang sebuah perlindungan dan pesona aura. Olehnya, dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga, kedua calon pengantin selalu terlindungi, 

memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, kesejukan, pesona aura kecantikan 

dan ketampanan mereka tetap terjaga, sejuk dan damai. 

8) Lilin, yang diputar di depan calon pengantin bermakna sebagai suluh atau 

obor penerang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kemudian ditiup 

sampai padam oleh calon pengantin yang bermakna untuk mengusir iblis 

yang selalu menggoda hati manusia. Kita ketahui bahwa iblis diciptakan 

Allah swt dari api. Kemudian arang dari sumbu lilin yang dipadamkan 

diletakan di dahi, leher dan pusat. Hal ini bermakna sebagai tolak bala atau 

pelindung dari godaan iblis dan roh jahat yang masuk dari mata, ubun-ubun, 

telinga, tenggorokan dan pusat. 

9) Beras Kuning, bermakna semoga calon pengantin memperoleh perlindungan, 

kesehatan, kesejahteraan, selamat dan bahagia serta maghfirah dari Allah 

swt. Setelah Nokolontigi selesai, calon pengantin pria diberikan sarung untuk 

dikenakannya dari keluarga calon pengantin perempuan, yang disebut 

Nipasalingi. Nipasalingi dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan bagi calon 

pengantin pria yang nantinya secara resmi menjadi anggota keluarga calon 

pengantin wanita.
37

 

10)  Manggeni Boti 

Didahului dengan kedatangan utusan penjemput dari pihak keluarga 

calon pengantin wanita yang datang ke rumah calon pengantin wanita, calon 

pengantin pria dan rombongan pengantarnya siap menuju rumah calon 

pengantin wanita untuk pelaksanaan akad nikah. Dari Souraja (kediaman 
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Raja), calon pengantin pria diantar/ diarak oleh rombongan orang tua adat, 

tokoh masyarakat, pemuka agama, kerabat dan keluarga. Prosesi mengantar 

calon pengantin pria ini disebut Manggeni Boti. 

Bagi kalangan bangsawan Kaili, calon pengantin pria dinaikkan ke 

punggung seekor kuda yang telah disiapkan lalu dibawa berjalan menuju 

rumah calon pengantin wanita. Calon pengantin ini dikawal oleh 2 orang 

pemuda yang juga berkuda, dengan pakaian adat lengkap yang disebut 

Pangampi sebagai simbol kebesaran. 

Pasukan pengawal lainnya yang berada pada posisi terdepan adalah 

Topeaju. Pasukan ini dikenal gagah berani, siap menghalau musuh atau 

orang-orang jahat yang mencoba menghalangi rombongan calon pengantin 

pria di sepanjang perjalanan. Mereka dilengkapi dengan senjata khas Kaili 

berupa Doke (tombak), Kaliavo (perisai) dan Guma (parang panjang). 

Sepanjang perjalanan menuju rumah calon pengantin wanita, Topeaju 

memekikkan teriakan-teriakan heroik atau Neaju sebagai simbol semangat 

dan kegigihan mereka untuk mengawal calon pengantin. Selain itu, iring ” 

iringan calon pengantin pria juga dimeriahkan oleh tetabuhan musik tradisi 

Rabana. 

11)  Mbatomunaka Boti 

Inilah prosesi penjemputan calon pengantin pria sebelum memasuk 

pintu gerbang rumah calon pengantin wanita, Mbatomunaka Boti 

(penjemputan pengantin). Di pintu gerbang rumah calon pengantin wanita 

telah siap pasukan bersenjata khas lengkap (Topeaju). Perang-perangan pun 

terjadi antara Topeaju dari pihak calon pengantin pria dengan Topeaju dari 

calon pengantin wanita. Ibaratnya mereka saling bersikukuh untuk 

mempertahankan kebesaran Rajanya. Di satu pihak mencoba untuk 

menerobos masuk, namun pihak lainnya menghalangi. 
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Suasana perang pun menjadi damai setelah sang Raja dan Permaisuri 

(ayah dan ibu kandung calon pengantin wanita) datang menjemput calon 

menantunya untuk dibawa ke dalam rumah mereka melaksanakan prosesi 

akad nikah sambil diiringi musik tradisi Kakula. Setelah turun dari kuda 

sambil diantar oleh kedua calon mertua, calon pengantin pria berjalan dan 

dipayungi dengan payung kebesaran kerajaan. Memasuki halaman rumah, 

calon pengantin pria berjalan diatas hamparan daun pinang yang dilapisi kain 

putih sampai di tangga rumah calon pengantin wanita. 

Sebelum menaiki tangga rumah dilakukan prosesi Petambuli (sebuah 

prosesi dialog menggunakan bahasa adat Kaili sebagai salam hormat untuk 

memasuki rumah calon pengantin wanita). Seorang tetua adat (Topetambuli) 

dari calon pengantin pria sambil memegang Doke (tombak) menyampaikan 

salam….. Ri Pura ” Puramo Tupu Banua (sudahkah ada semua tuan rumah). 

Lalu dijawab oleh tetua adat dar calon pengantin wanita……. Ri Pura ” 

Puramo, Le Nague ” Gue (sudah ada semua, tidak ada yang kurang). 

Kemudian dilanjutkan oleh tetua adat calon pengantin pria dengan kata ”

kata…….. Muli Ntopebolai Kana Mebolaimo, yang dijawab oleh tetua adat 

calon pengantin wanita……. Muli Ntopebolai Kana Rabolaimo artinya 

keturunan asal dari orang meminang harus dipinang yang dijawab keturunan 

asal dipinang mesti harus dipinang. 

Setelah prosesi Petambuli selesai, calon pengantin pria oleh tetua adat 

wanita diulurkan Cinde untuk dipegangnya sambil ditarik masuk ke dalam 

rumah dan dihamburkan beras kuning (Nikambu Ose Kuni) sampai calon 

pengantin duduk di tempat yang telah disiapkan. 

Cinde adalah perangkat adat untuk menjemput calon pengantin pria 

atau tamu agung yang berkunjung di Tana Kaili. Cinde terbuat dari kain 
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putih dililit dengan Mbesa (kain tenunan khas, dulu bahannya terbuat dari 

kulit kayu) yang panjangnya 4 atau 8 meter. Ujung lilitannya diisi telur ayam 

1 butir, gula merah dan beras. Untuk menguatkan lilitannya digunakan Ponto 

Ndate atau gelang panjang. 

Ulu Cinde (diulurkan Cinde) dan Nikambu Ose Kuni (dihamburkan 

beras kuning) bermakna simbolik agar calon pengantin murah rezeki, dapat 

merasakan manisnya kehidupan, kompak dalam mengarungi bahtera rumah 

tangga dan senantiasa diberi perlindungan dari Tuhan Yang maha Esa. 

12) Monika 

Monika artinya akad nikah. Sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan, 

terlebih dahulu diawali dengan penyerahan Sambulu Gana  (sirih pinang 

lengkap) dari utusan yang telah dipercayakan oleh pihak keluarga calon 

pengantin pria yang diterima oleh penerima Sambulu yang telah 

dipercayakan oleh pihak keluarga calon pengantin wanita. Sambulu Gana 

dianggap sebagai kepala adat (Balengga Nu Ada) untuk memulai sebuah 

prosesi adat pernikahan Pitumpole bagi kalangan bangsawan etnis Kaili di 

lembah Palu. Dalam adat istiadat Kaili, Sambulu Gana harus berkepala 

(Nobalengga) berupa 1 ekor kambing, berotak (No Unto) berupa cincin emas, 

berisi (No Isi/ Nokandea) berupa beras 25 liter. Selain Sambulu Gana, juga 

diserahkan Sunda (mahar/ mas kawin), biasanya berupa uang tunai dan 

seperangkat alat shalat. 

Setelah serah terima Sambulu Gana dan Sunda dilaksanakan, 

dilanjutkan dengan pelaksanaan Ijab Kabul. Secara umum jalannya prosesi 

acara ini sesuai dengan syariat agama Islam yang dianut oleh sebagian besar 

penduduk kota Palu. 
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13) Nogero Jene 

Setelah ijab kabul dilaksanakan, pengantin pria diantar ke kamar 

pengantin wanita untuk membatalkan wudhu atau Nogero Jene. Turut serta 

dibawa masuk ke kamar pengantin wanita oleh pengantar pengantin pria 

adalah Sambulu Gana dan Sunda (mahar). Prosesi acara ini umumnya 

mengikuti aturan sesuai syariat Islam. 

14) Nopatuda 

Nopatuda artinya duduk bersanding bagi kedua pengantin. Inilah saat 

kedua pengantin duduk di pelaminan (Puade) untuk disaksikan oleh seluruh 

yang hadir. Bagi kalangan bangsawan etnis Kaili, tata cara duduk kedua 

pengantin mempunyai aturan tertentu yakni Nosuleka atau duduk bersila bagi 

pengantin pria dan bagi pengantin wanita, kaki kanannya diangkat, kedua 

tangan dipangku dan diletakkan di atas lutut kanan. Busana yang dipakai 

pengantin juga mencerminkan ciri khas bangsawan yaitu warna kuning. 

Adapun kelengkapan busana dan aksesoris pengantin bangsawan etnis Kaili 

adalah : 

Yang digunakan pengantin wanita : 

1) Baju Gembe (baju yang bentuknya agak besar) 

2) Geno (kalung) 

3) Pavala (gelang lengan) 

4) Paseda (gelang bundar) 

5) Pungu Tandu (sanggul berbentuk tanduk) 

6) Utu utu (kain penutup kepala) 

7) Jimawalu, jima jiji, dali taru (anting ” anting panjang) 

8) Gogo (kalung yang mengikat lehar) 

9) Geno (kalung panjang di dada) 

10)  Sampoaro (kalung lebar) 

11)  Kavari (kalung yang tergantung di dada sampai punggung) 

12)  Ponto Ndate (gelang panjang) 

13)  Lola (gelang kaki) 

14) Vinti (gelang kaki) 
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Yang digunakan pengantin pria: 

1) Baju Banjara (baju lengan panjang) 

2) Puruka Ndate (celana panjang) 

3) Sigara (daster / penutup kepala) 

4) Geno (kalung panjang di dada) 

5) Pavala dan Paseda (gelang) 

6) Sulepe (ikat pinggang) 

7) Keri (keris)
38

 

Semua aksesories yang digunakan pengantin terbuat dari emas. Demikian 

pula ornament yang menghiasi busananya, disulam dari benang emas. 

4. Sesudah Perkawinan 

1. Mandiu Pasili  

Ini adalah prosesi adat perkawinan di Tana Kaili bertujuan untuk 

mempererat hubungan suami istri, agar keduanya dapat hidup rukun dan 

damai. Mandiu Pasili atau mandi kembang bagi pengantin, dilakukan di 

depan pintu rumah pengantin wanita. Kedua pengantin yang telah resmi 

menjadi suami istri memakai sarung panjang (Buya Awi). Pria duduk di atas 

sebilah kapak, sedang wanita duduk di atas alat tenun tradisional yang 

disebut Boko-Boko, disampingnya diletakkan rumput Pakela dan Silaguri. 

Kedua jenis rumput ini kecil bentuknya tetapi akarnya sangat kuat 

menghujam melekat di dalam tanah. 

Perangkat Mandiu Pasili, selain Loyang (Sejenis ember) besar berisi 

air yang telah dicampur dengan ramuan aneka kembang dan daun yang harum 

juga ada mayang kelapa dan mayang pinang. Untuk memayungi kedua 

pengantin saat dimandikan, diletakkan kain putih dan jala ikan yang di 

atasnya ditaruh sebutir telur ayam. Kain putih dan jala ini dipegang oleh 4 

orang ibu ” ibu yang membantu jalannya prosesi Mandiu Pasili. Oleh ibu 

pengantin (Tina Nuboti) sebelum kedua pengantin disiram dengan air 
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kembang terlebih dahulu dibacakan mantera ” mantera (Gane-Gane) ….. ‚He 

tupu, yaku mo mandiu pasili ana botiku, maliuntinuvu, mandate kaloro, 

masempo dale, ne maraya mbulu‛..…… artinya: ‚Hai Tuhanku, aku 

memandikan kedua pengantin ini, agar perkawinan mereka langgeng sampai 

akhir hayat, panjang umur, murah rezeki dan tidak mengalami banyak 

penyakit‛. Selanjutnya kedua pengantin dimandikan oleh ibu pengantin. 

Setelah selesai dimandikan, oleh ibu pengantin kedua pengantin 

disatukan dengan ikatan kain putih pada pinggang mereka dan dibawa 

berjalan masuk ke dalam rumah. Penghamburan beras kuning (Nokambu) 

tetap dilakukan. Setelah sampai di dalam rumah dan kedua pengantin duduk 

pada tempat yang telah disiapkan, mereka Nilili atau diputarkan lilin yang 

masih menyala di atas kepala keduanya lalu ditiup untuk dipadamkan 

bersama. Arang dari sumbu lilin yang dipadamkan itu ditetakkan di dahi, 

leher dan pusat kedua pengantin. Ini bermakna agar keduanya tidak diganggu 

oleh roh atau ilmu jahat yang menurut kepercayaan orang Kaili biasa masuk 

lewat ubun-ubun, leher atau pusat. Di akhir prosesi Mandiu Pasili dilakukan 

pembacaan do’a secara syariat agama Islam sebagai ungkapan kesyukuran 

pada Tuhan Yang maha Esa. 

2. Mematua 

Selain sebagai bagian akhir dari seluruh prosesi upacara adat 

perkawinan Pitumpole, kalangan bangsawan etnis Kaili, Mematua adalah 

kunjungan pertama pengantin wanita ke rumah mertuanya. Upacara adat ini 

bertujuan untuk memberi penghargaan dan penghormatan pengantin wanita 

dan kerabat keluarganya kepada kedua mertuanya. 

Sebelum berkunjung ke rumah mertuanya, terlebih dahulu pengantin 

dan rombongan yang akan mengantar mereka dijemput oleh utusan dari pihak 
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keluarga pengantin pria sebagai isyarat bahwa keluarga pengantin pria telah 

siap menerima kunjungan mereka. Dalam kunjungan Mematua, rombongan 

pengantar juga membawa Petampari (cinderamata) dan Po’olo (aneka kue 

khas yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk sesajian bertingkat). 

Sebelum masuk ke rumah pengantin laki - laki, kedua pengantin di 

tangga rumah terlebih dahulu menginjakkan kaki di Dula Nu Ada (dulang 

adat). Hal ini bermakna agar kedua mempelai dalam mengarungi bahtera 

rumah tangga selalu rukun, damai dan sejahtera. Semua dilambangkan 

dengan kelengkapan perangkat Dula Nu Ada yang terdiri dari : kapak besi, 

rumput Silaguri, rumput Pamanu, daun Kamonji, Siranindi yang semuanya 

diletakkan di atas nampan/ dulang besar. 

Menginjakkan kaki di atas Dula Nu Ada merupakan simbolik 

pernyataan kepribadian yang kokoh, kuat, bersatu dengan bekerja keras 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga. Setelah itu kedua 

pengantin diulurkan Cinde dan dihamburkan beras kuning (Nikambu Ose 

Kuni) oleh tetua adat wanita, dibawa sampai pada tempat duduk mereka 

yang telah disiapkan.
39

 

Bagian lain dari prosesi Mematua adalah Neingga dan Nosipakande. 

Neingga ditandai dengan pengikatan Botiga pada pergelangan tangan kanan 

pengantin wanita. Botiga, terbuat dari manik-manik yang yang ditusuk 

dengan benang. Bila telah diikatkan pada pergelangan tangan pengantin 

wanita, ini berarti pertanda bahwa pengantin wanita telah resmi menjadi 

anak mantu sekaligus anggota keluarga pengantin pria dan berhak 

mengemukakan pendapat dalam musyawarah keluarga, bila diperlukan. Hal 
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ini juga bermakna agar pengantin wanita dapat berbaur atau Mosimposoa 

dengan keluarga, termasuk anak cucu kelak, hidup sehat Wal Afiat tanpa 

goresan-goresan pada kulit atau berpenyakit kulit, yang dalam bahasa kaili 

Ala Nemo Makata, Makadoa dan sebagainya. Setelah Neingga dilanjutkan 

dengan Nosipakande, dimana kedua pengantin saling memberi makan dan 

minum sambil dituntun oleh seorang tetua adat wanita.
40

 

Sajian makanan dalam Nosipakande terdiri dari Uta Tava Tomoloku 

(sayur daun ketela rambat), Bau (ikan), Dagi (daging) dan segelas air putih. 

Semuanya bermakna agar kasih sayang diantara kedua pengantin tak kan 

pupus, saling menjaga dan melindungi, hidup berketurunan seperti 

tumbuhnya ketela rambat. Setelah semua prosesi Nosipakande selesai, 

dilanjutkan dengan pembacaan doa menurut syariat agama Islam.
41

 Sebelum kedua pengantin disandingkan di pelaminan, rangkaian 

upacara adat Mematua diakhiri dengan pemberian cindera mata ( Petampari ) 

dari ayah dan ibu kandung pengantin pria, saudara kandung dan keluarga 

dekatnya kepada anak mantu sebagai wujud tali kasih atas kebahagiaan 

mereka atas selesainya hajatan perkawinan yang telah dilaksanakan. 

 

 

B. Kompetensi Dai Duta Peminangan dalam Prosesi Neduta dan Nesuro pada 
Suku Kaili di Kota Palu 

1. Kompetensi (Pakule) 

Kompetensi menurut Spencer Dan Spencer adalah sebagai 

karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh seorang individu yang 
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berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam 

melaksanakan profesinya atau menduduki suatu jabatan.  

Kompetensi terdiri dari lima tipe karakteristik, yaitu: 

a. Motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan),  

b. Faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), 

c. Konsep diri (gambaran diri),  

d. Pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan  

e. Keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas).42 

Spitzberg dan William cupac mengatakan bahwa kompetensi komunikasi 

memiliki pengertian kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang sesuai dalam mengelola pertukaran pesan verbal (bahasa dan intonasi) 

dan non-verbal (kedekatan fisik dan penampilan) berdasarkan patokan-patokan 

tertentu.
43

 

a. Adapun komponen-komponen kompetensi komunikasi mencakup tiga hal pokok 

seperti skema dibawah ini: 

Knowledge (pengetahuan) + Skills (keterampilan) + Attitude (sikap) = 

Communication Competency 

b. Sedangkan 3 ukuran kompetensi komunikasi, adalah: 

1) Pemahaman terhadap berbagai proses komunikasi dalam berbagai konteksnya 

2) Kemampuan perilaku komunikasi verbal dan non-verbal secara tepat 

3) Berorientasi pada sikap positif terhadap komunikasi 

Komunikator dapat dikatakan seorang yang memiliki kompetensi 

komunikasi, bila memenuhi 3 komponen di atas. 
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c. Bisa disimpulkan, bahwa komunikator yang kompeten harus memiliki syarat 

berikut: 

1) Mengerti apa yang harus dilakukan dalam berbagai peristiwa komunikasi. 

2) Mengembangkan perilaku yang dapat menghasilkan pesan yang tepat. 

3) Peduli pada pentingnya tindakan dan proses komunikasi. 

Peduta dan pesuro44
 merupakan orang yang diberi amanah menjadi duta 

meminang. Peminangan neduta45 dan peminangan nesuro46
, merupakan suatu 

pekerjaan yang gampang-gampang susah
47

, hal ini dikarenakan neduta dan nesuro 

mengharuskan dai atau orang (tokoh adat, tokoh masyarakat/ selain dai) yang 

diamanahkan untuk neduta dan nesuro adalah seorang yang berkompeten dibeberapa 

aspek, diantara aspek yang paling menonjol adalah aspek kemampuan membaca 

situasi, karena meminang itu adalah membawa pesan dari calon mempelai laki-laki 

kepada calon mempelai perempuan dimana hal ini bisa berakibat penolakan apabila 

momen berkomunikasi duta peminangan itu tidak tepat.
48

   

Neduta dan nesuro merupakan satu langkah awal menuju pernikahan, 

didalamnya bukan hanya berlangsung sebuah situasi komunikasi, melainkan karena 
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Peminangan jenis ini banyak terjadi dimasa Totua Ngaulu (orang tua dimasa lampau) 

Biasanya kedua belah pihak adalah sekampung, teman seperjuangan, dulunya bernasab sama pada 

garis keturunan tertentu (bermarga sama) atau biasanya karena hanya rasa simpatik. Walaupun masih 

ada praktek peminangan seperti ini namun sedikit demi sedikit cara ini sudah ditinggalkan, keinginan 

meminang ini tidak lain untuk mendekatkan kembali jarak kekeluargaan kedua belah pihak yang 

sudah jauh, terkadang calon mempelai pun tidak saling kenal, atau tidak memiliki perasaan suka satu 

sama lain, hanya keinginan kedua orang tua atau keluarga atau kerabat yang berinisiatif menjodohkan 

laki-laki dan perempuan secara diam-diam, selanjutnya ketika masing-masing pihak sudah sepakat, 

barulah mereka mengkonfirmasi kepada anak-anak mereka. 

  
46

Peminangan jenis ini adalah penguatan untuk memastikan, biasanya didahului oleh calon 

mempelai yang sudah berpacaran atau sudah memiliki rasa simpatik satu sama lain sehingga terjalin 

komunikasi yang baik. Adapun keluarga dari masing-masing pihak pun sudah saling mengenal, 

mereka juga mengetahui dan seolah merestui hubungan kedua calon mempelai. 
47

Yusuf  Djambolino, (65 Tahun), Mubaligh, Mantan Kepala Sekolah SMPN 3 Palu, 

Wawancara, Palu 18 Juni 2017. 
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Yusuf  Djambolino, (65 Tahun), Mubaligh, Mantan Kepala Sekolah SMPN 3 Palu, 

Wawancara, Palu 18 Juni 2017. 



106 

adanya unsur dakwah yang sedang berinteraksi, diantaranya: dai (subyek), mad’u 

(obyek) dan pesan (massage) , ketika proses ini sedang berlangsung masing-masing 

pihak berupaya memengaruhi lawan komunikasinya, maka sebagai orang yang 

dipercaya menyampaikan maksud untuk menjalankan salah satu sunnah rasulullah 

Muhammad saw, dai harus memiliki beberapa kompetensi pendukung, antara lain: 

1. Kompeten dalam Berkomunikasi/Berdakwah (Nompakule ri potesa) 

 Kompeten dalam berkomunikasi (berdakwah) menjadikan dai sering 

diidolakan mad’u juga sebagai kriteria utama untuk menentukan jenis dakwah, 

seperti memberikan ceramah, praktek ibadah seperti mengurus jenazah, peminangan  

(neduta dan nesuro) atau keteladanan secara profesional. Mad’u akan 

mempromosikan dai yang memenuhi kriteria kompetensi komunikasi yang 

dibutuhkan dan dipersyaratkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan 

situsi-situasi sulit di dalam menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan dan 

keagamaan, Karena kompetensi berkomunikasi merupakan suatu kecakapan dan 

kemampuan individu dalam mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi 

dirinya, serta dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada mad’u. 

Dai yang kompeten dalam hal komunikasi neduta dan nesuro bisa dilihat 

dalam merangkai kata-kata puitis, misalnya: 

‚Wanita yang baik akan memurahkan maharnya namun akan memahalkan 

cintanya‛
49

 

atau 

‚Wanita yang baik pasti akan memurahkan maharnya pada setiap laki-laki 

baik yang ingin menghalalkannya.Wanita yang baik pasti akan memahalkan 

cintanya, pada laki-laki yang hanya ingin mengajaknya pada kemaksiatan 

alias pacaran yang gak cuma nyakitin hati namun juga mendekatkan diri pada 

dosa.‛
50
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KH. Moh. Thayyeb AR. Sulaiman, (66 Tahun), Mantan Kakandep Agama Kabupaten 

Donggala, Wawancara, Palu, (10 Februari 2017). 
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KH. Moh. Thayyeb AR. Sulaiman, (66 Tahun), Mantan Kakandep Agama Kabupaten 

Donggala, Wawancara, Palu, (10 Februari 2017). 
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atau 

‚Sebaik-baiknya lelaki pasti akan menghargai wanita baik dengan 

memberikan mahar paling banyak pada wanita yang ingin dinikahinya. Itulah 

mengapa mereka pasti akan bertanya padamu ingin minta mahar berapa? dan 

pasti akan bekerja keras untuk mampu memberikannya.‛
51

 

2. Kompeten dalam Masalah Spritual (Nompakule riara Agama) 

Masyarakat suku Kaili adalah masyarakat yang fanatik terhadap nilai-nilai 

relegius, terutama agama Islam, sebelum agama Islam di bawa ke tanah Kaili oleh 

dua ulama yakni Syaikh Abdullah al-Raqi (Dato Karama)
52

 dan Al-Habib Idrus bin 

Salim Al-Jufri (Guru tua)
53

, masyarakat suku Kaili adalah penganut agama animisme 

(kepercayaan terhadap kekuatan supranatural dari roh atau alam), mereka sangat 

menyukai hal-hal mistis di luar kemampuan manusia. Kehadiran dua ulama besar 

tersebut di tanah Kaili memberi arah baru dalam corak berpikir masyarakat Kaili, 

dalam perjalanannya mereka mampu mengalahkan ilmu hitam para hulubalang raja, 

dan mendakwahkan ajaran Islam yang logis.  

Dai harus mampu mendeskripsiskan pesan-pesan al-Qur’an dan al-Sunnah 

nabi Muhammad saw, diberbagai aspek kehidupan, terutama pada saat neduta dan 

nesuro, contoh: pada saat terjadi perbedaan pendapat antara pihak keluarga 

perempuan dan pihak keluarga laki-laki dalam penentuan nilai mahar dan biaya 
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KH. Moh. Thayyeb AR. Sulaiman, (66 Tahun), Mantan Kakandep Agama Kabupaten 

Donggala, Wawancara, Palu, (10 Februari 2017). 
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Datuk Karama atau Syekh Abdullah Raqie adalah seorang ulama Minangkabau yang 

pertama kali menyebarkan agama Islam ke Tanah Kaili atau Bumi Tadulako, Sulawesi Tengah pada 

abad ke-17. Awal kedatangan Syekh Abdullah Raqie atau Datuk Karama di Tanah Kaili bermula di 

Kampung Lere, Lembah Palu (Sulawesi Tengah) pada masa Raja Kabonena, Ipue Nyidi memerintah 

di wilayah Palu. Selanjutnya Datuk Karama melakukan syiar Islam-nya ke wilayah-wilayah lainnya di 

lembah Palu yang dihuni oleh masyarakat Suku Kaili. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Palu, 

Donggala, Kulawi, Parigi dan daerah Ampana. 
53

Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan SIS Al Jufri atau Guru Tua 

(lahir di Taris, Hadramaut, Yaman, 15 Maret 1892 meninggal di Palu, 22 Desember 1969 pada umur 

77 tahun) merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang pendidikan agama 

Islam, sepanjang hidupnya, ulama yang akrab disapa Guru Tua ini dikenal sebagai sosok yang cinta 

ilmu. Tak hanya untuk diri sendiri, ilmu itu juga ia tularkan kepada orang lain. Salah satu wujud 

cintanya pada ilmu adalah didirikannya lembaga pendidikan Islam Alkhairaat sebagai sumbangsih 

nyata Guru Tua kepada agama Islam. 
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pelaksanaan pesta pernikahan, dai harus tampil sebagai pencerah dengan memberi 

nasehat kepada keluarga laki-laki,
54

 QS. Al Nisa/ 4: 4
55

 

              

Artinya:  

‚berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan‛,
56

  

Atau berkata‛  

‚Sebaik-baiknya wanita adalah yang paling murah maharnya, sedangkan 

sebaik-baiknya lelaki adalah yang memberi mahar paling banyak. Jika laki-

laki mampu memberi mahar yang banyak dan ikhlas tentu itu merupakan 

sebuah kemulian, dan bagi wanita yang baik tidak membebankan sesuatu 

diluar kemampuan pihak laki-laki, karena setelah selesai pernikahan segala 

sesuatu akan menjadi tanggungan bersama, utang bersama, harta, bersama, 

beban bersama, jadikanlah urusan orang menjadi sesuatu kemudahan agar 

Allah juga memudahkan urusan kalian.‛
57

 

Disinilah kelihatan kompetensi dai dalam penguasaan terhadap seperangkat 

pengetahuan, ketrampilan, nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dalam bertindak sesuai dengan profesinya 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan 

dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian 

kompetensi dai dalam bidang spiritual menunjukkan keterampilan atau pengetahuan 

yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai tujuan yang 

terpenting. Kompetensi juga menjadi karakteristik seorang dai kala berhubungan 

dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi. 
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H. Haerullah Muh. Arif, (42 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan, Wawancara, 
Palu (20 Februari 2017). 
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Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Syamil Qur`an, 2014), 

h. 142. 
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Pemberian itu ialah maskawin yang besar-kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua 

pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. 
57

KH. Moh. Thayyeb AR. Sulaiman, (66 Tahun), Mantan Kakandep Agama Kabupaten 

Donggala, Wawancara, Palu 10 Februari 2017 
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3. Kompeten Secara Intelektual (Nompakule ri Pompikiri)  

 Pada prosesi neduta dan nesuro dai harus mampu memberi pencerahan 

terhadap pihak perempuan pihak yang akan dipinang, agar mewaspadai beberapa ha-

hal negatif, dengan melakukan kesia-siaan seperti: 

1) Pergaulan bebas 

Pergaulan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bersosialisasi. 

Pergaulan terjadi baik pada laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, 

dan perempuan dengan perempuan. Kemudian dalam setiap pergaulan itu terjadi 

pergaulan bebas. Lalu, sebenarnya apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas 

merupakan cara berteman tanpa batas, baik dalam berbicara dan berperilaku dan 

sebagainya. Sayangnya, cara ini lebih sering mendatangkan dampak negatif pada 

pergaulan bebas yang lebih banyak terjadi antara laki-laki dan perempuan. Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai tingginya angka 

pernikahan remaja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja 

terhadap dampak sex bebas. menurut data yang diperoleh BKKBN, sebanyak 20,9 

persen remaja di Indonesia mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah, 

tentu angka ini merupakan angka yang terbilang tinggi dan memprihatinkan. "Tren 

muda-mudi saat ini berhubungan seksual diluar pernikahan sulit dielakkan. Oleh 

karena itu sebaiknya kedua belah pihak memudahkan proses peminangan ini dan 

mempercepat proses pernikahannya.
58

 

2) Dampak Negatif Memaksakan Pesta Besar-besaran. 

Pesta yang meriah, yang dilandasi keinginan untuk kesombongan dan pamer 

akan berbuntut pada kekurangan material pasca pernikahan, sebab pernikahan bukan 

hanya perkara sehari-dua hari, melainkan perkara yang harus dijalani seumur hidup, 

yang tentunya membutuhkan modal, mental dan material yang kuat. Jangan sampai 
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Bambang Abudjulu, (32 Tahun), Dai Muda Kota Palu. Hasil Wawancara, Palu 5 Juli 2017. 
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dikemudian hari kalian menjadi raja sehari dan menjadi budak bertahun-tahun, selalu 

gali lobang tutup lobang.
59

  

4. Kompeten di Bidang Sosial Budaya Kaili (Nompakule ri masala ada To Kaili)  

Keberhasilan dalam meminang faktor pendukung kompetensi yang lain 

adalah dai yang diamanahkan untuk neduta dan nesuro berlatar belakang suku Kaili 

dan termasuk tokoh dalam lingkungan al Khairat
60

 baik dari segi pendidikan maupun 

organisai. Hal ini karena masyarakat suku Kaili memiliki sifat yang sangat familiar 

terhadap dai dari suku mereka sendiri (to Kaili) terlebih lagi bila dai tersebut 

berlatar belakang pendidikan Al Khairat
61

 (Abnaul Khairat)62
. 

Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi 

yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat 

kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan 

tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha 

agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidaksesuaian dalam kompetensi-

kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang 

berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu 

pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan dai (personal 
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Bambang Abudjulu, (32 Tahun), Dai Muda Kota Palu. Wawancara, Palu 5 Juli 2017. 
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Al Khairaat sebagai sebuah institusi pendidkan yang  memiliki peran dan jasa yang sangat 

besar terutama terhadap masyarakat Sulawesi Tengah. Alkhairaat dirikan di Palu, Sulawesi Tengah, 

kala usia Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri menginjak 41 tahun. SIS Al Jufri dianggap sebagai 

inspirator terbentuknya sekolah di berbagai jenis dan tingkatan di Sulawesi Tengah yang dinaungi 

organisasi Al khairaat, dan terus berkembang di kawasan timur Indonesia. Al Khairaat berjasa dalam 

pendidikan dan menciptakan kader muslim. Lembaga pendidikan Al Khairaat telah mencetak banyak 

kader berkualitas. Mereka tidak saja dapat berkiprah pada level daerah, namun juga nasional. Kader-

kader Al Khairaat bertebaran di berbagai bidangkehidupan. Lembaga ini memiliki ikatan emosional 

yang kuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari elemen kedaerahan Sulawesi Tengah. Demikian 

kuatnya ikatan emosional tersebut, semua masyarakat Sulawesi Tenah punya rasa memiliki yang 

tinggi terhadap Al Khairaat. Lembaga ini telah menjadi bagian dari keseharian dimana mereka 

tumbuh dan berkembang sebagai sebuah masyarakat. 
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Nurdin Lakaru, (66 Tahun), Imam Masjid Al Abraar Kelurahan Buluri/ Anggota Dewan 

Adat Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi. Wawancara, Palu (17 Februari 2017). 
62

Sebutan untuk orang yang pernah belajar di yayasan pendidikan al Khairat. 
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selection), perencanaan pengalihan tugas (succession planning), penilaian dakwah 

(performance dakwah) dan pengembangan (development) hanya memberi pengaruh 

yang sangat signifikan hal ini secara empirik memberi indikasi pada hasil keputusan 

‚iya‛ atau ‚tidak‛ jawaban dari pihak calon mempelai wanita.    

Dalam proses peminangan neduta dan nesuro peneliti menemukan dua 

macam kualifikasi dai duta peminangan:  

1) Kompetensi dai duta biasa 

Sejatinya setiap komunikasi bukanlah dakwah dan setiap dakwah pastilah 

komunikasi, namun kompetensi dai dapat juga digunakan sebagai kriteria untuk 

menentukan penempatan wilayah dakwah dan situasi sebelum berdakwah.  

Dakwah yang memiliki struktur
63

  akan menempatkan dai yang memiliki 

kompetensi komunikasi pada kondisi yang sesuai situasi dan kondisi mad’u, 

sebaliknya dai yang sering berdakwah sendirian biasanya menunggu informasi dari 

mad’u lewat saluran hand phone atau didatangi dikediamannya,
64

   

Sebelum mengutus dai, dakwah yang memiliki struktur melakukan evaluasi 

terhadap dai tersebut, biasanya dari latar belakang pendidikan, track record dai, atau 

rekomendasi dari dai yang lebih senior, dengan demikian potensi keberhasilan 

dakwah bukan saja didukung dari segi kompetensi komunikasi yang telah dimiliki 

dai akan tetapi faktor managemen yang baik bisa sangat mendukung proses 

keberhasilan neduta dan nesuro.65
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Biasanya pada saat meminang pihak mempelai laki-laki akan menghubungi Imam Masjid, 

kemudian Imam besar yang memutuskan siapa yang bisa diutus, apakah semua perangkat masjid atau 
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Hadi Noto Modjo, (64 Tahun), Pensiunan PNS/ Pegawai Syara Masjid Besar Al Ithihad 

Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, Wawancara, Palu  06 Juni 2017. 

 
65

Ismail Pangeran, (51 Tahun), Dosen IAIN Palu, Ketua FKUB (Forum Komunkasi Umat 

Beragama) Provinsi sulawesi-Tengah, Wawancara , Palu (14 Februari 2017). 
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Berdakwah dalam proses neduta dan nesuro merupakan uji kompetensi tidak 

formal para dai, setelah sekian lama dai menuntut ilmu maka mengawal peminangan 

merupakan praktek dakwah yang uji konfrontatif, apakah dai mampu memberi 

pengaruh atau tidak, karena pada proses ini dai dituntut memberi efek dan secara  

konsisten mempertahankan karakteristiknya yaitu Motif, responsif, gambaran diri, 

Pengetahuan/ skil dan dedikatif.  

Menghadapi dua macam bentuk peminangan pada suku Kaili, kompetensi 

yang harus dimiliki seorang dai yang paling sederhana pada saat nesuro adalah 

minimal menguasai Fiqh Khitbah dan berpengetahuan agama, sebab dalam prosesi 

ini keterlibatan dai seolah hanya mengaminkan kesepakatan yang sudah dibicarakan 

sebelum prosesi nesuro itu terjadi, Setelah terjadi kesepakatan dai menutup dengan 

doa keselamatan dan Al Fatihah.‛
66

 

Dai yang kurang memahami kultur dan budaya to Kaili dan sangat standar 

kemampuannya, sebaiknya tidak mencoba untuk melakukan peminangan neduta, 

karena neduta mengharuskan dai memiliki kemampuan yang komplit dari aspek 

yang telah dijelaskan sebelumnya.
67

 

2) Kompetensi dai duta profesional, 

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa dua pengertian kompetensi, 

pertama adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu), 

makna kedua, kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau 

batiniah. Sedangkan Pengertian profesional adalah orang yang menyandang suatu 

jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang 

tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap penampilan atau performance seorang dai 
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KH. Moh. Thayyeb AR. Sulaiman, (66 Tahun), Mantan Kakandep Agama Kabupaten 

Donggala, Wawancara, Palu 10 Februari 2017. 
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Ismail Pangeran, (51 Tahun), Dosen IAIN Palu, Ketua FKUB (Forum Komunkasi Umat 

Beragama) Provinsi sulawesi-Tengah, Wawancara , Palu (14 Februari 2017). 
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dalam melakukan pekerjaan di profesinya. Jika kedua pengertian ini di integrasikan 

maka dai yang profesional dalam urusan meminang baik itu neduta atau nesuro, 

adalah dai yang betul-betul menjadi protagonis atau seperti pengacara yang 

membela mati-matian kliennya di hadapan hakim. 

 Dai duta peminangan adalah seorang negosiator ulang, baik saat neduta atau 

nesuro, ketika menjadi peduta mahar dan biaya pesta selalu di tekan ke angka  

terendah, hal ini sebagai inisiatif supaya tidak ada pembengkakan anggaran tak 

terduga, dan apabila ia menjadi topo ntarima peduta (penerima duta/ berada dipihak 

perempuan), sedapat mungkin   biaya pesta di maksimalkan demi tidak terjadinya 

peristiwa memalukan pada saat perjamuan
68

, yaitu kehabisan bahan makanan buat 

para tamu. Dai profesioanl akan memperjuangkan kliennya  demi keberhasilan 

peminangan, karena  mereka memiliki semboyan ‚pantang mendapat penolakan‛.
69

  

Djambolino mengatakan bahwa pedagang yang cakap punya potensi jadi dai 

duta peminangan yang sukses, karena salah satu kelebihannya adalah pandai dalam 

bernegosiasi (kemampuan tawar-menawar), ‚Mahal dalam menjual dan murah dalam 

membeli.‛
70

  

Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Suparno bahwa 

competency refers to an individual’s knowledge, skill, ability or personality 

characteristics that directly influence job performance. Artinya, kompetensi 

mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan (keahlian) dan kemampuan 

ataupun karakteristik kepribadian yang memengaruhi kinerja.  

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kompetensi adalah 

karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif  atau unggul dalam 
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Salah satu tradisi yang masih bertahan di kota Palu adalah melaksakan akad nikah 

sekaligus resepsi atau perjamuan di rumah mempelai perempuan.  
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Ismail Pangeran, (51 Tahun), Dosen IAIN Palu, Ketua FKUB (Forum Komunkasi Umat 
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Yusuf  Djambolino, (65 Tahun), Mubaligh, Mantan Kepala Sekolah SMPN 3 Palu, 

Wawancara, Palu 18 Juni 2017. 
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situasi pekerjaan tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar 

(underlying characteristic) karena karakteristik individu merupakan bagian yang 

mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk 

memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu. Kemudian dikatakan berkaitan 

antara perilaku dan kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi 

perilaku dan kinerja. 

Jika dai terlalu percaya diri dengan kompetensinya yang sangat standar, saat 

diutus untuk prosesi neduta kemungkinan besar akan terjadi penolakan.
71

  

Ada tiga kisah yang ditemukan peneliti dilapangan, terkait pengaruh 

kompetensi dai, Pertama adalah dai biasa, yang kedua adalah dai kaya kompetensi; 

Kisah pertama: 

Kasmudin mengisahkan
72

, ‚pernah ada proses nesuro73
, dai yang hadir pada 

saat itu adalah seorang dai yang sangat dibawah standar kompetensi komunikasinya, 

dai tersebut seolah tidak mampu bernegosiasi, pasrah ketika mendengar mahar satu 

setel emas (sekitar 15 juta) dan biaya pesta yang disampaikan, sangat tinggi yakni 

sebesar 50 juta rupiah, (tidak sesuai dengan kemampuan calon mempelai laki-laki 

yang hanya punya uang 30 juta rupiah), pernikahan pun batal karena dai tidak 

mampu bernegosiasi, padahal kedua sejoli tersebut sudah 5 tahun berpacaran. 

Sebenarnya kompetensi yang dimiliki seorang dai yang paling sederhana 

adalah kompetensi dalam bernegosiasi (kemampuan tawar-menawar).
74
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Peminangan jenis ini adalah penguatan untuk memastikan, biasanya didahului oleh calon 

mempelai yang sudah berpacaran atau sudah memiliki rasa simpatik satu sama lain sehingga terjalin 

komunikasi yang baik. Adapun keluarga dari masing-masing pihak pun sudah saling mengenal, 

mereka juga mengetahui dan seolah merestui hubungan kedua calon mempelai. 
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Bentuk komunikasi ini adalah komunikasi Model S-R ini merupakan model 

yang paling sederhana dari model-model komunikasi lainnya. Hakikatnya terdapat 

pada proses aksi-reaksi, maksudnya apabila seseorang memberikan aksi maka orang 

yang merupakan sasaran komunikasi akan memberikan reaksi berupa respon 

tertentu, dalam hal ini aksi yang dilakukan dapat berbentuk verbal (kata-kata), non 

verbal (isyarat), perbuatan atau hanya sekedar gambar. Secara luas, model ini juga 

menjelaskan bahwa suatu reaksi yang dilakukan dapat berhubungan dengan kegiatan 

komunikasi yang akan terjadi setelahnya, dapat di asumsikan bahwa perilaku 

komunikasi manusia dapat diramalkan. Manusia pada model komunikasi ini adalah 

makhluk yang statis, yang melakukan segala sesuatunya akibat adanya rangsangan 

dari luar (stimulus) bukan berdasarkan inisiatif dan kehendak individu.
75

 

Kisah kedua: 

Fauzi Yahya
76

 menceritakan sebuah contoh kasus yang dialami kawan 

karibnya pada tahun 2007, di daerah Kecamatan Palu Selatan terjadi proses aksi-

reaksi dalam prosesi neduta, yang melibatkan dai yang kurang kompeten, 

sebelumnya seorang laki-laki cukup terpelajar, jatuh cinta pada seorang teman 

perempuannya warga Kelurahan Tatura, namun perempuan tersebut sudah menjalin 

asmara dengan laki-laki lain, untuk memuluskan niatnya laki-laki tersebut 

menyampaikan niat ingin meminang wanita dimaksud kepada orang tuanya, 

kemudian pertemuan membahas kelanjutan kenginan anak mereka disampaikan pada 

seorang dai, sebelum meminang, keluarga pihak laki-laki telah berterus terang pada 

dai bahwa mereka memiliki anggaran dana 100 juta untuk mahar dan uang belanja. 

Dai memanggil seorang lagi tokoh masyarakat untuk ikut bersama-sama neduta. Di 
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dalam proses neduta, dai sudah mengutarakan semua keinginan dan kemampuan 

laki-laki yang mengamanahkannya, namun tetap ditolak oleh perempuan, dengan 

alasan ia sudah menjalin asmara dengan teman kampusnya, menurut hemat peneliti, 

kisah ini mencerminkan kompetensi dai yang sangat minim dari aspek-aspek 

pendukung kebrhasilan, hingga berujung pada kepasrahan dai yang terbentur 

masalah hubungan privasi (asmara) seorang wanita dengan lelaki lain. 

Singkat dari pembicaraan tersebut peneliti tulis dalam bentuk narasi berikut: 

Dai  : Ri banua kami naria kulinci langgaina bo nakava mo 
temponamo ra poviaka gimpuna, tapi le na kasi mpu ane 
kulinci hai aga sa mbaa ri gimpu baru na, patuju kami hi tasere 
ri banua komiu hi kulinci besina ra posialaka ante anu kami ri 
banua ?  ‚(Dirumah kami ada seekor kelinci jantan yang sudah 

waktunya dibuatkan kandang sendiri‛, tapi sayangnya terlalu 

kasihan jika kelinci itu hanya seekor di kandang barunya, 

kiranya di rumah ini ada seekor lagi untuk kami persatukan 

dengan kelinci kami dirumah?. 

Pihak Perempuan : iyo mpu le Ustad, nakana hai, naria mami sa mbaa kulinci 
besina ri banua kami hi tapi le... ni peinta kami eva nariamo 
calon kulinci langgaina ‚(betul Ustad, Kami memang memiliki 

seekor kelinci dirumah ini), (tapi sayang..., sepertinya kelinci 

kami itu sudah punya bakal calon jantan).‛ 

Dai  : niuli kami mamala bara ni ulika ka kami anu natekaika kulinci 
miu bara natantumo ni gimpu calon tupuna, ane dopa, da no 
more-more geira randa ante kabilasa aga nosi tengea dopa 
muni nosi tantu maipia tengeana makava manggeni tesa ? 
‚(menurut kami sekiranya, boleh diberitahukan pada kami 

apakah kelinci itu sudah pasti di kandangkan calon 

pemiliknya?, atau masih sekedar bermain-main saja (belum ke 

tahap serius)‛ masih bebas berkeliaran, hanya sekedar pacaran 

belum ada kepastian kapan pihak laki-laki tersebut datang 

bawa bicara?). 

Dai  : ane dopa nositantu ntali rara geira randua hai ?, berimba kira-
kira ra pekiri belo kasi ranga padota kulinci langgai kami hi ?  
apa kulinci kami hi naopa mo doi na, naopa mo karona, naopa 
mo rara na pokonya mamala mo ia nosigimpu ante kulinci 
mombine na, pade doi na hi sasiopualima juta ka doi balanja, 
pade ni tambai vai ante sapulu gram bulava sangu set ka sunda 
na, mamala bara potesa kami hi ni pekiri pakabelo le!!  ‚(jika 

masih mengambang hubungan mereka ? baiknya keinginan 
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kelinci kami bisa dipertimbangkan, karena kelinci ini sudah 

sangat siap dananya, lahir batin, untuk di kandangkan dengan 

betinanya, kami siap di angka 95 juta uang belanja dan 10 

gram setelan emas sebagai mahar), sekiranya apa yang kami 

sampaikan bisa di pikirkan baik-baik),   

Pihak Perempuan : neparuru le Ustad, kapumpuna hi ni peinta kami ia nosigande 

randua manjili dako ri kampus, bara haimo hai tengea na, ane 
mamala   Ustad mo tongoraka sampalai ra pekutana belo ruru 
riara kamara ‚(tunggu dulu Ustad, akhir-akhir ini kami 

melihat ia berboncengan kalau pulang kampus, sepertinya 

mereka pacaran, Kalau begitu kami bicarakan sebentar di 

dalam Ustad, barangkali dia mau terus terang), ‛(pihak  

perempuan berdiskusi internal di dalam kamar) 

Dai  : iye mamala potesaka moruru, ni tongoraka kami le, ‚(ya 

silahkan kami tunggu)‛ 

Pihak Perempuan : vesi Ustad, ni tesa kami mo pangane ante ia, tapi eva dopa na 
jodo kulinci kami ante kulinci Ustad, niulina vei naria mo 
calon na, roa na ri kampus vei langgai hai, sekitar rua mpae 
pas naupu kulia na pade nakava tumai geira pihak langgai 
neduta, apa nosi janji mo geira randua ‚(begini Ustad, Kami 

sudah bicara didalam, tapi sepertinya belum jodoh kelinci 

kami dengan kelinci Ustad, ‚Dia mengaku akhir-akhir ini 

sudah berpacaran dengan teman kampusnya, mereka berdua 

sudah saling berjanji, saling menunggu sampai selesai kuliah 

dan katanya setelah wisuda sekitar dua tahun akan datang, 

laki-laki itu mau melamar.)‛ 

Dai :   Ooo dopa muni na tantu langgai hai, kakava kami hi le nerusu 
ana miu le, karena kakava kami hi anu patuju belo jadi 
berimba kira-kira ane dopa nakava peduta na tumai, ra pekiri 
ruru haja kami hi le,  apa kami nggaulu nakava neduta, geira 
dopa na tantu, bara nakava? bara ledo? dopa nisani, sebab ane 
aga tesa ntona le mamala nitipale (Ooo rupanya belum juga 

ada kepastian mereka/ laki-laki itu datang menemui keluarga 

anda, kedatangan kami ini semata-mata untuk kebaikan dan 

atas dasar niat baik bukan untuk mendesak anak perempuan 

anda, jadi sekiranya apa yang telah kami sampaikan tadi bisa 

dipertimbangkan terlebih dahulu dengan baik, karena kami 

kan datang terlebih dahulu secara resmi melamar, mereka 

belum tentu datang, apa betul datang?, atau tidak? belum bisa 

dipastikan, sebab kalo hanya bicara orang tidak bisa dipegang) 

Pihak Perempuan :   itu mo itu Ustad, kami hi ranga madota mpu mosimposialaka 
kulinci kami ante kulinci miu le, tapi ngana sisii ntani na muni 
pompekiri geira, (itulah Ustad kami ini ingin sekali saling 

menjodohkan kelinci, tapi anak sekarang beda pikirannya)  
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Dai  : Ooo domo ya, bara mpu le na jodo geira, jadi manjili mo kami 
le, Assalamu alaikum (baiklah barangkali betul mereka belum 

jodoh, kalau begitu kami permisi. Assalamu alaikum).  

 Dai, anak laki-laki dan orang tuanya bersama tokoh masyarakat tersebut 

pulang dengan kekecewaan. Kisah diatas menggambarkan sikap dai yang terlalu 

datar-datar saja seolah tidak memeberikan reaksi terhadap aksi penolakan dari pihak 

perempuan. Menurut hemat peneliti, penolakan hanya sebuah isyarat bahwa 

sebenarnya peluang tetap ada, dari pengalaman beberapa tokoh adat dan dai neduta 

profesional, ada beberapa peluang besar berefek besar untuk menyelesaikan masalah 

seperti ini: 

1. Laki-laki yang neduta sudah sangat siap. 

2. Pacar anak perempuan tersebut akan datang melamar dua tahun akan 

datang. 

3. Pacar anak perempuan itu datang melamar nanti setelah wisuda. 

4. Jika perempuan yang dipinang selalu diantar pulang kuliah, kemungkinan 

besar perempuan itu butuh laki-laki yang siaga (siap, antar, jaga). Maka 

perlu sedikit waktu untuk pendekatan. 

5. Peluang untuk mendekati pihak keluarga, agar bisa membujuk anak 

perempuannya terbuka lebar, karena seolah pihak keluarga anak perempuan 

itu  merestui siapa yang datang lebih dulu dari pada menunggu yang belum 

pasti.. 

 Analisis peneliti terkait masalah ini adalah, posisi menguntungkan berada di 

posisi laki-laki neduta karena kesiapan lahir dan bathin untuk menikah, kesiapan ini 

yang sangat penting untuk kehidupan jaman sekarang dimana banyak anak yang 

sudah siap materi dan mental tapi karena pergaulan hingga mereka masih ingin 

bebas, paling tidak anak laki-laki yang datang meminang bisa berhasil andai ia 

bertemu dengan dai neduta yang profesional, kedua, peluang yang bisa dimasuki dai 
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adalah dua tahun akan datang pacar anak perempuan tersebut akan datang melamar, 

apakah ada yang mampu memastikan hidup manusia dua tahun yang akan datang?. 

Sedangkan laki-laki bersama pedutanya sudah datang dengan dana mahar dan biaya 

pesta yang sangat tinggi di tahun 2007 sebesar 100 juta rupiah
77

  

 Kisah ketiga: 

 Iskandar Ismail
78

 mengisahkan, ‚bahwa dirinya pernah dibantu oleh 

beberapa dai dalam meminang dan Alhamdulillah semua berhasil, dari istri pertama 

sampai istri ketiga,‛semua kepentingan ku dibela, yang paling berkesan dari ketiga 

dai neduta adalah saat bersama almarhum KH. Nurdin Khalid, beliau adalah peduta 

sejati, dan seorang dai yang profesional, andai beliau masih hidup mungkin saya 

sudah memiliki istri keempat,‛ saya tidak menyangka bahwa pihak keluarga 

perempuan seolah terdiam dan setuju-setuju saja, padahal orang tua istri saya 

awalnya tidak setuju, karena alasan bahwa ‚pengacara tukang kawin, dan 

penghasilan tidak tetap,‛ ketika teman saya Subhan Rija Pue
79

 mengatakan bahwa di 

wilayah Palu Selatan ada dai yang kharismatik, maka saya pun menemuinya, 

mencoba menceritakan keinginan saya untuk menikah lagi, pak kyai langsung 

menyetujui untuk neduta dan kami pun pergi bersama-sama neduta, sebelum pergi 

pak kyai menulis dengan pensil nama calon istri saya dan orang tuanya di telapak 

kaki saya, dan pak kyia pun menulis di telapak kakinya, entah apa makna terkandung 

didalamnya, karena penasaran saya bertanya, kata beliau ‚ini hanya syarat saja, 

Keyakinan pada kekuasaan Allah adalah segalanya‛ tiba di tepi halaman rumah 
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calon istri saya, saya melihat pak kyai menghentakkan kakinya dengan keras ditanah 

sambil membaca doa ‚Bismillah.‛ 

رٍْلٍِأمَْريٍٍِوَاحْلُلٍْعُقٍْ  ٍاشْرحٍَْلٍِصَدْريٍِوَيَسِّ  دَةًٍمِنٍْلِسَانٍٍِيَ فْقَهُواٍقَ وْلٍِرَبِّ
‚lalu berkata ‚saya Alif kalian Ba, Saya ibarat Musa Kalian ibarat Fir’aun‛ diamlah 

seperti yang pernah terjadi atas kekuasaan Allah, dan hanya kepada Allah saya 

bertawakal, “ لْتٍُعَلَىٍاللَّوِ، باِللَّوٍٍِبِسْمٍِاللَّوٍِتَ وكََّ قُ وَّةٍَإِلٍََّ حَوْلٍَوَلٍََ لٍََ ”80
 

 Kompetensi dai, tidak hanya terletak pada skil dan pengalaman tetapi 

keyakinan pada Allah merupakan kunci utama menjadi dai, perlu ditegaskan di 

dalam penelitian ini adalah dai neduta akan mudah menghadapi seputar masalah 

nesuro, tetapi dai yang biasa nesuro harus banyak melatih diri dan belajar agar 

mampu menghadapi bebagai sifat atau paham masyarakat secara psikologis.
81

 

5. Kompetensi Strata Sosial/ Pangkat dan Jabatan (Nompakule ri Tomaoge) 

 Keberhasilan dai dapat ditunjang dengan posisi yang lebih tinggi dari mad’u 

yang dihadapi, sudah menjadi hukum alam bahwa setiap bawahan patuh terhadap 

atasan, dalam neduta dan nesuro latar belakang pangkat, jabatan strata sosial 

seorang dai mampu membuat dai tampil lebih percaya diri.  

 Penampilan yang menarik, kecakapan dalam hal komunikasi, kemampuan 

intelektual yang baik, serta posisi dai dalam masyarakat, dapat menjadi penentu. 

Strata sosial, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadapa upaya dai 

memberikan pengaruh komunikasi terhadap mad’unya, dai tampak berwibawa dan 

tidak dipandang sebelah mata. Salah satu strategi dai sebagai penunjang 

keberhasilan dai dalam meminang adalah posisi dai yang haru lebih tinggi dari 

mad’unya. Mad’u yang sudah merasa kecil dihadapan dai adalah tanda keberhasilan. 
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6. Kompetensi Sosiolinguistik (Nompakule Nololita Basa Nto Kaili ) 

 Sosiolinguistik adalah kajian interdisipliner yang mempelajari pengaruh 

budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Dalam hal ini bahasa berhubungan 

erat dengan masyarakat suatu wilayah sebagai subyek atau pelaku berbahasa sebagai 

alat komunikasi dan interaksi antara kelompok yang satu dengan yang lain.
82

 

 Dalam proses peminangan kecakapan menggunakan sajak atau pantun 

sangat penting demi mendekatkan komunikasi pada satu tujuan neduta dan nesuro 

agar diterima. Menurut Abdul Chaer Sosiolinguistik ialah subdisiplin linguistik yang 

mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya dalam masyarakat. Di dalam 

bukunya Abdul Chaer juga menyatakan bahwa apa yang dibicarakan dalam 

sosiolinguistik ialah pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata 

tingkat bahasa, berbagai akibar dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam 

serta waktu pemakaian ragam bahasa itu.
83

 

 Kebiasaan Masyarakat suku Kaili dalam meminang adalah masih 

menggunakan istilah yang abstrak dalam menggambarkan atau menunujuk sesuatu 

sebagai obyek pemebicaraan, seperti, Kata ‚anak‛ di ubah Menjadi ‚kelinci‛. Oleh 

karena itu kompetensi di bidang sosiolingustik sangat penting. 

 Sementara studi sosiolinguistik sangatlah luas, Paling tidak satu konsep 

yang penulis uraikan disini adalah Konsep fundamental dalam sosiolinguistik yakni 

komunitas tutur. Komunitas tutur adalah sebuah konsep dalam sosiolinguistik yang 

menggambarkan kelompok tertentu yang terdiri dari orang-orang yang menggunakan 

bahasa dengan cara yang unik dan saling diterima di antara mereka agar diterima 

menjadi bagian dari suatu komunitas tutur, seseorang harus memiliki kompetensi 

komunikatif. Artinya, penutur memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa 
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dengan cara yang tepat dalam situasi tertentu. Adalah mungkin bahwa seorang 

penutur secara komunikatif kompeten dalam lebih dari satu bahasa.
84

 

 Komunitas tutur bisa jadi merupakan anggota suatu profesi dengan jargon 

khusus, kelompok-kelompok sosial seperti siswa SMA atau penggemar hip-hop, atau 

bahkan kelompok erat seperti keluarga dan karib. Anggota komunitas tutur akan 

sering mengembangkan slang (bahasa gaul) atau jargon untuk melayani tujuan 

kelompok dan prioritas khusus. 

 Komunitas praktik memungkinkan para sosiolinguis untuk menguji 

hubungan antara sosialisasi, kompetensi, dan identitas. Karena identitas adalah 

struktur yang sangat kompleks, mempelajari sosialisasi bahasa merupakan sarana 

untuk menguji tingkat interaksional-mikro aktivitas praktis (kegiatan sehari-hari). 

Pembelajaran bahasa sangat dipengaruhi oleh keluarga tetapi didukung oleh 

lingkungan setempat yang lebih besar, seperti sekolah, tim olahraga, atau agama. 

Komunitas tutur mungkin eksis dalam komunitas praktik yang lebih luas.
85

 

 

 

C. Citra Dai 

Secara bahasa citra dapat diartikan sebagai gambar atau gambaran, 

sedangkan secara istilah citra adalah gambaran yang dimiliki orang banyak 

mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, maupun produk. Citra dapat juga 

diartikan suatu kesan kuat yang melekat pada banyak orang tentang seseorang, 

sekelompok orang atau tentang suatu institusi. 

Citra dai dalam pemahaman sehari-hari bisa diartikan kesan mendalam, baik 

atau buruk kesan tersebut tergantung pengamalan seorang dai atau golongannya. 
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Indikator citra dai berkenaan dengan penilaian terhadap seseorang dai yang telah 

melewatkan proses komunikasi dan proses dakwah, baik di  instansi, lembaga atau 

mad’u secara langsung.  

Citra dai berkaitan erat dengan kompetensi yang dimilikinya, seorang dai 

yang memiliki citra positif dalam prespektif komunikasi adalah ia yang punya skil 

komunikasi dakwah dan kredibilitas komunikasi dakwah. Kredibilitas akan sangat 

menentukan citra seorang dai.  

Teori citra dai menjelaskan pengertia madú terhadap kredibilitas dai, apakah 

ia mendapat penilaian positif atau negatif dimata madúnya. Persepsi madú baik 

positif maupun negatif terhadap diri seorang dai sanagnt berpengaruh dalam 

menentukan apakah mereka akan menerima pesan tersebut atau tidak. Semakin 

tinggi kredibilitas seorang dai maka semakin mudah madú menerima pesan-pesan 

yang disampaikan, begitu juga sebaliknya.
86

 

Wacana utama bagi setiap dai dalam rangka mengoptimalkan dan 

membangun citra positif melingkupi tiga dimensi, yaitu kebersihan hati, kecerdasan 

pikiran dan keberanian mental. Jika seorang dai hanya mamiliki kebersihan hati saja, 

misalnya tanpa didukung oleh kecerdasan intelektual dan keberanian mental, maka 

pekerjaan dakwahnya akan mudah terhenti. Begitu pula sebaliknya, jika seorang dai 

hanya memiliki kecerdasan intelektual belaka tanpa didukung oleh kebersihan hati 

dan mental, maka yang terjadi hanya akan mengganggu kehidupan masyarakat. 

Seorang dai yang akan bertugas menyebarkan pesan-pesan Allah, niscaya 

harus membangun kredibilitas diri. Membekali diri dengan keilmuan, keahlian, 

integritas kepribadian dan sikap mental lainnya. Ia akan dihadapkan pada bermacam 

situasi sosial, serta macam-macam pribadi yang sudah tentu membutuhkan cara-cara 
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tersendiri untuk menghadapinya. Untuk itu, diperlukan dai-dai yang kreatifitas dan 

tercerahkan.
87

 

Dalam rangka menegakkan dakwah sehingga ajaran Islam diketahui, 

dipahami dan dilaksanakan oleh umat, diperlukan diperlukan juru dakwah yang 

berkualitas. Juru dakwah tersebut sejatinya adalah orang yang mengerti hakikat 

Islam dan mengetahui apa yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Kesuksesan kegiatan dakwah sangat ditentukan oleh kualitas dan kepribadian 

seorang dai. Dengan kualitas yang dimiliki seorang dai, ia akan medapatkan 

kepercayaan (kredibilitas) serta citra yang positif diantara madú baik individu atau 

masyarakat.
88

 Dai yang memiliki citra, akan menghadirkan suasana tenang pada 

prosesi neduta dan nesuro, karena rasa segan yang lahir dari simpatik mad’u kepada 

dai, bentukan lain dari citra dai yang tinggi di mata mad’u adalah kharisma dai.  

  

D. Metode Komunikasi Dai 

Dalam menunjang keberhasilan proses dakwah saat neduta dan nesuro maka 

dai membutuh metode atau cara yang tepat agar dakwah bisa efektif. Melihat 

methode dari segi bahasa, kata metode berasal dari dua kata yaitu ‚ meta ‛ yang 

berarti melalui dan ‚ hodos ‛ yang berarti jalan atau cara.
89

 Dengan demikian kita 

dapat mengambil kesimpulan bahwa metode dakwah adalah cara atau jalan yang 

harus dilalui guna mencapai suatu tujuan, dari sumber lain menyebutkan bahwa 

metode berasal dari bahasa Jerman methodica yang berarti ajaran tentang metode 

dan dalam bahasa Yunani metode berasal dari kata methodos yang berarti jalan, lalu 

dalam bahasa Arab disebut thariq.90
 Kesimpulannya bahwa metode dakwah adalah 

cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran suatu maksud tertentu.  
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Peminangan neduta dan nesuro adalah usaha atau aktifitas dengan lisan atau 

tulisan yang bersifat mengikat, oleh karena itu kaitannya dengan dakwah menyeru, 

mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah swt sesuai 

dengan garis-garis aqidah, syariat serta akhlak islamiyah. Dalam pelaksanaan 

dakwah pada prosesi ini, dai selayaknya harus mengetahui metode-metode dalam 

penyampaiannya. Dalam menerangkan cara-cara berdakwah Allah swt berfirman 

dalam QS al-Nahl/16 :125. 

                                  

                            

Terjemahnya: 

‚Serulah kepada jalan tuhanmu dengan hikmah, mauidzah hasanah, dan 

debatlah mereka dengan cara yang terbaik, Tuhanmu Maha Mengetahui siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan ia Maha Mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk‛.
91 

Dari ayat di atas jelaslah bahwa seorang dai duta peminangan harus 

memperhatikan metode-metode tersebut sehingga visi dan misi dalam berdakwah 

saat meminang dapat tercapai, dimana susunan metode tersebut disajikan sebagai 

acuan dalam berdakwah sesuai kondisi dan situasi. Dari surat tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa metode dakwah itu mencangkup tiga bagian yaitu : 

1)  Al ” Hikmah   ( لْكمةا ) 

Hikmah secara bahasa memiliki beberapa arti: al-Adl, al-Ilm, al-Hilm, al-

Nubuwah, al-Quran, al-Injil, al-Sunnah, dan lainnya. Para ulama telah 

mendefinisikan secara istilah. Al-Hikmah berarti mengetahui sesuatu yang terbaik 

dengan pengetahuan yang paling baik. Ibn Katsir menafsirkan kata Hakim, dengan 

keterangannya, hakim dalam perbuatan dan ucapan, hingga dapat meletakan sesuatu 

pada tempatnya. 
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Dakwah al-Hikmah, yang berarti dakwah bijak, mempunyai makna selalau 

memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi mad’u dan al-Hikmah ini ditujukan 

kepada mad’u yang kapasitas intelektual pemikirannya terorganisasikan, 

cendikiawan, atau ilmuwan. Dengan demikian maka hikmah itu menggunakan cara 

yang relevan dan realistis hingga dapat diterima oleh mad’u. 

Peminangan suku Kaili merupakan peminangan tradisional yang sering 

melibatkkan tokoh adat atau unsur eksternal, hal inilah yang memungkinkan terjadi 

beberapa perseppsi tentang uang mahar dan biaya pesta, tradisi doi sunda yang 

tinggi bagi dai yang berkompeten bukan sebuah masalah melainkan hal ini menjadi 

celah buat kedua pihak untuk bersatu beberapa kata-kata hikmah yang bisa 

disampaikan seperti:  

‚Nabi Muhammad saw adalah orang yang paling baik dan bijak dalam 

memberikan besar mahar, di antaranya beliau pernah menikahkan sahabat 

dangan sahabiyah hanya dengan mahar surah al Fatihah, kemudian pestanya 

hanya dengan suguhan ala kadarnya, di era sekarang kebijakan Nabi tersebut 

bisa diaplikasan lewat kesadaran kita akan kemampuan yang memang 

disanggupi oleh kedua belah pihak, banyak uang belanja untuk biaya pesta 

diberikan laki-laki, berarti pesta meriah, sedikit uang belanja pesta diberikan 

laki-laki insya Allah pesta sederhana-sederhana saja. Mahar yang tinggi 

bukan ukuran langgengnya sebuah pernikahan, banyaknya undangan yang 

datang bukan ukuran keberkahan pesta, tetapi ketaqwaan dan rasa saling 

menerima kekurangan kelebihan masing-masing itulah kunci menggapai 

kebahagian hakiki.
92

‛ 

 

a. Al-Hikmah berdasarkan sumbernya: 

1) Allah menyebut namanya dengan kata hikmah dalam Al-Qur’an sebanyak 20 

kali. 

2) Diantara pekerjaan Rasulullah saw, adalah mengajarkan Hikmah. 

3) Allah menganjurkan untuk berdakwah dengan Metode Hikmah ini, dalam 

surat Al-Nahl ayat 125. 
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b. Al-Hikmah berdasarkan Sistem dan Strukturnya. 

Dalam proses menjalankan metode dakwah dengan Al-Hikmah tentunya 

memiliki sistem dan strukturnya. Rasulullah saw adalah salah satu yang 

menggunakan metode Hikmah. Beliau sering menggunakan cara hikmah dalam 

menyampaikan dakwahnya, Rasulullah saat itu menggunakan seluruh sistem 

dalam Pendekatan hikmahnya, beliau menggunakan pikiran, perasaan dan segala 

pengalamannya dalam menghadapinya. Dari apa yang dicontohkan Rasulullah, 

dapat dipetik sistem yang dipakai dalam pendekatan hikmah ini. Dari mulai 

menggunakan pemikiran, perasaan dan pengalamannya membuat beliau sukses 

dalam menghadapi problem yang ia hadapi. Karena beliau menganalisis terlebih 

dahulu apa yang ada dalam jiwa orang Quraisy pada saat itu dan mengetahui 

yang menjadi keinginan diri mereka. Dengan cara itu Rasul  mampu 

memberikan penyelesaian yang sesuai dengan jiwa orang yang merasakan 

masalah tersebut. 

c. Al-Hikmah berdasarkan Thabaqoh dan Bentuknya 

Dalam konteks pelaksanaannya, metode al-Hikmah lebih efektif dalam 

konteks Dakwah Fardiyah, fi’ah dan Ummah. Dakwah Fi’ah sendiri memiliki 

pengertian, dakwah yang dilakukan terhadap kelompok kecil. Term fi’ah 

diambil dari QS al-Baqarah/2: 249. 

  ...                     

              

Terjemahnya: 

...Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, 

berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat 

mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah beserta 

orang-orang yang sabar."
93
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Sementara dakwah ummah berarti dakwah yang dilakukan pada mad’u 

yang bersifat masal.  

Al-Hikmah lebih condong efektif dengan tiga thabaqah konteks tersebut 

diatas karena sifat yang dimiliki al-Hikmah sendiri yaitu, menyeru dengan 

menyesuaikan situasi, kondisi dan emosionalnya sang mad’u. Seperti contoh 

dalam konteks keluarga yang termasuk dakwah fi’ah. Seorang ayah yang 

menyeru anak-anaknya akan serta merta menyesuaikan dengan kondisi fisik atau 

nalar anak. 

Dalam prosesi neduta dan nesuro metode hikmah disampaikan dai pada 

saat memulai proses peminangan, karena pada awal neduta dan nesuro hikmah 

berfungsi sebagai penggugah perasaan mad’u, dengan penyampaian kata-kata 

hikmah mad’u akan merasakan kesejukan. Dalam QS. Al-Nahl/16: 125. 

                                    

                         

Terjemahnya; 

‚serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
94

 dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.
95

 

Al-Hikmah dipandang dari segi bentuk dakwah, mengarah pada bentuk 

dakwah Tablig dan Irsyad. Karena unsur utama Hikmah adalah seruan yang juga 

ciri utama dakwah tablig juga irsyad. Seperti dalam bentuk irsyad, seorang 

penyuluh akan memberi jawaban atas problem yang dihadapi pasiennya dengan 

sebuah jawaban yang sudah dengan tepat dianalisis dengan keadaan sang pasien. 

Dan masih banyak contoh yang dapat diambil dalam bentuk Hikmah ini. 
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d. Contoh kisah hikmah yang disampaikan dai dalam neduta dan nesuro 

‚Seorang murid bertanya tentang rahasia jodoh pada gurunya, ‚guru 

bagaimanakah hakikat jodoh itu?‛ 

Gurunya berkata ‚melintaslah di taman bunga, ingat! Ketika melintas 

engkau tidak boleh menoleh lagi kebelakang, apalagi kembali ketempat semula’. 

Petikkan untukku sekuntum bunga yang terindah. Ingat, petikkan satu saja yang 

terindah.‛ 

‚Maka pergilah si murid melintas taman bunga. Di sana terhampar 

berbagai macam bunga, yang bisa saja semaunya dia petik. Namun teringat 

pesan gurunya, ‚..hanya satu saja bunga terindah.‛ Maka dia putuskan untuk 

mencermati dengan sangat hati-hati setiap bunga yang dilewatinya. 

‚Setiap dia melihat di depan ada lagi bunga yang palng indah, tetapi 

ketika didekati terlihat lebih indah lagi bunga didepannya, ketika dihampirinya 

bunga indah itu, nampak lagi yang lebih indah di depannya, begitu seterusnya, 

dia telah mencapai setengah bagian dari taman tersebut. Namun teringat pesan 

gurunya, ‚bahwa dia tidak bisa menoleh apalagi balik lagi kebelakang‛ 

Tanpa sadar, dia telah melintasi semua bagian taman. Ia bingung dengan 

keindahan bunga yang masing-masing memiliki corak dan keindahan tersendiri. 

Semuanya mewakili warna pelangi. Semuanya harum. Ada yang sangat indah 

tapi sayangnya berduri. Sampailah murid itu di penghujung taman tanpa ada 

satu bunga pun dipetiknya. 

Dia berjalan kembali kepada gurunya. Merasa waktunya habis, dia 

menyerah pada pilihannya. Dia menuju kediaman gurunya, dan mengutarakan 

penyesalannya. ‚Maaf, Guruku.‛saya tidak menemukan yang paling indah, 

bahkan saya bingung karena semua indah, dan punya ciri keindahan tersendiri. 

‚Itulah bukti bahwa kau harus mengendalikan keserakahanmu. Niscaya 

ketika kau tak mampu mengendalikannya, maka sekali lagi, keserakahanmu 
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akan menghancurkan dirimu sendiri. Engkau merasa banyak laki-laki sempurna 

yang kau nanti-nantikan, tapi waktu terus berlalu, padahal kau tak sadar 

hidupmu sedang meninggalkanmu. 

‚Begitu banyak laki-laki gagah di luar sana, setidaknya kau 

memberanikan diri untuk memilih salah satunya. Memberanikan diri untuk 

bersama dengannya sehidup-semati, dalam suka dan duka. Tuhan melalui takdir-

Nya hanya memberimu setangkai bunga, maka kamu menentukan nasib dengan 

memilih salah satunya. Inilah jodohmu, dan jodohmu berada di tanganmu, yang 

kau minta dari Tuhan untuk kau miliki, kau rawat, dan kau sayangi sampai 

kapanpun. 

‚Inilah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang memberimu 

pilihan-pilihan untuk bertindak; tidak membuatmu menyerah pada takdir. 

Kehidupan yang berputar pada lingkaran waktu, ketika satu bunga tumbuh 

bermekaran, kau petik, dan kelak kau lahirkan bunga tercantik darinya, untuk 

melahirkan bunga yang tak kalah cantik di kemudian hari.‛ 

Hikmah dalam al-quran disebutkan sebanyak 20 kali , bentuk masdarnya 

adalah hukman yang memiliki makna aslinya adalah mencegah. Dari kata ini 

dapat dikaitkan bahwa dakwah menghindari dari hal hal yang kurang relevan 

dalam pelaksanaan tugas dakwah. Al hikmah dapat diartikan juga sebagai al’adl 

(keadilan), al- haq (kebenaran),  al- hilm(ketabahan), al ‘ilim (pengetahuan) dan 

al nubuwwah (kenabian). Al-Hikmah juga diartikan sebagai pengetahuan yang 

dikembangkan dengan tepat, hingga menjadi sempurna. 

Menurut Ibnu Qoyim berpendapat bahwa pengertian hikmah yang paling 

tepat adalah seperti yang dikatakan Mujahid dan Malik yang mendefinisikan 

bahwa hikmah adalah pengetahuan tentang kebenaran dan pengalaman, 

ketepatan dalam perkataan dan pengalamannya. Hal ini tidak bisa dicapai 
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kecuali dengan memahami al- Quran, dan mendalami Syariat-syariat Islam serta 

hakikat iman.
96

 

2) Al - Mau’idza Al ” Hasanah 

  Terminologi mau’izhah hasanah dalam perspektif dakwah sangat populer, 

istilah mau’izhah hasanah terdiri dari dua kata yaitu mau’izhah dan hasanah. Kata 

mau’izhah berasal dari kata wa’adza-ya’idzu-wa’dzan-‘idzatan yang berarti; nasihat, 

bimbingan, pendidikan dan peringatan. Sedangkan hasanah adalah kebaikan. 

 Mau’izhah hasanah dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung 

unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran serta pesan-pesan positif yang dapat 

dijadikan pedoman dalam kehidupan akhirat. Dalam neduta dan nesuro tugas dai 

menyampaikan dan membimbing kedua belah pihak, agar terhindar dari perbuatan 

dosa, membimbing kedua belah pihak kepada ketaatan, dalam prosesi yang terjadi 

dari saat notate dala hingga mandiu pasili, dai dapat melihat beberapa hal yang 

seolah memberatkan pihak calon mempelai laki-laki, maka dengan kompetensi yang 

dimilikinya, dai dapat menjelaskan kepada pihak perempuan agar benda-benda adat 

yang sekiranya sulit didapatkan dizaman sekarang, sebaiknya diganti dengan benda 

yang mudah didapatkan, seperti dulang berkaki, jika tidak ditemukan, sekiranya 

diganti dengan baki (dulang) biasa. 

Adapaun klasifikasi dari mau’izhah hasanah adalah: 

a. Petuah atau nasihat. 

b. Bimbingan, pengajaran (pendidikan). 

c. Kisah-kisah 

d. Kabar gembira dan peringatan  

e. Pesan-pesan positif 
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Pelusuran lebih lanjut kata mau’izhah hasanah akan mengandung arti yang 

masuk ke dalam kalbu dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan.  

Secara etimologis mauidzah merupakan bentuk asal dari kata waadza-yaidzu-

iwa’dzan; yang memiliki arti menasehati dan mengingatkan akibat suatu perbuatan. 

Selanjutnya mauidzah menurut kebanyakan pendapat para ilmuan memiliki sinonim 

dengan nasehat. Dalam lintas sejarahnya, metode ini menjadi bagian terpenting 

dalam pelaksanaan dakwah para nabi terdahulu termasuk nabi Muhammad saw.  

Bagi sebagian ulama mengharuskan ada tambahan kata sesudah kata 

Mauidzah, karena nasehat masih bersifat umum yang bisa dikaitkan dengan nasehat 

kejahatan dan lainya yang berefek negatif. Maka dapat kita lihat diberbagai sumber, 

kata Mauidzah selalu memiliki terusan kata Hasanah untuk menunjukan kekhususan 

kata Mauidzah sebagai nasehat yang baik. 

a. Mauidzah Hasanah berdasarkan Sumbernya: 

1) Surat al-Nahl/ 16: 125. 

                               

                          

Terjemahnya; 

‚serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
97

 dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.
98

 

2) Al-Nisa/4: 63. 
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Terjemahnya: 

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di 

dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan 

berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan 

yang berbekas pada jiwa mereka. 

3) Nasehat atau Mauidzah adalah sebagai dasar Agama, seperti diungkapkan 

rasul dalam Sabdanya, ‚Agama adalah Nasehat.‛ 

b. Mauidzah Hasanah berdasarkan Sistem dan Strukturnya 

Dalam sebuah sistem yang didasarkan pada Prinsip metode Mauidzah 

Hasanah ada hal yang penting yang mesti diperhatikan. Yaitu cara penyampaian 

nasehat dan isi nasehat itu sendiri. Dalam ilmu komunikasi ada beberapa cara agar 

dalam menyampaikan nasehat dapat menghasilkan respon yang kita inginkan, 

diataranya dengan cara menganalisis kepribadian orang yang akan dinasehati dan 

menganalisis bentuk masalah yang menjadi akibat datangnya sebuah nasehat. 

c. Mauidzah al-Hasanah berdasarkan Thabaqoh dan Bentuknya. 

Mauidzah atau Nasehat berdasarkan pada Thabaqahnya merujuk pada 

konteks dakwah fardiyah. Fardiyah sendiri memiliki pengertian, Ajakan atau seruan 

kepada perorangan. Dalam ilmu komunikasi dikenal kata Interpersonal yang berarti 

komunikasi yang melibatkan dua orang saja. 

Sedangkan Mauidzah Hasanah atau Nasehat dipandang dari bentuknya 

merujuk pada bentuk dakwah yang dikembangkan oleh Bimbingan Penyuluhan Islam 

(BPI) di Universitas Negeri Islam. Kajian itu merujuk pada Irsyad yang berarti 

proses penyampaian ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan dan 

psikoterapi. Dan dalam konteksnya Irsyad menggunkan prinsif dakwah Mauidzah 

atau nasehat dalam menyampaikan segala hasil analisisnya. 

Mauidzah Hasanah atau nasehat untuk kedua calon mempelai agar ridha pada 

masing-masing pihak, sehingga terlepas dari keluhan atau penyesalan karena 
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kelebihan dan kekurangan yang dimiliki calon pasangannya, untuk itu seorang dai 

yang kompeten harus mampu membawa mad’u nya pada suasana tenang, sabar, 

ikhlas, dan bersyukur. Adapun contoh yang bisa disampaikan pada tahapan ini. 

Contoh kisah: 

Seorang lelaki berdoa kepada Allah swt agar diberikan bunga indah dan 

kupu-kupu. Namun Allah swt mengabulkan doanya dengan mengaruniakan kaktus 

dan kepompong. Lelaki ini sedih, tidak mengerti kenapa pemberian-Nya berbeda 

dengan apa apa yang dia minta. Kemudian dia berfikir : Allah swt pasti tidak salah 

memberi karunia. Dia memutuskan untuk tidak  mengeluh dan tetap bersabar 

walaupun di cemooh oleh teman-temannya, bahwa dikampung itu ada seorang laki-

laki memiliki kebiasaan aneh memelihara kaktus berkepompong.  

Musim berganti musim, akhirnya tibalah musim kemarau panjang di desa itu. 

Hampir semua bunga dan hewan ternak mati. Kecuai kaktus berkepompong tersebut. 

Setelah beberapa lama laki-laki itu  terperanjat ketika melihat dari pohon kaktus 

yang buruk dan berduri itu telah tumbuh bunga yang sangat cantik. Dan dari 

kepompong yang berulat terselubung, telah berubah menjadi kupu-kupu yang indah 

tidak kalah cantik dengan bunga-bunga warga yang sudah layu dan mati.  

Demikian bersyukurnya laki-laki tersebut, dalam hati ia berujar bahwa Allah 

swt selalu melakukan semua perkara dengan benar ! Cara Allah swt selalu cara yang 

terbaik, walaupun kelihatannya semuanya salah. Jika memohon sesuatu dan 

menerima yang lain dari Allah swt, Percayalah, ‚Yakinlah bahwa Allah swt 

senantiasa memberikan apa yang  pinta hamba-Nya melalui proses hingga tiba 

waktu yang tepat. Allah tidak selalu memberikan apa yang diminta hamba-Nya, 

melainkan apa yang mereka butuhkan.‛ Allah swt tidak pernah gagal memenuhi 

permintaan hamba-Nya, teruslah berdoa kepada-Nya tanpa ragu dan mengeluh. Duri 
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hari ini … adalah bunga hari esok ! Allah swt memberikan pilihan yang terbaik 

kepada mereka yang menyerahkan ketentuan kepada-Nya. 

3) Al- Mujadalah Bi - al - Lati Hiya Ahsan      

       Mujadalah merupakan upaya dakwah melalui bantahan, diskusi, atau 

berdebat dengan cara yang terbaik. Seperti halnya pada metode Mauidzah, Kata 

Mujadalah dianggap harus memiliki kata tambahan sebagai prinsip dakwah. Maka 

para ulama menambahkan kata al-ahsan setelah kalimat mujadalah, untuk 

menuunjukan unsur positif pada prinsip mujadalah ini. Prinsip metode ini ditujukan 

kepada mad’u yang melakukan penolakan, tidak peduli atau mungkin membantah. 

Prinsip Mujadalah atau perdebatan bukan sarana mencari siapa yang menang 

dan yang kalah, akan tetapi merupakan sesuatu yang dipakai untuk mempertahankan 

dan meluruskan kegiatan dakwah terutama pada saat neduta dan nesuro. Karenanya 

diharapkan seorang da’i memiliki kearifan dalam pemakaian metode Mujadalah ini. 

a. Mujadalah al-Ahsan berdasarkan Sumbernya 

1) Allah memerintahkan menggunakan metode Mujadalah dalam surat al-

Nahl/ 16: 125 dan surat al-Ankabut/29:46. 

a) Surat al-Nahl/ 16: 125. 

                                    

                         

Terjemahnya; 

‚serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
99

 dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.
100

 

 

                                                           
99

Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak 

dengan yang bathil. 
100

Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 536.  
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b) Surat al-Ankabut/29:46. 

                             

                             

    

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu berdebat denganAhli Kitab, melainkan dengan 

cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara 

mereka dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) 

yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan 

Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya 

berserah diri". 

2) Metode ini merupakan akibat dari tabiat fitrah manusia yang suka 

membantah. Seperti dalam al-Quran surat al-Kahfi/18: 54 

                    

       

Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam 

Al Quran ini bermacam-macam perumpamaan. dan manusia adalah 

makhluk yang paling banyak membantah. 

b. Mujadalah al-Ahsan berdasarkan Sistem dan Strukturnya 

Secara sistem, Metode Mujadalah dilakukan dengan alasan adanya 

pembantahan dan penolakan dalam proses dakwah. Dengan demikian Mujadalah 

merupakan sesuatu yang amat penting dalam pelaksanaan dakwah, terutama di 

zaman seperti sekarang ini. Namun harus juga diperhatikan subtansi dan efek yang 

akan ditimbulkan jika dalam perdebatan dengan pihak yang membantah kita justru 

terpojokan bukan karena Subtansi keislamannya tapi karena kekurangan kemampuan 

dalam metode ini. 
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Para dai peduta dan pesuro harus memiliki kekuatan pemikiran yang luas dan 

memiliki mental yang kuat pula saat menghadapi pembantahan dari upaya akulturasi 

yang mungkin akan memancing dan menguji mental seorang da’i.  

c. Muja>dalah al-Ahsan berdasarkan Thabaqoh dan Bentuknya 

Metode Mujadalah al-Ahsan ini bisa dilakukan dalam beberapa konteks 

Thabaqoh. Diantaranya, Fardiyah, Fi’ah, Ummah, dan Hizbiyah. Jadi, metode 

Muja>dalah atau perdebatan bisa terjadi pada konteks face to face atau juga bisa 

dalam konteks antar kelompok kecil juga. Dalam perkembangannya sering kita 

simak perdebatan antar Agama, termasuk didalamnya para dai yang membela panji 

Islam. Konteks seperti itu termasuk Thabaqah yang tinggi mencakup tingkat global. 

Dipandang dari segi bentuknya, metode Muja>dalah hanya condong pada kegiatan 

dakwah dengan bentuk Tablig. Karena tablig bersifat insidental, oral, masal, 

seremonial, bahkan kolosal.  

a. Metode Berdebat 

Berdebat menurut bahasa berarti berdiskusi atau beradu argumen. Di 

sini, berarti berusaha untuk menaklukan lawan bicara sehingga seakan ada 

perlawanan yang sangat kuat terhadap lawan bicara serta usaha untuk 

mempertahankan argumen dengan gigih. Secara epistemologis, berdebat 

sebagaimana didefinisikan para ulama adalah: 

1) Usaha yang dilakukan seseorang dalam mempertahankan argumen untuk 

menghadapi lawan bicaranya. 

2) Cara yang berhubungan dengan pengukuhan pendapat atau madzhab. 

3) Membandingkan berbagai dalil atau landasan untuk mencari yang paling tepat. 

Perdebatan memiliki dua sifat; dengan cara baik dan dengan cara yang tidak 

baik. Sebagaimana firman Allah swt: 
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Terjemahnya:  

‚Debatlah mereka dengan cara yang lebi baik.‛   

ٍ.…كفرواٍباالباطلٍليدحضواٍبوٍالْقٍٍويجادلٍالذين
Terjemahnya: 

‚Dan orang kafir mendebat dengan alasan yang bathil untuk melenyapkan 

kebenaran…‛ 

Melihat berbagai macam perdebatan ini, al-Quran menyarankan perdebatan 

yang terbaik sehingga menjadi metode yang dianjurkan, sebagai yang diungkapkan 

dalam nashnya sebagai salah satu metode dakwah. Metode perdebatan yang baik 

tersebut merupakan salah satu metode dakwah rasional (nabhaj aqly) adapun 

bentuknya bias berupa diskusi, tukar pandangan, atau dialog. Sayyid Qutb 

menyatakan bahwa dalam menerapkan metode diskusi dengan cara yang baik perlu 

diperhatikan hal-hal berikut: tidak merendahkan pihak lawan, atau menjelek-jelekan, 

karena tujuan diskusi bukan mencari kemenangan, melainkan kebenaran. 

b. Tujuan berdebat atau diskusi semata-mata untuk menunjukan kebenaran 

sesuai dengan ajaran Allah. 

a. Tetap menghormati pihak lawan, sebab jiwa manusia tetap memiliki harga diri. 

Karenanya harus diupayakan ia tidak merasa kalah dalam diskusi dan merasa 

tetap dihargai dan dihormati.
101

 

b. Dasar-dasar Metode Perdebatan 

1) Debat merupakan fitrah manusia. Dari sini manusia bisa dilihat menjadi dua 

kategori; baik dan tidak baik. Jika dilihat dari sifatnya, apakah dia 
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Sayyid Qutb, fi dhibah al Quran Jilid IV (Cairo: Dar al Syuruq, 1399 H/1979 M), h. 2202. 
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membantah teradap kebenaran atau sebaliknya. Sebagaimana dalam QS al-

Kahfi/18: 54 dan QS al-Anfa>l/08: 6 

1. QS al-Kahfi/18: 54  

....            

Terjemahnya: 

‚Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah‛. 

2. QS al-Anfa>l/08: 6 

                ….    

Terjemahnya: 

Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa 

mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, 

sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu)… 

2) Allah memerintahkan untuk menggunakan metode berdebat. Firman Allah al-

Ankabut: 

                  ….    

Terjemahnya: 

‚Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan 

cara yang paling baik‛…. 

Para nabi selalu diuji dengan bermacam perdebatan, al-Quran menjadikan 

metode ini yang tepat digunakan oleh para Nabi dalam dakwah mereka. Ini dapat 

dilihat dari kisah yang diceritakan Allah dalam al-Quran tentang Nabi Nuh as. Ayat-

Nya sebagai berikut: 

               ….    

Terjemahnya: 

‚Mereka berkata "Hai Nuh, Sesungguhnya kamu telah berbantah dengan 

Kami‛…. 
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c.  Dipakai dalam dakwah; sejak masa Rasul hingga sekarang. 

Metode ini dipakai sejak masa sahabat hingga sekarang, para ulama salaf 

menggunakannya dengan baik, dan mereka menghindari perbuatan debat yang 

tercela. Dalam hal ini selayaknya orang yang melaksanakan kegiatan dakwah harus 

memiliki kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan metode ini meliputi: 

1. Kemampuan Berkomunikasi 

2. Kemampuan Menguasai Diri 

3. Kemampuan Pengetahuan Psikologi 

4. Kemampuan Kengetahuan Kependidikan 

5. Kemampuan Pengetahuan di Bidang Pengetahuan Umum 

6. Pengetahuan di Bidang Ilmu al-Quran 

7. Kemampuan Membaca Al-Quran dengan fasih 

8. Kemampuan Pengetahuan di Bidang Ilmu Hadits 

9. Kemampuan di Bidang Ilmu Agama secara Umum.
102

 

Adapun metode dakwah yang lain yaitu, Metode keteladanan (Qudwah 

Hasanah) Menurut bahasa, qudwah berarti uswah; yang berarti keteladanan atau 

contoh. Meneladani atau mencontoh, sama dengan mengikuti suatu pekerjaan yang 

dilakukan sebagaimana adanya. Yang dimaksud keteladanan di sini adalah 

keteladanan yang baik. Dalam ayat yang dikemukakan di muka, keteladan sengaja 

diberi sifat baik, karena dalam prakteknya, bisa saja seseorang menjadi teladan yang 

buruk. Dalam hadits diungkapkan: Barangsiapa yang membuat tradisi baik, maka 

baginya pahala atas apa yang dilakukannya serta pahala orang lain yang mengikuti 

tradisi tersebut tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikutinya sedikitpun. Dan 

barang siapa yang membuat tradisi buruk, maka baginya dosa serta dosa yang 

mengikutinya tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikitpun. 
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Slamet, Prinsip-prinsip Metodologi Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hal. 69-77 
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Adapun metode dakwah lainnya yaitu: 

a. Pendekatan Diskusi 

Pendekatan diskusi pada zaman sekarang sering dilakukan lewat berbagai 

diskusi keagamaan, dalam nesuro da’i berperan sebagai nara sumber, sedangkan 

mad’u berperan sebagai audience. Sebaliknya dalam Tujuan dari diskusi ini adalah 

membahas dan menemukan solusi semua permasalahan yang berkaitan dengan 

dakwah sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. 

b. Pendekatan Penawaran  

Merupakan salah satu falsafat pendekatan penawaran yang dilakukan oleh 

Nabi untuk beriman kepada Allah swt tanpa mengekutukannya dengan yang lain. 

cara ini dilakukan oleh nabi dengan memakai metode yang tepat dan tanpa ada 

paksaan  sehingga mad’u ketika meresponnya tidak dalam keadaan terpaksa maupun 

tertekan. 

 

 

E. Strategi dan Prinsip Komunikasi Dai Saat Prosesi Neduta dan Nesuro 
pada Peminangan Suku Kaili di Kota Palu  

1. Strategi Qaulan Baligha (ًقَ وْلًٍَبلَِيغا) 
Didalam al-Quran kata qaulan baligha, yaitu surah an-Nisa'/4: 63, yaitu 

berbicara dengan menggunakan ungkapan yang mengena, mencapai sasaran dan 

tujuan, bicaranya jelas, terang, dan tepat. Ini berarti bahwa bicaranya efektif. 

                        

       

Terjemahnya: 

Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam 

hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 

pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa 

mereka. 
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Ayat ini menginformasikan tentang kebusukan hati kaum munafik, bahwa 

mereka tidak akan pernah bertahkim kepada Rasulullah saw, meski mereka 

bersumpah atas nama Allah, kalau apa yang mereka lakukan semata-mata hanya 

menghendaki kebaikan. Walapun begitu, beliau dilarang menghukum mereka secara 

fisik (makna dari ‚berpalinglah dari mereka‛), akan tetapi, cukup memberi nasehat 

sekaligus ancaman bahwa perbuatan buruknya akan mengakibatkan turunnya siksa 

Allah,
103

 dan berkata kepada mereka dengan perkataan yang baligh. 

Kata baligh, yang berasal dari balagha, oleh para ahli bahasa dipahami 

sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Juga bisa dimaknai dengan ‚cukup‛ 

(al-kifayah). Perkataan yang baligh adalah perkataan yang merasuk dan membekas di 

jiwa. Sementara menurut al-Ishfahani,
104

 bahwa perkataan tersebut mengandung tiga 

unsur utama, yaitu bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki,dan isi 

perkataan adalah suatu kebenaran. Sedangkan term baligh dalam konteks pembicara 

dan lawan bicara, adalah bahwa si pembicara secara sengaja hendak menyampaikan 

sesuatu dengan cara yang benar agar bisa diterima oleh pihak yang diajak bicara. 

Secara rinci, para pakar sastra, seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab, 

membuat kriteria-kriteria khusus tentang suatu pesan dianggap baligh, antara lain:
105

 

1) Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan 

2) Kalimatnya tidak bertele-tele, juga tidak terlalu pendek sehingga 

pengertiannya menjadi kabur 

3) Pilihan kosa katanya tidak dirasakan asing bagi si pendengar 

4) Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan lawan bicara 

5) Kesesuaian dengan tata bahasa. 
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Al-Thabari, Jāmi' al-Bayān, jilid 5, h. 153.  ̀
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Al-Ishfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, (Beirut: Dar al-ma'rifah, tt.), ditahqiq oleh 

Muhammad Sayyid Kailani,, dalam term balagha, h. 60. 
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 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), jilid 2, h. 468. 
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Untuk mengawali peminangan hendaknya dai membuka pembicara dengan 

strategi ini, karena dalam hal meminang lima poin di atas bisa menjadi menjadi tolak 

ukur seberapa kompeten dai yang datang menghadiri proses neduta dan nesuro 

tersebut,  

Kata-kata pembuka biasanya seputar pengalaman hidup orang-orang saleh 

dijaman para nabi dan rasul sehingga hal ini membuka cakrawala berpikir mad’u 

yang kenetulan hadir ditempat terjadinya proses peminangan. Contoh pembukanya: 

1. Bertilawah (jika dai memiliki suara yang merdu, maka memulai dengan 

membaca ayat-ayat al-Quran dngan merdu bisa sangat membantu 

mempengaruhi mad’u 

2. Menyampaikan realitas kehidupan anak muda sekarang yang kian hari kian 

bebas dalam bergaul 

3. Memberi gambaran pahala bagi orang yang menikah dan memudahkan 

proses pernikahan. 

4. Dakwahnya selalu bersifat motivasi
106

 

2. Strategi Qaulan Karima (ًكٍَريما  (قَ وْلًَ
Kata ini ditemukan di dalam al-Quran hanya sekali, yaitu surah al-Isra': 23 

yaitu berbicara mulia yang menyiratkan kata yang isi, pesan, cara serta tujuannya 

selalu baik, terpuji penuh hormat, mencerminkan akhlak terpuji dan mulia. 

                             

                               

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
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KH. Moh. Thayyeb AR. Sulaiman, (66 Tahun), Mantan Kakandep Agama Kabupaten 

Donggala, Wawancara, Palu 10 Februari 2017. 
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baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. 

(QS al-Isra'/17: 23)
107

 

Ayat ini menginformasikan bahwa ada dua ketetapan Allah yang menjadi 

kewajiban setiap manusia, yaitu menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang 

tua. Ajaran ini sebenarnya ajaran kemanusiaan bersifat umum, karena setiap manusia 

pasti menyandang dua predikat ini sekaligus, yakni sebagai makhluk ciptaan Allah, 

yang oleh karenanya harus menghamba kepada-Nya semata; dan anak dari kedua 

orang tuanya. Sebab, kedua orang tuanyalah yang menjadi perantara kehadirannya di 

muka bumi ini. Bukan hanya itu, struktur ayat ini, di mana dua pernyataan tersebut 

dirangkai dengan huruf wawu 'athaf, yang salah satu fungsinya adalah menggabung-

kan dua pernyataan yang tidak bisa saling dipisahkan, menunjukkan bahwa berbakti 

kepada kedua orag tua menjadi parameter bagi kualitas penghambaan manusia 

kepada Allah. 

Berkaitan dengan inilah, al-Quran memberikan petunjuk bagaimana cara 

berprilaku dan berkomunikasi secara baik dan benar kepada kedua orang tua, 

terutama sekali, di saat keduanya atau salah satunya sudah berusia lanjut. Dalam hal 

ini, al-Qur'an menggunakan term karim, secara kebahasaan berarti mulia. Ini bisa 

disandarkan kepada Allah, misalnya, Allah Maha Karim, artinya Allah Maha 

Pemurah; juga bisa disandarkan kepada manusia, yaitu menyangkut keluhuran 

akhlak dan kebaikan prilakunya. Artinya, seseorang dikatakan karim, jika kedua hal 

itu benar-benar terbukti dan terlihat dalam kesehariannya. 

Namun, jika term karima dirangkai dengan kata qaul atau perkataan, maka 

berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau 

perkataan yang membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan. 
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Disinilah Sayyid Quthb menyatakan bahwa perkataan yang karim, dalam konteks 

hubungan dengan kedua orang tua, pada hakikatnya adalah tingkatan tertinggi yang 

harus dilakukan oleh seorang anak. Yakni, bagaimana ia berkata kepadanya, namun 

keduanya tetap merasa dimuliakan dan dihormati.
108

  Ibn 'Asyur menyatakan bahwa 

qaul karim adalah perkataan yang tidak memojokkan pihak lain yang membuat 

dirinya merasa seakan terhina. Contoh yang paling jelas adalah ketika seorang anak 

ingin menasehati orang tuanya yang salah, yakni dengan tetap menjaga sopan santun 

dan tidak bermaksud menggurui, apalagi sampai menyinggung perasaannya. Yang 

pasti qaul karima, adalah setiap perkataan yang dikenal lembut, baik, yang 

mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan. 

Dai bisa saja berpantun atau melantunkan syair-syair tradisional atau styair-

syair yang bermakna sebagai bentuk ungkapan untuk memuliakan pihak keluarga 

perempuan dan calon mempelai, seperti, mengagungkan marga dan latar belakang 

pihak perempuan, memuji kinerja mereka, membanggakan kelebihan-kelebihn 

mereka dengan suara yang lantang, dan lain-lain. Hal ini guna untuk membuat 

mereka jumawa atau berbesar diri, bahwa keadaan keluarga mereka adalah dari 

golongan terhormat, dan calon mempelai laki-laki merasa beruntung bisa 

mempersunting anak mereka. 

3. Strategi Qaulan Maysura ( مَيْسُوراًقَ وْلًٍَ ) 
Di dalam al-Quran hanya ditemukan sekali saja, yaitu surah al-Isra'/17: 28, 

yaitu berbicara dengan baik dan pantas, agar orang tidak kecewa. 

                        

Terjemahnya: 

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 

Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan 

yang pantas (Q.s. al-Isra'/17: 28)
109

. 
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109

Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 548.   



146 

 Maksud dari ayat diatas yaitu: apabila kamu tidak dapat melaksanakan 

perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat 26, Maka Katakanlah kepada 

mereka Perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum 

mendapat bantuan dari kamu. dalam pada itu kamu berusaha untuk mendapat rezki 

(rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak 

mereka. 

Ibn Zaid berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan kasus suatu kaum yang 

minta sesuatu kepada Rasulullah saw namun beliau tidak mengabulkan 

permintaannya, sebab beliau tahu kalau mereka seringkali membelanjakan harta 

kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga berpalingnya beliau adalah semata-

mata karena berharap pahala. Sebab, dengan begitu beliau tidak mendukung 

kebiasaan buruknya dalam menghambur-hamburkan harta. Namun begitu, harus 

tetap berkata dengan perkataan yang menyenangkan atau melegakan."
110

 

Ayat ini juga mengajarkan, apabila kita tidak bisa memberi atau 

mengabulkan permintaan karena memang tidak ada, maka harus disertai dengan 

perkataan yang baik dan alasan-alasan yang rasional. Pada prinsipnya, qaul maisur 

adalah segala bentuk perkataan yang baik, lembut, dan melegakan. Ada juga yang 

menjelaskan, qaul maisura adalah menjawab dengan cara yang sangat baik, 

perkataan yang lembut dan tidak mengada-ada. Ada juga yang mengidentikkan qaul 

maisura dengan qaul ma'ruf. Artinya, perkataan yang maisur adalah ucapan yang 

wajar dan sudah dikenal sebagai perkataan yang baik bagi masyarakat setempat. 

Dai memberikan pencerahan kepada orang tua calon mempelai dan kedua 

pihak akan menikah, bahwa peminangan bukan ending dari prosesi pernikahan oleh 

karena itu masing-masing pihak harus sudah menyadari betapa banyak godaan yang 

akan datang apabila mereka lambat menikah, nasehat yang bisa disampaikan adalah: 
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Renungkan ucapan orang yang mempunyai nasihat dan kasih sayang. 

Bersegeralah menikah, maka engkau akan mendapatkan kebanggaanmu. Ambillah 

dari tumbuhan yang merdeka lagi murni. Dan makmurkan rumahmu dengan takwa 

dan kebajikan. Jangan terpedaya dengan kecantikan, karena ia menumbuhkan 

tumbuhan terburuk yang menampakkan kebinasaanmu. Takwa kepada Allah adalah 

sebaik-baik bekal. Maka makmurkanlah malam dan siangmu dengan berdzikir. 

Menikah dapat membantu menahan pandangan dan mengalihkan (mengarahkan) hati 

untuk mentaati Allah. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah semoga Allah mensucikan ruhnya, ketika 

ditanya tentang orang yang terkena panah dari panah-panah iblis yang beracun 

(gemar berbuat dosa), beliau menjawab: ‚Siapa yang terkena luka beracun, maka 

untuk mengeluarkan racun dan menyembuhkan lukanya ialah dengan obat penawar 

racun dan salep. Dan, itu dengan beberapa perkara: 

Pertama, ‚menikah dengan segera
111

‛ 

Sebab, Nabi saw bersabda: 

اٍَمَعَهَاٍمَاٍمَعَهَاٍإِذَاٍنَظرٍََأَحَدكُُمٍْإِلٍََمَََاسِنٍِامْرأَةٍٍَفَ لْيَأْتٍِ  .أىَْلَوُ،ٍفإَِنََّّ
Artinya: 

Jika salah seorang dari kalian melihat kecantikan wanita, maka hendaklah ia 

mendatangi (menggauli) isterinya. Sebab, apa yang dimilikinya sama dengan 

yang dimiliki isterinya.‛
112

 

Inilah yang dapat mengurangi syahwat dan melemahkan cinta sesaat yang 

menggelora. 

Kedua, senantiasa menunaikan shalat lima waktu, berdo’a, dan bertadharru’ 

di malam hari. Shalatnya dilakukan dengan konsentrasi dan khusyu’, dan 

memperbanyak berdo’a dengan ucapannya: 
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ٍإِلٍََطاَعَتِكٍَوَطاَعَةٍِيَ اٍمُقَلِّبٍَالٍْ ٍعَلَ ىٍدِيْنِكَ!ٍيَ اٍمُصَرِّفٍَالْقُلُوْبٍِصَرِّفٍْقَ لْبِْ قُلُوْبٍِثَ بِّتٍْقَ لْبِْ
 .رَسُوْلِكٍَ

Artinya: 

Wahai Rabb Yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas 

agamamu. Wahai Rabb Yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk 

mentaati-Mu dan mentaati Rasul-Mu. Sebab, selama dia terus berdo’a dan 

bertadharru’ kepada Allah, maka Dia memalingkan hatinya dari keburukan.  

Sebagaimana firman-Nya QS Yusuf/12: 24. 

                           

                   

Terjemahnya: 

Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan 

Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu 

andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami 

memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf 

itu Termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.
113

 

Ketiga, jauh dari kediaman orang ini dan berkumpul dengan orang yang biasa 

berkumpul dengannya; di mana dia tidak mendengar beritanya dan tidak melihat 

dengan matanya; karena berjauhan itu dapat membuat lupa. Selama sesuatu itu 

jarang diingat, maka pengaruhnya menjadi lemah dalam hati. Oleh karenanya, 

hendalah dia melakukan perkara-perkara ini dan memperhatikan perkara yang dapat 

memperbaharui keadaannya
114

. Wallaahu a’lam.‛
115

 

Syaikhul Islam ditanya tentang seseorang yang membujang sedangkan dirinya 

ingin menikah, namun dia khawatir terbebani oleh wanita apa yang tidak 

disanggupinya. Padahal ia berjanji kepada Allah untuk tidak meminta sesuatu pun 
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kepada seseorang untuk kebutuhan dirinya, dan ia banyak mengamati perkawinan; 

apakah dia berdosa karena tidak menikah ataukah tidak?
116

 

Beliau menjawab: Termaktub dalam hadits shahih dari Nabi saw, bahwa beliau 

bersabda: 

ٍ ٍالْبَاءَةَ ٍمِنْكُمُ ٍاسْتَطاَعَ ٍمَنِ بَابِ، ٍالشَّ ٍمَعْشَرَ ٍللِْفَ رجِْ.ٍياَ ٍوَأَحْصَنُ ٍللِْبَصَ رِ، ٍأغََضج ٍفإَِنَّوُ فَ لْيَتَ ََوَّجْ،
وْمِ،ٍفإَِنَّوٍُلوٍَُوِجَاءٌٍ يَسْتَطِعٍْفَ عَلَيْوٍِباِلصَّ  .وَمَنٍْلمٍَْ

Artinya: 

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, 

maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih 

memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah 

ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.
117

‛ 

4. Strategi Qaulan Ma’rufa ( مَعْرُوفاًقَ وْلًٍَ ) 
Di dalam al-Quran kata ini disebutkan sebanyak empat kali, yaitu QS al-

Baqarah/2: 235, al-Nisa'/4: 5 dan 8, al-Ahzab/33: 32.  

Al-Quran surah An-Nisa'/4: 8 berbunyi: 

                                      

   

Terjemahnya: 

‚Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang 

miskin, maka  berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah 

kepada mereka perkataan yang baik.‛
118

 

Di dalam Q.s. al-Baqarah/2: 235, qaul ma'rufa disebutkan dalam konteks 

meminang wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Sementara di dalam QS an-

Nisa'/4: 5 dan 8, qaul ma'ruf dinyatakan dalam konteks tanggung jawab atas harta 

seorang anak yang belum memanfaatkannya secara benar (safih). Sedangkan di QS 

al-Ahzab/33: 32, qaul ma'ruf disebutkan dalam konteks istri-istri Nabi saw. 
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Dalam beberapa konteks al-Razi menjelaskan, bahwa qaul ma'ruf adalah 

perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara 

tidak merasa dianggap bodoh (safih); perkataan yang mengandung penyesalan ketika 

tidak bisa memberi atau membantu; Perkataan yang tidak menyakitkan dan yang 

sudah dikenal sebagai perkataan yang baik.
119

 Proses neduta membutuhkan strategi 

komunikasi seperti ini, karena pada prinsipnya neduta merupakan jenis peminangan 

yang salah satu di antara pihak keluarga ada yang tidak setuju atau belum saling 

kenal. Kata-kata yang sangat menyentuh dan seolah-olah memberi perintah, 

contohnya; 

Dari Abu Umamah Ra. 

ٍمُكَاثرٌٍِبِكُمٍُاْلٍُ كٍَرَىْبَانيَِّةٍِالنَّصَارَىتَ ََوَّجُوْاٍفإَِنِّ  مَمٍَيَ وْمٍَالْقِيَ امَةِ،ٍوَلٍََتَكُوْنُ وْا
Artinya: 

‚Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah 

kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti 

para pendeta Nasrani‛.
120

 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan kita dalam banyak hadits 

agar menikah dan melahirkan anak. Beliau menganjurkan kita mengenai hal itu dan 

melarang kita hidup membujang, karena perbuatan ini menyelisihi Sunnahnya. 

Dai mengemukakan pada jamaah, sejumlah hadits yang menunjukkan hal itu: 

1. Nikah adalah Sunnah para Rasul. 

Nikah adalah salah satu Sunnah para Rasul, lantas apakah engkau akan 

menjauhinya, ‚wahai kalian para pemuda dan pemudi‛. At-Tirmidzi meriwayatkan 

dari Abu Ayyub Ra, ia menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda: 

:ٍاَلْْيٍََ وَاكُ،ٍوَالنِّكَاحٍُأرَْبَعٌٍمِنٍْسُ نَنٍِالْمُرْسَلِيْنَ   اءُ،ٍوَالت َّعَطجرُ،ٍوَالسِّ
Artinya: 
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‚Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai 

wewangian, bersiwak, dan menikah‛.
121

 

2. Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. 

Nabi saw memerintahkan kita demikian, sebagaimana diriwayat-kan oleh al-

Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu. Ia menuturkan: ‚Kami 

bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai 

sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami: 

ٍللِْبَصَرٍِوَأَحْصَنٍُللِْفَرجِْ،ٍوَمَنٍٍْياٍَمَعْشَرٍَ بَابِ،ٍمَنٍِاسْتَطاَعٍَمِنْكُمٍُالْبَاءَةٍَفَ لْيَتَ ََوَّجْ،ٍفإَِنَّوٍُأغََضج الشَّ
وْمِ،ٍفإَِنَّوٍُلوٍَُوِجَاءٌٍ يَسْتَطِعٍْفَ عَلَيْوٍِباِلصَّ  .لمٍَْ

Artinya: 

‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka 

menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih 

memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia 

berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya
122

 (sebagai tameng).
123

 
 

5. Strategi Qaulan Layyina  (نًا  (قَ وْلًٍَليَ ِّ
Di dalam al-Qur'an hanya ditemukan sekali saja, QS Thaha/20: 44 yaitu 

berbicara dengan lemah lembut. 

                   

Terjemahnya: 

‚Pergilah kamu bedua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia benar-benar telah 

melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) 
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dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau 

takut."
124

 

Ayat ini memaparkan kisah nabi Musa as dan Harun as ketika diperintahkan 

untuk menghadapi Fir'aun, yaitu agar keduanya berkata kepada Fir'aun dengan 

perkataan yang layyin. Asal makna layyina adalah lembut atau gemulai, yang pada 

mulanya digunakan untuk menunjuk gerakan tubuh. Kemudian kata ini dipinjam 

(isti'arah) untuk menunjukkan perkataan yang lembut. Sementara yang dimaksud 

dengan qaul layyina adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian 

contoh, di mana si pembicara berusaha meyakinkan pihak lain bahwa apa yang 

disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan 

pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut. Dengan demikian, qaul 

layyina adalah salah satu metode dakwah, karena tujuan utama dakwah adalah 

mengajak orang lain kepada kebenaran, bukan untuk memaksa dan unjuk kekuatan. 

Ada hal yang menarik untuk dikritisi, misalnya, kenapa Musa harus berkata 

lembut padahal Fir'aun adalah tokoh yang sangat jahat. Menurut al-Razi, ada dua 

alasan: pertama, sebab Musa pernah dididik dan ditanggung kehidupannya semasa 

bayi sampai dewasa. Hal ini, merupakan pendidikan bagi setiap orang, yakni 

bagaimana seharusnya bersikap kepada orang yang telah berjasa besar dalam 

hidupnya; kedua, biasanya seorang penguasa yang zalim itu cenderung bersikap lebih 

kasar dan kejam jika diperlakukan secara kasar dan dirasa tidak menghormatinya. 

Dalam praktek nesuro strategi ini sangat tepat digunakan karena masing-

masing pihak sudah bersepakat untuk menikahkan anak mereka, dai memberi 

nasehat dengan halus dan bermakna, agar meresap kedalam hati calon mempelai. 

Adapun perkataan baik yang sering digunakan dai dalam situasi ini: 
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Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah saw 

bersabda. ‚Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh 

agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang 

tersisa.‛ 

Rasulullah saw juga pernah bersabda; ‚Barangsiapa yang dipelihara oleh 

Allah dari keburukan dua perkara, niscaya ia masuk Surga: Apa yang terdapat di 

antara kedua tulang dagunya (mulutnya) dan apa yang berada di antara kedua 

kakinya (kemaluannya).
125

‛  

6. Strategi Qaulan Sadida  (قَ وْلًٍَسَدِيدًا) 
Di dalam al-Quran qaul sadida disebutkan dua kali, pertama, QS al-Nisa'/4: 9 

yaitu berbicara dengan benar: 

                                

       

Terjemahnya: 

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 

khawatir atas (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata 

yang benar."
126

 

Ayat ini turun dalam kasus seseorang yang mau meninggal bermaksud 

mewasiyatkan seluruh kekayaan kepada orang lain, padahal anak-anaknya masih 

membutuhkan harta tersebut. Dalam kasus ini, perkataan yang harus disampaikan 

kepadanya harus tepat dan argumentatif. Inilah makna qaul sadid. Misalnya, dengan 

perkatan, "bahwa anak-anakmu adalah yang paling berhak atas hartamu ini. Jika 

seluruhnya kamu wasiyatkan, bagaimana dengan nasib anak-anakmu kelak." Melalui 
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ayat ini juga, Allah ingin mengingatkan kepada setiap orang tua hendaknya 

mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya agar tidak hidup 

terlantar yang justru akan menjadi beban orang lain. 

Ucapan yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran, Assunnah, dan 

Ilmu. Al-Quran menyindir keras orang-orang yang berdiskusi tanpa merujuk kepada 

Al-Kitab, petunjuk dan ilmu. Diantara manusia yang berdebat tentang Allah tanpa 

ilmu petunjuk dan kitab yang menerangi (Qs;31:20). Al-Quran menyatakan bahwa 

berbicara yang benar,menyampaikan pesan yang benar,adalah prasyarat untuk 

kebenaran (kebaikan, kemaslahatan) amal. Bila kita ingin menyukseskan karya kita, 

bila kita ingin memperbaiki masyarakat kita, maka kita harus menyebarkan pesan 

yang benar dengan perkataan yang lain. Hal ini berarti masyarakat menjadi rusak 

jika isi pesan komunikasi tidak benar. Dan kedua, QS al-Ahzab/33: 70 yang artinya: 

                      

Terjemahnya: 

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar.‛
127

 

Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman. Hal ini 

menunjukkan bahwa salah satu konsekwensi keimanan adalah berkata dengan 

perkataan yang sadid. Atau dengan istilah lain, qaul sadid menduduki posisi yang 

cukup penting dalam konteks kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang. 

Sementara berkaitan dengan qaul sadid, terdapat banyak penafsiran, antara lain, 

perkataan yang jujur dan tepat sasaran. perkataan yang lembut dan mengandung 

pemuliaan bagi pihak lain, pembicaraan yang tepat sasaran dan logis, perkataan yang 

tidak menyakitkan pihak lain,perkataan yang memiliki kesesuaian antara yang 

diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya.
128
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Strategi ini digunakan untuk penekanan kepada pihak keluarga perempuan 

yang enggan menurunkan nilai mahar, ketika anggaran pesta dan nilai mahar 

diperdebatkan dan pihak laki-laki tidak sanggup membiayai pesta yang besar seperti 

yang di anggarkan maka dai selaku sosok yang ingin kebaikan terjadi kepada kedua 

belah pihak dengan menggunakan strategi ini,  

Contohnya: ketika pihak perempuan dengan tegas berkata ‚kami menetapkan 

mahar 20 gram emas, sapi satu ekor, tanah 1000 meter beras tiga karung dan uang 

pesta 50 juta rupiah‛, sedangkan pihak laki-laki berkata: ‚kami dari pihak laki-laki 

datang dengan kemampuan pesta 30 juta rupiah ditambah tanah 500 meter dan emas 

10 gram, beras 50 kg satu karung, apakah pihak perempuan setuju dengan tawaran 

kami‛?  seandainya pihak perempuan bersikukuh pada komitmennya maka dai boleh 

berkata dengan tegas kemampuan pihak laki-laki dengan intonasi ‚kami hanya 

mampu di angka 30 juta ditambah dengan mahar yang kami sebutkan sebagai bentuk 

penghormatan kami kepada pihak keluarga dan calon mempelai, namun apabila 

pihak keluarga tidak menginginkan pernikahan ini terjadi maka mulia hari ini, anak 

bapak dan ibu yang bernama fulana jangan lagi datang kerumah kami, karena kami 

sudah sangat serius tetapi pihak keluarga perempuan yang tidak mau menghargai 

usaha kami untuk mendapat ridha Allah swt.‛ Selanjutnya apabila di kemudian hari 

terjadi sesuatu yang tidak di inginkan pada anak bapak dan ibu, kami pihak orang 

tua fulan bin fulan tidak mau bertanggung jawab.
129

  

Neduta dai boleh menguatkan statemen berulang-ulang sebagai bentuk 

penetrasi terhadap masalah  kedua calon mempelai yang terbentur masalah uang 

mahar dan biaya pesta dan menekankan Firman Allah swt  QS al-Nu>r/24 : 32 
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Terjemahnya: 

‚Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang 

yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan 

yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan 

karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.‛
130

 

 

 

F. Prinsip Dai Duta Peminangan131
 

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa temuan terkait sepak 

terjang dai secara empiris bahwa dai yang profesional memiliki prinsip utama: 

1) Allah maha kuasa membolak-balikkan hati
132

 

2) Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung
133

 

3) Maju tak gentar membela yang lamar
134

 

4) Sebelum janur kuning menghias di rumahmu, belum terlambat untuk 

neduta135
 

5) Peduta ibarat panglima, orang tua perempuan ibarat rakyat, sedangkan 

perempuan ibarat raja, jika panglima melihat peluang menang ada, walau 

hanya dapat dukungan rakyat maka perang harus dilakukan walau raja tidak 

setuju.
136
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6) Kebaikan lama akan tertutupi dengan kebaikan baru, artinya: walaupun 

sudah lama kenal atau pacaran kalau tidak dipinang peluang masih besar, 

orang baru walau belum kenal  kalau sudah meminang berarti tindakannya 

benar.
137

 

7) Cerdik, terutama pada pinangan berusia lanjut. Contoh ilustrasi: 

Umur 15-25= Siapa Kau  

    Umur 25-35= Siapa dia  

      Umur 35-45= Siapa saja  

Maksud dari ungkapan ini adalah, wanita yang berumur 15 s/d 25 

tahun adalah masa mereka sangat selektif dan kadang begitu angkuh dengan 

berkata siapa kau!!!, di usia 25 s/d 35 di masa itu para wanita sudah merasa 

was-was dan khawatir sehingga apabila ada tawaran untuk memperkenalkan 

calon suami, dalam hati atau lisan, mereka akan berkata siapa dia???, ketika 

perempuan di usia 35-45 tahun sepertinya mereka menyerah dan berkata 

siapa saja pelamar, tentu akan diterima).
138

 

8) Sebagai protagonis dai adalah penentu, ia bisa mengendalikan mahar tinggi 

atau rendah karena kompetensi yang dimilikinya, jika pria diibaratkan uang 

dan wanita diibaratkan barang, realitasnya adalah: jika uang cari barang 

maka barang tentu akan mahal, jika barang yang mencari uang  tentu nilai 

jualnya murah.
139

  

Maknanya adalah jika pihak laki-laki sangat mengingkan seorang 

perempuan maka sebaiknya persiapankan mental dan material, namun 
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sebaliknya jika perempuan sudah sangat menanti-nantikan orang yang datang 

melamarnya, maka harus ikhlas untuk menerima pria dan mahar apa adanya. 

9) Dai duta peminangan sejati yang kompeten dan profesional adalah dai yang 

lebih cenderung kepada hal-hal yang maslahat.
140

  

Maksudnya adalah menuntun mad’u, mengarahkan dan mencerahkan, 

bijak dalam mengambil keputusan, adil terhadap kedua belah pihak. Semata-

mata menyatukan kedua mempelai karena Allah dan mengikuti sunnah 

rasullah Muhammad saw. 

10)  Keputusannya menyenangkan kedua belah pihak.
141

 

Untuk menikah dimudahkan maharnya, untuk berpesta meriah 

diperingatkan dampaknya, sebab mahar dan uang belanja berbeda, mahar 

merupakan rukun pernikahan, sedangkan uang belanja adalah uang 

operasional untuk pelaksanaan pesta yang sifatnya seremonial. Menurut fiqih 

khitbah mahar bisa sesuai kemampuan, sehingga tidak ada alasan pernikahan 

harus tertunda akibat gengsi biaya pesta kecil. Uang belanja atau biaya pesta 

yang dilebih-lebihkan biasanya karena takut dicemooh akan menjadi 

bumerang bagi kadua pihak yang berekonomi pas-pasan.  

Nasehat bijak dai dalam kasus seperti ini orientasinya: besar uang 

belanja maka besar juga pesta pernikahnnya, sedikit uang belanja maka pesta 

dilangsungkan seadanya saja. Semua itu merujuk pada kemampuan kedua 

pihak. Perempuan kaya yang menerima pinangan laki-laki miskin, ketika 

pihak perempuan kaya tersebut menginginkan pesta besar, maka pihak 
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perempuan kaya sebaiknya membantu pihak laki-laki dalam hal pendanaan 

apabila ingin membuat pesta meriah.   

Pada point ini, dai bukan hanya sebagai seorang yang membela 

kepentingan laki-laki yang meminang (walaupun posisinya memang di kubu 

laki-laki) namun melihat kepantasan antara kedua belah pihak maka dai 

sebagai peduta atau pesuro harus netral. Dalam penelitian ini penulis 

mengamati dalam prosesi meminang baik neduta dan nesuro adalah 

kepantasan dalam memberikan mahar dan uang belanja. Contohnya: pada 

saat itu uang 100 juta rupiah secara inklusif bisa membeli beberapa gram 

emas, menyewa gedung atau lokasi pesta, biaya aksesoris pengantin, 

konsumsi, peralatan dan perlengkapan untuk menjamu kira-kira 250 - 500 

orang undangan, dalam situasi ini dai harus menyarankan calon mempelai 

laki-laki yang kaya agar tidak usah menawar mahar dan uang belanja pesta 

yang disampaikan oleh pontarima duta (pihak perempuan penerima utusan). 

Penawaran hanya boleh disesuaikan apabila secara nyata kondisi materi calon 

mempelai laki-laki memang memprihatinkan.   

Sebaliknya, pada saat dai menjadi pontarima duta  (berada pada posisi 

calon mempelai  perempuan) misalnya, laki-laki yang datang melamar adalah 

seorang laki-laki berakhlak baik, cukup terpelajar, dari keluarga nasab yang 

baik, namun terhalang masalah finansial, walaupun permintaan pihak 

keluarga calon mempelai perempuan cukup tinggi, maka dai harus 

menasehati calon mempelai perempuan dan keluarganya akan dampak 

ekonomi kedua mempelai setelah pesta yang membutuhkan banyak dana. 

Disinalah kompetensi intelektual berperan besar, sejatinya dai memiliki dan 

memberi pandangan tentang managemen keuangan keluarga yang baik. 
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Demikianlah penjelasan di atas, bahwa setiap peduta dan pesuro tidak meski 

seorang dai, namun sebaliknya sudah menjadi perintah dalam Islam setiap muslim 

harus menjadi dai walaupun hanya dalam komunitas kecil maupun lingkungan 

keluarga kecil, untuk sementara waktu mereka yang belum berpengetahuan agama 

yang luas bisa menjadi dai secara aksiologis. Boleh jadi pengaruh kedekatan 

emosional dan pendekatan persuasif mampu berdampak pada perubahan perilaku 

lingkungan tersebut. 

Seorang dai yang cakap sekalipun tidak ada yang dapat menjamin mereka 

mampu memberi pengaruh seratus persen pada mad’unya. Oleh karena itu diperlukan 

trik khusus atau strategi sebagai pendukung keberhasilan dakwahnya. Berbagai 

pengalaman para peduta dan pesuro mereka yang telah berstatus sebagai dai 

profesional, harus memiliki kompetensi yang kompleks, mencakup kompetensi 

komunikasi, kompetensi spriritual, kompetensi intelektual, kompetensi sosial 

budaya, kompetensi strata sosial, sehingga dai tampil adil, bijaksana, dalam memberi 

peringatan amar ma’ruf nahi mungkar demi mencegah kesia-siaan pada prosesi 

neduta dan nesuro, sehingga pernikahan yang mudah bukanlah sebuah kemustahilan, 

melainkan sebuah keniscayaan yang dapat membawa berkah pada pembentukan  

keluarga muslim yang baru, sakinah mawaddah wa rahmah. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Penelitian yang telah diuraikan  pada bab sebelumnya, untuk 

menjadi dai duta peminangan yang sukses, dapat ditarik kesimpulan: 

1. Dai yang mendapat amanah untuk prosesi meminang harus memiliki 

kompetensi yang kompleks, mencakup kompetensi komunikasi, kompetensi 

spriritual,  kompetensi intelektual, kompetensi sosial budaya, kompetensi 

strata sosial (posisi dai yang harus lebih tinggi dari mad’unya). Secara 

empiris tanpa lima kompetensi yang telah dijelaskan di atas, akan sulit 

peminangan berhasil dengan penerimaan. Dapat dibayangkan seseorang yang 

tidak saling kenal atau tidak ada perasaan suka, secara tiba-tiba di atur dalam 

sebuah perjodohan, hal ini tentu tidak akan berhasil tanpa ditunjang 

kompetensi dan dukungan strategi komunikasi yang mumpuni dari seorang 

dai peduta dan pesuro. Dalam hal ini tingkat kesulitan neduta lebih tinggi 

dari nesuro karena neduta  merupakan tradisi perjodohan bagi suku kaili yang 

berusaha merapatkan kembali hubungan darah atau kerabat yang sudah jauh. 

Tradisi ini berlaku bagi suku kaili, sejak ratusan tahun lalu, karena mereka 

hidup berpencar di lembah Palu, sehingga dengan menjodohkan anak-anak 

mereka garis keturunan mereka tetap bertahan. Sedangkan nesuro merupakan 

model peminangan yang saling suka atau telah ada kesepakatan untuk 

melanjutkan kehidupan berumah tangga, sehingga prosesnya tidak terlalu 

memaksa. Oleh karena itu baik neduta maupun nesuro dai harus memiliki 

kompetensi yang kompleks, dalam situasi ini kompetensi komunikasi 

(mencakup kemampuan komunikasi bathiniah, kemampuan membaca gestur, 
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kemampuan dalam memberi penjelasan secara komunikatif persuasif verbal 

dan non verbal), kompetensi spriritual (menguasai fikih khitbah, kemampuan 

ini mencakup pemahaman dai dalam menjelaksan tentang perintah Allah 

dalam al-Quran tentang perintah menikah dan menikahkan, bagaimana nabi 

Muhammad saw meminang hingga ke proses pernikahan dan tahapan yang 

beliau lakukan dalam menikahkan para sahabatnya), kompetensi intelektual 

(kemampaun dai menjelaskan berbagai hal mencakup wawasan kekinian dai, 

dampak negatif pergaulan bebas, meliputi wawasan managemen, wawasan 

ekonomis, wawasan empiris atau dampak memaksakan pesta terlalu besar), 

kompetensi sosial budaya (hal ini mencakup pemahaman dai terhadap 

budaya-budaya, pemahaman dai tentang pengaruh akulturasi, pengaruh 

tradisi etnis setempat dan sekitarnya), kompetensi strata sosial atau 

menyandang jabatan (hal ini mencakup posisi dai yang harus lebih tinggi dari 

mad’unya), sehingga ada rasa patuh yang muncul dari kehadiran dai yang 

memiliki strata yang lebih tinggi dari mad’unya, apabila  kompetensi ini 

dimiliki seorang dai duta peminangan orang tua calon mempelai bisa di 

arahkan kemana saja. Kompetensi sosiolingustik (Kemampuan memahami 

bahasa setempat atau minimal istilah-istilah setempat). Kemampuan atau 

kompetensi yang telah dijelaskan diatas menjadi modal kekayaan materi dai 

dalam berdakwah pada saat meminang sehingga benar-benar mad’u 

mendapat pencerahan serta terhindar dari perselisihan.  

2. Bagi suku Kaili meminang merupakan gambaran laki-laki yang menghargai 

pihak keluarga perempuan, diperlukan beberapa strategi komunikasi yang 

tepat agar dapat meluluhkan hati keluarga, maupun calon mempelai yang 

memberatkan biaya kepada salah satu pihak bahkan meluluhkan keras hati 
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mereka yang tidak setuju.  Untuk memulai proses neduta dan nesuro 

sebaiknya seorang duta menggunakan Qaulan karima atau sanjungan, 

(memuji nasab calon mempelai wanita, memuji prestasi, memuji karir), untuk 

tahap pengantar tujuan, dai memulai dengan qaulan baligh atau kata-kata 

menyentuh (membacakan ayat-ayat al-Quran dengan suara merdu, 

menceritakan kebaikan orang-orang shaleh dan sukses dari nabi dan para 

sahabatnya atau leluhur To Kaili). Setelah memasuki tahapan inti, dai 

menggunakan qaulan ma’ruf perkataan yang baik (menyampaikan niat baik 

dengan sosiolinguistik yang sopan dan santun), setelah ada tanggapan (tawar 

menawar) dari pihak calon mempelai maka dai menggunakan qaulan maysura 

atau perkataan yang lemah lembut jika terdapat penolakan atau permintaan 

diluar kemampuan pelamar, dimana keluarga calon mempelai wanita 

bersikukuh terhadap tradisi yang keliru atau cenderung kepada hal-hal yang 

bathil maka dai menggunakan qaulan layyina perkataan lemah lembut untuk 

menyadarkan dan memberi pencerahan, qaulan syadida perkataan yang tegas 

(hanya pada situasi nesuro ketika ada kekeliruan dan pemaksaan yang tak 

terduga). To Kaili berpendapat prosesi neduta dan nesuro sangat penting 

karena dalam membesarkan anak gadis tidaklah mudah, sehingga dengan 

peminangan mereka merasa dihormati, konsisten mempertahankan beberapa 

tradisi yang berlangsung secara turun-temurun. Kehadiran dai dalam proses 

ini juga sangat penting, agar tidak terjadi selisih paham, dikarenan kota Palu 

93 % Muslim dan sangat menghargai orang-orang alim. Mahar merupakan 

kewajiban yang diberikan suami kepada calon istri, mahar berbeda dengan 

uang belanja, uang belanja merupakan biaya mengadakan pesta, besar atau 

kecil, pesta bukan menjadi rukun menikah, tetapi hanya seremonial untuk 
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syiar, sedangkan mahar merupkan pemberian wajib suami kepada istri 

sebelum atau sesudah menikah, Sebenarnya tidak ada mahar yang mahal, yag 

ada hanya uang belanja yang dibesar-besarkan. Semua itu bisa 

dimusyawarahkan dengan baik sehingga tidak perlu  terjadi konflik antara 

kedua belah pihak yang mungkin belum mencapai titik temu dalam jumlah. 

Bahwa Pengaruh kompetensi komunikasi dai dapat menjadi penentu sebuah 

keputusan ‚ya‛ atau ‚tidaknya‛ sebuah peminangan, walaupun kadang-

kadang hal ini bisa dipengaruhi oleh situasi, namun dengan persiapan 

keilmuan yang baik, seorang dai bisa menjadi pembeda.   

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Meminang merupakan itikad baik seorang laki-laki kepada perempuan dalam 

upayanya mengikuti sunnah rasulullah Muhammad saw, oleh karena 

peristiwa ini merupakan pintu untuk memulai kehidupan yang baru, 

diperlukan sosok dai yang bisa merekatkan dan menghapus perbedaan 

pendapat kedua belah pihak. Kedepannya, sangat diperlukan sebuah 

hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah terkait, dai, ketua 

adat, dan tokoh masyarakat, agar bisa mensukseskan peminangan hingga 

menuju sebuah pernikahan yang dimudahkan dan tidak dipersulit. Baik 

pengurusan administrasi atau izin-izin menyangkut penggunaan fasilitas 

umum. Dengan demikian kasus-kasus kawin lari dan berbagai tindakan 

melanggar norma lainnya bisa di minimalisir. Gadis-gadis Suku Kaili 

dipinang secara terhormat sesuai ketentuan adat yang berlaku di tanah Kaili. 

2. Antara unsur terkait di atas perlu penguatan dalam bentuk lembaga atau agen 

yang lebih komplit khusus menangani peminangan. Diperlukan dana bantuan 

untuk orang-orang yang mau menikah sesuai prosedur, sebagai bagian dari 
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program menghapuskan prostitusi. Adanya regulasi yang lebih memihak 

masyarakat  Kaili untuk pelaksanaan pernikahan yang mudah, Karena 

peminangan merupakan langkah awal dan memiliki nilai ibadah dan satu 

tahapan yang sangat di anjurkan agama sebelum pernikahanan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

WAWANCARA TERSTRUKTUR 

Wawancara Tokoh Agama, Cendikiawan Muslim dan Masyarakat Umum di 

Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah 

Identitas Responden 

Nama    : 

Tempat dan tanggal Lahir : 

Pekerjaan   : 

Alamat    : 

Hari/ Tanggal   : 

Jam    : 

1. Bagaimana seharusnya kompetensi komunikasi yang harus dimiliki 

seorang dai sebelum diutus menjadi duta peminangan? 

a. Luar biasa    c. Biasa-biasa saja 

b. Standar     d. Asal bisa komunikasi 

2. Bagaimana  Pengaruh kompetensi komunikasi dai? 

a. Dapat menjadi penentu   c. Tidak berpengaruh  

b. Kadang-kadang dapat menentukan d. Tergantung situasi 

3. Apa tehnik komunikasi dai yang cenderung digunakan dalam proses 

neduta dan nesuro ? 

a. Informative Communication (Komunikasi Informatif) 

b. Persuasif Communication (Komunikasi Persuasif) 

c. Coersive/ Instruktive Communication (Komunikasi Bersifat Perintah/ 

memaksa) 

d. Human Relation (Hubungan Manusia) 

4. Bagaimana metode komunikasi yang sering digunakan dai dalam prosesi 

neduta dan nesuro ? 



 

 

a. metode Kanalisasi/ Canalizing (mengharuskan dai betul-betul 

mengenal khalayak sasaran) 

b. Metode Redundan atau Repetisi (Bahwa ada pengaruh pengulangan 

atau repetisi sebuah pesan terhadap efektifitas tersampaikannya pesan 

tersebut) 

c. Metode Edukatif 

d. Metode retorik 

5. Bagaimana efektifitas dai dalam proses  neduta dan nesuro ? 

a. Dapat dipengaruhi mad’u   c. Tergantung Honor 

b. Tidak dapat dipengaruhi mad’u  d. Tergantung situasi 

6. Apa trik komunikatif dai ketika berhadapan dengan suatu penolakan? 

a. Berceramah    c. Memaksa  

b. Membuat lelucon    d. Menyerah  

7. Apakah perlu ada doa yang khusus dibaca dai pada saat proses neduta dan 

nesuro ? 

a. Sangat Perlu    c. Tidak  

b. Perlu      d. Tergantung situasi 

8. Apakah kharisma dai bisa memberi pengaruh dalam komunikasi 

nonverbal? 

a. Sangat bisa    c. Tidak bisa 

b. Belum tentu bisa    d. Harus ada pendukung lain 

9. Di situasi apa Qaulan Ma’rufa (perkataan yang baik dan santun) 

digunakan? 

a. Saat pembuka    c. Saat ditolak 

b. Saat inti tujuan    d. Saat penutup 

10. Di situasi apa Qaulan Syadida (perkataan yang jelas dan tegas) digunakan? 

a. Saat pembuka    c. Saat ditolak 

b. Saat inti tujuan   d. Saat penutup 



 

 

11. Disituasi apa Qaulan Baligha (perkataan yang menyentuh dan membekas) 

digunakan? 

a. Saat pembuka    c. Saat ditolak 

b. Saat inti tujuan   d. Saat penutup 

12. Disituasi apa Qaulan Layyina (perkataan yang lemah lembut dan 

menyejukkan) digunakan? 

a. Saat pembuka    c. Saat ditolak 

b. Saat inti tujuan   d. Saat penutup 

13. Di situasi apa  Qaulan Maisura (perkataan yang menyenangkan dan mudah 

dimengerti) di gunakan? 

a. Saat pembuka    c. Saat ditolak 

b. Saat inti tujuan   d. Saat penutup 

14. Apakah gaya bahasa dan retorika mampu memberi pengaruh saat neduta 

dan nesuro ? 

a. Sangat bisa    c. Tidak bisa 

b. Belum tentu bisa    d. Tergantung situasi 

15. Bagaimana strategi komunikasi dai untuk menyesuaikan antara persiapan 

pria dan keinginan dari pihak wanita? 

a. Memberi motivasi  c. Memberi instruksi/ Kursif (coorsive)  

b. Memberi edukasi  d. Memberi informasi/ ceramah 

16. Apakah yang harus lebih menonjol dari dari seorang dai yang  akan 

menjadi duta peminangan neduta dan nesuro?  

a. Memiliki pengetahuan agama yang luas.  

b. Memiliki citra yang baik dan Kharismatik dan Memiliki kecakapan 

komunikasi.  

c. Menguasai hukum dan tradisi pernikahan Islami secara umum.  

d. Mengetahui adat dan tradisi pernikahan masyarakat moderen secara 

umum. 

 



 

 

Tesis     : Kompetensi Komunikasi Dai Duta Peminangan dalam Prosesi Neduta 

Pada Suku Kaili Di Kota Palu (Studi Komunikasi Islam Masyarakat Palu) 

Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara pada keluarga calon mempelai wanita dan pada mempelai pria 

dalam prosesi  neduta dan nesuro  di kota Palu. 

1. Bagaimana cara dai meyakinkan  anda terhadap calon mempelai pria dan 

keluarganya pada saat neduta dan nesuro ? 

2. Apa pesan-pesan dai pada saat neduta dan nesuro yang membuat anda 

menerima? 

3. Apa tindakan dai yang tidak anda sukai pada saat neduta dan nesuro ? 

4. Dapatkah hubungan emosional kedua calon mempelai sebelum menikah 

menjadi batu sandungan dai dalam neduta dan nesuro ? 

5. Apakah dai yang datang mewakili pihak mempelai pria memiliki 

kharisma, kecakapan komunikasi dan kecerdasan? 

6. Apakah ada perbedaan hasil keputusan dai dalam  keikutsertaannya pada 

prosesi neduta dan nesuro ? 

7. Siapakah yang memiliki pengaruh terbesar terhadap putusan menerima 

peminangan pada saat neduta dan nesuro ? 

8. Dimana anda mengenal dai tersebut? 

9. Kapan Momen terbaik dai dalam menunjang keberhasilannya saat neduta 

dan nesuro ? 

10. Apa faktor pendukung keberhasilan dai dalam neduta dan nesuro ? 

11. Apa yang menghambat keberhasilan  dai saat neduta dan nesuro ?  

12. Siapakah yang paling berpengaruh pada saat prosesi neduta dan nesuro ? 

13. Apakah dai memiliki pengaruh yang signifikan dalam prosesi neduta dan 

nesuro ? 

14. Apakah kesan yang timbul pada saat dai terlibat dalam proses neduta dan 

nesuro ? 



 

 

15. Siapakah yang menjadi fokus komunikasi dai pada saat neduta dan nesuro 

? 

16. Apakah pesan verbal dai memiliki pengaruh lebih besar dari pada pesan 

nonverbal? 

17. Apakah dai telah telah menjelaskan dengan baik pesan al Quran dan hadis 

tentang urgensi menikah? 

18. Apakah dai memberikan pesan agama pada saat terjadi penolakan? 

19. Berapa meter jarak dai dengan fokus komunikasi? 

20. Apa saja gerakan nonverbal dai pada saat meyakinkan calon mempelai dan 

keluarganya? 

21. Apakah dai perlu melibatkan tokoh lain pada saat neduta dan nesuro ? 

22. Fenomena “uang panaik” menjadi sebuah momok baru yang 

menghawatirkan para pemuda dan pemudi bersama keluarganya, apakah 

dengan kehadiran dai hal tersebut bisa teratasi ? 

23. Apakah perlu dibentuk sebuah tim atau agen yang bertugas khusus untuk 

menanggulangi masalah-masalah dalam proses neduta dan nesuro ?  

24. Apakah perlu diadakan pelatihan khusus bagi dai untuk meningkatkan 

kompetensinya? 

25. Bagaimana dai yang ideal untuk menjadi duta peminangan? 

26. Apa  saja pesan-pesan dai pada saat meminang? 

27. Menurut bapak dan ibu apakah perlu setiap acara neduta dan nesuro  

menghadirkan para dai? 

28.  Bagaimana sikap dai ketika terjadi penolakan? 

29. Pada saat berkomunikasi dai lebih cenderung berceramah? 

30. Apakah dai mengaitkan tradisi Islam dan tradisi setempat? 

 

 

 

 



 

 

Wawancara tidak terstruktur dengan para dai duta peminangan: 

1. Bagaimana  kompetensi komunikasi yang harus dimiliki seorang dai 

sebelum diutus menjadi duta peminangan? 

2. Bagaimana standar kompetensi komunikasi dai? 

3. Apa saja tehnik komunikasi dai dalam proses neduta dan nesuro ? 

4. Bagaimana metode komunikasi dai dalam prosesi neduta dan nesuro ? 

5. Bagaimana efektifitas dai dalam proses  neduta dan nesuro ? 

6. Apa trik komunikatif dai ketika berhadapan dengan suatu penolakan? 

7. Apakah ada doa yang khusus dibaca dai pada saat proses neduta dan 

nesuro ? 

8. Bagaimana ciri dai yang ideal untuk menjadi duta peminangan? 

9. Apakah gaya bahasa dan retorika mampu memberi pengaruh saat neduta 

dan nesuro ? 

10. Bagaimana strategi komunikasi dai untuk menyesuaikan antara persiapan 

pria dan keinginan dari pihak wanita? 

11. Apa prinsip dai saat neduta dan nesuro ? 

12. Kapan Momen terbaik dai dalam menunjang keberhasilannya saat neduta 

dan nesuro ? 

13. Apa faktor pendukung keberhasilan dai dalam neduta dan nesuro ? 

14. Apa faktor penghambat keberhasilan  dai dalam neduta dan nesuro ?  

15. Apakah anda pernah gagal dalam neduta dan nesuro ? 

16. Berapa kali anda berhasil dalam neduta dan nesuro ? 

17. Siapakah yang menjadi fokus komunikasi dai saat neduta dan nesuro ? 

 

Wawancara keluarga dan kedua mempelai pria: 

1. Apa yang membuat anda memilih dai sebagai mediator pada proses neduta 

dan nesuro ? 

2. Apakah hasil yang dicapai dai sudah sesuai keinginan anda dan keluarga? 



 

 

3. Apakah imbalan jasa kepada dai dapat menjadi penentu upaya dai 

memberikan pengaruh kepada calon mempelai wanita? 

4. Apakah dai yang kharismatik mampu menjalankan tugasnya dengan baik 

sesuai keinginan calon mempelai pada saat neduta dan nesuro ? 

5. Bagaimana pendapat anda tentang eksistensi dai pada saat neduta dan 

nesuro? 

6. Apakah bapak dan ibu meyakini bahwa citra  dai mampu memberi 

pengaruh terhadap putusan peminangan ? 

7. Apakah setiap calon mempelai pria yang datang bersama dai lebih 

memiliki kemampuan untuk memenangkan  peminangan? 

8. Bagaimana tindakan awal dai ketika ditunjuk menjadi duta keluarga calon 

mempelai pria? 

9. Apakah ada perbedaan hasil keputusan dai dalam  keikutsertaannya pada 

prosesi neduta dan nesuro ? 

10. Dimana anda mengenal dai tersebut? 

11. Apa komunikasi nonverbal anda apabila ada penolakan atau ada salah 

seorang keluarga bersikeras mempertahankan keinginannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Palu Selatan 

Ustadz Dr. H. Haerullah Muh. Arief, M. HI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Bapak Drs. 

KH. Muh Thayyib A.R.Sulaiman, 

Lc. Imam Besar Masjid al-Ithiha>d 

Kelurahan Ujuna (Mantan) 

KaKanDep Agama Kabupaten 

Donggala 

 

 

Wawancara Bersama Ketua FKUB 

(Forum Kerukunan Umat 

Beragama) Kota Palu Ustadz Drs. 

Ismail Pangeran, M.Pd  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Imam Besar 

Masjid al Abraar Buluri/ Anggota 

Dewan Adat Kelurahan Buluri 

Kecamatan Ulujadi, Ustadz H. 

Nurdin Lakaru S.Ag. 

 

 

Wawancara Bersama Imam Besar 

Masjid Jami Kelurahan Kampung 

Baru, (Pemuka Agama Kota Palu) 

Al Mukarram Habib Muchsen bin 

Ali al-Habsyi, Lc. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Imam Besar 

Masjid an Nur Palupi/(Mantan) 

Kepala KUA Kecamatan Palu 

Selatan, Ustadz Drs. H. Muh. Nur. 

Aba. M.HI 

 

 

Pengumpulan Data Di Rumah 

Ketua Adat  Kecamatan Tatanga 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Ketua Adat 

Kecamatan Tatanga Bapak Kompol 

H. Asrar Lagare 

 

 

 

 

Wawancara bersama Ketua 

Lembaga Adat Metiro Lembah 

Kelurahan Donggala Kodi 

Kecamatan Palu Barat, Bapak 

Masra Lamohadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Bapak 

H.A.Mulhanan Tombolotutu, SH 

(Mantan) Wakil Walikota Palu 

 

 

 

Wawancara Bersama anggota 

Dewan Adat/ (Mantan) Kepala 

Desa Mpanau 

Kecamatan Tawaeli Bapak 

Syahruza R. Soengkowo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Ketua 

Lingkungan Ramba, Tokoh 

Masyarakat  Kelurahan Birobuli 

Kecamatan Palu Selatan Bapak 

Amiruddin 

 

 

Dokumentasi Bersama Ustadz 

Maksum  Djupanda S. Ag, Pada 

Acara Pra Peminangan “Notate 

Dala” (Merintis Jalan) Di rumah 

Ibu Dra. Sulfa  Warga Kelurahan 

Tatura Kecamatan Palu Selatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dokumentesi Pada Prosesi Notate 

Dala (Merintis Jalan) Saudari 

Munirah Said  Warga Kelurahan 

Balaroa Kecamatan Palu Barat 

 

 

 

Bapak Drs. Hidayat M.Si (Walikota 

Palu) Dan Bapak H. Nesi Jido 

(Tokoh Adat Senior Kota Palu) 

Dalam Acara Diskusi “Pompovia 

Ada Nto Kaili” (Pelaksanaan Ritus 

Adat Suku Kaili) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama Bapak H. 

Nesi Jido Imam Masjid Al 

Muttaqien BTN Palu Nagaya/ 

(Mantan) Ketua Adat Metiro 

Lembah Kelurahan Donggala Kodi 

(Tokoh Adat Senior Kota Palu) 

 

 

Dokumentasi Pada Prosesi Nesuro 

Di Kediaman Ibu Lili S.Pd,   

Warga Jln. Mangga Kelurahan 

Kamonji Kecamatan Palu Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Pada Peminangan 

Nesuro Di Kediaman Ibu Nur 

Halida S.Pd.i Warga Kelurahan 

Birobuli Selatan 

 

 

 

Dokumentasi Pada Peminangan 

Nesuro Saudari Nur Syamsia Rija 

Pue. S.E. Di Jalan Ki. Maja, 

Kelurahan Besusu Kecamatan 

Palu Timur 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenasi Pada Peminangan 

Neduta Saudari Inayah Magfirah 

S.Kep. Di Kediaman Jalan Veteran, 

Kelurahan Tanamodindi Kecamatan 

Palu Timur 

 

 

Dokumentasi Pada Prosesi Neduta 

Saudara Kaswin Muslaeni S.Hut 

Warga Palu Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Pada Prosesi Neduta 

Di Kediaman Saudara Andi Irfan 

Mochtar S.Pt Warga Kelurahan 

Duyu Kecamatan Tatanga (Tampak 

Dai dan Imam Masjid Mengawal 

Calon Mempelai Pria) 

 

 

(Setelah Proses Penyampaian 

Maksud Dan Tujuan Dari Pihak 

Pesuro, Tampak Pihak Pesuro 

Memberi Kesempatan Pada Pihak 

Calon Mempelai Perempuan 

Mempertimbangkan Besar Mahar 

Dan Doi Sunda (Uang Belanja)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Pada Prosesi Nesuro 

Keluarga Besar Modjo Dan Keluarga 

Besar Yoto Kodi (Masing-masing 

Pihak Melibatkan Dai Dan Tokoh 

Masyarakat) 

 

(Prosesi Setelah Peminangan 

Nesuro (Tukar Cincin) Vira 

Anggraeni Dengan Dedy Aryan  

Warga Kelurahan ujuna 

Kecamatan Palu Barat 

 

 

 

 
 

Setelah Selesai Prosesi 

Nesuro,(Tampak Ibu Calon Mertua 

Memasangkan Cincin    Ikatan Pada 

Jari Zaitun Modjo) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Peneliti sesaat sebelum berangkat ke 

kediaman mempelai perempuan 
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