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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 
 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 ba b be ب 

 ta t te ت 

 sa s es (dengan titik di  atas) ث 

 jim j je ج

 ha h ha (dengan titk di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di ص
bawah) 

 dad d de (dengan titik di ض
bawah) 

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titk di ظ
bawah)  
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 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah , apostop ء

 ya y ye ي

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fathah a a ـَ

 kasrah i i ـِ

 dammah u u ـُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 

  ي
fathah dan ya 

 
ai 

 
a dan i 

 

 و
 

fathah dan wau 

 
au 

 
a dan u 

 
 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 

 
Harkat dan 

Huruf 

 
Nama 

 
Huruf dan 

Tanda 

 
Nama 

 

  ..ا|َ َي ...

fathah dan alif 

atau ya 

 
a 
 

 
a dan garis di atas 

  ي

kasrah dan ya 

 
i 

 
i dan garis di atas 
 

  ۇ

dammah dan 

wau 

 
u 

 
u dan garis di atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

maka ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

huruf kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah) لا

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

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) 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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
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(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah ( الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

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

awal nama dari (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). 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  
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a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA : MUH. MAHDI MUCHTAR 

NIM : 10100113044 

JUDUL SKRIPSI : ADAT ISTIADAT DAN STATUS SOSIAL 

PEREMPUAN TERHADAP DOI’ PANAI’ PADA 

MASYARKAT MAKASSAR DI DESA KANJILO 

KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA 

(Studi Analisis Hukum Islam) 

Skripsi ini membahas bagaimana adat istiadat dan status sosial terhadap doi’ 
panai’ menurut hukum Islam di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten 
Gowa, selanjutnya sub masalah yaitu: (1).Bagaimana Eksistensi Doi’ Panai’ dalam 
Masyarakat Makassar di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa?, 
(2).Bagaimana Status Sosial Perempuan Makassar dalam menentukan nilai Doi’ 
Panai’ di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa? (3).Bagaimana 
Analisis Hukum Islam terhadap Doi’ Panai’ di Desa Kanjilo Kecamatan 
Barombong Kabupaten Gowa? 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang 
terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, 
pertentangan antara dua keadakan atau lebih, hubungan antara individu dengan 
varible yang timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap 
kondisi. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi 
lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan 
dengan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Jika tidak ada uang panai, 
maka perkawinan adat tidak berlangsung, (2) status sosial perempuan sangat 
menentukan tinggi dan rendahnya uang panai’,meliputi Ketuurunan Bangsawan, 
Kondisi fisik, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Status Ekonomi perempuan, (3) 
Adapun analisis hukum Islam terhadap doi’ panai’ adalah Hukum dari pemberian uang 
panai’ itu sendiri menurut Islam adalah mubah. Tapi jika sudah masuk ke dalam adat 
maka hukumnya adalah wajib. Karena ada kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu 
berputar sesuai dengan kondisi..  

Implikasinya, (1) Orang tua yang memiliki anak usia kawin dan tokoh adat 
yang berpengaruh kelangsungan perkawinan, hendaknya memberikan pemahaman 
yang lebih mendalam mengenai masalah Doi’ Panai’. (2) Kedepannya Doi’ 
Panai’ tidak menganggap sebagai pemberian wajib yang mutlak untuk perempuan 
yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta 
perkawinan. (3). Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya 
memberikan penyuluhan tentang hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan sosial kelompok masyarakat diatur oleh berbagai norma adat 

yang tidak ditentukan oleh naluri secara biologis, tetapi ditentukan oleh kultur. 

Konsepsi logis seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan 

kekerabatan antara etnik yang tidak hanya terjadi  pada kelompok masyarakat 

yang tinggal berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggal berjauhan.1 

Setiap bangsa di dunia ini tentu masing-masing memiliki sifat dan karakter 

serta kebiasaan yang membedakan antara yang satu dan lainnya. Unsur-unsur 

diatas terangkum dalam budaya. Seperti dalam setiap kebudayaan, pernikahan 

merupakan suatu hal yang penting. Mengapa? Sebab pernikahan bisa menjadi 

suatu identitas kebudayaan dengan berbagai tahapan prosesi, simbol, dan syarat-

syaratnya yang khas.2 

Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri 

dari atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang 

berbeda-beda. Terdapat berbagai keanekaragaman yang ada wilayah yang tersebar 

dari sabang sampai merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia masing-masing 

mempunyai kebiasaan hidup . Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas 

suku bangsa tertentu.  

 

 

1Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, 

(Makassar: Indobis, 2006), h. 37. 

2http://www.telukbone.id/2013/03/fenomena-balanca-atau-doi-menre-atau.html diakses 

31 Desember 2018. 
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Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa dari suku-suku 

yang ada itu melahirkan sebuah budaya yang menjadi ciri khas dari setiap suku 

tersebut, Indonesia sendiri patut berbangga dengan adanya Heterogenitas dari 

budaya tersebut. Itu semua merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga 

harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. 

Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah suku 

agama ras antar golongan sudah sejak zaman leluhur, sejak zaman melayu 

polenesi, sebagai akibat berbeda-bedanya asal keturunan, tempat kediaman dan 

alam lingkungan dan masuknya pengaruh agama Hindu-Budha, Islam dan 

Kristen/Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh 

nusantara.3 

Kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa terus di 

peliara dibina dan dikembangkan untuk memperkuat penghayatan dan 

pengalaman terhadap pancasila, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat 

jati diri dan kepribadian nasional, dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi 

penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Hasrat masyarakat luas untuk 

berperan aktif dalam proses pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional 

terus di gairahkan. Dalam mengembangkan kebudyaan nasional bangsa perlu 

melatih masyarakat agar mudah memahami falsafah tenang nilai kebudyaan 

daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang positif 

untuk sekedar memahami apa yang menajdi pembeda dan hal yang patut di 

pertahankan dari kebudyaan lokal itu sendiri. Dengan demikian pengembangan 

kebudayaan daerah tetap mengacu pada kepentingan pembangunan bangsa. 

Kebudayaan daerah dalam hal ini diharapkan sebagai sumber inspirasi. 

 

3Hilman Hadikusumo. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. (Cet. I; Mandar: Maju 

Maju, 1992), h. 4. 
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Keanekaragaman budaya Indonesia dapat dikatakan mempunyai  

keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai jalinan 

sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar 

kelompok suku bangsa yang berbeda namun juga meliputi antar peradaban yang 

ada di dunia.  

Sejarah telah banyak menuliskan tentang perjuangan kemerdekaan 

Indonesia tidak terlepas dari dukungan masyarakat budaya/adat yang ada di 

Indonesia. Maka dari itu hal yang paling penting di lakukan oleh negara adalah 

menjaga adat dan kebudayaan yang telah lama hidup sebelum Indonesia merdeka. 

Dalam masyarakat dikenal kata “adat”, istilah ini berasal dari Bahasa 

asing, yaitu Arab. Istilah adat diartikan diserapi ke dalam Bahasa Indonesia. Adat 

jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti kebiasaan.4  

Makassar misalnya walaupun kini telah di balut modernisasi tapi masih 

tetap saja ada sekelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi 

nenek moyang mereka dan mengasimilasikan dengan tren modernitas sosial. 

Misalnya dalam Ritual pencucian benda Pusaka di Istana Kerajaan Gowa, Balla 

Lompoa. Tradisi ini terus dilakukan hingga sekarang walau hanya pada kalangan 

keluarga kerajaan saja yang masih mengikuti ritual tersebut. Sederhanaya masih 

banyak hal yang sebenarnya belum punah dari ingatan hanya perhatian dari 

masyarakat maupun pemerintah yang kurang. 

Kebudayaan di Sulawesi Selatan hal yang paling perlu di perhatikan 

adalah budaya yang sebenarnya kehilangan makna Doi Panai’ tradisi pernikahan 

yang di lakukan oleh suku-suku besar di Sulawesi Selatan sebab banyak 

masyarakat hanya mengikuti proses tradisi karena ini di anggap menguntungkan 

bagi mempelai perempuan, sehingga makna dan tujuan yang seharusnya tidak lagi 

 

4Soleman B Taneko, Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang, 

(Cet I: Bandung: Eresco, 1987), h.3. 
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menjadi prioritas utama dalam perhatian masyarakat Lokal di Sulawesi Selatan. 

Pelestarian budaya harusnya dilakukan dengan cara memberikan penjelasan 

tentang ritual-ritual dan tradisi yang dilakukan para leluhur/nenek moyang, 

sehingga generasi yang lahir dapat memahami makna dari pelaksanaan tradisi 

tersebut. 

Semua kategori, menunjukkan bahwa Doi’ Panai’ telah mengalami 

perubahan makna, yang sebelumnya uang panai’ adalah pembuktian kepada 

orangtua mempelai wanita dan mengangkat derajat wanita sekarang telah 

mengalami perubahan makna, yaitu sebagai wadah untuk mendapatkan 

popularitas, dan menunjukkan identitas sosial dan materialisme, sehingga uang 

panai’ dapat menghambat atau membatalkan pernikahan, apabila pihak laki-laki 

tidak mampu memberikan jumlah uang panai’ yang diminta. Tradisi mahar adat 

dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah doe’ balanja.  

Faktanya kemudian adalah kebanyakan dari pihak mempelai perempuan 

hanya meminta Mahar yang terlampau memberatkan pihak laki-laki dan ini sudah 

berlangsung lama, akibatnya ini menjadi sebuah budaya yang mendarah daging di 

dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan 

pengkajian dan penelitian makna tentang “ADAT ISTIADAT DAN STATUS 

SOSIAL PEREMPUAN TERHADAP DOI’ PANAI’ PADA MASYARKAT 

MAKASSAR DI DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG 

KABUPATEN GOWA (Studi Analisis Hukum Islam)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu 

luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka 

penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul ini, maka penulis 

membatasi tentang  
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1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong 

Kabupaten Gowa Dapat di pahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada: 

a. Adat Istiadat 

b. Status Sosial 

c. Doi’ Panai’ 

d. Analisis Hukum 

e. Hukum Islam 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 

skripsi ini, di perlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni: 

a. Adat Istiadat adalah budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha 

diterapkan dalam lingkungan masyarakat.5 

b. Status Sosial adalah didasarkan pada berbagai unsur kepentingan 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status 

dalam sistem kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut.6 

c. Doi Panai adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami 

kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi 

perkawinan (bukan termasuk mahar).7 

d. Analisis Hukum Analisi Hukum adalah upaya pemahaman tentang 

struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi 

asas-asas hukum, unsure-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, 

 

5Wahyuni. Sosiologi Bugis Makassar, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Pers, 

2014), h. 4. 

6Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1992), h. 5. 

7Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, h. 3. 
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kewajiba hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggunggugat, 

dsb).8 

e. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilain 

keislaman yang dibengtuk dari sumber dalil-dalil agama Islam. Hal ini 

berupa ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. 

Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah 

swt sebagai Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan 

hubungan manusia dengan maanusia yang lain.9 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi Doi’ Panai’ dalam Masyarakat Makassar di Desa 

Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa ? 

2. Bagaimana Status Sosial Perempuan Makassar dalam menentukan nilai 

Doi’ Panai’ di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa ? 

3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap Doi’ Panai’ di Desa Kanjilo 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa ? 

D. Kajian Pustaka  

Menilai apakah suatu penelitian layak atau tidak untuk diteliti, diperlukan 

kajian pustaka seperti berikut : 

Dalam Buku Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan yang di tulis oleh 

Abdul Syani, 2004. menjelaskan bahwa Status Sosial dimaksud sebagai 

kedudukan seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status 

memiliki dua aspek. Pertama, aspeknya yang agak stabil, dan kedua, aspeknya 

yang lebih dinamis. Polak mengemukakan bahwa status mempunyai aspek 

 

8Otje Salman, Filsafat Hukum, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 12. 

9Auliah Muthiah, Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan 

dan Hukum Kewarisan, h. 15. 
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struktural dan aspek fungsional. Pada aspek ruang pertama sifatnya hirarki,yang 

artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara relatif terhadap 

status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua dimaksud sebagai peranan sosial 

(social role) yang berkaitan dengan status tertentu, yang dimiliki oleh seseorang. 

Munir Fuady dalam karyanya yang berjudul Konsep Hukum Perdata, 

2006. menjelaskan, Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. 

Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud 

dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang 

harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .Lihat 

Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. 

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhajir berjudul menjelaskan bahwa 

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI 

DOI’ PANAI’ DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU MAKASSAR 

PERSPEKTIFAL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi di Desa Salenrang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros), 2017. menjelaskan, Doi panai’dalam 

tradisi Makassar merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai 

pria kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan realitas 

penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Bagi pria lokal atau yang juga 

berasal dari Suku Bugis-Makassar, memenuhi jumlah doi panai’di pandang 

sebagai budaya siri’jadi perempuan yang benar-benar dicintainya merupakan 

motivasi untuk memenuhi jumlah doi panai’sebagai simbol akan ketulusan untuk 

meminang sang gadis.  
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Buku yang di tulis oleh Muhammad Daud Ali yang berjudul Hukum 

Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 2007. 

menjelaskan bahwa istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 

‘hukum’ dan ‘Islam’. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai norma-

norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu 

masyarakat, baik  norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat maupun norma atau peraturan yang dibuat dengan 

cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Di dalam wujudnya, hukum ada yang 

tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan 

ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Adapun kata yang 

kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmūd Syaltūt mendefinisikan sebagai agama Allah 

yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar 

dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta 

mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sangat sederhana, 

Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk 

disampaikan kepada umat manusia demi  untuk mencapai kesejahteraan hidupnya 

baik di dunia maupun di akhirat kelak. gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ 

itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang 

ada dalam istilah hukum Islam ini, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah 

merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan 

Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah 

masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan 

sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam 

(Arab), termasuk dalam Alquran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam 

dalam satu rangkaian kata (yakni: a-lhukm al-Islāmiy). Kedua kata ini secara 

terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga 
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dalam Alquran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang 

digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu al-syarī’at al-Islāmiyyah 

(Indonesia: syariah Islam) dan al-fiqh al-Islāmiy (Indonesia: fikih Islam). Istilah 

hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di 

Indonesia berasal dari istilah Barat. 

Menurut Otje Salman dalam bukunya yang berjudul Filsafat Hukum, 

2006. menerangkan, Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur 

sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, 

unsure-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiba hukum, hak, 

hubungan hukum, badan hukum, tanggunggugat, dsb) serta enyelidikan terhadap 

suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), suatu 

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan 

antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan atau penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya serta pemecahan 

persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. 

Dalam Buku Hukum Islam Dinamika Hukum Keluarga yang tulis oleh 

Auliah Muthia, 2017. menjelaskan bahwa Hukum Islam sangat luas 

pengertiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam AL-Quran hukum Islam 

mengatur tentang apa-apa yang ada di dalam dan di luar masyarakat. Dalam ajaran 

Islam hal ini dikenal natural law (hukum alam) disebut dengan sunnatullah yaitu 

ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. 

Sunnatullah yang mengatur alam semesta itulah yang menyebabkan ketertiban 

hubungan antara benda-benda yang ada dialam raya ini. Di dalam Al-Quran 

banyak ayat yang menunjukka ada dan belakunya sunnatullah atas alam semesta 

termasuk manusia di dalamnya. Adapun pengertian hukum Islam menurut penulis 
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adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari 

sumber dalil-dalil agama Islam.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan 

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan 

1. Untuk mengetahui Eksistensi Doi’ Panai’ dalam Masyarakat Makassar 

Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

2. Untuk mengetahui Status Sosial Perempuan Makassar dalam 

menentukan nilai Doi’ Panai’ Di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong 

Kabupaten Gowa 

3. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap Doi’ Panai’ di Desa 

Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

b. Kegunaan  

1. Kegunaan Ilmiah 

Secara teoritis penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dan masukan bagi pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan dibidang hukum, hukum Islam budaya dan adat pada 

umumnya dan khususnya adat di Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi praktisi dan 

pemerhati hukum Islam baik dalam kapasitasnya sebagai pegawai dalam 

lingkup Akademisi, Pegawai Kementerian Agama maupun yang 

kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama yang senantiasa 

memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat tentang berbagai 

masalah tentang Doi’ Panai’. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Adat Istiadat 

1. Pengertian Adat Istiadat 

Adat istiadat merupakan tradisi lokal (local castom) yang mengatur 

interkasi masyarakat. Disebutkan dalam ensiklopedia bahwa adat adalah 

“Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara 

turun-temurun. Kata “adat” sangat lazim dipakai tanpa membedakan mana yang 

mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi 

seperti disebut adat saja.1 

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti 

adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainnya, yang telah turun temurun dari nenek 

moyang. Ada pula yang mengatakan, bahwa tradisi berasal dari kata traditium, 

yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa 

sekarang. Inti dari tradis berdasarkan dua sumber tersebut adalah warisan masa 

lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat 

tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain 

yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.  

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) adalah segala warisan masa 

lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang 

sekarang berlaku. Adapun bagi Hanafi turast tidak hanya merupakan persoalan 

peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini 

dalam berbagai tingkatannya.2 

 

1Ensiklopedi Islam, (Cet. III; Jilid. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21. 

2Moh. Nur Hakim, “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam 

Pemikiran Hasan Hanafi, (Cet. II; Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29. 
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Secara terminologi kata tradisi mengandung suatu pengetian tersembunyi 

tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia merujuk kepada sesuatu 

yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa 

sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat dapat 

bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupaun terhadap 

hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.  

Di dalam tradisi telah diatur bagaimana manusia berhubungan dengan 

manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, 

bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku 

manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki 

pola dan  norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancamann 

terhadap pelanggaran dan penyimpangan.  

Bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (Vital), Sebagai sistem 

budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku. 

Sistem nilai dan gagasan utama akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem 

sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan suatu etika, norma, dan 

adat istiadat. Ia memiliki fungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap 

sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat. 

2. Adat Istiadat Suku Makassar 

Adat istiadat suku makassar atau biasa  disebut panngadakkang  

(Makassar: panngadakkang) merupakan bagian dari aturan-aturan, norma-norma 

dan hukum yang berlaku dalam masyarakat suku makassar yang harus dipatuhi 

dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Mattulada ruang lingkup panngadakkang mencakup aspek-aspek 

yang disebut sistem norma dan aturan-aturan adat yang bersifat normatif yang 

harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari kesadaran 
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individu yang merupakan bagian dari panngadakkang. Kesadaran ini 

dilatarbelakangi oleh perasaan memiliki yang tidak terpisahkan dengan 

panngadakkang sebagai hal memungkinkan seseorang merasa wajib melibatkan 

diri dalam keseluruhan pranata sosial dalam masyarakat makassar. 

Kelima aspek pangadakkang yaitu ada’ merupakan pengatur pelaksana 

sistem norma, bicara merupakan aspek yang mempersoalkan hak dan kewajiban, 

rapang merupakan contoh dan perumpamaan norma yang dapat mengokohkan 

negara, wari merupakan pranata dalam hubungan kekerabatan, dan sara’ 

merupakan syariah islam. Menurut mattulada sara’ adalah aspek terakhir yang 

melengkapi lima aspek panngadakkang tersebut yang baru dijadikan bagian dari 

aspek panngadakkang setelah islam masuk di tanah makassar. 

Para ahli sesudah abad ke-XVI berpendapat bahwa hukum islam dalam 

kehidupan masyarakat dan budaya makassar, hanyalah kedudukan komplementer 

dalam hukum adat makassar. Para ahli tersebut dipelopori oleh C. Van vallehon 

yang berpendapat bahwa sumber pokok hukum asli makassar adalah adat istiadat, 

kaidah-kaidah, nilai-nilai kemasyarakatan atau seluruh kebudayaan yang hidup 

dalam masyarakat makassar. Hal ini ditekankan bahwa pada dasarnya masyarakat 

makassar lebih berpedoman pada pranata budaya, meskipun islam sudah menjadi 

bagian panngadakkang itu sendiri. 

Seiring berkembangnya ajaran islam pernyataan adat dimulai ditekankan 

dalam panngadakkang bahwa sara’ merupakan bagian dari aspek-aspek 

panngadakkang yang harus dipatuhi ketaatan pada sara’ sama halnya dengan 

ketaatan pada aspek-aspek panngadakkang lainnya. Aspek-aspek tersebut harus 

diterapkan dalam kehidupan,agar tercipta keselarasan hidup antara budaya dan 

norma agama yang berlaku. Adat istiadat sangat menunjang pembentukan etika, 

untuk itu melibatkan panngadakkang sangalah penting, sebab ini merupakan 
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landasan dari pembentukan etika bagi masyarakat makassar. Etika itu dapat 

menyelidiki segala bentuk perbuatan manusia kemudian menetapkan hukum baik 

atau buruk, akan tetapi tidk semua perbuatan manusia itu dapat diberi hukum 

seperti itu.3 

B. Status Sosial  

1. Pemahaman tentang Status Sosial 

Status sosial biasanya berdasarkan pada berbagai unsur kepentingan 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status jabatan, status dalam sistem 

kekerabatan, status pekerjaan dan status agama yang dianut. Dengan status 

seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak 

dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, 

melainkan hanya mengenal statusnya saja.4 

Menurut Ralph Linton status sosial ialah sekumpulan hak dan kewajian 

yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Dalam struktur masyarakat orang 

yang memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Sedangkan menurut 

Mayor Polak status sosial adalah status dipahami sebagai kedudukan sosial 

seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat.  

Status mempunyai dua aspek. Pertama, aspeknya yang agak stabil, dan 

kedua, aspeknya yang lebih dinamis. Polak mengemukakan bahwa status 

mempunyai aspek struktural dan aspek fungsional. Pada aspek ruang pertama 

sifatnya hirarki, artinya mengandung perbandingan tinggi atau rendahnya secara 

relatif terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua dimaksudkan 

 

3Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Pers, 
2014), h. 118-120. 

4Abdul Syani, Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), h. 93. 
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sebagai peranan sosial (social role) yang berkaitan dengan status tertentu, yang 

dimiliki oleh seseorang.5 

Kemudian menurut Spencer status sesorang atau sekelompok orang dapat 

ditentukan oleh suatu indeks. Indeks seperti ini dapat diperoleh dari jumlah rata-

rata skor, misalnya yang dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti 

pendidikan, pendapatan tahunan keluarga,dan pekerjaan dari kepala rumah tangga 

(breadwinner).6 

Status merupakan kedudukan seseorang yang ditinjau terlepas dari 

individunya. Jadi status merupakan kedudukan obyektif yang memberi hak dan 

kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi.7 

Kedudukan atau status sering kali dibedakan dengan kedudukan sosial 

(social status). Kedudukan ialah sebagai posisi seseorang dalam suatu kelompok 

sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu 

kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang 

lebih besar lagi. Sedangkan kedudukan sosial ialah tempat seseorang secara umum 

dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti kewajibannya. 

Dengan demikian kedudukan sosial bukanlah semata-mata merupakan kumpulan 

kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda, tapi kedudukan 

sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok sosial yang 

berbeda. Namun, untuk mendapatkan pengertian yang mudah kedua istilah 

tersebut akan digunakan dalam pengertian yang sama, yaitu kedudukan atau 

status.8 

 

5Abdul Syani, Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan, h. 91-92. 

6Bahrein T Sugihen, Sosiologi Pedesaan, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 
h. 139. 

7Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi, (Cet. I; Jakarata: Bina Aksara, 1983), h. 75. 

8J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, (Cet. II; 
Jakarta: Kencana, 2004), h. 156. 
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Adapun status dalam stratifikasi sosial menurut p. Soedarno adalah tempat 

atau posisi seseorang dalam hubungannya dengan orang-orang lain dalam 

masyarakat, yang akan memberi hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu 

kepada individu yang menempati kedudukan tersebut.9 

Setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Embrio 

atau bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam 

masyarakat adalah Sesuatu yang sangat dihargai. Biasanya barang dihargai itu 

mungkin berupa uang, benda-benda yang punya sifat ekonomi, tanah, kekuasaan, 

ilmu pengetahuan, sesolehan dalam agama atau juga keturunan dari keluarga yang 

terhormat.10 

Biasanya diantara banyak status yang dimiliki sesorang, salah satu 

statusnya yang tertinggi (atau dianggap tertinggi oleh masyarakat) merupakan ciri 

identitas sosialnya yang terpokok. Pekerjaan seseorang, biasanya dianggap 

sebagai statustetap dan tertinggi, walaupun tidak senantiasa demikian halnya. Hal 

ini antara lain disebabkan karena faktor penghasilan pekerjaan tertentu juga dapat 

menentukan tinggi rendahnya status seseorang.11 

Macam-Macam/Jenis-Jenis status sosial: 

a. Ascribed Status 

Ascribed Status adalah tipe status yang didapat sejak lahir seperti jenis 

kelamin, kasta, golongan, ras, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

9Wahyuni, Sosiologi bugis makassar, h. 59-60. 

10Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan, h. 57. 

11Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1992), h. 25-
26. 
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b. Achieved Status 

Achieved Status adalah status sosial yang diperoleh sesorang karena kerja 

keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh Achieved Status yaitu seperti 

harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dll. 

Dalam sistem pelapisan dalam masyarakat memiliki dua sifat, yaitu 

bersifat tertutup (closed social stratification), dan bersifat terbuka (opened sosial 

stratification). Sistem pelapisan dalam masyarakat yang bersifat tertutup 

membatasi kemungkinan adanya perpindahan seseorang dari lapisan satu ke 

lapisan yang lain, baik ke lapisan atas ataupun ke lapisan yang lebih rendah 

Dalam sistem tertutup seperti ini satu-satunya cara untuk menjadi anggota suatu 

lapisan tertentu dalam masyarakat adalah karena kelahiran, seperti kasta. 

Sedangkan dalam sistem terbuka, setiap anggota setiap anggota masyarakat 

mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri. Apabila 

seseorang itu mampu dan beruntung sehingga dapat untuk naik ke lapisan yang 

lebih atas, atau bagi mereka yang tidak beruntung dapat turun ke lapisan yang 

lebih rendah.12 

Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assigned 

status, yang merupakan suatu kedudukan yang diberikan. Artinya dalam suatu 

kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada 

seseorang yang berjasa, yang lebih memperjuangkan seseuatu untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, kadang-kadang kedudukan 

tersebut diberikan karena seseorang telah lama menduduki suatu kepangkatan 

tertentu.13 

 
12J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi 

Ketiga, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h.162-163. 

13Muhammad Ismail dkk, Pengantar Sosiologi, (Cet. II; Surabaya: IAIN Sunan Ampel 
Press, 2013), h. 145. 
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Dalam penelitian ini termasuk achieved status karena sesuai dengan 

pengertiannya status yang diperoleh dengan usaha. Usaha yang dimaksud disini 

usaha petani jagung dan padi menjual hasil panennya ke pasaran agar memperoleh 

keuntungan berlipat ganda sehingga status sosial petani tersebut di Desa Kanjilo 

mengalami perubahan. 

Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota 

masyarakat kedalam lapisan-lapisan adalah :  

1) Ukuran kekayaan (material) 

2) Ukuran kekuasaan 

3) Ukuran kehormatan 

4) Ukuran ilmu pengetahuan14 

Diantara beberapa ukuran yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan ukuran kekayaan (material). Pasca keberadaan industri 

banyak petani padi dan jagung mengalami perubahan status sosial, Ukuran yang 

digunakan adalah ukuran kekayaan (material) seperti rumah mewah, mobil, dan 

toko. Di lingkungan sekitar dengan adanya perubahan status sosial tersebut petani 

padi dan jagung akan lebih dihormati.  

Kemudian menurut Warner ciri-ciri status sosial ada 4 komponen, yaitu: 

a. Pekerjaan 

b. Sumber pendapatan 

c. Tipe Rumah 

d. Kawasan tempat tinggal 

 Imbalan dari salah satu status yang tinggi adalah adanya pengakuan 

sebagai orang yang lebih berderajat tinggi. Karena orang kaya dan bangsawan 

tampak seperti orang lain, maka mereka memerlukan berbagai cara agar 

 

14Dany Haryanto dan G Edwi Nugroho, Pengantar Sosiologi Dasar,(Cet. III; Jakarta: 
Prestasi Pustakarya, 2011), h. 233. 
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kedudukan mereka bisa diakui. Adapun cara dari masa lalu ialah dengan 

menggunakan simbol status, yang bisa berwujud suatu tindak-tanduk terpuji atau 

barang yang sangat langka, seperti misalnya mobil, jas berbulu binatang, dan 

intan. Nilai status barang tersebut dihargai sebagaimana halnya dengan nilai 

keindahan dan kegunaannya.15 

Setiap status menyediakan panduan bagaimana kita harus bertindak atau 

berperasaan. Sama halnya dengan aspek lain dalam struktur sosial, status 

menempatkan batas pada apa yang dapat atau tidak dapat kita lakukan. Oleh 

karena itu status sosial merupakan bagian yang hakiki dalam struktur sosial, maka 

status sosial ditemukan dalam semua kelompok manusia.16 

Pasca keberadaan industri, petani padi dan jagung mengalami perubahan 

status sosial. Perubahan status sosial yang dimaksudkan seperti perubahan tampak 

rumah yang lebih mewah, sumber pendapatan yang semakin meningkat, dan gaya 

hidup. Gaya hidup (life style) yang ditampakkan antara kelas sosial yang satu 

dengan kelas sosial yang lain dalam banyak hal yang tidak sama, bahkan ada 

kecenderungan masing-masing kelas mencoba mengembangkan gaya hidup yang 

eksklusif untuk membedakan dirinya dengan kelas yang lain. Berbeda dengan 

kelas sosial rendah yang pada umumnya bersifat konservatif di bidang agama, 

selera pakaian, moralitas, selera makanan, cara mendidik anak, baru perawatan 

kesehatan, dan hal-hal lainnya, gaya hidup dan penampilan kelas sosial menengah 

dan atas umumnya lebih atraktif dan eksklusif. Mulai dari tutur kata, cara 

berpakaian, pilihan liburan, pemanfaatan waktu luang, pola berlibur dan 

sebagainya, antara kelas satu denga kelas yang lain umumnya tidak sama.17 

 

15Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, (Cet. I; Jilid II; Jakarta: Erlangga, 1992), 
h. 13. 

16James M. Henslin, Sosiologi, (Cet II; Edisi 6; Jilid 2; Jakarta : Erlangga , 2007), h. 94.  

17J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi 

Ketiga, h. 183. 
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Perbedaan gaya hidup akan menimbulkan efek perbedaan prestise sosial, 

begitu pula sebaliknya.Sebagaimana yang dijelaskan oleh Weber, gaya hidup 

merupakan sebuah ungkapan kehormatan status sosial. Dengan kata lain, gaya 

hidup melambangkan prestise sosial. Oleh karena itu setiap golongan sosial akan 

memperagakan gaya hidup spesifik sesuai dengan prestise yang mereka miliki 

sehingga perbedaan prestise antar gologan sosial akan menimbulkan perbedaan 

gaya hidup antar mereka. Maka sebaliknya peragaan gaya hidup yang berbeda 

antargolongan sosial akan memelihara, menegaskan, dan memperkuat perbedaan 

prestise antar mereka.18 

2. Status Sosial Suku Makassar  

Suku makassar khususnya dikota makassar yang dikenal sebagai kota 

daeng. Namun masih banyak orang yang belum paham makna kata “Daeng” 

terutama yang berasal dari luar sulawesi selatan. Pada dasarnya suku makassar 

terdiri atas status sosial yaitu : 

a. Kare : ulama atau tokoh religi (brahmana) 

b. Karaeng : raja atau bangsawan (ksatria) 

c. Daeng : kalangan pengusaha/shah bandar (waisak) 

d. Ata : budak ( sudra ) 

Gelar daeng pada hakekatnya tidak didapatkan begitu saja melainkan 

mengandung makna yabg beragam antara lain : 

a. Penghambaan nama dari allah, kurang lebih sama dengan nama islam yang 

ditambahi dengan nama abdul misalnya daeng patoto. Patoto dalam lontara 

artinya pencipta, sehingga daeng patoto adalah hamba dari yang maha 

pencipta. Daeng tanicalla artinya tak tercela yang tak tercela hanyalah 

 

18Moh Amaluddin, Kemiskinan dan Polarisasi Sosial,(Cet. I; Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 1987), h. 32. 
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allah swt. Caeng manaba artinya penyayang, hamba dari yang maha 

penyayang. 

b. Berasal dari kata benda makassar paddoangang dari akar kata doa dan 

harapan. Ada beberapa pakdaengang yang masuk dalam kategori ini 

misalnya daeng bau agar bersangkutan memberikan nama harum bagi 

keluarga dan masyarakatnya. Daeng kanang agar dia cantik, daeng baji 

agar dia baik hati, daeng puji agar dia menyenangkan. 

c. Penegasan bahwa dia juga adalah golongan bangsawan. Daeng memang 

artinya dia memang daeng. Daeng tonji artinya diapun daeng. Daeng 

tommi artinya sebelumnya dia bukan daeng tapi sekarang diapun sudah 

daeng. Daeng tadaeng artinya daeng atau bukan baginya sama saja. 

d. Panutan yang diambil dari nama tokoh yang sukses karena kejujurannya, 

keberaniannya atau kepintarannya/kekayaannya tanpa terlalu 

memperhatikan makna paddaengang itu. 

e. Daeng juga biasanya diberikan kepada seseorang yang berjasa dan gelar 

itu disesuaikan dengan keadaan orang it. Seseorang yang berjasa diberi 

gelar daeng rate karena kebetulan orangnya tinggi. 

Saat ini gelar paddaengang telah mengalami pergeseran makna. Anak-

anak muda suku makassar mungkin masih tetap mendapat nama paddaengang dari 

orang tuanya tapi hanya sedikit sekali yang memakainya. Alasannya karena 

paddaengang terkesan ketinggalan zaman . apalagi karena nama daeng saat ini 

identik dengan masyarakat golongan strata rendah di kota makassar misalnya 

daeng becak (tukang becak). Selain itu penggunanya adalah orang-orang yang 

punya hubungan kekeluargaan sangat dekat dengn teman bicaranya dan 
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penggunaannya sebats dalaam forum yang bersifat tidak resmi. Bila ketentuan ini 

di langgar maka kata daeng bermakna ejekan.19 

C. Perempuan 

1. Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur’an dan Hadits 

 Islam dalam ajarannya sangat menjunjung tinggi derajat kaum perempuan 

bahkan dalam hadis Nabi dikatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki 

ibu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Rasulullah seketika ditanya siapakah 

orang yang pertama-tama harus dihormati di dunia ini, beliau menjawab ”Ibumu”. 

Jawaban ini terus berulang-ulang oleh rasulullah sampai tiga kali, dalam 

pertanyaan yang keempat barulah beliau menjawab: ”lalu ayahmu”. Demikian 

tinggi kedudukan wanita ditunjukkan oleh kedua hadis tersebut. Terdapat berbagai 

ayat dalam al-qur’an yang dipahami memberi kedudukan kepada perempuan sama 

dengan laki-laki. Surat al-Hujurat ayat 13 mengatakan bahwa Allah menjadikan  

manusia laki-laki perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar saling 

mengenal. Ayat ini tidak memberikan kesan perbedaan laki-laki maupun 

perempuan. Dalam surat alMu’minun ayat 40 juga dikatakan bahwa barangsiapa 

yang berbuat baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman, maka 

mereka akan masuk surga. Ayat ini juga tidak memberi kesan pembedaan 

perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan.20 

2. Perempuan dalam Sejarah 

Pada tahap-tahap awalnya sejarah Islam penuh dihiasi oleh nama-nama 

perempuan yang berperan besar bagi kelangsungan masyarakat Islam. Sitti 

Khadijah, istri nabi Muhammad bukan hanya ikut menenangkan hati Nabi tetapi 

juga mensupportnya dengan materi. Sitti Hafsah dipercaya menyimpan Mushaf 

 

19Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, h. 71-73. 

20Atho Muzdhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan 

keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih,(Cet 1; Jakarta; Ciputat Press, 2003), h.199.   
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asli al-Qur’an yang kemudian dikenal dengan mushaf usmani yang kita baca 

sekarang, suatu kepercayaan yang luar biasa. Sitti Aisyah dikenal banyak 

meriwayatkan hadis dan bahkan pernah memimpin pasukan pada perang jamal. 

Pada masa selanjutnya keadaan berubah, perempuan semakin tersudut kedalam 

rumah, bahkan mukanya pun tidak boleh kelihatan oleh orang lain, mereka tidak 

boleh mendapatkan pendidikan, apalagi bekerja diluar rumah. Begitu keadaannya 

pada zaman pertengahan. Bahkan sampai zaman modern inipun, perempuan-

perempuan Islam diberbagai negeri muslim belum banyak mendapatkan 

kesempatan pendidikan dan bekerja diluar rumah.21 

3. Perempuan dalam Kitab Fikih 

Ada beberapa jenis literatur produk pemikiran hukum Islam yaitu: Kitab 

Fikih, keputusan Pengadilan Agama, Fatwa Ulama/Mufti, Undang-undang yang 

berlaku di negeri muslim, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua jenis literatur yang 

disebut terakhir, yaitu Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, adalah gejala 

abad ke20. Kitab fikih biasanya dianggap literatur yang paling mapan dan 

menyeluruh isinya, sehingga dipelajari dan menjadi rujukan secara luas. Di dalam 

kitab-kitab fikih yang ditulis pada jaman klasik dan pertengahan, kedudukan 

perempuan sangat imperior terhadap lakilaki hal ini terjadi sebagian karena 

pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat alquran. Sebagian lainnya 

mungkin adalah karena struktur masyarakat  dimana para penulis fikih itu hidup, 

memang sangat partriarkat sehingga tidak terbayang adanya masyarakat 

berstruktur bilateral atau bahkan matrilineal.22 

 

 

21Atho Muzdhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan 

keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, h.202   

22Atho Muzdhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan 

keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, h.202 . 
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4. Perempuan Sebagai Isteri 

Hak dan kedudukan isteri ialah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 

sehingga dengan demikian segala sesuatu yang ada dalam keluarga dapat 

dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri. Beberapa pasal dalam 

UU RI. No. 1 Tahun 1974 mengisyaratkan beberapa kondisi dan posisi 

perempuan dalam kapasitasnya sebagai isteri. Dapat dilihat antara lain:  

a. Isteri dengan kondisi poligami   

UU RI. No. 1 Tahun 1974 telah memberikan jalan poligami buat 

suami. Perempuan harus siap menerima kondisi hukum yang melingkupi 

keberadaannya sebagai seorang isteri. Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa 

pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih 

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.  

Meski demikian, Undang-undang juga mengatur persyaratan-

persyaratan bolehnya suami melakukan poligami. Pada pasal 4 ayat (2) juga 

disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya 

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu 

orang apabila:  

1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

2) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

3) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan.  

Selanjutnya pada pasal 5 juga ditambahkan syarat kebolehan poligami 

bagi suami adalah:  

 

 



25 

 

1) Adanya persetujuan daripada isteri/isteri-isteri. 

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjaminkan keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku sangat adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka.  

b. Masa iddah isteri yang dicerai Iddah  

(Arab:  عاة berarti waktu menunggu) adalah sebuah masa di mana 

seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan 

karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk 

menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.23  

UU RI. No 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa bagi 

seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.   

c. Hak dan Kewajiban Isteri  

Hak dan kewajiban suami isteri dimulai sejak berlangsungnya 

perkawinan. Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri demikian 

detailnya, agar suami isteri dapat menegakkan tujuan mulia dari 

dilangsungkannya perkawinan. Karena, rumah tangga yang dibangun oleh 

suami isteri merupakan sendi dasar dari tatanan masyarakat. Apabila sendi 

dasar ini dibangun dengan baik, maka akan menciptakan tatanan masyarakat 

yang baik pula.  

Perkawinan merupakan suatu kesepakatan bersama antara suami dan 

istri untuk melakukan perjanjian perikatan sebagai suami dan istri. Dalam 

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa 

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

 

23Ibnu Mas'ud; Drs. H. Zainal Abiding S, Fiqih Mazhab Syafi'i,(Ttp: CV.Pustaka Setia: 
2000). 
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wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Untuk mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan 

kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Hak adalah sesuatu yang harus diterima 

seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah 

sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. 

Dalam hal ini apa yang dinamakan hak istri merupakan kewajiban dari suami, 

hak suami adalah kewajiban isteri.  

Pada pasal 30-34 UU RI. No 1 Tahun 1974 disebutkan tentang hak 

dan kewajiban perempuan sebagai isteri juga hak dan kewajiban bersama 

antara perempuan dan laki-laki sebagai suami isteri. Hal ini dapat diurai 

sebagai berikut:  

1) Kewajiban Isteri:  

Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan 

rumah-tangga sebaik-baiknya. Kewajiban ini merupakan kewajiban utama 

yang tidak boleh diabaikan oleh isteri.    

2) Hak Isteri:  

Hak isteri merupakan kewajiban suami. Jika isteri telah 

memenuhi kewajibannya, maka isteri berhak menuntut hak-hak yang 

melekat padanya. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa hak-hak isteri yaitu:  

a) Mendapatkan perlindungan dari suaminya  

b) Mendapatkan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 

sesuai dengan kemampuan suaminya. 

c) Mengajukan gugatan cerai, apabila suami melalaikan 

kewajibannya.   



27 

 

3) Hak dan kewajiban bersama suami dan isteri: 

Di samping dari hak dan kewajiban masing-masing suami atau 

isteri, dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 juga diatur hak dan kewajiban 

bersama antara suami dan isteri. Hak dan kewajiban bersama menjadi alat 

yang dapat memperteguh ikatan perkawinan antara keduanya, dengan 

bersama-sama bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya. Hak dan kewajiban bersama itu sebagai berikut: 

a) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30).  

b) Memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap (pasal 32) 

c) Saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33).  

Adapun hak bersama suami isteri tertuang dalam pasal 31 ayat 

(2) bahwa suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. 

Masing-masing dapat bertindak sendiri dalam melakukan sebuah 

perbuatan hukum. Hal ini berimplikasi pada kesimpulan bahwa masing-

masing suami isteri juga harus mampu bertanggungjawab terhadap 

perbuatan hukum yang dilakukannya.  

Pasal demi pasal yang mengurai tentang hak dan kewajiban 

suami isteri dalam rumah tangganya adalah agar tidak ada dominasi dalam 

rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga 

ataupun dalam membina dan membentuk keturunan. Dari uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang 

harmonis diharapkan kepada suami-istri untuk melaksanakan kewajiban 

dengan baik terlebih dahulu, kemudian menuntut haknya. Bukan 
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sebaliknya, menuntut apa yang menjadi haknya tetapi mengabaikan 

kewajiban-kewajibannya.  

d. Harta bawaan isteri 

Dalam hal harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam UU 

RI. No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan pasal 36 disebutkan bahwa harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan 

isteri. Penggunaan harta bersama yang diperoleh setelah dilangsungkannya 

perkawinan harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti 

bahwa penggunaan harta bersama harus sepengetahuan suami atau isteri.  Hal 

ini mengandung arti bahwa suami dapat bertindak atas harta bersama setelah 

mendapat persetujuan dari istri begitu juga sebaliknya bahwa istri dapat 

bertindak atas harta bersama setelah mendapat persetujuan dari suami. Dalam 

hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari asal tidak melampaui 

standart ekonominya maka pengeluaran dapat dilakukan oleh suami atau istri 

tanpa persetujuan terlebih dahulu.  

Sedangkan pembelian barang mewah untuk ukuran keluarga tersebut 

harus ada persetujuan istri atau suami. Sedangkan harta bawaan dari masing-

masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai 

hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang 

para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri berhak mempergunakan 

sendiri harta yang diperolehnya sebelum pernikahan itu berlangsung. Suami 

dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum mengenai harta bendanya.  Perempuan Sebagai Ibu Bagi laki-laki, 

perempuan merupakan sosok teladan dan pembimbing dalam menempuh 

kehidupan rohaninya. Kasih yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri 

merupakan sifat bawaan dalam diri perempuan. Perempuan yang 
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berpengetahuan, berbudaya, diikat dengan kasih, dan selalu waspada 

mempertimbangkan apakah perkataan dan perbuatannya sudah selaras dengan 

moralnya.  Perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu adalah pendidik utama 

bagi anak-anaknya. Ibu merupakan tumpuan kasih sayang, dan menjadi 

tempat berkeluh kesah, berbagi kisah dan berbagi cerita tentang kehidupan 

dengan anak-anaknya. UU RI. No. 1 Tahun 1974 juga mempertegas 

kewajiban yang harus dilakoni oleh perempuan sebagai ibu. Pada pasal 45 

disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-

anak mereka sebaik-baiknya. Ayah ibu berkewajiban memberikan fasilitas 

yang layak untuk anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Kewajiban orang tua tersebut akan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 

berdiri sendiri, meski kedua orangtuanya telah bercerai. 

D. Doi’ Panai’ 

1. Kajian Umum Tentang Doi’ Panai’ 

Kompleksitas budaya pernikahan  pada  masyarakat  Sulawesi Selatan 

merupakan nilai-nilai yang tak lepas dipertimbangkan dalam pernikahan seperti 

status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria 

dan wanita. Di Sulawesi Selatan satu hal yang menjadi khas dalam pernikahan 

yang diadakan yaitu uang naik atau oleh masyarakat setempat disebut doi’ panai’. 

Pernikahan pada Bugis dan Makassar bagi sebagian orang sangat 

memberatkan mengingat besarnya jumlah doi’ panai’ atau uang belanja bagi 

pihak mempelai pria harus di bayarkan kepada mempelai wanita. Mestinya 

bukanmahalnya yang dipersoalkan namun hakikatnya nikah suku Makassar adalah 

mempertemukan dua keluarga besar dengan segala identitas dan status sosial, 

selain itu juga melestarikan garis silsilah di masyarakat.  



30 

 

Doi’ panai’ dalam  tradisi Makassar merupakan sejumlah uang yang 

diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah 

penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Bagi 

pria lokal atau yang juga berasal dari Suku Makassar, memenuhi jumlah doi’ 

panai’ di pandang sebagai budaya siri’ jadi perempuan yang benar-benar 

dicintainya merupakan motivasi untuk memenuhi jumlah doi’ panai’ sebagai 

simbol akan ketulusan untuk meminang sang gadis.  

Doi’ panai’ untuk menikahi gadis Makassar terkenal tidak sedikit 

jumlahnya tergantung pada tingkat strata sosial dan pendidikan dari sang gadis, 

pengambilan keputusan akan besarnya doi’ panai’ terkadang dipengaruhi oleh 

keputusan keluarga perempuan (saudara ayah, ataupun saudara ibu) oleh karena 

besarnya doi’ panai’ yang terkadang tidak mampu diberikan oleh sang lelaki 

kepada sang perempuan membuat sang pasangan yang telah saling mencintai ini 

melakukan tindakan diluar tradisi Makassar yaitu kawin lari (Silariang).  

Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal 

yang sangat lumrah terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan 

darah biru punya gelar adat seperti, Karaeng, Puang, Opu, Andi, dan Petta ataupun 

tingkat pendidikan calon mempelai perempuan ialah S1, S2, PNS, Haji, dan lain-

lain. Maka doi’panai’ nya akan berpuluh-puluh sampai beratus-ratus juta, semakin 

tinggi nominal doi’ panai’ maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai 

di mata masyarakat, itu fakta yang terjadi.  

Jika jumlah doi’ panai’yang diminta mampu dipenuhi oleh calon 

mempelai pria hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga 

perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang 

diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya 
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dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui doi’ panai’ 

tersebut.  

Sulawesi Selatan yang menjadi ciri khas dalam pernikahan yang akan 

dilangsungkan adalah uang belanja yang juga disebut doi’ panai’ tapi jangan 

menganggap doi’ panai’ sudah termasuk mahar yang diberikan calon mempelai 

pria kepada calon mempelai wanita. Doi’ panai’ sebagai uang adat namun sudah 

dianggap sebagai kewajiban dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak atau 

pihak keluarga. Sebenarnya adatseperti itu bukan hanya milik suku Makassar tapi 

ada juga yang serupa di suku Nias,Banjar dan lain-lain namanya “jujuran” di 

tempat lain ada juga yang menyebutnya “Seserahan”adat ini sudah jauh sebelum 

agama islam masuk ke Indonesia.  

Pria lokal atau yang juga berasal dari Suku Makassar memenuhi jumlah 

doi’ panai’ juga dapat dipandang sebagai praktik budaya siri’, jadi wanita yang 

benar-benar dicintainya menjadi motivasi yang sangat besar untuk memenuhi 

jumlah doi’ panai’ yang disyaratkan. Motivasi diartikan sebagai faktor pendorong 

yang berasal dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah doi’ 

panai’ yang akan kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang dengan 

demikian motivasi kerja akan berpengaruh terhadap dalam bekerja.24 

Sebuah sumber menyebutkan bahwa asal muasal doi’ panai’ adalah apa 

yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu, pemuda Belanda seenaknya 

menikahi perempuan Makassar yang ia inginkan setelah menikah ia kembali 

menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat 

perempuan lain yang lebih cantik dari pada istrinya. Budaya seperti itu membekas 

di Makassar setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi pemuda 

Indonesia sehingga mereka dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan 

 

24Ardianto iqbal, Uang Panai’ Sebuah Kajian antara Tradisi dan Gengsi, (Cet. I; 
Bandung: Mujahidi Grafis, 2016), h. 22-25. 
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yang telah dinikahinya seenaknya itu yang membuat perempuan Bugis Makassar 

seolah-olah tidak berarti. 

Budaya  itu berubah sejak seorang pemuda mencoba menikahi seorang 

perempuan dari keluarga bangsawan. Pihak keluarga tentu saja menolak karena 

mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar 

anak mereka tanpa keseriusan sama sekali, mereka khawatir nasib anak mereka 

akansama dengan perempuan lainya hingga pihak keluarga meminta bukti 

keseriusan pada pemuda atas niatannya datang melamar. Jadi pada saat itu orang 

tua si gadis ini mengisyaratkan kepada sang pemuda kalau ia ingin menikahi anak 

gadisnya dia harus menyediakan mahar yang telah ditentukannya. Mahar yang 

diajukan sangat berat sang pemuda harus menyediakan material maupun non 

material hal ini dilakukannya untuk mengangkat derajat kaum wanita pada saatitu. 

Pergilah sang pemuda itu mencari persyaratan yang diajukan oleh orang 

tau si gadis. Bertahun-tahun merantau mencari doi’ panai’ demi pujaan hatinya ia 

rela melakukan apa saja asalkan apa yang dilakukannya dapat menghasilkan 

tabungan untuk meminang gadis pujaannya dan pada saat itu melihat 

kesungguhan hati sang pemuda orang tua si gadis merelakan anaknya menjadi 

milik sang pemuda tersebut.  

Adanya persyaratan yang diajukan memberikannya pelajaran yakni 

menghargai wanita karena wanita memang sangat mahal untuk disakiti apalagi 

sang pemuda itu mendapatkan istrinya dari hasil jeri payahnya sendiri itulah 

sebabnya ia begitu menyayangi istrinya. Jadi mahalnya mahar Makassar bukan 

seperti barang yang diperjual belikan, tapi sebagai bentuk penghargaan kepada 

sang wanita, jadi ketika tersirat dihati ingin bercerai dan menikah lagi maka sang 

pemuda akan berpikir berkali-kali untuk melakukan karena begitusulit ia 

mendapatkan si gadis. 
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Tapi sebenarnya jika dilihat berdasarkan realitas yang ada, arti doi’ panai’ 

ini sudah bergeserdari arti yang sebenarnya, doi’ panai’ sudah menjadi ajang 

gengsi atau pamer kekayaan. Tak jarang untuk memenuhi permintaan doi’ panai’ 

tersebut calon mempelai pria bahkan harus berhutang.  

Jika kalau dipandang dari segi agama, Rasulullah SAW meminang seorang 

bunda Khadijah dengan mahar 20 ekor sapi betina, kalau dirupiahkan jumlahnya 

mencapai ratusan juta, padahal bunda Khadijah adalah salah satu perempuan 

terkaya di zamannya. Kepada bunda Aisyah, Hafsah, Saudah, Zainab Rasulullah 

SAW meminangnya dengan mahar 400 dirham. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW 

bersabda “Wanita yang baik menurut Nabi adalah wanita yang paling ringan 

maharnya dan pernikahan yang paling baik menurut agama adalah pernikahan 

yang paling sedikit biayanya”.Sebagai sebuah budaya, doi’ panai’ tentunya harus 

kita banggakan karena disitulah kita bisa melihat keseriusan calon mempelai pria 

dan sejauh mana dia bisa menafkahi istrinya kelak. Tapi sebaiknya sesuai proporsi 

dan berdasarkan asas manfaat sehingga nantinya doi’ panai’ ini tidak akan 

menjadi sebuah masalah.25 

2. Tahapan Pemberian Doi’ Panai’ 

a) Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga 

perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal doi’ panai’, pada 

umumnya yang menjadi utusan adalah tomatoa (orang yang dituakan) 

b) Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai dirumah tujuan, selanjutnya 

pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan untuk menemui 

pihak dari keluarga laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga 

perempuan menyebutkan harga doi’ panai’ yang dipatok. Jika pihak 

keluarga calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut, akan 

 

25Sejarah Doi’ Panai’, https://MembangunAdatDitengahKerasnyaZaman/, diakses, 14 
Desember 2018, Pukul 00. 45. 
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tetapi jika merasa terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar berapa 

nominal yang disepakati antara kedua belah pihak. 

c) Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka tahapan 

selanjutnya membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki-laki 

untuk menyerahkan sejumlah doi’ panai’yang telah disepakati. 

d) Tahap selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang kerumah pihak 

keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelum 

menyerahkan doi’ panai’ tersebut. 

e) Setelah doi’ panai’ diserahkan selanjutnya membahas mahar apa yang akan 

diberikan kepada calon istrinya nanti. Adapun masalah mahar tidak serumit 

proses doi’ panai’. Mahar pada umumnya disesuaikan kesanggupan calon 

suami yang akan langsungdisebutkan pada saat itu. Dalam perkawinan suku 

Bugis Makassar pada era sekarang ini mahar pada umumnya tidak berupa 

uang akan tetapi berupah barang seperti tanah, rumah dan perhiasan.26 

Dalam sejumlah hadits diceritakan bahwa Rasulullah juga mengadakan 

walimatul urs saat menikah. Walimah Rasulullah dengan istri-istri beliau 

bervariasi namun semuanya dilakukan dengan sangat sederhana. Sebuah hadits 

sahih riwayat Bukhari menyebutkan: 

َانُ، عَنْ  دثنََا سُفْ َ نُْ یوُسُفَ،  دثنََا مُحَمدُ  ةََ،  َ ْ تِْ شَ ةَ بِ هِ صَفِ مِّ ةَ، عَنْ  نِْ صَفِ صُْورِ  مَ
نِْ مِنْ شَعِيرٍ  ِسَائهِِ بِمُد لىََ بعَْضِ  لَیَْهِ وَسَلمَ  وْلمََ النبيِ صَلى اللهُ    قاَلتَْ: «

Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyyah dari 
Ibunya Shafiyyah binti Syaibah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri-isterinya, 
yakni dengan dua Mud gandum”.27 

 

26Rheny Eka Lestari, Mitos dalam Upacara Uang Panaik Masyarakat Bugis Makassar, 
(Skripsi; Jember: Universitas Jember, 2015). 

27Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin al-Mugirah al-Ju‘fi, Sahih al-Bukhari, (Juz VII; 
Cet. I; t.t.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 24. 
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Walaupun resepsi pernikahan Nabi begitu sederhananya, namun ulama 

madzhab Syafi’I menganjurkan agar bagi orang yang mampu setidaknya dengan 

seekor kambing berdasar perintah Nabi pada Abdurrahman bin ‘Auf pada hadits 

yang dikutip di atas. Muhammad Syihabuddin Ar-Ramli (Imam Ramli) 

dalan Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj berfatwa bahwa resepsi perkawinan 

bagi yang mampu minimal seekor kambing sedang yang tidak mampu menurut 

kemampuannya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. 

E. Pengertian Hukum Islam 

Hukum islam terdiri atas dua kata yakni hukum dan islam. Hukum seperti 

dikemukakan oleh para ahlinya selalu tidak dapat didefinisikan secara tuntas. Oleh 

kerena itu, kesepakatan yang diperoleh para ahli hukum ialah bahwa tidak 

mungkin mendefinisikan hukum yang demikian banyak aspeknya dengan kata-

kata hingga tuntas. Namun, guna memberikan gambaran secara garis besar dan 

untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap konsepsi selanjutnya, dikutip 

pendapat Abdurrauf mengenai hukum. Menurutnya, hukum adalah peraturan-

peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang 

menimbulkan kewajiban dan atau hak. Menurut abu a’la al-maududi bahwa secara 

teknis istilah hukum hanya diterapkan pada peraturan-peraturan yang dapat 

ditegakkan oleh kekuasaan memaksa dari negara. Menurutnya, tidak seorang pun 

yang berusaha memahami hakekat hukum yang sebenarnya, dapat merasa puas 

hanya dengan membatasi perhatiannya kepada hukum-hukum semacam itu saja. 

Dia perlu mempertimbangkan pedoman-pedoman moral dan sosial yang diajarkan 

oleh suatu ideologi tertentu, karena hanya dengan inilah dia mampu menghayati 

semangat dan sasaran hukum, untuk membentuk suatu pendapat kritis mengenai 

untung ruginya.28 

 

28Fatimah, Studi Kritsi terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam 

Sistem Hukum Nasional, (Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2011), h. 17. 
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Dalam kamus bahasa Indonesia, hukum sering diartikan sebagai peraturan 

yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang 

disuatu tempat, masyarakat (negara). Bahkan lebih lanjut, oleh H. Mohammad 

Daud Ali yang mengungkapkan bahwa apabila berbicara tentang hukum, secara 

sederhana segera terlintas dalam pikiran mengenai peraturan-peraturan atau 

seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, 

baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan dalam 

masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan 

ditegakkan oleh penguasa.  

Ahmad Rafiq yang memberikan sebuah rumusan bahwa hukum itu adalah 

seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh 

suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh 

anggotanya. 

Dua pakar hukum telah memberikan rumusan sigkat megenai hukum. 

Rumusan pertama menekankan pada aturan yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat, yang mengikat semua anggota yang terlibat didalamnya. Meskipun 

kelihatannya berbeda namun pada dasarnya sama jiwa kedua rumusan tersebut. 

Kata Islam berasal dari bahasa arab yang berarti selamat, sentosa, tunduk, 

patuh, dan damai. Idris Ramulyo mengatakan bahwa islam adalah agama penutup 

dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Alquran) 

kepada Nabi Muhammad saw. Melalui malaikat Jibril. Agama itu untuk diajarkan 

kepada seluruh umat manusia sebagai way of life (pedoman hidup) lahir batin dari 

dunia sampai akhirat sebagai agama yang sempurna.29 

 

 

29Fatimah, Studi Kritsi terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam 

Sistem Hukum Nasional, h. 17-19. 
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Sejak diturunkannya Islam sebagai agama bagi manusia, Islam terus 

menerus berdasarkan dan memusatkan perhatiannya kepada Allah yang 

berdasarkan pada tauhid. Islam sebagai agama yang berrdasarkan ketauhidan tidak 

pernah memisahkan antara hal-hal yang spiritual (kerohanian) dan material 

(kebendaan), religious (keagamaan) dengan keduniaan di dalam segala bidang. 

Jadi Islam adalah suatu agama yang mengesakan Tuhan mengajarkan segala 

bidang tanpa harus memisahkan urusan kerohanian dengan keduniaan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan yang dibuat berdasarkan 

kesepakatan, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang madani, aman, 

nyaman dan terkendali. Hukum dibuat sebagai pembatasan atas tingkah laku 

manusia yang tidak bertanggung jawab. 

Kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Quran dan 

literature hukum dalam islam. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata syari’ah, 

fiqh dan hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum islam 

merupakan terjemahan dari term “Islamic Law” dari literatur Barat. Dalam 

penjelasan tentang hukum islam dari literature Barat ditemukan definisi hukum 

islam yaitu: keseluruhan kitab Allah SWT yang mengatur kehidupan setiap 

muslim bahkan seluruh umat dalam segala aspeknya. Berdasrkan definisi ini arti 

hukum islam lebih dekat dengan syari’ah.30 

Secara sederhan Amir Syarrifuddin mendefinisikan: “Hukum Islam adalah 

seperangkat peraturan yang berdsarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang 

tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang 

beragama Islam. Jadi Hukum Islam mencakup Syariah dan Fiqh.31 

 

30Aulia Muthia, Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan 

Hukum Kewarisan, h. 14-15. 

31Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam, 
(Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 14.  
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Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan Hukum 

Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat”. Pengertian hukum Islam definisi ini mendekati 

kepada makna fiqh. 32 

Adapun pengetian Hukum Islam menurut Aulia Mutiah adalah hukum 

yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber dalil-dalil 

agama Islam. Hal ini berupa ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan 

senagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antar manusia dengan Allah 

SWT sebagai Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan 

manusia dengan manusia yang lain.33 

F. Sumber Hukum Islam 

1. Al-Quran 

Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam 

sekaligus sumber Hukum Islam pertama dalam Islam dan yang paling utama, 

landasan ini berdasarkan pada dalil QS. Al-Isra ayat 9/ 17: 9 

تِ أنََّ ﴿ لِحَٰ رُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يعَۡمَلوُنَ ٱلصَّٰ ذاَ ٱلۡقرُۡءَانَ يهَۡدِي لِلَّتِي هِيَ أقَۡوَمُ وَيبُشَِّ لهَُمۡ أجَۡرٗا   إِنَّ هَٰ

  ﴾ كَبِيرٗا 
 
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 
lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min 
yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”34 

Ayat ini menyakatakan bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi 

orang yang beriman yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dijadikan sebagai 

pedoman kehidupan seseorang muslim. Jadi Al-Quran adalah yang menjadi 

 

32Muhammad Hasbi Asy-Syiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993), h. 44. 

33Aulia Muthia, Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan 

Hukum Kewarisan, h. 15. 

34Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 
Penerbit Diponogoro, 2006), QS. Al-Isra, 17:9, h. 345. 
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tatanan hukum untuk manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan 

benar menurut hukum-hukum Allah SWT. 

Al-Quran adalah Mahakarya mukjizat dari Allah SWT, karena tidak satu 

ayatpun yang saling bertolak belakang, setiap ayat memiliki makna dan maksud 

tersendiri, sehingga secara filosofi dari ayat-ayat Al-Quran, adalah yang sering 

dikatakan oleh para ilmuan sebagai suatu yang “tidak sistematis”. 

Menurut Muhammad Rasyid Ridha bahwa kata demi kata dalam Al-Quran 

memiliki makna yang tersirat dan tersurat dan yang kontekstual, sehingga bukan 

Al-Quran yang kewalahan, melainkan cara berpikir dan paradigma apabila tidak 

dikembangkan dan dikaji secara mendalam. 

Ketidaksistematisan Al-Quran adalah sistematikanya dalam menjawab 

tantangan zaman dan perkembangan kemanusiaan. Dengan demikian sumber 

hukum Islam dalam konteks argument epistemologis adalah wahyu Al-Quran 

yang merupkan ayat-ayat qauliyah dari Allah SWT, yang disampakan kepada 

Nabi Muhammad SAW, tanpa sedikitpun campur tangan beliau, apalagi orang-

orang selain beliau meskipun mereka adalah sahabat-sahabat  yang bertemu dan 

bergaul dengan beliau. 

Jadi ketidaksistematisan Al-Quran menjadi tantangan bagi para ilmuan 

dalam mempelajarinya, selain itu hal ini juga bertujuan juga agar para ilmuan 

tidak mempelajarinya secara keseluruhan. Ketidaksistematisan Al-Quran ini tidak 

hanya berkaitan pada ayat hukum tetapi juga pada ayat-ayat yang berkaitan 

dengan kisah-kisah Al-Quran, hal ini dapat kita perhatikan pada perintah shalat 

misalnya, Allah memerintahkan shalat tidak hanya pada satu ayat atau satu surah, 

tetapi ada dibeberapa surah. Meskipun Al-Quran tidak tersusun secara sistematis 

namun Al-Quran tetap menjadi kitab yang sangat indah dari segi bahasa, sastra 

sehingga tetap mudah dipahami dan mudah dihafalakan. 
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2. As-Sunnah 

Dalam kajian hukum islam as-sunnah ini adalah sumber sumber hukum 

islam yang kedua, hal ini dijelaskan pada beberapa ayat dalam QS. Al-Anfal ayat 

9/ 8: 9 

ٓئكَِةِ مُرۡدِفِينَ ﴿ نَ ٱلۡمَلَٰ   ﴾ إِذۡ تسَۡتغَِيثوُنَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتجََابَ لكَُمۡ أنَِّي مُمِدُّكُم بأِلَۡفٖ مِّ
 

Terjemahnya: 
 

“dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-
bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang 
kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang 
yang sabar”35 

Ayat diatas menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah harus 

dibarengi dengan ketaatan kepad Nabi SAW, siapa yang taat kepada Nabi SAW 

adalah telah taat juga kepada Allah. Secara logika ketaatan kepada Allah 

mengikuti semua perintah-perintahNya dengan merealisasikan dalam kehidupan. 

Perintah-perintahNya adalah wahyu yang tertuang di dalam Al-Quran, dengan 

demikian ketaatan kepada Nabi SAW berarti mengikuti sunnah-sunnahnya.36 

As-Sunnah adalah cara-cara hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu 

perkataan ucapan Nabi SAW (sunnah qauliyah), perbuatannya (sunnah fi’liyah), 

dan keadaan diam beliau ketika ditanya atau melihat sesuatu (sunnah sukuti atau 

taqririyah).37 

Berkaitan dengan kedudukan sunnah sebagai sumber hukum, jika dilihat 

dari wujud ajaran islam itu sendiri Rasulullah merupakan tokoh sentral yang 

sangat dibutuhkan, bukan sekedar untuk membawa risalah ilahiyah dan 

menyampaikan ajaran Islam yang ada didalamnya, tetapi lebih dari itu, beliau 

dibutuhkan sebagai tokoh satu-satunya yang dipercaya oleh Allah untuk 

 

35Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 213. 

36Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqhi, (Cet. II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 
161. 

37R. Abdul Jamil, Hukum Islam, (Cet. II; Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h. 68. 
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menjelaskan, merinci atau memberi contoh pelaksanaan ajaran yang disampaikan 

melalui Al-Quran, oleh karena itu kebenaran tentang perilaku Rasulullah SAW 

merupakan syariat berikut sebagai dalil dan sumber hukum yang kedudukannya 

sebagai wahyu setelah Al-Quran, sunnah biasa juga disebut dengan hadits.38 

3. Ijtihad 

Perkataan ijrihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan yang 

artinya bersungguh-sungguh menurut pengertian secara istilah ijtihad adalah 

menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syariat, 

dengan jalan mengeluarkannya dari Al-Quran dan Sunnah atau menghabiskan 

kesanggupan seorang ahli fiqh untuk menghasilkan sangkaan (zhann) dengan 

menetapkan hukum. Orang yang melakukan disebut mujtahid.39 

Abu Zahrah menjelaskan tentang makna ijtihad adalah mengerahkan 

segala kemampuan yang terdapat pada seorang ahli hukum islam dalam menggali 

hukum islam yang bersifat praktis dari dalil yang terperinci. Berdasarkan 

penjelasan diatas bahwa ijtihad mencari suatu kandungan hukum dengan 

menggunakan kemampuan akal pikiran oleh seorang atau beberapa orang fuqaha, 

namun tetap beracuan dengan Al-Quran dan Hadits, sehingga ijtihad ini akan 

menemukan suatu hukum yang baru dan dapat diamalkan oleh umat Islam. Jadi 

ijtihad ini menggunakan akal (ra’yu) sebagai alat utamanya. Berdasarkan hal ini 

maka ijtihad dapat dijadikan salah satu sumber hukum islam sesudah Al-Quran 

dan Hadits.40 

 

 

38Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqhi, h. 165 

39Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqhi, h. 180 

40Aulia Muthia, Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan 

Hukum Kewarisan, h. 27. 
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Menurut Ibrahim Husei akal (ra’yu) digunakan sepenuhnya untuk 

berijtihad, sedangkan porsi ijtihad sebagai metode istinbath hukum dan 

penerapannya terdapat dua masalah yaitu; Pertama, masalah yang ditentukan 

dalil-dalinya dari Al-Quran dan Sunnah tetapi keadaannya zhanni dilalah 

(kekaburan hukum), penyelesaiannya adalah para ulama fiqh berusaha untuk 

mencari kandungan hukum pada dalil tersebut. Kedua, masalah yang sama sekali 

tidak ada terdapat dalilnya dari Al-Quran, Hadits dan Ijma, maka penyelesaiannya 

digunakan berbagai pendekatan yaitu metode ijtihad seperti qiyas untuk 

mendapatkan suatu hukum dari permasalahan yan ada dimasyarakat.41 

G. Tujuan Hukum Islam 

Secara umum sering dirumuskan bahwa hukum islam adalah untuk 

mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil 

yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman 

kehidupan baik di dunia  ataupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum 

islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual 

dan sosial. 

1. Agama 

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: akidah 

(keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), syariah 

(jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). 

Ketiga komponen harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang 

muslim demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama juga menjadi 

pedoman bagi setiap manusia karena agama yang berupa ajaran serta petunjuk 

bertujuan untuk mengarahkan seorang manusia sehingga mempunyai identitas 

yang baik. 

 

41Aulia Muthia, Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan 

Hukum Kewarisan, h. 28. 
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2. Jiwa 

Hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan 

mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum islam melarang membunuh 

karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak 

berhak atas jiwa orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga 

jiwanya dan jiwa-jiwa orang lain, selain itu hukum islam juga melarang umatnya 

untuk melakukan kerusakan di muka bumi, hal ini juga berkaitan dengan jiwa-

jiwa manusia dan makhluk lain, karena dengan adanya kerusakan di alam ini 

secara otomatis juga akan membahayakan jiwa-jiwa yang ada di sekitar alam yang 

rusak itu. 

3. Akal 

Akal adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena dengan 

mempergunakan akalnya manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, 

dirinya sendiri, ilmu pengetahuan dan lainnya. Tanpa akal manusia tidak mungkin 

menjadi pelaku dan pelaksana hukum, karena itu hukum islam harus memelihara 

akal manusia. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada sesuatu hal yang 

bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga untuk memelihara akal hukum 

islam melarang untuk minum khamar karena akan merusak akal. 

4. Keturunan 

Pemeliharaan darah atau keturunan yang murni, dengan tujuan untuk 

menjaga kelanjutan keturunan sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-

baiknya. Selain itu tujuan untuk pemeliharaan keturunan adalah berkaitan dengan 

hukum perkawinan dan hukum kewarisan, dalam hukum perkawinan ada larangan 

tentang perkawinan sedarah atau satu keturunan begitu pula dengan kewarisan, 

salah satu syarat kewarisan adalah keturunan yang sah, untuk memelihara 

keturunan hukum islam mengharamkan perzinahan karena jika zina diperbolehkan 
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maka kemurnian keturunan ini pasti tidak akan terwujud akibatnya adalah 

hancurnya silsilah satu keluarga. 

5. Harta 

Pemeliharaan harta adalah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan 

melangsungkan kehidupannya sehingga dapat berlangsung dengan baik. Oleh 

karena itu hukum islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan 

halal dan sah. Hukum islam mengharamkan pencurian, perampokan penipuan 

yang tujuannya untuk mengmbil harta orang lain dengan jalan bathil. Hukum 

islam juga mengatur proses peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia 

agar berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab 

seseorang dalam rumah tangga, dan juga agar terhindar perebutan atau 

perkelahian antara anggota keluarga yang ditinggalkan.42  

 

 

42Aulia Muthia, Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan 

Hukum Kewarisan, h. 33-35. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

atau metode yuridis-empiris, yaitu mencari data yang digunakan selain berpegang 

pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku 

dalam masyarakat. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan 

teori-teori hukum dan praktek dengan adat istiadat dan status sosial  perempuan 

terhadap Doi’ Panai’ Suku Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan 

atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini guna 

mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan, maka penulis melakukan 

penelitian di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa dengan 

sasaran pada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan adat istiadat 

dan status sosial  perempuan terhadap Doi’ Panai’ Suku Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkaji 

undang-undang dan beberapa sumber hukum lainnya khususnya yang berkaitan 

tentang adat istiadat dan status sosial  perempuan terhadap Doi’ Panai’ Suku 

Makassar. 
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C. Sumber Data 

Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara 

langsung mengenai adat istiadat dan status sosial  perempuan terhadap 

Doi’ Panai’ Suku Makassar, yang dilakukan dengan cara wawancara dan 

studi dokumen terhadap status sosial perempuan dan doi panai. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 

peraturan-peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi 

penelitian atau hasil dari studi normatif. dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan yang akan diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Lapangan (field research) adalah penelitian yang langsung dilakukan 

pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. 

2. Observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian dimana 

peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan 

obyek penelitian. 

3. Wawancara (interview) adalah usaha pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yaitu Kepala 

Desa, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan Setempat dan Tokoh Masyarakat 

dan yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian ini. Peneliti 

mewancarai beberapa orang tersebut dikarenakan merekalah yang memang 

mehami dan mengalami persis tentang permasalahan adat istiadat dan 

status sosial  perempuan terhadap Doi’ Panai’ Suku Makassar. 
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4. Dokumentasi adalah usaha mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

cara mengambil data-data dari catatan dan arsip-arsip yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti. 

5. Studi kepustakaan, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

cara melakukan pencacatan terhadap dokumen-dukumen penting serta 

bahan bacaan lain yang mendukung objek penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat 

yang akan digunakan untuk membantu proses penelitian seperti pulpen, buku, 

flesdisk, kamera, alat perekam suara (handphone) dan lain-lain. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun akan menggunakan 

metode kualitatif dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif, kemudian 

menarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif. 

1. Deduktif: yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum 

mengenai suatu fenomena (teori) untuk menggenerelesasikan kebenaran 

tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan 

fenomena yang bersangkutan (prediksi), atau dengan kata lain 

menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan 

generalisasi yang sudah ada, dalam hal ini yaitu pelaksanaan hukum 

kewarisan ditinjau dengan hukum Islam. 

2. Induktif: yaitu analisa yang bertitik tolak pada data yang bersifat khusus 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan, sehingga peneliti dapat melakukan sebuaah 

pengecekan ulang terhadap data tersebut apakah salah atau tidak. Dengan 

demikian dapat memberikan suatu deskripsi data yang akurat dan sistematis 

terhadap data yang diamati, dan juga dapat meningkatkan kredibilitas data. 

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi ini yaitu adanya pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, 

data hasil dari interview atau wawancara perlu didukung dengan adanya 

rekaman hasil wawancara tersebut sehingga data yang didapatkan menjadi 

kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai 

bahan referensi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

1. Kondisi Geografis Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

- Letak dan Luas Wilayah 

Desa kanjilo secara geografis berada diketinggian antara 3 sampai 4 

mdpl (diatas pemukiman laut). Dengan suhu rata-rata pertahun yakni berada 

pada kisaran 28 sampai 29 c. 

Desa kanjilo mempunyai luas total 4.800.000 m2, dengan perincian 

sebagai berikut: 

- Luas persawahan : 3001.025 M2 

- Luas pemukiman : 1.798.975 M2 

Secara penataan, desa kanjilo merupakan ibu kota kecamata. Secara 

administratif desa kanjilo dibatasi oleh wilayah kotamadya, kabupaten, 

kecamatan serta kelurahan dan desa tetangga. 

Batas batas wilayah desa kanjilo  

Sebelah Utara :  Desa Taeng dan Tamannyeleng  

Sebelah Timur : Desa Je’ne Tallasa dan Kelurahan Lembang 

Parang 

Sebelah Selatan :  Kel. Lembang Parang dan Desa Pakkabba Kec. 

Galesong Kab Takalar 

Sebelah Barat : Kelurahan Barombong Kec.Tamalate Kota 

Makassar 

Secara administrasi desa kanjilo terletak di wilayah kecamatan 

barombong kabupaten gowa yang merupakan salah satu desa dari 5 desa dan 

2 kelurahan. 
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- Iklim  

Iklim Desa Kanjilo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kanjilo Kecamatan 

Barombong dengan curah hujan rata-rata antara 135 sampai dengan 160 hari 

pertahun. 

2. Sejarah Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

Desa kanjilo sejak dahulu merupakan pemukiman yang penduduknya adalah 

masyarakat pribumi desa kanjilo terdiri dari 6 ( enam ) dusun, yakni dusun camba, 

dusun bontomanai, dusun cilallang, dusun bilaji,dusun tangalla dan dusun kanjilo. 

- Tahun 1905 

Desa kanjilo diberi nama oleh raja gowa, hal itu terjadi pada saat raja gowa 

dating berkunjung ke kampong taipa (sebuah kampong yang terdapat 

banyak pohon mangga) dimana kampong tersebut tinggal seorang kepala 

kampong yang bernama dongke’ daeng ropu (karaeng katingting lolo). Pada 

waktu itu. Sang raja dijamu dengan makanan khas dan hasil bumi , termasuk 

diantaranya juku’ kanjilo (ikan gabus). Karena dikampung tersebut terdapat 

sebuah rawa-rawa yang cukup banyak yang diberi nama runggu lompoa. 

Yang merupakan tempat tinggal dari ikan tersebut. Raja gowa pada saat 

sangat menyukai juku’ kanjilo tersebut, akan tetapi  tidak mengetahui nama 

ikan tersebut, sehingga sang raja bertanya kepada masyarakat kampong 

taipa tentang nama ikan tersebut, dan masyarakat menjawab “ juku kanjilo 

karaeng” sejak saat itulah kampong tersebut diberi nama kampong kanjilo. 
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- Tahun 1905-1945 : 

Pada waktu itu diperintah oleh anrong guru yang bernama jalani dg bali’, 

pada waktu itu sudah ada masjid dan sekolah SR, akan tetapi belum ada 

pembangunan. 

- Tahun 1945-1950 : 

Masih diperintah oleh anrong guru yang bernama marzuki dg laja, waktu itu 

sudah ada pembuatan jalan dari dusun bontomanai ke dusun tangalla, 

masyarakat sudah bercocok tanam akan tetapi hanya bisa satu kali panen 

dalam setahunnya. Pada waktu itu pula sudah ada sekolah yang dibangun di 

dusun bontomanai. 

- Tahun 1950-1951 : 

Masih bertahan pada pemerintahan seorang anrong guruyang waktu itu telah 

berganti kepala sonna dg sese. Pada waktu itu hasil pertanian sudah sedikit 

meningkat disebabkan oleh karena sudah ada saluran air yang dimanfaatkan 

oleh masyarakat akan tetapi masyarakat masih panen satu kali dalam 

setahun. 

- Tahun 1951-1957 : 

Masih diperintah oleh anrong guru, kali ini oleh marzuki dg laja, walaupun 

masih satu kali panen dalam satu tahun, akan tetapi hasil panen makin 

bertambah, oleh karena salurn irigasi semakin diperbaiki. 

- Tahun 1957-1960 : 

Masa ini pemerintahan dipimpin oleh abd. Majid dg narang, pembangunan 

pada masa pemerintahan beliau masih jalan ditempat. 

- Tahun 1960-1968 : 

Tongkat pemerintahan kembali di pegang oleh anrong guru marzuki dg laja, 

pembuatan jalan antar kampong sudah mulai terlihat, penataan pemukiman 
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juga sudah terlihat, terlihat peningkatan dalam kehidupan masyarakat yang 

disebabkan adanya jalur transportasi untuk mengangkut hasil bumi. 

- Tahun 1968-1977 : 

Tongkat kepemimpinan desa beralih ke anrong guru sonna dg sese, 

penghasilan masyarakat mengalami peningkatan pada masa ini, oleh karena 

hasil pertanian berubah, karena penghasilan pertanian meningkat selain 

padi, masyarakat juga mulai menanam palawija. 

- Tahun 1977-1984 : 

Pemerintahan sudah mulai ada perubahan, karena dipimpin oleh kepala desa 

anrong guru diganti menjadi kepala desa, yang dipimpin oleh karaeng 

ngaseng, akan tetapi tidak ada perubahan yang berarti dalam kehidupan 

masyarakat. 

- Tahun 1984-2003 : 

Kepemimpinan kepala desa beralih ke sonda latif dg tata. Perkembangan 

mulai terlihat. Pengaspalan jalan poros barombong, pengerasan jalan, 

pembangunan masjid dan pembuatan jembatan sudah ada. 

- Tahun 2003-2015 : 

Tumpuk kepemimpinan kepala desa beralih, kepemimpinan kepala desa 

dipimpin oleh warga pribumi dan dusun bontomanai, dia adalah muh. 

Syahrir aras daeng sele ditangannya, pembangunan mengalami 

perkembangan yang drastis. Jalan desa dan jalan dusun terlihat diaspal, jalan 

lorong mulai disentuh oleh paving block, pembuatan drainase disetiap dusun 

dari sisi pertanian,petani mulai bisa panen dari 2 kali bahkan ada sampai 3 

kali dalam setahun. Pembangunan masjid pun semakin bertambah selain itu 

pasar tradisional yang mulai redup, pada masa pemerintahan beliau diubah 
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menjadi puskesmas sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin 

meningkat. 

- Tahun 2015-2017 

Pada periode ini, kepala desa sebelumnya telah berakhir periodenya yang 

secara otomatis pemerintahan dipegang oleh camat barombong sebagai 

pelaksana tugas, dan bapak sekretaris camat sebagai pelaksana harian pada 

masa itu, pemerintahan berjalan selayaknya tanpa ada perubahan yang 

berarti. 

3. Profil Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

 Desa Kanjilo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Barombong 

yang terletak di Ujung Selatan Kecamatan Barombong dengan luas wilayah 480 

Ha atau 4,8 Km2 yang berbatasan :  

Sebelah Utara   : Desa Taeng dan Desa Tamannyeleng 

Sebelah Timur  : Desa Je’ne Tallasa dan Kel. Lembang Parang 

Sebelah Selatan      : Kel. Lembang Parang dan Desa Pakkabba 

Sebelah Barat  : Kelurahan Barombong, Kec. Tamalate1 

Gambar 1.1 

Peta Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

1Profil Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, di perolah di Kantor Desa 
Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 17 Juni 2019. 
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4. Iklim Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

Iklim Desa Kanjilo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Kanjilo Kecamatan Barombong, 

dengan curah hujan rata-rata antara 135 sampai dengan 160 hari pertahun.2 

5. Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Kanjilo Kecamatan Barombong 

Kabupaten Gowa 

Jumlah penduduk  

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa kanjilo sebagai pengolah 

data sekunder, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga dan jumlah usia 

produktif yang tercatat secara administrasi sebagai data sekunder desa kanjilo 

mempunyai jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 9437 jiwa. Dengan 

jumlah laki-laki sebanyak 4.695 dan jumlah perempuan sebanyak 4.742 yang 

tersebar di 6 dusun dengan perincian sebagai berikut : 

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Kanjilo sebagai pengolah 

data sekunder, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga dan jumlah usia 

produktif yang tercatat secara administrasi sebagai data sekunder Desa Kanjilo 

mempunyai jumlah penduduk secara keseluruhan adalah9.437 Jiwa, dengan 

jumlah laki-laki sebanyak 4.695, dan jumlah perempuan sebanyak 4.742 yang 

tersebar di 6 Dusun dengan perincian sebagai berikut : 

TABEL. 1   

JUMLAH PENDUDUK 

NO DUSUN 
PENDUDUK 

JUMLAH 
LK PR 

1 Dusun Camba 545 513 1.058 

2 Dusun Bontomanai 869 905 1.774 

 

2Profil Desa Kanjilo 2017 Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, di perolah di Kantor 
Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 17 Juni 2019 Pukul 13.30 Wita. 
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3 Dusun Cilallang 296 276 572 

4 Dusun Bilaji 1.111 1.128 2.239 

5 Dusun Tangalla 1.042 1.097 2.139 

6 Dusun Kanjilo 832 823 1.655 

Jumlah 4.695 4.742 9.437 

     
 

TABEL. 2 

JUMLAH RUMAH TANGGA & KK 

NO DUSUN 
JUMLAH 

RUMAH TANGGA 
JUMLAH KK KET 

1 Camba 231 285  

2 Bontomanai 406 462  

3 Cilallang 159 169  

4 Bilaji 577 584  

5 Tangalla 572 584  

6 Kanjilo 396 429  

Jumlah 2.341 2.513  

     
 

TABEL. 3 

LUAS LAHAN PENGAIRAN, TADAH HUJAN & PEKARANGAN 

NO LAHAN PENGAIRAN LUAS (a) KET 

1 Sawah 3.001.025  

2 Pemukiman 1.798.975  

Jumlah 4.800.000  

    
 

TABEL 4 

TINGKAT PENDIDIKAN 

NO TINGKAT PENDIDIKAN 
JUMLAH 

JUMLAH 
LK PR 

1 Belum Sekolah 673 691 1.364 

2 Masih Sekolah SD 554 593 1.147 

3 Tidak Tamat SD 273 322 595 

4 Tamat SD 860 987 1.847 

5 Masih Sekolah SMP 245 233 478 

6 Tamat SMP 559 589 1.148 

7 Masih Sekolah SMA 178 207 385 

8 Tamat SMA 1.085 796 1.881 

9 Masih Kuliah 46 88 134 

10 Tamat AK/ PT 222 236 458 

Jumlah 4.695 4.742 9.437 
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TABEL 5 

TINGKAT PEKERJAAN 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 
 

JUMLAH 

  LK PR  

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 104 48 152 

2 Pegawai Swasta 245 90 335 

3 Petani 293 8 310 

4 Nelayan 10 0 10 

5 Pedagang 90 26 116 

6 Pensiunan 34 6 40 

7 Pekerja Lepas 941 45 986 

8 Lain-lain 225 189 414 

9 Belum Bekerja 2.193 4.256 6.449 

10 Wiraswasta 560 74 634 

 Jumlah 4.695 4.742 9.437 

    

    
TABEL. 6 

TINGKAT KESEJAHTERAAN DUSUN CAMBA 

NO TINGKAT KESEJAHTERAAAN JUMLAH 
JUMLAH 

  LK PR 

1 Pra Sejahtera 6 5 11 

2 Sejahtera 1 151 27 178 

 JUMLAH 157 32 189 

 
TABEL. 7 

TINGKAT KESEJAHTERAAN DUSUN BONTOMANAI 

NO TINGKAT KESEJAHTERAAAN JUMLAH 
JUMLAH 

  LK PR 

1 Pra Sejahtera 14 2 16 

2 Sejahtera 1 55 12 67 

 JUMLAH 69 14 83 
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TABEL. 8 

TINGKAT KESEJAHTERAAN DUSUN CILALLANG 

NO TINGKAT KESEJAHTERAAAN JUMLAH 
JUMLAH 

  LK PR 

1 Pra Sejahtera 17 6 23 

2 Sejahtera 1 47 52 99 

 JUMLAH 64 58 122 

 

TABEL. 9 

TINGKAT KESEJAHTERAAN DUSUN BILAJI 

NO TINGKAT KESEJAHTERAAAN JUMLAH 
JUMLAH 

  LK PR 

1 Pra Sejahtera 10 3 13 

2 Sejahtera 1 112 15 127 

 JUMLAH 122 18 140 

 

TABEL. 10 

TINGKAT KESEJAHTERAAN DUSUN TANGNGALLA 

NO TINGKAT KESEJAHTERAAAN JUMLAH 
JUMLAH 

  LK PR 

1 Pra Sejahtera 15 3 18 

2 Sejahtera 1 265 40 305 

 JUMLAH 280 58 323 

 

       TABEL. 11 

TINGKAT KESEJAHTERAAN DUSUN KANJILO 

NO TINGKAT KESEJAHTERAAAN JUMLAH 
JUMLAH 

  LK PR 

1 Pra Sejahtera 21 5 26 

2 Sejahtera 1 116 18 134 

 JUMLAH 137 23 160 
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Sumber data untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan penduduk Desa 

Kanjilo adalah data dari Profil Desa Kanjilo tahun 2017.3 

6. Data Kepala Dusun dan Aparat 

DESA KANJILO 

DUSUN CAMBA 

Kepala Dusun   : ABD. HAFID Dg. NUNTUNG 

a. Ketua RW 1  : Saharuddin Dg. Ngunjung 

- Ketua RT1  : H. Abd. Mannan Dg. Tola  

- Ketua RT2  : Abd. Kadir Dg. Tutu 

- Ketua RT3  : Amir Dg. Rangka 

b. DUSUN BONTOMANAI 

Kepala Dusun Bontomanai : MUNIR ARAS,S.Sos 

a. Ketua RW1   : Kaharuddin Dg. Muang 

- Ketua RT1  : S Dg. Ngoyo 

- Ketua RT2  : Gassing Dg. Sewang 

b. Ketua RW2   : Busrah Dg. Bate 

- Ketua RT1  : Jumahan Dg. Sila 

- Ketua RT2  : Syaripudin Dg. Ngerang 

c.       DUSUN CILALLANG 

Kepala Dusun Cilallang  : MUH. BASRI Dg. NGEPPE 

a. Ketua RW 1   : Nuraeni Dg. Lino 

- Ketua RT1  : Sabang Dg Situju 

- Ketua RT2  : Dado Dg Nai 

-  

 

3Profil Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, di perolah di Kantor Desa 
Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 17 Juni 2019 Pukul 13.30 Wita. 
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d.       DUSUN BILAJI 

Kepala Dusun Bilaji  : MUH. BASIR Dg. SILA  

a. Plt. Ketua RW 001  : Munir Aras, S. Sos 

- Ketua RT 001  : Andi Bahar Merdu 

- Ketua RT 002  : Sunandar Soltan 

- Ketua RT 003  : Rudi Asis 

- Ketua RT 004  : Suryanto 

- Ketua RT 005  : Basri Pabeta, SE 

b. Ketua RW 002   : Kadir Dg. Sitaba 

- Ketua RT 006  : Hasan Dg. Sese 

- Ketua RT 007  : Muh. Halik Musada, S. Pd 

c. Ketua RW 003   : Sulaeman Dg. Tarra 

- Ketua RT 008  : Rasyid Dg. Lawa 

- Ketua RT 009  : Baso Awing 

A.    DUSUN TANGNGALLA 

   Kepala Dusun Tangngalla : YACO SIJAYA 

a. Ketua RW 001   : Musmiyadi Dg. Nannu 

- Ketua RT 001  : Haris Rapi 

- Ketua RT 002  : Dg. Lalang 

b. Ketua RW 002   : Abdul Muin Dg. Sewang 

- Ketua RT 003  : Kaharuddin Rani 
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- Ketua RT 004  : Badollahi Nappa 

c. Ketua RW 003   : Lahuddin Dg. Lipung 

- Ketua RT 005  : S Dg. Taba 

- Ketua RT 006  : Arifin Dg. Bunga 

d. Ketua RW 004   : M. Said Dg. Sikki 

- Ketua RT 007  : Ibrahim Dg. Bunga 

- Ketua RT 008  : Sainuddin 

B. DUSUN KANJILO 

Kepala Dusun   : HASAN Dg. BONTO 

a. Ketua RW 001   : Syamsuddin Dg. Rapi 

- Ketua RT 001  : Mansyur Dg. Tika 

- Ketua RT 002  : Patahuddin Dg. Pata 

b. Ketua RW 002   : Sangkala Ago 

- Ketua RT 001  : Kamaruddin Dg. Mabe 

- Ketua RT 002  : Sukrijaya 

7. Arah Kebijakan Kebijakan Pendapatan Desa 

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan 

asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dan/atau dengan kebijakan 

umum anggaran 2018, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Gowa serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan 

potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, 
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Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.4 

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp.2,392,905,529,- (Dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus 

lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) yang berasal dari:5 

No Uraian 
Jumlah 

(Rp) 

1 Pendapatan Asli Desa (PAD) ; 288,200,000.00 
1.1 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 284,700,000.00 
1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 3,500,000.00 
   
2 Pendapatan Transfer 2,104,705,529.00 

2.1 Dana Desa                                         
1,266,749,944 

.00 

2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 9,000,000,00 

2.3 Alokasi Dana Desa 804,955,585,00 

 

2.3 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 24,000,000 
   
 Jumlah Pendapatan 2,392,905,529.00 

8. Kebijakan Belanja Desa 

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai 

dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang atau Jasa dan Belanja Modal. 

 

 

4Profil Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, di perolah di Kantor Desa 
Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 17 Juni 2019 Pukul 13.30 Wita. 

5Profil Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, di perolah di Kantor Desa 
Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 17 Juni 2019 Pukul 13.30 Wita. 
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No Uraian 
Jumlah 

(Rp) 

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 

629,845,793 

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1,187,644,140 

3 Bidang Pembinaan Kemsyarakatan Desa 174,874,973 

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 349,596,400 

5 Bidang Tak Terduga/Pembiayaan 21,528,931 

Jumlah Perkiraan Belanja 2,363,490,237 

9. Kebijakan Pembiayaan Desa 

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2019 ini, Pemerintah Desa 

Kanjilo belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan Pagu Indikatif 

diterima oleh Desa. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Desa Kanjilo akan 

memperhitungkan pada RKP Desa tahun berikutnya.6 

10. Visi-Misi Kepala Desa 

Agar segenap warga Desa Kanjilo memiliki arah dan tujuan yang jelas, 

baik sekarang maupun di masa mendatang terbentuk  sebuah Visi 

“TERWUJUDNYA DESA KANJILO YANG AMAN, SEHAT, CERDAS, 

BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN BERAKHLAQ MULIA “ 

Untuk mewujudkan visi desa Kanjilo tersebut, maka disususnlah misi 

sebagai berikut: 

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Kanjilo  

2. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan Jaminan 

Kesehatan Masyarakat  melalui program pemerintah 

 

6Profil Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, di perolah di Kantor Desa 
Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 17 Juni 2019 Pukul 13.30 Wita. 
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3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola 

pemerintahan Desa  yang baik. 

4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan 

daya saing desa 

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan 

kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi  rumah tangga 

kecil 

6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, 

kesehatan dan kebudayaan di desa. 

7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati 

dalam kehidupan berbudaya dan beragama di desa Kanjilo. 

Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam 

kehidupan  sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan 

masyarakat desa. 

8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-

hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.7 

B. Eksistensi Doi’ Panai’ dalam Masyarakat Makassar di Desa Kanjilo 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

Pernikahan suku Makassar dipandang sebagai suatu hal yang sakral, 

religius dan sangat dihargainya. Oleh sebab itu, lembaga adat yang telah lama ada, 

mengaturnya dengan cermat. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, suku 

Makassar yang terbesar menganut agama Islam sehingga pernikahan bukan saja 

 

7Visi-Misi Kepala Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, di perolah di 
Kantor Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 17 Juni 2019. 
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berarti ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai seorang suami dengan 

seorang wanita sebagai seorang isteri, tetapi juga lebih dari itu, pernikahan 

merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dan pihak wanita 

yang akan membentuk rukun keluarga yang lebih besar lagi. 

Tata cara pernikahan suku Makassar diatur sesuai dengan adat dan agama 

sehingga merupakan rangkaian acara yang menarik, penuh tatakrama dan sopan 

santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara diatur mulai dari 

pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan tahapan pelaksanaan 

adat perkawinan. Keseluruhannya ini mengandung arti dan makna. 

Sulawesi Selatan, dalam adat perkawinannya ada dua hal yang merupakan 

bagian dari mahar atau mas kawin yang sepertinya telah menjadi khas dalam 

perkawinan yang akan diadakan yaitu uang panai' atau oleh masyarakat  Makassar 

disebut  uang panaik/doi balanja (Makassar).  

Uang panai’ di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa ini 

disebut doi’ panai’.  

Munir Aras menjelaskan bahwa: 
“Doe panai’ ri desa kanjilo kecamatan barombong, iyami antu sala se’re 
katangtuang nasaba doe panai sanna’ paralluna, seakan-akan anjo la’bi parallu na 
sunranga. Selaing tinggina  doe panaika anjari salah se’re sara’ pa’buntinganna ri 
sipa’gang kabupaten gowa”.   

Artinya: 
Menurut Munir Aras, doi panai’ di Desa Kanjlo  Kecamatan Barombong, 
merupakan sebuah keharusan karena doi panai’ sangat penting, seakan-
akan lebih penting dari mahar. Selain tingginya uang panai’ menjadi salah 
satu syarat pernikahan di sebagian besar adat di Kab. Gowa.8 

Keberadaan uang panai sangat penting untuk kelangsungan pesta 

pernikahan. Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam perkawinan, 

maka permintaan uang panai dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung. 

Uang panai merupakan adat kebiasaan yang turun temurun mulai dari nenek 

 
8Munir Aras, Sekertaris Desa Desa Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten 

Gowa, Wawancara,  27 Maret 2019. 
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moyang sampai sekarang. Kab. Gowa merupakan salah satu daerah yang masih 

kental adat istiadat uang panai dan bahkan sangat sakral dikalangan masyarakat 

khususnya di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong.dalam melangsungkan pesta 

pernikahan. 

Pada proses lamaran, hal yang paling utama di perbincangkan adalah uang 

panai’. Jika belum tercapai kesepakatan antara dua belah pihak terkadang sampai 

lima kali pembahasan sampai mencapai kata sepakat. 

Uang panai’ merupakan simbolik, maksudnya simbolik untuk warga 

masyarakat Sulawesi Selatan khususnya untuk suku Makassar. Sejarah uang 

panai’ dulunya bermakna uang panai’ untuk keluarga perempuan.. Secara sosial 

wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan 

uang panai’ merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada 

calon istrinya sebagai keperluan pesta perkawinan dan rumah tangga. fungsi lain 

dari uang panai’ tersebut adalah sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah 

orang tua membesarkan anaknya. Adanya kesepakatan uang panai itu terjadi 

karena adanya pembicaraan dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan. 

Berikut proses negosiasi dalam budaya panai’ yang ditemukan penyusun 

selama melakukan penelitian: 

1. Tahap Ajangan-jangan’. Tahap ini merupakan tahapan paling awal dari 

rencana pernikahan. Orang tua bermaksud mencari jodoh untuk anak laki-

lakinya yang dianggap sudah dewasa dan siap menikah. Dulu orang tua 

yang menentukan calon gadis yang akan dilamar. Sekarang sebagian besar 

orang tua sudah mempertimbangkan pergaulan keseharian anaknya. Dalam 

arti apabila anak sudah membina hubungan dengan seorang gadis, hal ini 

ikut dijadikan pertimbangan oleh orang tua. seperti kebiasaan burung yang 

terbang ke berbagai arah untuk menetapkan pilihan tempat tinggal. Setelah 
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menemukan seorang gadis yang akan dilamar, langkah ini dilanjutkan 

dengan  penyelidikan.  

2. Tahap Assuro’. Pada tahap ini utusan pihak laki-laki mulai membicarakan 

secara serius tentang kesepakatan lamaran. Duta pada tahap ini bisa sama 

atau berbeda dengan tahap sebelumnya. Duta pada tahap ini biasanya 

dipilih orang yang disegani dari pihak keluarga lakilaki. Proses pada 

tahapan ini bisa terjadi berulang-ulang, karena duta harus 

mengkomunikasikan hasil pembicaraan dengan keluarga perempuan ke 

keluarga laki-laki dan begitu pula sebaliknya sampai ditemukan 

kesepakatan. Tahap ini hanya dilakukan apabila calon mempelai laki-laki 

bukan berasal dari keluarga dekat. Penentuan hari dan teknis acara lamaran 

dibicarakan pada tahap ini. Pihak keluarga wanita juga menyampaikan 

permintaan terkait uang panai’, barang-barang antaran dan sunrang ke 

duta. Kesepakatan sementara tentang mahar dan lainnya termasuk 

penerimaan pinangan biasanya telah diambil pada tahap ini. Walaupun 

kesepakatan ini bisa berubah pada tahap berikutnya. Setelah terjadi 

kesepakatan sementara maka dilanjutkan dengan acara appanai’ doe’ 

(memutuskan segala keperluan pernikahan). 

3. Tahap Appanai’ Doe’. Tahap ini menjadi tahap resmi lamaran. Dalam 

proses lamaran resmi biasanya orang tua dari pihak laki-laki tidak datang, 

bahkan bisa juga tidak hadir pada acara pernikahan. Orang tua pihak 

wanita jika mau hadir hanya duduk saja tanpa hak bicara. Ini digambarkan 

tabu apabila orang tua ikut bicara dalam proses lamaran. Orang 

kepercayaan dari keluarga besar yang akan bicara dalam acara resmi 

sekaligus memutuskan. Terkadang beberapa kesepakatan awal melalui 

duta bisa saja berubah pada acara resmi ini. Pemegang kendali di sini 
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bukanlah orang tua atau calon pengantin tetapi keluarga besar. Hal ini 

menjadi cerminan dari sistem komunal masyarakat makassar . Proses 

negosiasi kedua belah pihak ini seringkali berjalan cukup alot, hal ini 

digambarkan dalam proses lamaran, sepihak laki-laki biasanya datang dua 

kali yaitu untuk penyerahan leko’ lompo (besar) yaitu uang panai’ atau 

mahar dan leko’ ca’di (kecil) berupa antaran pakaian, perhiasan, kosmetik, 

sembako dan lainnya. Acara penyerahan keduanya umumnya dilakukan 

terpisah, tetapi untuk kondisi tertentu saat ini juga sudah ditemukan tidak 

terpisah. Apabila terpisah, maka yang harus duluan adalah penyerahan 

leko’ lompo. Selain kedua leko’ itu, adalagi namanya sundrang atau sompa 

artinya pemberian keluarga laki-laki untuk mempelai wanita umumnya 

dalam bentuk tanah atau emas. Emas di sini tidak sama dengan perhiasan 

emas yang ada di dalam leko’ ca’di.9 

Daeng Beta juga menjelaskan: 
 
“Nia antu istilana nisareangi ri lalangna ada’ pabbuntingang mangkasarak 
khususna ri desa kanjilo kecamatan barombong kabupaten gowa iyamu 
antu ni kanaya sunrang, doe’ panai’ ,erang-erang, bosara siagang cincing 
passikko.” 

Artinya: 

“Dalam adat perkawinan makassar khususnya di Desa Kanjilo Kecamatan 
Barombong Kabupaten Gowa, terdapat beberapa istilah pemberian yaitu 
diantaranya adalah sunrang, uang panai’, erang-erang, bosara (berisi kue-
kue tradisional), cincing passikko’ (cincin pengikat).”10 

Sunrang atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak 

laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut 

ajaran Islam. Bentuk sunrang ini beragam. Di Desa Kanjilo Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa selain uang dan emas, biasanya juga sunrangnya 

 
9Zainuddin Aras, Imam Desa Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  27 Maret 2019. 
10Daeng Beta, Tokoh Masyarakat Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  29 Maret 2019. 
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berupa tanah, rumah, dan pohon kelapa (tidak termasuk tanah, hanya pohon 

beserta buahnya). 

Sunrang berupa tanah umumnya dijumpai pada golongan bangsawan, 

yang merupakan kebiasaan yang telah dipertahankan dalam perkawinan adat 

makassar pada umumnya. Hal ini sekaligus melambangkan tanda kebesaran suatu 

kerabat dan tingkat sosial seseorang dalam hal ini menyangkut perkawinan Adat 

makassar. Sedangakan uang panai’ adalah uang antaran yang harus diserahkan 

oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk membiayai 

prosesi pesta perkawinan.11 

Sedangkan bosara  merupakan sajian-sajian berupa kuekue tradisional dan 

buah-buahan yang di berikan kepada pihak keluarga perempuan dari pihak 

keluarga laki-laki. Kue-kue tradisioanl dan buah-buahan ini tidak hanya sekedar 

makanan, tapi mengandung makna tersendiri yang berupa doa-doa yang baik 

untuk kedua mempelai kedepannya. Serta cincing passikko adalah perhiasan yang 

juga memiliki makna yang terkandung di dalamnya.12 

Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi 

jumlah uang panai’ yang telah ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan 

akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan 

perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat, dan 

biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-

laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh 

pihak laki- laki demi sebuah perkawinan. Tidak sedikit perempuan yang tidak 

kawin dan menjadi perawan tua.13 

 
11Daeng Beta, Tokoh Masyarakat Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  29 Maret 2019. 
12Daeng Beta, Tokoh Masyarakat Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  29 Maret 2019. 
13Munir Aras, Sekretaris Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  29 Maret 2019. 
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Bahkan bisa fatal bagi laki-laki jika tidak mampu menyanggupi jumlah 

Doi’ Panai’ dan sudah saling mencintai tapi tetap ingin bersama sehingga 

menghalalkan berbagai cara. Diantaranya laki-laki tersebut berhutang demi 

mendapatkan uang yang disyaratkan pihak perempuan. Sehingga uang panai’ 

tidak begitu dipermasalahkan. Terkadang juga sepasang laki-laki dan perempuan 

tersebut melakukan kawin lari atau dalam istilah makassar disebut silariang. 

Selain karena laki-laki tidak bisa menyanggupi tingginya jumlah uang panai’ yang 

telah dipatok pihak keluarga perempuan sehingga perkawinannya batal, biasanya 

faktor lain adalah karena strata sosial laki-laki rendah dibanding strata sosial pihak 

keluarga perempuan yang keturunan bangsawan. Selain itu adapula dampak 

positif dari tingginya jumlah uang panai’ yaitu tingginya jumlah uang panai’ yang 

telah dipatok pihak perempuan dapat menjadi tindakan preventif agar pasangan 

suami istri kedepannya berpikir untuk tidak berpisah.14 

C. Status Sosial Perempuan Makassar dalam menentukan nilai Doi’ Panai’ di 

Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

Sesuatu yang telah lama dan menjadi tolak ukur masyarakat sekitar 

termasuk dalam hal pernikahan.Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai siri’ 

sebagai bentuk perilaku yang mencerminkan strata sosialnya. Sebagai bukti, jika 

Doi’ Panai’ yang diberikan sangat rendah dari strata sosial contoh seorang 

bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas uang panai’yang 

ditawarkan tidak sepadan dengan strata sosial, maka akan menimbulkan buah 

bibir dimasyarakat sekitar sehingga, menimbulkan rasa malu (siri’).  

Zainuddin Aras dalam wawancaranya menjelaskan: 
 
“punna keturunang karaeng atau tau terhormat biasana tinggi doe panai’na 
karna na pa’jari status sosial sebagai ukkurang doe’ panai’ na punna eroki 
ni passuroi anak bainena” 

 
14Daeng Beta, Tokoh Masyarakat Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  29 Maret 2019. 
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Artinya 
 
“bila berasal dari keluarga karaeng atau terhotmat maka doi’ panai’nya 
pun terkadang mahal karena mereka menjadikan status sosialnya sebagai 
ukuran untuk menentukan doi panai’ anak gadisnya ketika dilamar.”15 

 Seseorang yang memiliki strata sosial yang tinggi akan sangat 

memperhatikan pandangan orang karena memiliki rasa siri’ yang tinggi.Sehingga 

tinggi rendahnya Doi’ Panai’, tergantung pada keluarga pihak perempuan. Karena 

pada umumnya seseorang yang akan menikah, akan mencari pasangan yang 

memiliki strata sosial yang sama karena sesuai dengan kemampuan Doi’ Panai’ 

yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya Doi’ Panai’ merupakan 

bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Makassar. 

Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi 

para masyarakat. Doi’ Panai’ sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan, 

diantaranya:   

1) Keturunan Bangsawan   

Perempuan dari keluarga bangsawan memiliki Doi’ Panai’ yang tinggi. 

Dalam masyarakat di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 

dikenal bangsawan dengan sebutan Karaeng yang menandakan 

kebangsawanannya.  

2) Status Ekonomi 

Kekayaan Dipandang  dengan kacamata zaman sekarang pengaruh harta 

atau kekayaan sangat begitu besar  sehingga mampu mempengaruhi berbagai lini 

kehidupan manusia. Kekayaan bukan hanya sebagai penopang hidup untuk 

kelangsungan hidup yang lebih baik akan tetapi juga mampu mengangkat derajat 

harkat dan martabat serta status sosial masyarakat. Warga Masyarakat Desa 

Kanjilo Kecamatan Barombong kabupaten gowa  mata pencaharian masyarakat 

 

15Zainuddin Aras, Imam Desa di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 
Wawancara,  29 Maret 2019. 
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begitu beragam mulai dari petani, peternak, wiraswasta, sampai pada pegawai 

negeri. Semua hal tersebut merupakan cara untuk menafkahi diri dan keluarganya. 

Salah satu bukti besarnya yang menjadi pengaruh kekayaan yang dapat kita lihat 

dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Gowa khususnya Desa Kanjilo 

Kecamatan Barombong  adalah dalam hal perkawinan. Perkawinan sangat erat 

kaitannya dengan pesta itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten 

Gowa yang menjadikan perkawinan sebagai acara yang paling ideal untuk 

mengundang dan mempertemukan sanak keluarga dari berbagai daerah. Tinggi 

rendahnya uang panai sangat menentukan jumlah biaya perkawinan dan 

kemeriahan pesta yang akan dilaksanakan. Harta kekayaan perempuan ataupun 

laki-laki sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai. Jika laki-laki 

keturunan orang miskin hendak melamar keluarga perempuan orang kaya maka 

secara otomatis uang panai akan tinggi, tapi jika laki-laki kaya akan melamar 

perempuan miskin maka terkadang uang panai rendah. Jadi, maka dari itu harta 

kekayaan sangat besar pengaruhnya tinggi rendahnya uang panai. 

3) Pendidikan  

Pendidikan merupakan perkara yang mulia yang menjadi kebangsaan dan 

kehormatan tersendiri bagi orang yang memilikinya. Dengan bercermin pada 

realitas masyarakat di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong  Kabupaten Gowa 

tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan 

tinggi, dengan alasan yang kita temui dan dengarkan terlontar dari masyarakat 

ketidak mampuannya dari segi ekonomi yang memaksanya untuk mengakhiri 

jenjang pendidikan formal anak-anaknya pada pendidikan menengah atas saja. 

Orang yang berpendidikan lebih disegani dan dihormati di tengah kehidupan 

masyarakat. Pengaruh pendidikan yang begitu besar akan mempengaruhi berbagai 

macam kehidupan masyarakat gowa, termasuk didalamnya masalah perkawinan. 
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Tinggi rendahnya uang panai di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong  

Kabupaten Gowa sangat berpengaruh oleh faktor pendidikan. Semakin tinggi 

jenjang pendidikan seorang wanita maka uang panainya juga akan semakin tinggi, 

dengan alasan bahwa pendidikan atau ilmu yang diperoleh itu sangatlah susah dan 

membutuhkan biaya yang banyak, jadi untuk melamar wanita yang berpendidikan 

tidak cukup hanya dengan modal cinta dan kasih sayang akan tetapi juga harus 

bermodalkan akan materi yang cukup banyak. Seorang laki-laki yang akan 

mencari pasangan hidup tentunya akan melihat dan menilai dari berbagai aspek, 

termasuk pendidikannya. 

Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka uang panai’nya 

semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Ada salah seorang warga yang 

mengatakan bahwa Doi’ Panai’, memiliki patokan harga.                        

TABEL. 12 

DAFTAR JUMLAH UANG PANAI’ 

MENURUT TINGKATAN PENDIDIKAN 

Tingkatan Pendidikan Harga Doi’ Panai’ 

SD Rp. 20 juta 

SMP Rp. 20-25 juta 

SMA Rp. 30 juta 

S 1 Rp. 50 juta ke atas 

S 2 Rp. 100 juta ke atas 

4) Kondisi Fisik   

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi 

tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak 

keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan di lamar pun 
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menjadi tolak ukur penentuan uang belanja. Semakin sempurna kondisi fisik 

perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang 

belanja yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, 

tinggi dan kulit putih.   

5) Pekerjaan   

Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang panai’ yang 

tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki 

menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban 

perekonomian kelak.  

Dampak yang ditimbulkan dari tingginya Doi’ Panai’ yaitu silariang 

(kawin lari).16 

D. Analisis Hukum Islam terhadap Doi’ Panai’ di Desa Kanjilo Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa    

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluk-Nya 

yang akan memasuki jenjang perkawinan. Lengkap dengan tata cara atau aturan-

aturan Allah swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak memilih tata 

cara yang lain,. Namun kenyataannya di masyarakat  kita, hal ini tidak banyak 

diketahui orang. Bahkan mereka memiliki cara tersendiri yang telah turun 

temurun dilaksanakan.17 

Dalam masalah perkawinan sesungguhnya Islam telah mengatur 

sedemikian rupa. Dari mulai bagaimana cari calon pendamping hidup sampai 

mewujudkan sebuah pesta perkawinan. Walaupun sederhana tetapi penuh berkah 

 
16Zainuddin Aras, Imam Desa di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  29 Maret 2019. 
17Zainuddin Aras, Imam Desa Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  27 Maret 2019. 
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dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan 

calon pendamping setelah resmi menjadi pendamping hidup. 

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat 

dan kebudayaan masyarakat gowa. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat 

Khususnya Desa Kanjilo KecamatanBarombong Kabupaten Gowa memiliki 

tradisi tersendiri yang menyangkut tentang perkawinan. 

Mulai dari menentukan pasangan hidup sampai dengan terwujudnya suatu 

pesta perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan di Gowa terdapat tahap-tahap 

yang wajib dilakukan  oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. 

Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai 

kurang sempurna bahka dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Dan dibalik 

tahap-tahap tradisi itu semua hal memiliki makna yang terkandung di dalamnya. 

Salah satu tradisi dalam masyrakat Desa Kanjilo Kecamatan Barombong  

Kabupaten Gowa  sehubungan dengan tradisi dalam Islam yang diwajibkan adalah 

Mahar sedangkan Uang panai’ dalam Islam tidak diwajibkan. Dalam tradisi Kab. 

Gowa Doi Panai’ harus ada dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak 

tersebut. Adapun ayat tentang mahar yaitu, QS. Al/Nisa ayat 4/4:4 sebagai 

berikut: 

نۡهُ نفَۡسٗا ﴿ تهِِنَّ نِحۡلةَٗۚ فَإنِ طِبۡنَ لكَُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّ رِيٓ فكَُلوُهُ هَنيِٓ وَءَاتوُاْ ٱلنسَِّاءَٓ صَدُقَٰ   ﴾ ٔ◌ٗ◌ا ٔ◌ٗ◌ا مَّ

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.  18 

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas 

persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. 

 
18Zainuddin Aras, Imam Desa Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  27 Maret 2019. 
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Pelaksanaan Pemberian uang panai’ walaupun tidak tercantum dalam 

hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari’at Islam dan tidak merusak  

akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang panai’ adalah sebagai hadiah 

bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi 

bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-

laki dan mempelai perempuan. Adat seperti ini sering disebut dengan ‘urf  sahih 

yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan 

hukum. 

Mahar (sunrang) dan doi’ panai’ dalam perkawinan di Desa Kanjilo 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa adalah suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Karena  dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang 

sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi uang panai’ lebih 

mendapatkan perhatian dan di anggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan 

kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah doi panai’ yang 

ditentukan pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak dari pada jumlah 

mahar yang diminta.19 

Idealnya dalam Islam uang panai’ itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi 

sampai jumlahnya yang tinggi. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki. 

Sedangkan yang perlu jumlahnya tinggi adalah (sunrang) mahar. Karena mahar 

adalah hak milik Istri yang akan digunakan kedepannya sedangkan uang panai 

akan habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik 

apabila jumlah doi panai’ sama dengan jumlah sunrang atau sunrang lebih tinggi 

dari pada jumlah uang panai’.20 

 

19Daeng Beta, Tokoh Masyarakat Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 
Wawancara,  29 Maret 2019. 

20Zainuddin Aras, ImamDesa Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 
Wawancara,  29 Maret 2019. 
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Walaupun kenyataannya sekarang terbalik, justru Doi’ panai’ yang lebih 

tinggi sementara sunrang-nya rendah. Doi’ panai’ bisa mencapai ratusan juta 

rupiah karena dipengaruhi beberapa faktor, justru sebaliknya mahar atau sunrang 

yang tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya diserahkan kepada 

kerelaan suami. 

Mengenai masalah tersebut di atas dalam sebuah hadits Rasul bersabda 

yang maknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang 

paling murah maharnya. Melihat dari makna hadits tersebut maka jelaslah sangat 

tidak etis jika uang panai’ yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki lebih 

banyak daripada jumlah mahar. Hadits tersebut menganjurkan kepada perempuan 

agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar 

mahar apalagi uang panai’ yang sama sekali tidak ada ketentuan wajibnya dalam 

hukum Islam. 

Selama pemberian uang panai’ tidak mempersulit terjadinya perkawinan 

maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling 

penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan uang panai’ 

yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik karena ingin 

menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.  

Agama Islam sebagai agama rahmatan li alamin tidak menyukai penentuan 

mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. 

Demikian pula uang panai’ dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang 

mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai Sunnah Nabi hendaknya 

dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak 

ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan.  
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Hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala 

urusan. Terlebih lagi dalam urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. 

Agama Islam tidak membeda-bedakan manusia satu sama yang lain. Tidak ada 

perbedaan status sosial dan kondisi seseorang. Semua sama di mata Allah 

mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakannya hanyalah 

ketakwaan.  

Al ‘adatu muhakkamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum 

jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber 

hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan 

peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. 

Adat sebagai tatanan yang telah disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi 

tetap di patuhi karena dirasakan dengan kesadaran hukum sendiri. 

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat kebiasaan sudah banyak 

berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan  yang di 

bangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang 

kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. 

Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada 

pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang 

penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan 

Syari’at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus 

dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati. 

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1) Tidak bertentangan dengan nash 

2) Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan 

berkembang dalam masyarakat 
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3) Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat  

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan 

perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus 

menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial 

kemasyarakatan. Oleh karena itu,kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap 

macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum 

karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala 

masyarakat itu sendiri. Pemberian uang panai’ dalam perkawinan adat didesa 

kanjilo kecamatan barombong kabupaten gowa merupakan pemberian sejumlah 

uang untuk membiayai pesta perkawinan.  

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang walimah. Walimah 

ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan 

jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Walimah 

atas perkawinan itu sunnah hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi 

undangan kecuali berhalangan.  

Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimah setelah 

menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada 

‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga 

hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata: 

لِْعَرْسِ مِ  لَیَْهِ وَسَلمَ : انهُ لاَبدُ   ُ ليَِ فاَطِمَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى ا  .نْ وَلِیْمَةٍ لمَا خَطَبَ 
 
Artinya:  
 

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 
‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya 
merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.21 

 

Adapun Hadist selain di atas adalah sebagai berikut : 

 

21https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html 
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بْنِ مَالِكٍ انََّ النَّبيَِّ ص رأََى عَلَى عَبْدِ الرَّحمْنِ بْنِ عَوْفٍ اثََـرَ صُفْرَةٍ عَنْ انََسِ 
َ رَسُوْلَ اللهِ اِنىّ تَـزَوَّجْتُ امْرَأةًَ عَلَى وَزْنِ نَـوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.  فَـقَالَ: مَا هذَا؟ قاَلَ: 

 قاَلَ: فَـبَارَكَ اللهُ لَكَ. اوَْلمِْ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم 
 
Artinya: 

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-
kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". 
Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan 
mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah 
memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan 
(menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]”22 

Hadist tersebut di atas jelas menerangkan ketentuan berwalimah. Pada 

zaman sekarang walimah diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini sehubungan 

dengan penyediaan sejumlah uang panai’untuk membiayai jalannya pesta 

perkawinan. Hanya saja seiring berkembangnya zaman maka jumlah uang panai’ 

dari zaman ke zaman semakin tinggi. 

Karena semakin tinggi pula harga bahan pokok di pasaran maka 

permintaan uang panai’pun juga tinggi. Hal ini lah yang salah satunya melatar 

belakangi tingginya jumlah uang panai’.  

Seperti itulah pemberian uang panai’di Desa Kanjilo Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa, tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi tradisi 

turun temurun dalam diri masyarakat. Pemberian uang panai’pada masyarakat ini 

walaupun tidak diatur secara tertulis.23  

Kebanyakan masyarakat Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten 

Gowa dalam menjalankan kebiasaan memberikan Uang panai’ tidak merasa 

terbebani dan tidak menganggap itu Merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga 

hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para 

pihak yang akan menikahi gadis Gowa. Adat yang dikenal baik dan dijalankan 

 
22https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html. 
23Zainuddin Aras, Imam Desa Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  27 Maret 2019. 
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secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka 

tidak bisa diharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku.Dalam Islam, 

setidaknya ada 5 hukum syara’ yang disepakati yaitu wajib, haram, makruh, 

mubah, dan sunnah. Penjelasannya adalah sebegai berikut: 

1) Wajib, yakni sebuah tuntutan yang pastiuntuk mengerjakanperbuatan. 

Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka 

berdosa. 

2) Sunnah, yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak pasti. 

Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun, apabila tidak dikerjakan 

tidak berdosa. 

3) Mubah, artinya boleh dikerjakan juga ditnggalkan. Apabila dikerjakan atau 

ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala pun disiksa.  

4) Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan 

perbuatan tertentu, apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila 

ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji. 

5) Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu. Apabila 

dikerjakan oleh seseorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila 

ditinggalkan akan mendapatkan pahala.  

Hukum dari pemberian uang panai’ itu sendiri menurut Islam adalah 

mubah. Tapi jika sudah masuk ke dalam adat maka hukumnya adalah wajib. 

Karena ada kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai dengan 

kondisi.  

 

Pemberian uang panai’ merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam 

artian berlaku pada setiap orang yang bersuku, khusunya Desa Kanjilo Kecamatan 

Barombong Kabupaten Gowa. Walaupun uang panai’ ini tidak secara gamblang 



81 

 

diatur dalam Islam, namun pemberian uang panai’ sudah merupakan tradisi yang 

harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan 

dengan akidah dan Syari’at maka hal itu diperbolehkan.24 

 

 
24Zainuddin Aras, Imam Desa Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, 

Wawancara,  27 Maret 2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Eksistensi Doi’ Panai’ dalam Masyarakat Makassar di Desa Kanjilo 

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa adalah Jika tidak ada uang 

panai, maka perkawinan adat tidak akan berlangsung. Yang mana, dilihat 

dari segi fungsinya uang panai’ merupakan pemberian hadiah bagi pihak 

mempelai perempuan sebagai biaya respsi perkawinan dan bekal 

dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti 

adat istiadat.   

2. Status Sosial Perempuan Makassar dalam menentukan nilai Doi’ Panai’ di 

Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa menunjukkan 

bahwa status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya 

uang panai’. Status sosial tersebut meliputi Keturunan Bangsawan, 

Tingkat Pendidikan, Pekerjaan Status Ekonomi perempuan dan Kondisi 

Fisik. Saat ini doi’ panai’ sudah dianggap sebagai siri’ atau harga diri 

seorang perempuan dan keluarga. 

3. Analisis Hukum Islam tentang persepsi Doi ‘Panai’ menjelaskan bahwa 

tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang panai’dalam Islam. Akan 

tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada 

dalil yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam 

proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan 

dan kemampuan. 
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B. Implikasi 

1. Orang tua yang memiliki anak usia kawin dan tokoh adat yang 

berpengaruh kelangsungan perkawinan, hendaknya memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat makassar pada 

umunya dan Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa pada 

khusunya mengenai masalah Doi’ Panai’. 

2. Kedepannya Doi’ Panai’ tidak menganggap Doi’ Panai’ sebagai 

pemberian wajib yang mutlak untuk perempuan yang ingin dinikahi 

melainkan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Serta 

tidak menjadikan Doi’ Panai’ sebagai tolok ukur kesuksesan sebuah pesta 

perkawinan.  

3. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya 

mampu memberikan penyuluhan tentang hukum Islam, tapi dapat di akui 

sudah sangat bagus dalam menjalan adat istiadatnya. Lebih dari itu, juga 

para tokoh tersebut mensosialisasikan supaya tidak menjadikan Doi’ 

Panai’ sebagai penghalang akan terlaksananya itikad baik dan niat suci 

seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang dicintainya. 
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