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Assalamua‟laikum Warahmatullaahi wabarakatuh, 

لََمُ علَََ  لََةُ وَالسَّ بِهِ الـحَمْدُ لِله رَبِّ العَالـَمِيَْْ ، وَالصَّ دٍ وَعلَََ ألِِِٓ وَصََْ ِّناَ وَحَبِيْبِناَ مُـحَمَّ فِ الأَهبِْياَءِ وَالـمُرْسَلِيَْْ ، هبَِي أَجْـمَعِيَْْ ،  أشََْْ

ا بعَْد ينِْ ، أَمَّ لََ يوَْمِ الِّ
ِ
حْسَانٍ ا

ِ
ُ  وَمَنْ تبَِعَهمُْ بِِ  

 Alhamdulillahirabbil‟alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu 

Wata‟ala, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan banyak kenikmatan dan kemudahan 

yang senantiasa diberikan oleh-Nya. Selanjutnya, Shalawat serta salam yang 

senantiasa tercurah kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad Shallallahu 

„Alaihi Wasallam yang dimana telah memberikan banyak sekali hikmah-hikmah yang 
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sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. 

Tiada ucapan lain selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata‟ala, yang telah 

memberikan petunjuknya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Dampak Tradisi “Paru Dheko” Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat 

Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende”.  

Adapun skripsi ini, dibuat sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Sosial (S1) Jurusan PMI/Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dimana dalam 

prosesnya, peneliti mendapatkan banyak bantuan yang diberikan dari beberapa pihak 
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PEDOMAN 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

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha Ḥ ha (dengan titik di atas) ح

  Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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  Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ᾿ Apostrof ٲ

 ya‟ Y Ye ي

 

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

apapun. Jika ia terletak ditengah 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 tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

    َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 
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  َ  Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ    fathah dan ya Ai a dan i 

وَ    wathah dan wau Au a dan u 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

, ا/يَ   fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

يَ    kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

وَ    dammah dan wau U u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah (ۃ) ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t], 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya adalah 

[h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  َ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf  يdengan ber-tasydid (  َ ) 

diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka transliterasinya seperti 

huruf maddah [i]. 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (لأ)  

aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah yang 

terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal 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 (dari Al-Qur‟an), sunnah, khusus 

dan umum. Namun bila kata-kata tersebut 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 diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-Jalalah, 

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, 



 

xv 

 

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). 
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ABSTRAK 

  

Nama  :Sri Rahartin  

NIM :50300117092 

Judul Skripsi :Dampak Tradisi Paru Dheko (Kawin Lari) Terhadap 

Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea 

Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Dampak Tradisi Paru 
Dheko (Kawin Lari) terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Desa Nggorea 
Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende?. Adapun sub masalah dalam penelitian ini, 
yaitu: 1) Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi paru dheko (kawin lari) terhadap 
kehidupan keluarga pada masyarakat  Desa Nggorea?; 2) Bagaiamana dampak paru 
dheko (kawin lari) terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Desa Nggorea?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan 
sosiologi dan pendekatan komunikasi, yang berlokasi di Desa Nggorea Kecamatan 
Nangapanda Kabupaten Ende. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber 
data primer dan sumber data sekunder. Metode dalam pengumpulan data yaitu 
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument dalam penelitian ini 
yaitu kamera, buku catatan, handphone, dan pedoman wawancara. Setelah semua data 
terkumpul peneliti melakukan analisis data dengan reduksi data (data reduction), 
penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (drawing conclusion). 

Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa: 1. Bagaimana latar belakang terjadinya 
tradisi paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Desa 
Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Tradisi paru dheko (kawin lari) 
merupakan bagian dari adat kebiasaan yang secara terus-menerus keberadaannya 
diakui dalam pelaksanaannya oleh  masyarakat setempat. Kebiasaan perkawinan paru 
dheko (kawin lari) ini dijadikan sebagai budaya masyarakat Desa Ngorea Kecamatan 
Nangapanda Kabupaten Ende. Perkawinan paru dheko (kawin lari) dilakukan oleh 
kedua pasangan yang sudah saling mencintai antara satu sama lain yang disebabkan 
oleh beberapa faktor diantaranya hubungan tidak disetujui kedua orang  tua, belis 
(mahar) yang terlalu mahal, keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak 
mencukupi, perbedaan keturunan antara bangsawan dan masyarakat biasa, dan hamil 
diluar nikah. 2. Dampak paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan keluarga pada 
masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, meliputi: (a) 
dampak terhadap suami istri; (b) dampak terhadap anak-anak; (c) dampak terhadap 
keluarga;  (d) dampak ekonomi; (e) dampak sosial. 

Implikasi penelitian ini; 1) Diharapakan masyarakat Desa Nggorea memahami 
arti pentingnya perkawinan yang berdasarkan hukum perkawinan adat dan 
berdasarkan perkawinan yang diatur dalam Al-Qur‟an maupun Negara. 2) 
Diharapkan pemerintah Desa Nggorea dan tokoh agama dapat mengadakan sosialisasi 
tentang dampak tradisi paru dheko (kawin lari), 3) Diharapkan tokoh adat 
menerapkan kembali sanksi adat terhadap perkawinan  paru dheko (kawin lari) sesuai 
dengan hukum adat Ende Lio dan Departemen Agama harus lebih memperkuat aturan 
mengenai perkawinan paru dheko (kawin lari).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara yang kaya 

akan keanekaragaman. Keanekaragaman tercermin dalam masyarakat yang majemuk 

dan plural sebagai identitas dan kekayaan dari Republik ini. Identitas dan kekayaan 

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat tercermin dalam pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 yang menjadi pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1
  

Berbagai macam keanekaragaman tercermin dalam suku, adat, budaya, dan 

bahasa. Keanekaragaman dalam masyarakat majemuk dan plural yang tercermin dari 

suku, adat, budaya, dan bahasa dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang merupakan Negara kesatuan dan persatuan yang berdaulat 

adil dan makmur. Implikasi dari keanekaragaman tersebut memberikan dampak yang 

positif dan negative terhadap keutuhan kesatuan dan persatuan dalam masyarakat 

majemuk. Sisi positif dari keanekaragaman tersebut adalah persatuan dan kesatuan 

menjadi semakin erat, sedangkan sisi negatifnya adalah bisa mengancam dari 

persatuan dan kesatuan masyarakat
2
. 

Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh 

warga Negara di dalam pemenuhan kebutuhan material,spiritual, dan sosial agar 

dapat hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya permasalahan yang 

berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun 

                                                           

1
Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia,2003), h. 9 

2
Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia , h. 29 
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kuantitas. Masih banyak warga Negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka 

mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat 

menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Agama Islam telah memuat tuntunan pelajaran dan tatanan kehidupan 

manusia, khususnya dalam lapangan hukum perkawinan. Secara umum ketentuan 

hukum tersebut dijelaskan dalam dua sumber hukum utama yaitu Al-Qur‟an dan 

Hadist Rasulullah. Di samping itu, dikonsepkan pula oleh ulama-ulama fikih dalam 

berbagai literatur. Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia dan 

pada setiap diri manusia secara alamiah berkeinginan untuk meneruskan atau 

melanjutkan keturunanya demi untuk eksisensinya di dunia ini. Perkawinan dapat 

menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal 

yang diharamkan, juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan 

dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan
3
. 

Sebagai bagian dari perjalanan hidup dan ajaran syariat, tentu perkawinan ini 

harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan  yang terdapat dalam nas, baik 

Al-Qur‟an maupun hadist, serta produk hukum fikih yang telah diteorikan oleh para 

yuris islam (fuqaha), sebagai penjelas praktis dari hukum perkawinan yang terdapat 

pada kedua sumber hukum tersebut. Misalnya, dalam perkawinan harus disertakan 

wali nikah. Dalam hal ini, Ulama Mazhab Maliki dan Ulama Mazhab lainnya 

berpendapat bahwa persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu dengan anak 

asuhannya, sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam islam. 

                                                           

3
Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatahu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila Li’an, Zihar dan 

Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani,dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h .40 
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Walaupun sebagian ulama lain menganggap izin wali hanya sebagai syarat 

perkawinan semata
4
 .  Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari terpenuhinya 

unsur-unsur penting perkawinan yaitu agar perkawinan yang dilangsungkan dapat 

diterima (sah) menurut hukum. 

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan 

lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama kepercayaan itu. Perkawinan adalah suatu 

ikatan sentral yang mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban. Dikatakan 

mengikat karena sudah terjadi ikatan
5
. 

Konsep perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang perkawinan, 

namun dalam hal perkawinan adat secara utuh belum diatur. Dengan belum ada 

aturan pasti terhadap perkawinan adat, hal ini secara tidak langsung meningkatkan 

pasangan laki-laki dan perempuan untuk melakukan kawin lari yang akan memiliki 

dampak yang sangat banyak. Konsep tata cara dan sistem yang ada dalam hukum 

perkawinan adat tersebut yang membuat perkawinan secara adat itu menjadi sebuah 

dilema dan dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. 

Unsur-unsur penting dalam sebuah perkawinan sering disebut dengan rukun 

dan syarat perkawinan. Menurut Amir Syarifuddin, rukun dan syarat menentukan 

suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya 

                                                           

4
A.Rahman I.Doi, Syariah the Islamic Law,ed.In. Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah 

(Syari’ah),(terj: Zaimuddin & Rusydi Sulaiman), (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2002), h. 186. 

5
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), h.59-61. 
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perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat 

tidak boleh tertinggal, Dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada 

atau tidak lengkap. Adapun rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam suatu acara 

perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari 

mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan, dua orang saksi, serta 

ijab dan qabul.
6
  Dapat dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut harus 

ada dalam sebuah perkawinan, tidak ada alasan untuk tidak melengkapi kelima unsur 

tersebut dalam suatu acara perkawinan. Alasan yang dimaksud misalnya sebuah 

pasangan yang tidak disetujui oleh orang tua kemudian mereka melakukan 

perkawinan tanpa mendatangkan wali dengan cara kawin lari.  

Dalam konsep umum perkawinan (Islam), tidak dikenal istilah kawin lari. 

Kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat yang disebabkan oleh beberapa 

faktor. Misalnya faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak 

perempuan telah hamil di luar nikah, serta faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi 

sebuah pasangan untuk kawin lari. 

Namun dalam kaitannya dengan konsep perkawinan, hal ini erat kaitannya 

dengan konsep hukum keluarga Islam itu sendiri. Dimana dalam konstruksi hukum 

yang dimuat didalamnya, diharuskan masing-masing pasangan memenuhi persyaratan 

nikah. Di samping itu, prinsip perkawinan yang ideal itu adalah mengikatkan satu 

keluarga dengan keluarga lainnya. Jadi tidak semata untuk kepentingan masing-

masing pasangan. Untuk itu, sebelum seseorang melaksanakan pernikahan, perlu 

                                                           

6
 Amir Syarifuddin, Hukm Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, h.59-61. 
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adanya bimbingan dari berbagai pihak, misalnya orang tua, atau dalam lingkup yang 

lebih besar yaitu bimbingan dari tokoh-tokoh masyarakat adat dan tokoh agama. 

Bertalian dengan permasalahan kawin lari, bahwa perkawinan ini dilakukan 

untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan 

cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-

rintangan dari pihak orang tua atau sanak saudara pihak perempuan.
7
 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kawin lari tentu akan 

menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena kawin lari 

ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak 

sesuai dengan aturan hukum, misalnya kawin lari ini tidak menghadirkan wali, tidak 

didahului oleh peminangan dan lain-lain. 

Diantara dampak kawin lari tersebut yakni rentan terjadinya perceraian. 

Amiur Nuruddin menyatakan, sebenarnya putusnya perkawinan (perceraian) 

merupakan sesuatu yang wajar saja, karena makna sebuah akad nikah adalah ikatan 

atau dapat juga dikatakan sebagai kontrak.
8
 Konsekuensinya ia dapat lepas yang 

kemudian dapat disebut dengan talak. Walaupun perkawinan sebagai kontrak yang 

kapanpun dapat diputuskan, hendaknya pemutusan kontrak perkawinan tersebut 

sedapat mungkin dihindari. 

Terkait dengan kawin lari yang terjadi pada masyarakat Desa Nggorea 

Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, itu akan diserahkan ke Adat Kampung, 

kemudian diproses melalui prosedur adat. Pelaku kawin lari ini kemudian dinikahkan 

                                                           

7
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 

225. 

8
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, cet.4 (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2012), h. 206. 
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kembali oleh tokoh adat. Namun, perkawinan tersebut tentu memiliki beberapa 

dampak, karena terkadang pelaku yang dinikahkan belum mengetahui atau belum 

siap secara psikologis untuk mengemban keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab 

yang mesti dipikul selama dalam perkawinannya. Oleh karena itu, terlebih dahulu 

mesti dilakukan pembimbingan sesuai dengan tuntutan Islam. 

Berdasarkan gambaran permasalahan seperti yang telah dikemukakan, 

tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik mengenai faktor dan dampak tradisi 

Paru Dheko (kawin lari) yang ada di masyarakat Desa Nggorea Kecamatan 

Nangapanda Kabupaten Ende. Untuk itu penulis ingin meneliti permasalahan ini 

dengan judul: Dampak Tradisi Paru Dheko (kawin lari) Terhadap Kehidupan 

Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian berjudul Dampak Tradisi „‟Paru Dheko‟‟ (kawin lari) Terhadap 

Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda 

Kabupaten Ende”. Agar penelitian dapat terarah kepada makna atau substansi yang 

diinginkan serta demi menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami 

judul penelitian ini, maka penting mengemukakan fokus penelitian. Penelitian ini 

difokuskan pada dampak tradisi paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan keluarga 

pada masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.  
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2. Deskripsi Fokus 

a. Dampak Tradisi Paru Dheko  

Peristiwa baik perbuatan, perkataan maupun sikap yang mengandung sifat 

negatif biasanya memiliki dampak bagi pelaku. Begitu juga halnnya pada peristiwa 

paru dheko (kawin lari), memiliki dampak tersendiri. Hal ini karena keputusan paru 

dheko (kawin lari) diambil dalam keadaan terdesak yang mana pasangan tidak 

melihat efek jangka panjang. Paru dheko (kawin lari) adalah buah dari pemikiran 

emosi saat tidak stabil, paru dheko (kawin lari) terjadi karena faktor tidak ada restu 

dari orang tua, maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara 

masing-masing keluarga pelaku, dan akan berdampak pada eksistensi perkawinan itu 

sendiri, yaitu terjadinya perceraian. 

 

b. Tradisi Paru Dheko  

Tradisi Paru Dheko merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang 

secara terus-menerus keberadaannya diakui dalam pelaksanaannya oleh masyarakat 

setempat. Kebiasaan perkawinan paru dheko (kawin lari) ini dijadikan sebagai budaya 

masyarakat Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Pelaksanaan 

perkawinan paru dheko (kawin lari) mencerminkan karateristik kebiasaan yang 

diwariskan nenek moyang kepada masyarakat Nggorea yang terus dilestarikan 

menjadi budaya dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau 

pasangan yang mengadakan perkawinan tersebut. Dalam hal ini dilakukan oleh kedua 

pasangan yang identik disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende diantaranya 

hubungan tidak disetujui kedua orang tua atau keluarga, karena perbedaan keturunan 

bangsawan dengan masyarakat biasa, keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak 
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mencukupi, dan hamil di luar nikah hal ini menjadi alasan bagi pasangan 

memutuskan untuk  melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari). 

 

c. Kehidupan Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga 

dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap 

dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari 

sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, 

tanggung jawab diantara individu tersebut. 

Keluarga adalah suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang 

saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Dan keluarga merupakan 

sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih bertempat tinggal sama yang 

mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah 

bagaimana Dampak Tradisi Paru Dheko (Kawin Lari) pada Masyarakat Desa 

Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. 

Berdasarkan pokok masalah tersebut maka yang menjadi sub masalah adalah 

sebagai berikut: 

1.  Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi paru dheko (kawin lari)         

terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Desa Nggorea? 

2. Bagaimana dampak paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan keluarga pada 

masyarakat Desa Nggorea? 
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, untuk penelitian ini 

ditemukan beberapa skripsi dan jurnal yang relevan atau sudah pernah dilakukan 

tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda. Adapun penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asti Mahmud pada tahun 2019, dari Jurusan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul skripsi 

Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko ( Kawin 

Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa dilakukan perkawinan paru dheko (kawin 

lari) antara dua insan yang berlainan jenis laki-laki dan perempuan yang memiliki 

hubungan pribadi (pacaran) saling mencintai satu sama lain disebabkan oleh 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat Desa Nggorea Kecamatan 

Nangapanda diantaranya hubungan yang tidak disetujui kedua orang tua atau  

keluarga, karena perbedaan keturunan dari bangsawan dengan masyarakat biasa, 

serta kemampuan atau keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak 

mencukupi dan hamil diluar nikah.
9
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah pada tahun 2011, dari 

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang,dengan judul skripsi Pandangan Masyarakat 

                                                           
9
Asti Mahmud, Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko 

(kawin lari)  Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Skripsi 

(Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar,2019). 
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Terhadap Kawin Lari (Paru Dheko) Akibat Tingginya Mahar (Studi Kasus di 

Kabupaten Ende). 

Hasil penelitian menyatakan bahwa proses kawin lari (paru dheko) di daerah 

Ende berbeda dengan proses kawin lari di daerah lain dan mahar tinggi yang 

ditetapkan oleh adat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena wajibnya 

pemberian mahar dalam proses perkawinan adat, adat sangat menghormati kaum 

wanita, adanya kadar terendah mahar, pemahaman masyarakat Ende tentang 

mahar yang berbeda dengan islam serta budaya gengsi yang telah menjamur 

dalam masyarakat sehingga terjadilah kawin lari (Paru Dheko).
10

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tradisi paru dheko (kawin lari) 

terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Desa Nggorea Kecamatan 

Nangapanda Kabupaten Ende. 

b. Untuk mengetahui dampak paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupaan 

keluarga pada masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten 

Ende. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini bahwa peneliti ingin menambah khasanah 

keilmuan yang berguna untuk dunia pendidikan dan sosial. 

                                                           
10

 Muhammad Abdullah, Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru Dheko) Akibat 

Tingginya Mahar  di Kabupaten Ende, Skripsi (Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam  Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011). 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Dapat memberikan informasi kepada penulis mengenai latar belakang 

terjadinya tradisi paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan keluarga pada 

masyarakat di Desa Nggorea 

2) Dapat memberikan informasi kepada penulis mengenai dampak paru dheko 

terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat di Desa Nggorea. 
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BAB II 

       TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Dampak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, 

pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.
1
 Dampak dibagi 

kedalam dua pengertian yaitu: 

1. Pengertian Dampak Positif 

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi 

atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti 

atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata 

dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan 

untuk membujuk, menyakinkan,memengaruhi atau memberi kesan kepada orang 

lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang 

baik. 

2. Pengertian Dampak Negatif 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat 

yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk 

membujuk, memyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, 

dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan 

menimbulkan akibat tertentu. 

                                                           

1
 Suharno dan Ana Retnoningih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya) 

,h. 243. 
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Dampak merupakan pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan 

sehingga menimbulkan perubahan. Yang mana didalamnya terdapat dampak positif 

dan dampak negatif. 

B. Tinjauan Tentang Tradisi Paru Dheko (Kawin Lari) 

Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara turun-temurun 

dari generasi ke generasi dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang 

sama. Sedangkan kawin lari mencakup dua istilah yaitu “ perkawinan lari bersama 

dan perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari bersama dimaksudkan yaitu bila calon 

suami isteri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan 

secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri.
2
 

Adapun perkawinan bawa lari yaitu lari dengan seorang perempuan yang sudah 

ditunangkan  dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan.
3
  

Paru Dheko merupakan bagian dari adat kebiasaan yang secara terus-menerus 

keberadaannya diakui dalam pelaksanaannya oleh masyarakat setempat. Kebiasaan 

perkawinan paru dheko (kawin lari) ini dijadikan sebagai budaya masyarakat 

Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Pelaksanaan perkawinan paru 

dheko (kawin lari) mencerminkan karateristik kebiasaan yang diwariskan nenek 

moyang, masyarakat Nggorea yang terus dilestarikan menjadi budaya dalam 

perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau pasangan yang 

mengadakan perkawinan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh kedua pasangan yang 

                                                           

2
 Asti Mahmud, Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko 

(Kawin Lari) pada Masyarakat Desa Nggorea Kecaamatan Nangapanda Kabupaten Ende Skripsi, 

(Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019) 

3
Ter dan Har, Beginselen En Stesel Van Het Adatrecht, ed. In, Asas-asas Dan Susunan Hukum 

Adat, (terj; Soebakti Poesponto), cet. 8, (Jakarta: Prandnya Paramita,tt), h. 193. 
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identik disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasangan dalam 

masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende diantaranya 

hubungan tidak disetujui kedua orang tua atau keluarga, karena perbedaan keturunan 

atau bangsawan dengan masyarakat biasa, keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang 

tidak mencukupi, dan hamil di luar nikah hal ini menjadi alasan bagi pasangan 

memutuskan untuk  melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari). Realitas yang 

terjadi dari setiap pasangan melaksanakan paru dheko (kawin lari) tentu dalam 

prosesnya dilakukan dengan secara terpaksa atau diam-diam  atas dasar kesepakatan 

laki-laki dan perempuan, karena perempuannya sendiri yang menyerahkan diri tanpa 

syarat kepada pria yang sratifikasi sosialnya sebagai masyarakat biasa bukan dari 

kalangan bangsawan, dengan akibat bahwa segala hak keluarganya atas belis hilang 

adalah perkawinan yang tidak disetujui oleh keluarga, karena perbedaan keturunan 

dari keluarga bangsawan dengan keluarga yang biasa.  

Perkawinan paru dheko (kawin lari) adalah perkawinan yang dilakukan untuk 

menghindari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan 

pertunangan, seperti memberi paningset (hadiah) atau terutama menghindari diri dari 

rintangan yang datang dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan. 

Pasangan yang melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) adalah pasangan yang 

tidak disetujui oleh keluarganya maka mereka memutuskan untuk melakukan paru 

dheko (kawin lari). 

Pelaksanaan perkawinan paru dheko (kawin lari) antara laki-laki dan 

perempuan dalam masyarakat setempat sangat bertentangan dengan peraturan yang 

ada dalam hukum adat Ende Lio yang mana sesuai dengan kebiasaan masyarakat 

setempat tentu pihak laki-laki yang mendatangi keluarga perempuan. Namun realitas 
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dalam pelaksanaan perkawinan paru dheko (kawin lari) menjadi sebuah 

penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adalah pihak perempuan yang datang 

ke rumah pihak laki-laki dan tidak pulang lagi. 

Paru dheko (kawin lari) adalah buah dari pemikiran emosi saat tidak stabil. 

Paru dheko (kawin lari) ini terjadi karena faktor tidak ada restu dari orang tua, maka 

akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masing-masing keluarga 

pelaku, serta berdampak pada eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu terjadinya 

perceraian. Menurut Syahrani Ridwan, pasangan yang melakukan paru dheko (kawin 

lari) biasa dilakukan oleh anak usia remaja dan belum memiliki pekerjaan akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena pernikahan perlu 

adanya persiapan yang matang baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi.  

Dengan demikian, paru dheko (kawin lari) yang masih remaja dan belum 

memiliki pekerjaan yang tetap tidak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai kepala 

keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Begitu juga dengan wanita 

kondisi psikologis yang belum mapan dapat menjadi ruang bagi timbulnya  masalah 

dan tidak bisa menyelesaikannya secara dewasa, akibatnya perkawinan tidak dapat 

dipertahankan lagi. 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami perkawinan paru dheko (kawin lari) 

ini memiliki makna yang negatif yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak 

sesuai dengan aturan hukum, misalnya perkawinan paru dheko (kawin lari) ini tidak 

menghadirkan wali, tidak didahului oleh peminangan, kemudian perkawinan justru 

menjadi renggang, padahal salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjalin 

silaturahim antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. 
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C. Tinjauan Tentang Kehidupan Keluarga 

1. Pengertian Kehidupan Keluarga 

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga 

dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap 

dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari 

sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, 

tanggung jawab diantara individu tersebut. 

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak atau anak-

anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.
4
 Dalam penelitian 

ini yang dimaksud dengan kehidupan keluarga adalah kehidupan yang meliputi 

hubungan, interaksi, dan komunikasi antar masing-masing anggota keluarga dalam 

menjalankan hak dan kewajiban antara satu kesatuan baik ayah, ibu, maupun anak. 

Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. 

Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-

anggotanya sangat erat. Secara historis keluarga terbentuk dari satuan yang 

merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada 

pihak-pihak yang awalnya mengadakan suatu ikatan. Ia merupakan bagian dari 

masyarakat yang berintegrasi dan mempunyai peran dalam suatu proses organisasi 

kemasyarakatan. 

Menurut Murdock, keluarga  adalah suatu grup sosial (kelompok sosial) yang 

dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerja sama dari dua jenis kelamin, paling 

kurang dua darinya atas dasar pernikahan dan satu atau lebih anak yang tinggal 

                                                           

4
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, cet. 3 (Jakarta: 

Kencana Penada ,Media Group,2011) ,h. 105. 
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bersama mereka melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang diberikan orang tua ini 

tidaklah tunggal dalam suatu proses sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga, 

misalnya sosialisasi yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Sosialisasi dapat 

berlangsung sempurna karena sosialisasi merupakan proses yang lebih kompleks. 

Keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab 

untuk mengubah organisme biologi menjadi manusia, sehingga dapat memberikan 

sebuah persamaan, bahwa untuk mengubah organisme biologis menjadi organisme 

sosiologis membutuhkan keluarga sebagai agen tempat mengenal dan mempelajari 

prototype peran tingkah laku yang dikehendaki dan modus orientasi penyesuaian diri 

dengan lingkungan sosialnya. 

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang lahir dan berada 

didalamnya, secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena 

tumbuhnya mereka kearah pendewasaan. Ciri-ciri umum keluarga antara lain seperti 

dikemukakan oleh Mac Iver dan Page adalah :  pertama keluarga merupakan 

hubungan perkawinan, kedua berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang 

berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara, ketiga 

suatu sistem tata nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan, keempat 

ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang 

mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan 

kemampuan anak, kelima merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah 

tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap 

kelompok keluarga. 

Ciri-ciri lain yang dimiliki keluarga antara lain sebagai berikut: 
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1) Kebersamaan; keluarga merupakan bentuk yang hampir paling universal diantara 

bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya. Hampir setiap keadaan manusia 

mempunyai keanggotaan dari beberapa keluarga. 

2) Dasar-dasar emosional; hal ini didasarkan pada suatu yang sangat mendalam dari 

sifat organis manusia seperti perkawinan, menjadi ayah, kesetiaan akan maternal 

dan perhatian orang tua. 

3) Pengaruh perkembangan, hal ini merupakan lingkungan kemasyarakatan yang 

paling awal dari semua bentuk kehidupan yang lebih tinggi, termasuk manusia, 

dan pengaruh perkembangan yang paling besar dalam kesadaran hidup yang 

merupakan sumbernya. 

4) Ukuran yang terbatas, keluarga merupakan kelompok yang terbatas ukurannya, 

yang dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis yang tidak dapat lebih tanpa 

kehilangan identitasnya. Oleh sebab itu keluarga merupakan skala yang paling 

kecil dari semua organisasi formal yang merupakan struktur sosial, dan 

khususnya dalam masyarakat yang sudah beradab dan keluarga secara utuh 

terpisah dari kelompok kekerabatan. 

5) Tanggung jawab para anggota, keluarga memiliki tuntutan-tuntutan yang lebih 

besar dan kontinyu daripada yang biasa dilakukan oleh asosiasi-asosiasi lainnya. 

6) Aturan kemasyarakatan, hal ini khususnya terjaga dengan adanya hal-hal tabu 

didalam masyarakat dan aturan-aturan sah yang dengan kaku menentukan 

kondisi-kondisinya. 

7) Sifat kekekalannya dan kesementaraannya, sebagai institusi keluarga merupakan 

sesuatu yang demikian permanen dan universal, dan sebagai asosiasi merupakan 
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organisasi yang paling bersifat sementara dan yang paling mudah berubah dari 

seluruh organisasi-organisasi penting lainnya dalam masyarakat.
5
 

2. Fungsi Keluarga 

Menurut Parsons bahwa terdapat dua fungsi yang esensial keluarga yakni 

pertama keluarga sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak dan tempat 

mereka dilahirkan dan kedua tempat stabilitas kepribadian remaja atau orang 

dewasa.
6
 Berkaitan dengan itu Koentjaraningrat berpendapat bahwa fungsi pokok 

keluarga inti adalah individu memperoleh bantuan utama berupa keamanan dan 

pengasuhan karena individu belum berdaya menghadaoi lingkungan. Berdasarkan 

pada pandangan ini dapat dipahami bahwa keluarga merupakan salah satu agen 

sosialisasi yang paling penting dalam mengajarkan anggota-anggotanya mengenai 

aturan-aturan yang diharapkan oleh masyarakat.
7
 

Menurut Jalaluddin disebutkan bahwa ada tujuh fungsi keluarga antara lain 

sebagai berikut: 

1) Fungsi Ekonomis yaitu keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang 

anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya. Fungsi ini 

berkaitan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang 

diperoleh melalui unit-unit produksi keluarga. Pembagian kerja diantara anggota-

anggotanya merupakan aktivitas pemberian jasa, dan keluarga bertindak sebagai 

unit yang terkoodinir dalam produksi ekonomi.   

                                                           

5
Mac Iver,R.M dan Charles,H.Page. Society On Introductory Analysis, (London:Mac 

Milan&Co.LTD,1952), h. 50. 

6
Talcott Parsons, The Social System, (New York: Free Press,1951), h. 59. 

7
Koentjaraningrat,Pengantar Ilmu Antropologi,  (Jakarta:Aksara Baru1983) ,h. 55. 
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2) Fungsi Sosial yaitu keluarga memberi status dan prestise kepada anggota-

anggotanya.  

3) Fungsi Edukatif atau pendidikan yaitu keluarga memberikan pendidikan 

kepada anak-anaknya. Keluarga berfungsi mendidik anak mulai dari awal 

pertumbuhan hingga terbentuknya pribadi anak. Anak dilahirkan tanpa  bekal 

sosial, maka orang tua (ibu) berkewajiban memberikan sosialisasi tentang 

nilai yang ada dalam masyarakat pada anak-anaknya agar dapat berpartisipasi 

dengan anggota keluarga dan kelak pada masyarakat. Dalam keluarga anak 

memperoleh segi-segi utama dari pembentukan kepribadian,tingkah laku, budi 

pekerti, sikap dan reaksi emosionalnya.  

4) Fungsi Proyektif yaitu keluarga melindungi anggota dari ancaman fisik, ekonomis 

dan psikososial. Fungsi ini bertujuan melindungi anggota keluarga dari bahaya 

yang mengancam keselamatannya. Pada hakekatnya anak-anak yang masih kecil 

serta anggota keluarga yang tidak berdaya sangat memerlukan perlindungan. 

5) Fungsi Religious yaitu keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada 

anggotanya.  

6) Fungsi Rekreatif yaitu keluarga merupakan pusat rekreasi kepada anggotanya.  

7) Fungsi afeksi yaitu keluarga memberi kasih sayang dan melahirkan keturunan. 

Fungsi ini memberikan kebutuhan akan kasih sayang  dan rasa dicintai pada 

vanggota keluarga yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya 

manusia. 

D. Tinjauan Islam Tentang Kawin Lari 

Al-Qur‟an memandang pernikahan sebagai salah satu peristiwa yang 

terpenting dalam kehidupan manusia, tidak kurang dari seratus ayat yang menjelaskan 
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tentang pernikahan dengan segala problematikanya. Keseluruhan ayat tersebut 

memberikan tuntunan moral kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani 

pernikahan agar dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengantarkan manusia (laki-

laki dan perempuan) meuju kehidupan sakinah (damai,tenang dan bahagia) yang 

diridhoi Allah SWT.  

Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani 

yang meliputi tata cara seleksi calon suami/istri (memilih jodoh), peminangan, 

pemenuhan mahar dan lain-lain. Ketentuan yang tidak kalah pentingnya adalah 

menyangkut syarat sahnya perkawinan, yaitu adanya calon suami/istri, wali, dua 

orang saksi, mahar dan terlaksananya ijab dan qabul.  

Pelaksanaan perkawinan ditengah masyarakat Desa Nggorea tidak selamanya 

diawali dengan peminangan atau pelamaran, cara yang berbeda sering terjadi yaitu 

dengan cara kawin lari sebagai banyak diuraikan sebelumnya. Namun, yang menjadi 

persoalan adalah bila kawin lari tersebut berimplikasi terhadap proses ijab dan qabul, 

yaitu bila wali dari si perempuan tidak mau menikahkan anaknya (tidak mau menjadi 

wali). Dan juga persoalan lainnya yang muncul adalah perdebatan dalam mahar yang 

harus disepakati.  

Didalam perkawinan, mahar adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh 

calon suami kepada calon istri. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS 

An-Nisa/4:4 

اً  عَنْ  لَكُمْ  طِبَْ  فاَِنْ  َ  وَاٰتوُا النِّسَاءَۤ صَدُقٰتِهِنَّ نِِْلَةً   ْۤـ اً مَّريِ شَيْءٍ مِّنْوُ نَـفْسًا فَكُلُوْهُ ىَنِيْۤ ـ  
Terjemahnya:  

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh 
kerelaan,kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu 
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dengan senang hati,maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang 
hati”.

8
 

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa mahar harus dibayarkan oleh suami 

kepada istrinya meskipun hanya menyentuh istrinya sebagai denda atau uang ganti 

(konvensasi) bagi walinya.
9
 

Dari penjelasan Mazhab Maliki tersebut dapat disimpulkan bahwa sentuhan 

suami (dalam arti majasi, dengan maksud berhubungan badan) merupakan syarat 

wajibnya membayar mahar. Karena itu menurut Mazhab Maliki tidak wajib 

menghadirkan mahar pada saat melakukan akad nikah  

Sedangkan menurut Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad 

nikah, sama statusnya dengan nafkah. Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat 

antara suami dan istri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk boleh dan adanya 

hak bagi masing-masing untuk menukar manfaat dan untuk mendapatkan manfaat 

tersebut suami wajib membayar mahar. Karena itu kalau akad nikah sudah terjadi 

(sah) berarti wajib membayar mahar.
10

 

Adapun Mazhab Syafi‟I dengan tegas menyebutkan bahwa akad nikah sebagai 

tukar-menukar antara suami dan istri.
11

 Karena itu dengan akad nikah suami dan istri 

berhak melakukan tukar-menukar bukan memiliki.  Adapun kadar mahar yang wajib 

adalah harus mempunyai nilai, hanya saja disunahkan tidak melebihi dari mahar yang 

pernah diberikan Nabi kepada istri-istrinya dan mahar anak perempuannya yakni 

                                                           

8
 Kementrian Agama RI. Alqur’an dan Terjemahannya, ( Bekasi: Citra Mulia Agung, 2015), 

h. 77 

9
 Malik bin Anas, Al-Murwatto’ (ttp:ttl), h. 326 

10
 Shams al- Dinn al-Sakhsi, al-Mabsut, (Beirut: Dar al-Ma‟ruufah 1989), Juz V, h. 63 

11
 Abi Ishaq al-Shirazi, al- Muhazzab fi fiqh al-Imam al-Syafi’I, (Semarang: Toha Putra, tth), 

Juz II, h. 33. 
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maksimal 500 dinar. Tetapi dapat juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga hanya 

jasa.
12

 Disamping itu wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus ada,artinya 

tanpa adanya wali maka perkawinan/pernikahan tidak sah.  

Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan dengan kawin lari yang 

ada di Desa Nggorea adalah sah, karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan 

rukun nikah. Namun, dalam kasus seorang wali tidak mau menikahkan anaknya maka 

muncul dua pendapat. Pertama, menurut pendapat Imam Syafi‟I pernikahan tersebut 

sah bila dinikahkan oleh wali hakim, karena apabila seorang wali enggan untuk 

menikahkan anaknya, mereka dapat meminta wali hakim. Kedua, menurut pendapat 

Imam Hanafi yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah, dikarenakan 

perpindahan wali ke wali hakim hanya bisa dilakukan bila si perempuan tidak 

mempunyai wali lagi. 

Namun demikian, di dalam pandangan masyarakat Desa Nggorea kawin lari 

merupakan  perbuatan yang tidak baik, bahkan perbuatan si laki-laki dengan 

melarikan anak perempuan disamakan dengan pencuri. Karena mengambil anak 

perempuan dari orang tuanya selaku orang yang bertanggung jawab atas perempuan 

tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Begitu juga dengan si perempuan, sadar atau 

tidak telah melakukan perbuatan yang tidak menghormati kedua orang tuanya dengan 

bertindak sendiri tanpa menghiraukan pendapat mereka. Celaan-celaan dari 

masyarakat sering ditujukan kepada si anak perempuan terlebih-lebih bila dia dalam 

penilaian masyarakat adalah seorang yang berakhlak dan berpendidikan. 

        

 

                                                           

12
 Muhammad bin Idris al-Syafi‟I, al-Umm (Terj.), Juz V, h. 143 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Menurut Whitney metode penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan  

fakta dengan interpretasi yang tepat. Subjek atau objek (orang, lembaga, 

masyarakat).
1
 

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian kualitatif ini didasarkan pada 

penggalian fakta dari hasil penelitian dalam mengobservasi dan melakukan 

wawancara sebagai pengumpulan data dan kemudian menyimpulkan dalam bentuk 

kata-kata (deskriptif). Maka dari itu, peneliti mengamati langsung mengenai 

“Dampak Tradisi Paru Dheko (kawin lari) terhadap Kehidupan Keluarga pada 

Masyarakat Desa Nggorea Kecamataan Nangapanda Kabupaten Ende.” 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam Penelitian terdapat tiga unsur penting yang harus dipahami dan 

dipertimbangkan pada saat memilih lokasi penelitian, anatara lain: tempat, pelaku, 

dan kegiatan. Adapun tempat penelitian ini berlokasi di Desa Nggorea Kecamatan 

Nangapanda Kabupaten Ende.  

 

 

 

                                                           
                

1
 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial  (Cet.I;Ponorogo:  Wade 

Group, 2017),h.60. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan 

komunikasi dan pendekatan sosiologi dalam menjelaskan perspektif untuk 

membahas objek penelitian.
2
 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang dibutuhkan untuk mengetahui 

kesejahteraan masyarakat. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang dibutuhkan 

untuk mengetahui adaptasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

yang melakukan pernikahan secara paru dheko (kawin lari). Mengutip pandangan 

Hasan Shadily bahwa pendekatan sosiologi suatu pendekatan yang mempelajari 

hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang 

menguasai kehidupan dengan mencoba mengertisifat dan maksud hidup bersama, 

terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-perserikatan, kepercayaan dan 

keyakinan. Pendekatan sosiologi dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai 

upaya untuk membaca gejala sosial yang sifatnya kecil, pribadi hingga kepada hal-hal 

yang besar.
3
 

2. Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi merupakan pendekatan yang dibutuhkan agar peneliti 

mampu berinteraksi dengan masyarakat untuk melihat fenomena sosial yang sedang 

terjadi. Mengutip pandangan Bungin Burhan pendekatan ilmu komunikasi adalah 

suatu pendekatan yang mempelajari hubungan interaksi komunikasi dalam kehidupan 

                                                           
2
Lexy J. Moeleng, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung :Remaja Rosda Karya, 1995). 

 3
 

Hasan Shadil,Sosiologi untuk Masyarakat Indonsia (cet. IX,Jakarta : Bina Aksara,  1998) . 
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bermasyarakat yang biasa berlangsung baik melalui komunikasi verbal maupun 

nonverbal.
4
 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 

sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.
5
 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud 

dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan informasi berupa 

data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat penelitian yang ingin diteliti. Sedangkan sumber utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan atau perilaku. Kata-kata dan tindakan 

merupakan sumber data yang diperoleh di lapangan dengan cara mengamati dan 

mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi 

langsung tentang dampak tradisi paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan 

keluarga pada masyarakat Desa Nggorea. Adapun yang menjadi data primer dalam 

penelitian ini yaitu:  

a. Kepala Desa (Amin P Nggiri) dan Tokoh Adat (Ibrahim Arsyad) serta Kepala KUA 

Kecamatan Nangapanda (Chairul Wella) dalam penelitian ini aparat Desa Nggorea 

                                                           
4
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi, Metodologi Varian 

Kontemporer, (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2008), h. 171. 

5
Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 187-188. 
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menjadi sumber data primer karena menjadi sumber utama terkait dengan data-data 

yang berkaitan dengan objek dalam penelitian ini. 

b. Pelaku paru dheko (kawin lari) terdiri dari 5 orang diantaranya Rahayu, Jamila, 

Nuraini Mahmud, Hartati Mahrun, dan Nur Sakinah. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang berfungsi 

melengkapi data-data yang diperlukan oleh sumber data primer, yaitu dapat berupa 

buku-buku, serta dokumen resmi. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Metode Observasi  

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa 

penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan 

untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, 

peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian 

untuk menjawab pertanyaan penelitian.
6
 

2. Metode Wawancara  

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah 

pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai 

topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya 

                                                           

6
Sitti Mania,Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 187-188. 
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sendiri. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 

individual.
7
 Wawancara ialah suatu proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan 

atau subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.
8
 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian.
9
 Selain melalui wawancara dan observasi, 

informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan 

harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. 

Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang 

terjadi dimasa  silam.
10

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi‟. Validasi terhadap 

peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawancara 

                                                           

7
Nana Syaodi Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 216. 

8
Sitti Mania, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 184. 

9
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offiset,2011), h. 70. 

10
Sitti Mania, Metode Penelitain Pendidikan dan Sosial, h. 189. 
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terhadap peneliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara 

akademik maupun logikanya.
11

 

Adapun peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi dalam 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya. Untuk itu, dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan beberapa alat bantu. Adapun instrumen yang peneliti gunakan, antara 

lain: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi adalah kegiatan peneliti dalam hal mengamati objek 

penelitian secara langsung dengan menggunakan alat bantu berupa kamera, dan 

catatan, yang dimana dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data berupa 

informasi tentang dampak tradisi paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan 

keluarga pada masyarakat Desa Nggorea. 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara adalah cara yang sangat efisien dalam proses 

pengumpulan informasi terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti dan diketahui 

peneliti. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian menggunakan pedoman 

wawancara berupa, buku catatan, handphone, dan surat keterangan informan sebagai 

subyek penelitian. 

3. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi adalah proses penggalian informasi yang dilakukan 

peneliti dengan dukungan dokumen-dokumen pendukung dalam sebuah penelitian. 

                                                           
11

 Mamik, Metodologi Kualitatif (Siduarjo: Zifatama Publisher, 2005), h.76. 
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Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen yang berasal 

dari Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

dan orang lain.
12

 

Analisis penelitian data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. 

Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. 

Adapun aktivitas dalam analisis data sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data atau data reduction yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang 

banyak dan kompleks maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-

hal yang penting dan membuang hal-hal yang dianggap kurang penting. Jadi, peneliti 

memfokuskan penelitian dan membuang hal-hal yang dianggap kurang penting. Hal 

                                                           

12
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,  (Bandung, Alfabeta, 2016), h. 335. 
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ini bertujuan masalah penelitian tidak meluas dan agar tujuan penelitian yang 

diinginkan dapat tercapai. 

Reduksi data merupakan analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. 

Adapun analisis ini dilakukan selama penelitian berlangsung.
13

 Dengan begitu, maka 

akan mempermudah peneliti dalam memfokuskan data yang didapatkan dan 

memudahkan peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian kemudian memilah data 

yang diperlukan maupun tidak diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data atau data display yaitu data yang sudah direduksi disajikan 

dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja 

selanjutnya. 

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah tahap kodifikasi, dimana 

peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.
14

 

Adapun dalam  penyajian data (display data) ini, akan memudahkan peneliti dalam 

melihat sebuah gambaran penelitian secara keseluruhan, serta dapat menentukan 

langkah dalam membuat kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yaitu data yang sudah disajikan secara kritis berdasarkan 

fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan dikemukakan dalam 

bentuk naratif sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Setelah 

                                                           
13

 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.244. 
14

 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Media Sahabat 

Cendekia,  2019), h.209. 
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dilakukan penyajian data, tahap akhir yakni peneliti melakukan penarikan kesimpulan 

dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan sebagai hasil wawancara 

atau dari dokumen. Setelah kesimpulan diambil, untuk memastikan tidak ada 

kesalahan data, peneliti kemudian mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan 

cara ulang proses koding dan penyajian data.
15
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 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, h. 209. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Nggorea 

Desa Nggorea merupakan salah satu Desa dari 28 Desa yang ada di wilayah 

Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa 

Nggorea memiliki 3 dusun yaitu Dusun Melati, Dusun Maunggora, Dusun Pandan 

Wangi. Desa Nggorea salah satu daerah yang berada di kawasan pesisir Selatan 

Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Pulau Flores yang terletak 21 KM kearah 

barat dari ibukota Kabupaten Ende. Desa Nggorea mempunyai luas wilayah seluas ± 

11 KM.
1
 

Kondisi alamnya yang masih alami dan panorama alamnya yang sangat indah. 

Dengan kondisi alam seperti ini, Desa Nggorea berpotensi untuk pengembangan 

sektor pariwisata laut karena jarak antara Desa Nggorea dengan Pulau Ende sangat 

dekat sekitar ½ jam perjalanan dengan menggunakan motor laut. 

2. Kondisi Geografis Desa Nggorea 

a. Letak Wilayah 

Desa Nggorea merupakan salah satu desa di Kecamatan Nangapanda 

Kabupaten Ende yang terdiri atas 3 dusun yaitu Dusun Maunggora, Dusun Melati, 

dan Dusun Pandan Wangi. 

b. Batas Wilayah 

Berdasarkan data profil desa, dalam hubungan letak suatu wilayah maka 

secara geografis Desa Nggorea  mempunyai batas-batas sebagai berikut terletak 

                                                           
1
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antara 8º26‟24,71‟‟ LS  dan 121º23‟40,44‟‟ BT. Sepanjang 21 KM dan memiliki 

batas-batas daerah: 

1) Utara berbatasan dengan     : Desa Embuzozo 

2) Selatan berbatasan dengan  : Laut Sawu 

3) Barat berbatasan dengan     : Desa Anaraja 

4) Timur berbatasan dengan    : Desa Raporendu 

3. Kependudukan 

Jumlah penduduk Desa Nggorea memiliki jumlah penduduk sebesar 1030 

jiwa dengan jumlah komposisi 517 jiwa penduduk laki-laki dan 513 jiwa penduduk 

perempuan. Penduduk ini tersebar di 3 dusun.
2
 

4. Sarana dan Prasarana 

Jumlah sarana dan prasarana di Desa Nggorea masih sangat terbatas, bahkan 

banyak sarana yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang belum 

tersedia, misalnya air bersih yang belum memadai, akses jaringan. Sarana dan 

prasarana yang terdapat di Desa Nggorea yaitu sarana sosial kemasyarakatan dan 

sarana peribadatan. 

b. Sarana Pemerintahan Desa 

Desa Nggorea terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Maunggora, Dusun 

Melati, dan Dusun Pandan Wangi. Adapun lembaga pemerintahan Desa Nggorea saat 

ini, terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

 

 

 

                                                           
2
 Rekapan Jumlah Penduduk Desa Nggorea, 2021. 
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Tabel 4.1 Jumlah Sarana Pemerintahan Desa Nggorea 

No. Sarana Pemerintahan Jumlah (Unit) 

1. 

2. 

3. 

 

Kantor Desa 

Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) 

1 

1 

1 

 

 Jumlah 
3 

Sumber: Profil Desa Nggorea Tahun 2021 

Berdasarkaan tabel di atas menunjukan bahwa  di Desa Nggorea terdapat 

fasilitas pemerintahan berupa Kantor Desa, Kantor BPD, dan Kantor PKK dengan 

jumlah keseluruhan sebanyak 3 unit. 

1) Jumlah Pejabat Pemerintah Desa Nggorea 

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Pemerintahan Desa Nggorea 

No. Nama Jabatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.  

Amin P. Nggiri 

Moh. Rifait S.Pd 

Fatima Nurdaya 

Fitria Sari Subhan S.Pd 

Ibrahim Jamaludin 

Hasrul Hatib 

Imran Hamdu 

Arsyad Abu Bakar 

Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

Bendahara Desa 

Kaur Pemerintahan 

Kaur Umum 

Kaur Pembangunan 

Kepala Dusun Maunggora 

Kepala Dusun Melati 
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9. Alwan Sadi Kepala Dusun Pandan Wangi 

 

c. Sarana Pendidikan 

Pendidikan merupakan tempat dimana seseorang menimbah ilmu, menambah 

wawasan, belajar dan bermain. Berikut adalah sarana pendidikan yang terdapat di 

Desa Nggorea. 

Tabel 4.3  Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Nggorea 

No. Sarana 

Pendidikan 

Jumlah 

Sekolah 

Tenaga 

Pendidik 

Jumlah 

Siswa 

1. 

2. 

3. 

 

 

TK 

SD 

TPA 

 

1 

1 

2 

 

 

           4 

          32 

           4 

 

        20 

       220 

       250 

 

 Jumlah  4 41         490 

Sumber: Profil Desa Nggorea Tahun 2021 

Untuk keterangan tabel diatas mengenai sarana pendidikan yang terdapat di 

Desa Nggorea yakni TK berbasis Swasta sebanyak 1 unit, dan SD berbasis Negeri 

sebanyak 1 unit, Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) ssebanyak 2 unit yang  

merupakan sekolah yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang mengajar pada 

masing-masing masjid yang terletak di Dusun Melati.  

d. Sarana Kesehatan 
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Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Nggorea yaitu Poskesdes yang 

memiliki tenaga kesehatan sebanyak 2 orang yang dikirim langsung dari Puskesmas 

di Kecamatan Nangapanda. 

e. Sarana Peribadahan 

Ibadah adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan 

perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Oleh karena itu dalam 

suatu daerah pasti memiliki sarana peribadahan. Di Desa Nggorea mempunyai 2 

(dua)  sarana peribadahan diantaranya Masjid Al-Baroqah yang berada di Dusun 

Melati dan Masjid Jami‟ Mardhatillah yang berada di Dusun Melati. 

5. Visi dan Misi Desa Nggorea 

Sebagai dokumen perencanaan penjabaran dari Dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa,maka seluruh rencana program dan kegiatan 

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan 

berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. 

Visi-Misi Desa Nggorea disamping merupakan visi-misi Kepala Desa terpilih 

juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa, dimana proses 

penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai tingkat 

desa.
3
 

Adapun Visi-Misi Desa Nggorea adalah sebagai berikut: 

a. Visi 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Nggorea 

adalah: 

                                                           
3
 Dokumentasi, Visi Misi Desa Nggorea, 05 Mei 2021. 
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“Mantap dalam rencana, transparan dalam sosialisasi dan kualitas dalam membangun 

menuju Desa Nggorea yang mandiri dan berdaya saing”. 

Uraian visi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Mantap dalam rencana, menciptakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa 

Nggorea yang matang dan mampu membaca strategi dalam perencanaan 

dalam membangun desa. 

2) Transparan dalam sosialisasi, mewujudkan Pemerintah Desa yang 

transparansi dan mampu memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

3) Kualitas dalam membangun, terwujudnya masyarakat Desa Nggorea yang 

mampu menyesuaikan diri dan menjunjung tinggi budaya kebersamaan dan 

gotong-royong dalam membangun desa. 

b. Misi 

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu 

pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. 

Visi berada di atas Misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar 

dapat dioperasikan atau dikerjakan dalam kurun waktu enam tahun mendatang. 

Sedangkan misi Desa Nggorea adalah: 

“Tercapainya impian masyarakat Desa Nggorea yang mandiri dan berdaya saing 

di berbagai bidang.” 

1) Mewujudkan Desa Nggorea sebagai Desa yang tertata baik dan berdaya saing 

dengan berbasiskan agribisnis yang efektif dan efisien. 

2) Mewujudkan tata kelola Pemerintah Desa yang transparan dan akuntabel 

sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. 
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3) Tercapainya masyarakat Desa Nggorea yang sehat, makmur,beriman, taat 

hukum, dan berbudaya serta peduli terhadap lingkungan hidup. 

4) Meningkatkan sarana dan prasarana dasar, pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi. 

5) Tercapainya peran masyarakat dalam pembangunan desa. 

 

6. Keadaan Sosial dan Budaya Desa Nggorea 

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Nggorea pada umumnya berjalan 

baik. Haal ini dapat dilihat dari antusias warga masyarakat terhadap semua kegiatan 

yang diadakan oleh pemerintahan setempat. Bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi 

masyarakat juga yang membuat acaranya seperti ada orang meninggal,nikah, dan 

lain-lain. Masyarakat dan pemuda-pemuda disana juga ikut berpartisipasi dalam 

bekerja. Karena nilai kebersamaanlah yang masyarakat atau pemuda-pemuda disana 

ingat dalam kehidupannya. 

7. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Nggorea 

Masyarakat Desa Nggorea tergolong memiliki tingkat religiusitas yang cukup 

tinggi. Berbagai peringatan hari keagamaan masyarakat setempat selalu 

melaksanakannya seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi‟raj, dan kegiatan lainnya. 

Tahlil dan pengajian rutin anak-anak dan mingguan untuk ibu-ibu juga 

diselenggarakan secaraa rutin disetiap dusun. Masyarakat disana juga mempunyai 

group qasidah sebagai kegiatan alternatif pemuda-pemudi setempat. Sehingga ketika 

diadakan acara-acara keagamaan tidak perlu membentuk kelompok baru. 

8. Deskripsi Informan Penelitian 

Informan (subjek) dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang  yaitu : 
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a. Informan I 

Informan pertama atas nama ibu Ry yang usianya 27 tahun, Ibu Ry 

beragama islam pekerjaan ibu Ry sebagai ibu rumah tangga, Ibu Ry merupakan anak 

ke-3 dari 5 bersaudara dan ibu Ry menempuh pendidikan terakhir yakni SMA. 

Peneliti memilih ibu Ry sebagai informan penelitian karena peneliti ingin mengetahui 

latar belakang terjadinya tradisi paru dheko dan faktor apa saja yang menyebabkan 

sehingga ibu Ry nekat untuk melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari). 

b. Informan II 

Informan kedua atas nama ibu J yang usianya 38 tahun, ibu J beragama islam 

pekerjaan ibu J sebagai ibu rumah tangga, ibu J merupakan anak ke-2  dari 2 

bersaudara dan ibu J menempuh pendidikan terakhir yakni SMA.  

c. Informan III 

Informan ketiga atas nama ibu NM yang berusia 40 tahun, ibu NM beragama 

islam, pekerjaan ibu NM sebagai ibu rumah tangga ibu NM merupakan anak ke-2 

dari 5 bersaudara, dan ibu NM menempuh pendidikan terakhir yakni SMP. 

d. Informan IV 

Informan keempat atas nama ibu HM yang berusia 20 tahun, ibu HM 

beragama islam pekerjaan ibu HM sebagai ibu rumah tangga ibu HM anak ke-1 dari 3 

bersaudara dan ibu HM menempuh pendidikan terakhir yakni SMA. 

e. Informan V 

Informan kelima atas nama Bapak CW yang berusia 38 tahun, bapak CW 

beragama islam, pekerjaan bapak CW sebagai Kepala KUA Kecamatan Nangapanda. 

f. Informan VI 
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Informan keenam atas nama ibu NA yang berusia 24 tahun, ibu NA beragama 

islam, pekerjaan ibu NA sebagai Pegawai BPN di Kabupaten Ende. 

g. Informan VII  

Informan ketujuh atas nama ibu NS yang berusia 25 tahun, ibu NS beragama 

islam, pekerjaan ibu NS sebagai Guru. 

 

Tabel 4.4 Data Kejadian Pernikahan Paru Dheko (Kawin Lari) di Desa Nggorea 

No. Nama Suami/Istri  Tahun         

Pernikahan 

      Dusun               Faktor 

1. Hasan Marzuki-

Kalsum 

2005 Maunggora Tidak direstui oleh 

orang tua 

2. Jamila-Mustafa 

Marzuki 

2007 Pandan 

Wangi 

Keterbatasan Ekonomi 

3. Hadija Pendu-

Abdul Kadir  

2010 Melati Keterbatasan Ekonomi 

4. Rahayu Jafar-

Ahmad Haji 

2012 Maunggora Hubungan tidak direstui 

oleh orang tua 

5. Hadija Pendu-

Abdul Kadir 

2008 Melati Keterbatasan Ekonomi 

6. Emilia Jafar-Usman 2011 Maunggora Hubungan tidak direstui 

oleh orang tua 

7. Aisyah-Yamin 2013 Melati Keterbatasan Ekonomi 

8. Yusak-Nafsiah 2014 Maunggora Hubungan tidak direstui 

oleh orang tua 
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9. Budi-Nanin Amir 2017 Melati Hamil diluar nikah 

10. Hartati  Mahrun-

Ardin 

2018 Pandan 

Wangi 

Hamil diluar nikah 

11. Ahwa- Sulaiman 2012 Melati Keterbatasan Ekonomi 

12. Ristanti-Rusdi 2018 Melati Hubungan tidak direstui 

oleh orang tua 

13. Afifah-Ahmad 2016 Maunggora Keterbatasan Ekonomi 

14. Hafsa-Madi 1995 Maunggora Hubungan yang tidak 

direstui oleh orang tua 

15. Nursia-Yusuf 2007 Maunggora Keterbatasan Ekonomi 

16. Ratna-Asis 1999 Pandan 

Wangi 

Keterbatasan Ekonomi 

17. Rahmi-Said 2015 Pandan 

Wangi 

Keterbatasan Ekonomi 

18. Nasir-Badaria 2010 Maunggora Hamil diluar nikah 

19. Taufik-Hartati 2017 Maunggora Keterbatasan Ekonomi 

20. Kalsum-Dahlan 2016 Pandan 

Wangi 

Hamil diluar nikah 

21. Nureni-Amir 2000 Melati Keterbatasan Ekonomi 

22. Sania-Ahmad 1990 Melati Keterbatasan Ekonomi 

23. Aswadin-Aryani 2011 Melati Hubungan tidak direstui 

oleh orang tua 

24. Hafsa-Hasan 2013 Maunggora Keterbatasan Ekonomi 

25. Andri-Bahbi 2014 Melati Keterbatasan Ekonomi 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang 

dilakukan dengan cara paru dheko (kawin lari) disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya hubungan tidak direstui oleh kedua orang tua, keterbatasan ekonomi, dan 

hamil diluar nikah. Namun pada dasarnya faktor yang lebih mendominasi hal tersebut 

adalah faktor keterbatasan ekonomi dari pihak laki-laki yang tidak bisa memenuhi 

permintaan belis dari pihak keluarga perempuan. Dilihat dari tabel diatas bahwa 

angka pernikahan secara paru dheko (kawin lari) dilihat dari jarak waktu pernikahan 

masyarakat di Desa Nggorea tidak selamanya dalam tahun yang sama melakukan 

pernikahan secara paru dheko (kawin lari) karena hal tersebut terjadi jika disebabkan 

oleh beberapa faktor sehingga pasangan tersebut melakukan paru dheko (kawin lari) 

dan masyarakat di Desa Nggorea juga melakukan prosesi peminangan dalam 

melakukan sebuah pernikahan. 

B. Latar Belakang Terjadinya Tradisi Paru Dheko (kawin lari) Terhadap 

Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Desa Nggorea 

sistem perkawinan pinangan seperti yang diketahui banyak terjadi dikalangan 

berbagai masyarakat di seluruh nusantara, masyarakat di Kabupaten Ende melakukan 

perkawinan paru dheko (kawin lari) yang merupakan kebiasaan umum yang telah di 

adat istiadatkan sejak dahulu hingga kini dan mungkin dimasa yang akan datang. 

Paru Dheko (kawin lari) menurut bahasa Ende yaitu Paru  yang berarti lari dan 

Dheko yang berarti ikut. Jadi Paru Dheko adalah lari ikut. Perkawinan paru dheko 

(kawin lari) adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghindari berbagai 

kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan tunangan seperti memberi 

paningset (hadiah) atau terutama menghindari dari rintangan yang datang dari pihak 

orang tua dan sanak saudara  pihak perempuan. Pasangan yang melakukan paru 
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dheko adalah pasangan yang tidak disetujui oleh pihak keluarganya maka mereka 

memutuskan untuk paru dheko. Praktik paru dheko merupakan suatu hal yang 

memudahkan proses perkawinan meskipun terdapat kendala-kendala yang ditemui 

ketika dalam proses pelaksanaannya. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Amin selaku Tokoh 

Masyarakat. 

 
“Praktik pernikahan paru dheko itu menjadi momok yang sangat meresahkan 
masyarakat, karena disini banyak sekali remaja yang menjalin hubungan 
pacaran terus menikah dengan tradisi paru dheko (kawin lari) tersebut, 
padahal paru dheko tersebut menentang dengan adat yang ada di Desa 
Nggorea, namun karena sudah banyak masyarakat yang menikah dengan paru 
dheko  maka mereka menganggap bahwa paru dheko (kawin lari) salah satu 
tradisi yang diperbolehkan dalam adat”.

4
 

 

Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Ibrahim selaku Tokoh Adat. 

“Paru Dheko sering terjadi dikalangan masyarakat Desa Nggorea. Namun hal 
tersebut hanya terjadi di beberapa kalangan saja, karena adanya beberapa 
faktor atau keadaan yang mendesak. Kenapa dikatakan paru dheko atau kawin 
lari karena si perempuan yang dibawah kabur oleh si laki-laki tanpa 
sepengetahuan keluarga si perempuan, awalnya si pasangan tersebut sudah 
merencanakan hal tersebut, dan si perempuan keluar dari rumahnya dan 
dijemput sama laki-laki dan dibawa kerumahnya si laki-laki, sekitar dua atau 
tiga hari pihak keluarga laki-laki mendatangi rumah pihak keluarga 
perempuan untuk memberi tahu bahwa anak perempuan mereka sudah di 
rumah laki-laki (pacarnya) tersebut, dan meminta ijin untuk menjadi wali 
pernikahan, nah disitulah timbul masalah karena pihak keluarga perempuan 
tidak menyetujui”.

5
 

Dari pernyataan informan diatas maka dapat dikemukakan bahwa paru dheko 

(kawin lari) tidak semudah yang dibayangkan karena hal tersebut bertentangan 

dengan tradisi adat  Desa Nggorea , karena kedua pasangan berpikir bahwa hubungan 

                                                           
4
 Amin. P. Nggiri, (47  Tahun),  Tokoh  Masyarakat, Wawancara,  di Desa Nggorea, 4 Mei 

2021. 
5
 Ibrahim Arsyad, (58 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Nggorea, 5 Mei 2021 
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mereka yang tidak disetujui oleh kedua orang tuanya  akhirnya mereka mengambil 

solusi untuk melakukan paru dheko (kawin lari). 

Sistem perkawinan  yang dianut oleh masyarakat suku  Ende Lio adalah 

patrilinier, dimana anak perempuan mengikuti keluarga laki-laki. Sistem ini masih 

lekat dalam perkawinan masyarakat Ende Lio. Perkawinan adat daerah Ende Lio 

terdapat 4 (empat)  jenis yaitu Pertama, Perkawinan Ana Ale, perkawinan yang 

didasari atas persetujuan orang tua dan juga keluarga yang bersangkutan. Proses 

perkawinan jenis ini biasanya dilaksanakan melalui tahapan yang lengkap, baru 

masuk pada proses perkawinan. Kedua, Perkawinan Lari (Paru Dheko) yaitu wanita 

minggat dari rumah secara diam-diam menuju rumah laki-laki dan biasanya terjadi 

pada malam hari. Tentunya hanya si wanita dan laki-laki yang mengetahui hal ini 

karena sebelumnya mereka telah janjian. Ketiga, Perkawinan Masuk yaitu laki-laki 

tinggal dirumah keluarga perempuan dan disana dia diangkat oleh saudara si 

perempuan atau biasa disebut eja kera.  Perkawinan ini hanya ditemukan di daerah  

Suku Lio , di daerah Lio bila terdapat perkawinan seperti itu, artinya laki-laki tidak 

punya apa-apa (eknomi terbatas), sehingga dia disini dalam bahasa setempat 

dikatakan Koo No Tebo ,Jongo Noo Loo. Keempat, Perkawinan Paattua biasanya 

perkawinan ini terjadi sejak anak masih dalam kandungan ibunya, orang tua dari 

kedua calon mempelai telah sepakat untuk menjodohkan dengan anak mereka. 
6
 

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya 

tradisi paru dheko pada masyarakat Desa Nggorea adalah masyarakat menganggap 

bahwa kawin lari (paru dheko) tetap sah menurut adat dan agama karena semua rukun 

dan syarat pernikahan dalam agama tetap ada dan dijalankan, cara tersebut tidak 

                                                           
6
 Warisan Budaya Takbenda Indonesia,2018 
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mempunyai sanksi fisik, melainkan sanksi moral, yakni anak tidak disukai orang tua. 

Sanksi moral ini bisa terhindarkan jika pihak keluarga laki-laki melakukan 

pembicaraan non adat dan mediasi bersama pihak keluarga perempuan dan tokoh 

adat.  

Pada umumnya kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, 

melanggar kekuasaan orang tua, dan menjatuhkan kehormatan martabat orang tua dan 

kerabat dari pihak yang dilarikan. Namun seiring berjalannya waktu, ada suatu 

kesadaran dimana masyarakat adat juga berpegang teguh pada asas kerukunan dan 

kedamaian, maka perbuatan berlarian untuk maksud perkawinan itu di beberapa 

daerah dapat dimaafkan dengan jalan penyelesaian karena itu dalam perkawinan lari 

ini terdapat tata tertib, antara lain: Pertama pihak keluarga laki-laki mendatangi 

rumah dari keluarga perempuan untuk memberitahukan bahwa anaknya telah 

melakukan paru dheko, Kedua mencari perlindungan, artinya perempuaan yang 

melakukan kawin lari tersebut harus melapor dan meminta perlindungan kepada 

kepala adat dalam melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian dengan pihak 

kerabat perempuan, Ketiga adanya perundingan yang dilakukan oleh tokoh adat, 

tokoh masyarakat, serta kedua pihak keluarga tersebut. 

Apabila penyelesaian dan tata tertib  tidak dilakukan oleh pihak yang 

melakukan kawin lari, maka ada sanksi-sanksi yang harus diterima oleh pasangan 

tersebut. Sanksi-sanksi tersebut antara lain orang tua akan menganggap anaknya 

sudah hilang dan tidak diakui dalam keluarga tersebut, dan di daerah Rote Provinsi 

Nusa Tenggara Timur bilamana terjadi kawin lari maka belis atau maskawin memiliki 

harga yang lebih tinggi dan diberi denda.  
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Pada dasarnya masyarakat di daerah Ende khususnya Desa Nggorea 

memandang bahwa kawin lari (paru dheko) tidak diperbolehkan dalam adat karena 

akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan 

dikucilkannya para pelaku kawin lari (paru dheko) dalam kehidupan sosial
7
. 

Perkawinan paru dheko (kawin lari) adalah perkawinan yang dilakukan antara dua 

insan yang berlainan jenis laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan pribadi 

(pacaran) saling mencintai satu sama lain dan sudah saling berkomitmen. 

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paru 

dheko (kawin lari) di Desa Nggorea sebagai berikut : 

1. Faktor tidak mendapat restu dari orang tua 

 Pasangan ini melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) karena tidak 

mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing, padahal keduanya sudah lama 

menjalin hubungan. Mereka melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) karena 

mereka beranggapan bahwa perkawinan paru dheko (kawin lari) adalah jalan 

penyelesaian yang tepat untuk bisa hidup bersama dengan orang yang dicintai 

meskipun hubungannya tidak direstui. 

Berikut ini wawancara dengan ibu Ry salah satu pelaku yang melakukan 

perkawinan paru dheko (kawin lari) dengan faktor tidak mendapatkan restu dari 

kedua orang tua masing-masing, padahal keduanya sudah lama menjalin hubungan 

(pacaran) sehingga mereka nekat untuk melakukan perkawinan paru dheko ( kawin 

lari). 

                                                           
7
 Muhammad Abdullah, Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru Dheko) Akibat 

Tingginya Mahar  di Kabupaten Ende, Skripsi (Malang: Fakultas Syari‟ah Universitas Islam  Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011). 
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Sebagai keterangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ry yang 

menjelaskan bahwa: 

 
“Salah satu hal yang menjadi alasan saya untuk melakukan perkawinan paru 
dheko (kawin lari) karena dalam hubungan kami tidak mendapat restu dari 
orang tua masing-masing atau keluarga sehingga saya dan pasangan saya 
memutuskan untuk melakukan paru dheko (kawin lari) tentu untuk 
membuktikan kecintaan pada pasangan masing-masing dan kami melakukan 
tindakan tersebut atas kemauannya kami sendiri”. 

 
“ Ya, reaksi orang tua sangat marah ketika mendengar kabar tersebut dan 
sikap kami biasa saja menghadapi omongan dari masyarakat karena itu 
kemauannya kami sendiri dan resikonya kami yang tanggung”.

8
 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dinyatakan 

bahwa mereka menjadikan perkawinan paru dheko (kawin lari) sebagai pilihan akhir 

dari hubungannya yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya masing-masing, 

mereka menganggap perkawinan paru dheko (kawin lari) adalah pilihan yang tepat 

untuk membina rumah tangga. Ketidakcocoan diantara kedua orang masing-masing 

kedua belah pihak berpengaruh terhadap hubungan anaknya yang saling mencintai. 

Menikah yang sewajarnya adalah menikah dengan restu orang tua karena 

orang tua sendiri yang akan menjadi wali dalam sebuah pernikahan yang resmi. 

Pernikahan anak yang didasari dengan pilihan atau pendapat yang berbeda dengan 

orang tua atau ketidakmauan dari orang tua untuk menikahkan anaknya tidak 

berpengaruh apa-apa dalam sahnya pernikahan yang dijalani, karena dalam rukun 

nikah orang tua tidak terkait didalamnya dan karena itu pernikahan yang dijalani 

tanpa restu orang tua juga tetap sah hukumnya sebagai hubungan suami istri. 

Apabila orang tua tidak merestui anak hanya karena pandangan etnis yang 

berbeda atau mungkin adat yang berbeda, orang tua itu haruslah bisa berfikir seribu 

                                                           
8
 Rahayu (38 Tahun), Pelaku Kawin Lari (Paru Dheko), Wawancara, di Dusun Maunggora 

Desa Nggorea, 6 Mei 2021. 
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kali untuk bisa mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT. Oleh karena 

itu, sikap orang tua harus adil janganlah melarang anak menikah karena alasan yang 

tidak logis, jika anak sudah merasa cocok dengan pasangannya dan sudah tidak 

mungkin lagi untuk dipisahkan segeralah orang tua menikahkan anaknya agar bisa 

terhindar dari perbuatan zina.
9
 

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan cinta membuat seseorang buta, 

bahkan cinta kehendak orang tua terkadang terabaikan. Perkawinan paru dheko 

(kawin lari) dijadikan sebagai jalan keluar dari cinta untuk hidup bersama meskipun 

hubungannya tidak direstui oleh kedua orang tua. Kedua pasangan ini mengakui 

bahwa tindakan kawin lari ini penuh resiko tetapi menurutnya itulah jalan terbaik 

baginya untuk membina rumah tangga dengan orang yang dicintainya. Mereka rela 

menanggung akibatnya demi hidup bersama. 

2.Faktor status sosial atau perbedaan keturunan dari keluarga terpandang dengan 

masyarakat biasa 

 Faktor lain yang menyebabkan maraknya pernikahan dengan tradisi paru dheko 

(kawin lari) adalah karena masalah keturunan salah satu dari pasangan tersebut yang 

merupakan keturunan bangsawan. Di Desa Nggorea keturunan dari keluarga 

bangsawan tentu sangat keberatan apabila mereka mengetahui anak mereka baik laki-

laki maupun perempuan berhubungan menjalin cinta dengan keluarga yang tidak 

sederajat dengan keluarga mereka dengan alasan seperti itulah sehingga dua insan ini 

memutuskan untuk melaksanakan pernikahan paru dheko (kawin lari). 

                                                           
9
 Sinarti, Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam dan Komilasi 

Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polong  Selatan Kabupaten Takalar, 

Skripsi.,( Makassar:  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar,2019), h.48. 
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 Pilihan menikah dengan cara perkawinan paru dheko (kawin lari) dianggap 

salah satu cara yang paling tepat dan berhasil untuk bisa hidup bersama dengan 

orang yang dicintainya. Banyak hal yang menyebabkan orang tua tidak merestui 

hubungan anaknya salah satunya karena orang tua tidak mau melihat anaknya 

menikah dengan keluarga yang tidak sederajat dengan mereka. Karena orang tua 

ingin melihat anaknya hidup bahagia, bagi orang tua menikah dengan keluarga yang 

sederajat merupakan sesuatu yang dihormati. Orang tua melarang anaknya 

melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) karena orang tua tahu bahwa 

melakukan tindakan dengan cara perkawinan paru dheko (kawin lari) itu sangat 

memalukan. 

Berikut ini wawancara dengan ibu J salah satu pelaku yang melakukan 

perkawinan paru dheko (kawin lari) dengan faktor tidak mendapatkan restu dari 

kedua orang tua karena perbedaan keturunan, padahal keduanya sudah lama menjalin 

hubungan sehingga mereka nekat untuk melakukan perkawinan paru dheko (kawin 

lari). 

Sebagaimana keterangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan ibu J 

yang menjelaskan bahwa: 

 
“ Faktor yang menyebabkan sehingga saya melakukan perkawinan paru dheko 
(kawin lari) karena saya dan pasangan saya berbeda keturunan dan dari 
keturunan keluarga bangsawan tentu sangat keberatan apabila mereka 
mengetahui anak mereka baik laki-laki atau perempuan berhubungan dalam 
menjalin cinta dengan keluarga yang tidak sederajat dengan keluarga mereka 
maka dengan alasan seperti itulah sehingga kami memutuskan untuk 
melaksanakan perkawinan paru dheko (kawin lari). 

 

“Ya, kami melakukan perkawinan tersebut atas kemauannya kami sendiri dan 
reaksi kedua orang tua tentu sangatlah marah dan kecewa ketika mendengar 
anaknya melakukan tindakan yang sangat memalukan dan sikap kami 
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menghadapi ocehan dari masyarakat setempat itu biasa saja karena itu dasar 
kemauannya kami sendiri”.

10
 

Dari hasil wawancara dengan ibu J diatas dapat dinyatakan bahwa meskipun 

pada awalnya ada niat untuk melakukan pernikahan secara baik-baik seperti pada 

umumnya, akan tetapi lamaran ditolak dengan alasan orang tua tidak mau 

mendapatkan mertua dari keluarga yang tidak sederajat dengan mereka. Adanya rasa 

khawatir akan melakukan hal yang tidak diinginkan karena sudah lama menjalin 

hubungan (pacaran) membuat kedua pasangan ini harus melakukan perkawinan paru 

dheko (kawin lari) sebagai jalan untuk menerobos hubungan yang tidak mendapatkan 

restu dari orang tua. 

Istilah keturunan bangsawan sebenarnya sudah ada sejak dahulu ketika 

perbedaan belum begitu maju yaitu bisa disebut sebagai kalangan ningrat. Kelas 

sosial pada masyarakat setempat  berusaha dilestarikan oleh golongan tertentu yang 

kebetulan berstatus sosial tinggi. Dari sini muncul istilah-istilah yang sesungguhnya 

yaitu versi lain dari keturunan bangsawan,seperti berdarah biru, kaum bangsawan dan 

sebagainya yang menandakan mereka tidak  bisa dan ingin disamakan dengan 

masyarakat biasa.
11

 

Pernikahan paru dheko (kawin lari) itu terjadi karena laki-laki merasa 

hubungannya dengan perempuan yang masih berstatus pacaran tidak akan direstui 

oleh pihak keluarga perempuan karena laki-laki berasal dari kalangan masyarakat 

biasa sedangkan perempuan berasal dari kalangan bangsawan. Untuk itu dengan 

                                                           
10

 Jamila (36 Tahun), Pelaku Kawin Lari (Paru Dheko), Wawancara, di Dusun Pandan Wangi 

Desa Nggorea, 8 Mei 2021 
11

 Yuniarti Daeng, Eksistensi Hukum Adat pada Masyarakat Ende Untuk Mengatasi 

Perkawinan Paru Dheko di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Skripsi 

(Mataram: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMM Mataram, 2015), h.50. 
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menyatukan kasih sayang mereka ke arah lebih serius atau ke jenjang  pernikahan 

maka mereka melakukan pernikahan paru dheko (kawin lari). 

3.Faktor hamil diluar nikah 

Pergaulan dikalangan remaja saat ini perlu mendapatkan perhatian dari 

berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan serta bimbingan perlu 

diberikan kepada anak supaya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas,  pergaulan 

bebas memberikan dampak negatif bagi remaja, kurang perhatian dari kedua orang 

tua dapat menyebabkan pergaulan kurang terkontrol dimana remaja yang seharusnya 

berada di rumah lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah. Kurangnya kontrol 

yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial dan hamil diluar nikah 

merupakan dampak dari pergaulan bebas. 

Berikut ini wawancara dengan ibu HM salah satu pelaku yang melakukan 

perkawinan melalui paru dheko (kawin lari) dengan faktor hamil diluar nikah, 

sehingga solusi terbaiknya mereka melakukan paru dheko (kawin lari). 

Sebagaimana keterangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan ibu HM 

yang menjelaskan bahwa: 

 
“Faktor yang menyebabkan adalah faktor hamil di luar nikah, yang 
diakibatkan dengan pergaulan antar remaja yang bisa dikatakan pacaran 
sampai melakukan hal yang tidak wajar. Sebenarnya saya tidak mau 
melakukan paru dheko (kawin lari) karena saya tau perbuatan tersebut tidak 
baik dan memalukan, akan tetapi karena sudah terlanjur hamil maka terpaksa 
lari ikut dan mendatangi rumah pasangan saya atau laki-laki tersebut dan 
menikah dengan cara seperti itu hanya menutupi aib seorang perempuan 
karena yang bersangkutan sudah melakukan hubungan badan diluar nikah 
sehingga mengakibaktkan kehamilan yang berujung pada putusan perkawinan 
paru dheko (kawin lari) atas dasar putusan kedua belah pihak laki-laki dan 
perempuan tanpa terlebih dahulu diketahui oleh keluarga masing-masing”.

12
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 Hartati Mahrun (19 Tahun),Pelaku Kawin Lari (Paru Dheko), Wawancara, di Dusun 

Pandan Wangi Desa Nggorea, 22 Mei 2021. 
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Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu HM diatas, maka dapat 

dikemukakan bahwa perkawinan paru dheko (kawin lari) bukanlah hal yang 

diinginkan, bahkan mereka menyadari kalau perkawinan paru dheko (kawin lari) 

bukanlah tindakan yang baik dan dianggap tindakan yang tidak bermoral karena tidak 

sesuai dengan hukum adat yang berlaku. 

4. Keterbatasan ekonomi 

Menurut adat suku Ende khususnya di Kabupaten Ende, sebelum melakukan 

suatu perkawinan terlebih dahulu pihak laki-laki melamar yang disertai dengan 

persyaratan berupa uang belanja (belis dan tu ngawu serta mendi weti), berikut mahar 

dan maskawinnya serta beberapa persyaratan lainnya. Bilamana persyaratan yang 

ditetapkan oleh pihak perempuan tidak dipenuhi oleh laki-laki, karena kondisi 

ekonominya memang tidak memungkinkan, yang bisa mengakibatkan perkawinannya 

batal, di sisi lain keduanya sudah saling mencintai maka mereka menempuh jalan 

dengan cara paru dheko (kawin lari) agar bisa selalu bersama. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Nggorea didapatkan 

pasangan yang mengadakan perkawinan paru dheko (kawin lari) biasanya dari pihak 

laki-laki yang taraf kehidupannya di bawah standar atau mempunyai ekonomi yang 

lemah. 

Berikut ini hasil wawancara  dengan ibu NM sebagai salah satu  pasangan 

yang melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) yang mengatakan bahwa: 

“Bahwa potensi ekonomi laki-laki pada masyarakat Desa Nggorea sangat 
menentukan keduanya untuk menentukan kehendak mereka karena pada 
dasarnya pihak perempuan sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa dari 
pihak laki-laki tidak memungkinkan untuk memberi biaya belis, tu ngawu, 
mendi weti (istilah pemberian adat di keluarga perempuan sebagaimana biasa 
yang dilakukan oleh masyarakat atau golongan mampu dari segi ekonomi. 
Secara tidak langsung pihak laki-laki untuk menghindari dari tanggung jawab 
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yang lebih berat terutama pemberian belis yang kadang kala tidak sesuaikan 
dengan kesanggupan dari pihak laki-laki tersebut.”

13
 

Keterangan wawancara juga disampaikan oleh bapak IJ sebagai pelaku paru 

dheko (kawin lari) mengatakan bahwa: 

“Masyarakat Ende yang melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) 
sebagian besar berprofesi petani dan nelayan sehingga merasa tidak mampu 
untuk membayar belis yang diminta dari pihak perempuan begitu besar 
sehingga pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya”. 

“Karena saya merasa dari pihak keluarga yang tidak mampu untuk melamar 
atau meminang pacar saya, maka dari itu saya mengajak pacar saya untuk 
melakukan pernikahan paru dheko tersebut.”

14
  

Sesuai dengan hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa 

sebagian pasangan yang melakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) karena 

pendapatan ekonomi pihak laki-laki yang tidak mendukung sehingga memutuskan 

perkawinan paru dheko (kawin lari) sebagai solusi terbaik untuk mengurangi beban  

pemberian belis yang cukup tinggi. 

Pemberian belis dan tu ngawu serta mendi weti antar uang belanja atau biasa 

dibilang (belis) terlalu tinggi, biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menolak 

pinangan laki-laki yang melamar anak gadisnya itu. Sebab dengan memasang tarif 

yang tinggi bisa membuat si laki-laki mundur, tetapi kalau cinta sudah menyatu 

apapun rintangan didepannya akan dilewati, kalau tidak mampu memenuhi 

persyaratan pinangan yang terlalu tinggi mereka bisa mengambil jalan pintas dengan 

jalur paru dheko (kawin lari). 

Permintaan uang belanja (belis) terlalu tinggi dari pihak perempuan itu 

disebabkan karena pelaksanaan pemberian terhadap keluarga dari pihak ibu si 
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 Nuraini Mahmud, (40 Tahun), Pelaku Paru Dheko (kawin lari), Wawancara, di Dusun 

Melati Desa Nggorea, 12 Mei 2021. 
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perempuan seperti saudara laki-laki ibunya, adik dan kakak ibunya, dan pemberian 

terhadap keluarga dari bapak si perempuan seperti  saudari dari bapaknya dan adik 

kakak dari bapaknya. Perkawinan yang sangat rumit, padahal dalam agama yang 

paling penting dalam hal perkawinan adalah akad nikah yang biayanya tidak begitu 

tinggi,  

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa potensi ekonomi laki-laki 

pada masyarakat Desa Nggorea sangat menentukan keduanya untuk menentukan 

kehendak mereka karena pada dasarnya pihak perempuan sudah mengetahui terlebih 

dahulu bahwa dari pihak laki-laki tidak memungkinkan untuk memberi biaya belis, tu 

ngawu, mendi weti (istilah pemberian adat di keluarga perempuan) sebagaimana yang 

biasa dilakukan  oleh masyarakat atau golongan mampu dari segi ekonomi.  Secara 

tidak langsung pihak laki-laki untuk menghindari tanggung jawab yang lebih berat 

terutama pemberian belis yang kadang kala tidak sesuaikan dengan kesanggupan dari 

pihak laki-laki tersebut. 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak CW selaku Kepala KUA 

Kecamatan Nangapanda yang mengatakan bahwa: 

 
„‟Dalam proses pencatatan pernikahan di KUA tidak menerima pernikahan 
yang dilakukan melalui jalan pintas seperti paru dheko. KUA Nangapanda 
hanya menerima proses penyelesaian paru dheko tersebut yang mana harus 
melalui beberapa tahap diantaranya pendekatan antara dua keluarga, 
pembicaraan yang non adat,dan proses pendaftaran kehendak nikah serta 
melengkapi persyaratan pencatatan nikah yang sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Indonesia ”.

15
 

 

Sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Nangapanda merupakan salah satu instansi pemerintahan yang diberi 
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 Chairul Wella,(42 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara,Kecamatan 

Nangapanda,  16 Mei 2021. 
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kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan 

agama Islam dalam wilayah Kecamatan Nangapanda. Kantor Urusan Agama (KUA) 

merupakan bagian dari struktur Kementrian Agama, bertugas menyelenggarakan 

sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. 

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 

bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah 

Kecamatan. 

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda adalah 

sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta 

pemberdayaan Kantor Urusan Agama. 

2) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga 

sakinah. 

3) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah 

islamiyah. 

4) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak, dan 

shodaqoh. 

5) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan. 

6) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang 

produk halal. 

7) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji. 
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Dari tugas dan fungsi KUA diatas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA 

Kecamatan adalah sepenuhnya melayani dan membimbing masyarakat.  

Sesuai dengan hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Terkait dengan proses pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan 

Nangapanda yang mana tidak menerima proses pencatatan pernikahan secara paru 

dheko (kawin lari) akan tetapi harus melalui beberapa tahap diantaranya adanya 

pendekatan antara kedua keluarga, melakukan pembicaraan yang non adat artinya 

sesegera mungkin melangsungkan proses pernikahan sesuai agama dan perundang-

undangan yang berlaku, setelah sudah terjadi mediasi antara kedua keluarga mencapai 

1 titik temu, maka paru dheko (kawin lari) itu bisa dilanjutkan pada proses pendaftran 

kehendak nikah dan melengkapi persyaratan pencatatan nikah yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 

C. Dampak Paru Dheko (kawin lari) Terhadap Kehidupan Keluarga pada 

Masyarakat Desa Nggorea 

Dampak perkawinan melalui paru dheko (kawin lari) akan menimbulkan hak 

dan kewajiban di antara  kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka 

sendiri, terhadap anak-anak, terhadap keluarga, ekonomi maupun sosial. 

Dampak yang ditimbulkan akibat paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan 

keluarga pada masyarakat Desa Nggorea antara lain : 

1.Dampak terhadap suami dan  istri  

Suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan secara paru dheko 

(kawin lari) tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya 

sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun 

mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu HM (20 tahun), pelaku paru dheko 

(kawin lari) mengatakan: 

 
“setelah saya menikah dan membangun rumah tangga dengan suami banyak 
sekali percekcokan dan perselisihan di keluarga kami. Apalagi kami berdua 
menikah di usia yang sangat muda, hal tersebutlah yang membuat kami selalu 
bertengkar dan berselisih pendapat.

16
 

Dari ungkapan di atas, bahwa perkawinan paru dheko (kawin lari) telah 

memberikan dampak yang sangat buruk bagi keutuhan kehidupan keluarga bagi 

suami dan istri dalam membangun sebuah rumah tangga. Hal tersebut timbul 

dikarenakan belum ada kesiapan baik secara fisik maupun mental dari suami maupun 

istri dalam membina rumah tangga mereka. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak yang 

dihasilkan bagi suami dan istri dari perkawinan paru dheko (kawin lari) yaitu mereka 

tidak bisa memenuhi atau mencapai kehidupan keluarga yang senantiasa memiliki 

rasa damai, tenang,tentram, cinta ,dan kasih sayang karena hal tersebut disebabkan 

belum ada kesiapan fisik dan mental yang kuat dalam membina sebuah rumah tangga 

serta kurangnya interaksi dan komunikasi baik suami maupun istri. Berdasarkan teori 

yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai kehidupan keluarga yang mana 

keluarga merupakan satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang 

saling berhubungan, berinteraksi, dan berkomunikasi dalam menjalankan hak dan 

kewajiban sebagai keluarga yang harmonis. 

2.Dampak terhadap anak-anak  

Pasangan suami dan istri  yang telah melangsungkan perkawinan secara paru 

dheko (kawin lari) juga berdampak kepada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang 
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 Hartati Mahrun, (20 Tahun), Pelaku Paru Dheko (kawin lari), Wawancara, Dusun Pandan 

Wangi Desa Nggorea, 22 Mei 2021. 
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melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun (pernikahan dini), bila hamil 

akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. 

Berikut  hasil wawancara dengan Ibu HM (20 tahun), pelaku paru dheko (kawin 

lari) yang mengatakan: 

“Menikah di usia yang sangat muda sangat berisiko terhadap kandungan dan 
pertumbuhan anak saya, apalagi kami melakukan perkawinan secara paru 
dheko (kawin lari) ini karena saya sudah berbadan dua (hamil) dan hal ini 
sangat berdampak pada kandungan saya karena psikologi dan mental, serta 
kurangnya pengetahuan terkait kesehatan anak maupun kehamilan di usia 
dini”. 

“Saya dan suami sering mengalami kendala dalam kebutuhan pendidikan dan 
kesehatan anak kami, apalagi ekonomi di keluarga kami yang kurang mampu 
dan  sekarang kami hanya tinggal di rumah yang tidak layak huni dan itupun 
hanya miliknya orang saja”.

17
 

 Sesuai dengan hasil wawancara dari ibu HM bahwa dampak dari perkawinan 

paru dheko (kawin lari) sangatlah mempengaruhi kehidupan keluarga masyarakat 

Desa Nggorea, terutama dalam perkembangan dan pertumbuhan anak ketika si pelaku 

paru dheko (kawin lari) menikah karena faktor hamil di luar nikah . bukan hanya itu 

perkawinan paru dheko ini juga berdampak terhadap pendidikan dan kesehatan 

seorang  anak karena orang tua yang tidak memiliki pekerjaan dan ekonomi yang 

sangat lemah. 

3.Dampak terhadap keluarga 

 Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan 

secara paru dheko (kawin lari) juga akan membawa dampak terhadap keluarga 

mereka masing-masing. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor tidak mendapat restu 

dari orang tua maupun keluarga. 
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Berikut hasil wawancara dengan ibu NM, (40 Tahun) sebagai pelaku paru 

dheko (kawin lari) yang meenjelaskan bahwa: 

“Ketika saya diam-diam keluar dari rumah dan melakukan paru dheko (kawin 
lari) ke rumah pacar saya dan hal tersebut tidak diketahui oleh orang tua dan 
keluarga saya. Setelah mereka  mengetahui bahwa saya sudah dirumahnya 
pacar saya mereka sangat kecewa dan sangat marah, sampai-sampai mereka 
ingin menjemput saya untuk kembali ke rumah”.

18
 

“Ya, hubungan keluarga kami waktu itu sempat mengalami percekcokan dan 
tidak harmonis karena kesalahan yang kami lakukan tadi, akan tetapi setelah 
dibicarakan dengan tokoh adat (ata baba nua) terkait permasalahan 
perkawinan secara paru dheko (kawin lari) dengan duduk bersama dengan 
kedua pihak keluarga dan membicarakan terkait adat atau belis yang akan 
dibawakan ke rumahnya perempuan agar bisa dilaksanakan perkawinan 
menurut hukum dan agama, dan dari situlah keluarga kami sudah akur dan 
sama-sama bekerja sama dalam menyelasaikan prosesi adat perkawinan”.

19
 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak dari paru 

dheko (kawin lari) terhadap keluarga akan membuat kedua pihak keluarga tidak 

harmonis dan tidak akur, akan tetapi masyarakat Desa Nggorea sangat 

mengedepankan ketentraman dalam berkehidupan sosial, maka dari itu masyarakat 

Desa Nggorea selalu mendengarkan tetuah atau nasihat dari tokoh adat (ata baba 

nua) dalam memberikan solusi terbaik bagi pelaku paru dheko (kawin lari) dan 

keluarganya dalam menyelasaikan permasalahan tersebut dan bisa melaksanakan 

perkawinan menurut hukum dan agama yang sudah diatur dalam Undang-Undang 

dan Al-Qur‟an maupun Hadis. 

4.Dampak Ekonomi  

Adapun dampak dari perkawinan paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan 

keluarga pada masyarakat Desa Nggorea yakni dampak ekonomi yang menjadi suatu 
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masalah yang paling berat, dan menjadi sumber seringnya terjadi percekcokan dalam 

keluarga.  

 Sebagaimana keterangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan ibu NA, 

(25 Tahun) sebagai pelaku paru dheko  (kawin lari) yang menjelaskan bahwa: 

“salah satu dampak dari paru dheko (kawin lari) ini berimbas kepada 
kehidupan keluarga kami setelah kami menikah. Yang mana kami terkendala 
di bagian ekonomi, dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga baik 
kebutuhan pokok hingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak yang 
sangat diprihatinkan sehingga kehidupan keluarga kami terkadang 
menimbulkan percekcokan dan keributan antara saya dan suami”.

20
 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu NA di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan cara paru dheko (kawin lari) 

dapat menimbulkan dampak negatif bagi keutuhan kehidupan keluarga para pelaku 

paru dheko. Salah satu dampaknya yaitu ekonomi yang lemah, yang mana mereka 

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari kebutuhan pokok seperti makan, 

minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya, bukan hanya itu dampak ekonomi ini 

juga merimbas kepada kebutuhan hidup anak mereka terutama dalam akses 

pendidikan dan akses kesehatan, anak-anak memiliki pendidikan yang kurang bagus 

dan kekurangan gizi bagi kesehatan tubuh mereka. 

5.Dampak Sosial  

Adapun dampak perkawinan paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan 

keluarga pada masyarakat Desa Nggorea yang di rasa sangat berat bagi pelaku paru 

dheko (kawin lari) yaitu dampak sosial. Lingkungan tempat tinggal mereka yang 

tidak menerima bahwa pasangan tersebut melakukan perkawinan secara paru dheko 

(kawin lari) karena masyarakat setempat menganggap bahwa tradisi paru dheko 
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(kawin lari) adalah suatu tindakan yang telah membuat harga diri dan keluarga 

merasa malu dan merupakan perbuatan yang telah melanggar nilai dan norma hukum 

adat Ende Lio.  

Berikut adalah hasil wawancara dengan ibu NS (25 Tahun), sebagai pelaku 

paru dheko (kawin lari) yang menjelaskan bahwa: 

“Ya, pada saat kami melakukan paru dheko (kawin lari) kami mendapatkan 
ocehan dan menjadi bahan omongan masyarakat setempat yang mana 
perbuatan kami tersebut telah membuat keluarga kami merasa malu. Dan 
pihak keluarga sangat merasa kecewa dan marah ketika mengetahui saya 
melakukan paru dheko (kawin lari) secara diam-diam ke rumah pacar saya”.

21
 

Sesuai dengan hasil wawancara dari ibu NS di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dampak dari paru dheko (kawin lari) sangat berdampak buruk bagi masyarakat 

dan keutuhan kehidupan keluarga. Yang mana pada saat pelaku paru dheko (kawin 

lari) berkomitmen untuk melakukan hal tersebut mereka akan mendapatkan 

diskriminasi oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka dan akan 

menerima berbagai macam ocehan dari keluarga dan menjadi bahan omongan bagi 

masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka dan akan menimbulkan hal-hal yang 

negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan dikucilkannya para pelaku paru dheko 

(kawin lari) dalam kehidupan sosial. Karena pada dasarnya paru dheko (kawin lari) 

merupakan pelanggaran adat dan merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan telah 

melanggar nilai dan norma adat perkawinan di daerah Kabupaten Ende. 

 Berdasarkan teori perkawinan dalam hukum adat Ende Lio yang merupakan 

hukum adat masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende 

Nusa Tenggara Timur. Hukum adat tersebut merupakan pedoman hidup bagi 

masyarakat Desa Nggorea yang senantiasa dipatuhi dan dilaksanakan. Namun 
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Desa Nggorea, 9 Mei 2021. 



63 

 

 

 

keharmonisan masyarakat Nggorea terusik dan terancam dengan adanya perkawinan 

paru dheko (kawin lari) tersebut. Perkawinan tersebut dianggap menyalahi dan 

mengingkari dari aturan adat Ende Lio karena menghindarkan kewajiban-kewajiban 

yang ada dalam ritual perkawinan paru dheko (kawin lari) juga dianggap sebuah 

penyimpangan yang dianggap bisa mengancam eksistensi  hukum adat Ende Lio. 

  Sebagaimana keterangan yang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak CW  

selaku Kepala KUA Kecamatan Nangapanda yang menjelaskan bahwa: 

 

“Tradisi paru dheko (kawin lari) yang sulit diselesaikan terjadi pada pelaku 
paru dheko (kawin lari) yang berbeda iman /keyakinan. Akan tetapi dalam 
kebiasaan tradisi tersebut pada Desa Nggorea ada jalan penyelesaian secara 
kekeluargaan meskipun berbagai benturan yang akan dilalui. Tetapi pada 
akhirnya dapat diselesaikan karena kebiasaan masyarakat Desa Nggorea 
antara islam dan non islam duduk bersama dalam penyelesaian kasus paru 
dheko (kawin lari) yang berbeda agama.”

22
 

 Peraturan yang ada dalam hukum adat Lio yang dimana sesuai dengan 

kebiasaan masyarakat setempat tentu pihak laki-laki yang mendatangi keluarga 

perempuan. Namun realitas dalam pelaksanaan perkawinan paru dheko (kawin lari) 

terjadi ketidaksesuaian antara kebiasaan masyarakat Lio dengan proses pelaksanaan 

perkawinan paru dheko (kawin lari) menjadi sebuah penyimpangan, penyimpangan 

yang dimaksud adalah pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki dan 

tidak pulang lagi (ata fai mai sa’o ko’o ata haki). Dengan permasalahan tersebut, 

menjadi sebuah tantangan bagi hukum adat Lio untuk mengatasinya agar tidak 

mengurangi norma-norma dan nilai-nilai luhur dari hukum adat tersebut. 

 Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak IA sebagai tokoh adat (ata baba 

nua), yang menjelaskan bahwa: 

                                                           
22

 Chairul Wella, (42 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara, Kecamatan 

Nangapanda, 16 Mei 2021. 
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“Peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkawinan paru dheko (kawin lari) 
yaitu sebagai pemangku masyarakat setempat apabila ada masalah yang 
berkaitan dengan masalah perselisihan dalam pelaksanaan tentu tokoh adat 
pada masyarakat setempat hanya berperan sebagai pengantar atau yang 
mewakili salah satu keluarga untuk membicarakan tentang harapan yang 
diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki terutama masalah besar kecilnya 
belis/mahar aagar tidak menjadi sebuah permasalahan atau perselisihan di 
kemudian hari.” 

“ Pelaksanaan adat menyangkut dengan perkawinan paru dheko (kawin lari) 
budaya yang adat dan budaya yang kita anut pada umumnya masyarakat 
Kecamatan Nangapanda di Desa Nggorea selalu memprioritaskan syariat 
agama dari pada pelaksanaan adat, tetapi beberapa kejadian atau beberapa 
kasus yang mana ketergantung dari kemampuan dan kesanggupan keluarga 
untuk pelaksanaan adat.”

23
 

  Adapun peranan tokoh adat dalam menyelesaikan perkawinan paru dheko 

(kawin lari) di masyarakat Desa Nggorea, tokoh adat harus memberikan teladan yang 

baik agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat dan berdasarkan hasil 

penelitian dilapangan bahwa peranan tokoh adat dalam penyelesaian problem antara 

kedua belah pihak pada saat proses dilakukan perkawinan paru dheko (kawin lari), 

tokoh adat sebagai pemangku masyarakat setempat apabila ada masalah yang 

berkaitan dengan masalah perselisihan dalam pelaksanaan tentu tokoh adat pada 

masyarakat setempat hanya berperan sebagai pengatur atau yang mewakili salah satu 

keluarga untuk membicarakan tentang harapan yang diinginkan oleh pihak keluarga 

laki-laki terutama masalah besar kecilnya belis/mahar agar tidak menjadi sebuah 

permasalahan atau perselisihan dikemudian hari. Dengan tujuan agar kedua keluarga 

belah pihak tetap menjalin hubungan baik dan tetap menjaga keharmonisan hubungan 

masyarakat setempat. 

 Tokoh adat yang dimaksud tentu dari orang-orang yang dapat dipercaya oleh 

masyarakat dengan kharismatik atau nilai kewibawaan yang melekat terhadap tokoh 

adat tersebut. 

                                                           
23

 Ibrahim Arsyad, (57 Tahun),  Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Nggorea, 5 Mei 2021. 
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 Peran ha’i jala (juru bicara) sangat menentukan apakah belis yang diantar itu 

bisa diterima atau ditolak. Karena itu ha’i  jala (juru bicara) dicari orang yang benar-

benar memahami seluk beluk dalam pembicaraan tuu ngawu (antar belis). Jika ha’i 

jala (juru bicara) pintar meluluhkan hati keluarga dari pihak keluarga perempuan, 

maka meskipun belis yang diminta belum dipenuhi seluruhnya, akan tetapi keluarga 

dari pihak perempuan bisa menerima belis yang diantar itu. Sehingga ha’i  jala (juru 

bicara) sudah bisa membicarakan waktu untuk hando tu si pemudi ke rumah si 

pemuda (antar perempuan ke rumah laki-laki). Hantar pemudi ke rumah pemuda ini 

merupakan tahap akhir dari proses perkawinan adat Ende Lio, pihak keluarga 

perempuan serta kerabat kenalannya mengantar perempuan yang mengantar si 

perempuan ini, tidak hanya mengantar perempuan saja, akan tetapi mereka juga 

membawa beras, kain sarung dan barang-barang lainnya. 

 Apa yang diungkapkan ini merupakan tahapan yang seharusnya dilalui oleh 

setiap orang di wilayah Ende Lio jika ingin membangun hidup rumah tangga. Tetapi 

tidak jarang terjadi jalan pintas. Orang memilih untuk jalur yang lebih singkat. Hal ini 

terjadi karena beberapa hal, seperti penolakan cinta karena besarnya belis yang 

diminta. 

 Perkawinan paru dheko (kawin lari) dilakukan laki-laki yang sudah jatuh cinta 

pada si perempuan dan akan melakukan jalan pintas yaitu paru dheko (kawin lari) 

langkah ini ditempuh sebagai cara untuk mempermalukan keluarga si perempuan 

karena telah menolak cinta si laki-laki atau untuk meringankan beban besarnya belis 

yang diminta dari pihak keluarga perempuan. Tetapi jika si perempuan tetap menolak, 

maka pihak keluarga si perempuan dapat melaporkan ke pihak kepala adat untuk 

memeberi sanksi adat (ndate wale) kepada si perempuan. Tetapi kalau  keluarga 
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perempuan yang merasa malu maka mereka akan mengantar perempuan ke rumah 

laki-laki, karena malu tanpa memberitahukan kepada keluarganya langsung lari ikut 

dengan laki-laki tadi. Perkawinan paru dheko (kawin lari) juga bisa terjadi ketika 

orang tua si perempuan tidak setuju dengan laki-laki pilihan anak gadis mereka. 

Misalnya pada saat keluarga laki-laki nai aze (datang lamar) pihak orang tua si 

perempuan tidak setuju dengan laki-laki itu, tetapi anak gadis mereka setuju, maka 

anak gadis itu akan lari ikut atau paru dheko. Jika terjadi demikian, maka belis atau 

mahar sudah tidak dibicarakan lagi. Artinya, pihak keluarga perempuan akan 

menerima besarnya belis yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki. Ketika belis 

yang diminta terlalu besar jumlahnnya, dan pihak laki-laki tidak sanggup untuk 

memenuhinya, biasanya si laki-laki mengancam akan merantau dan melakukan 

pernikahan di tanah rantau.
24

 

 Peran tokoh adat dalam menyelesaikan perkawinan paru dheko (kawin lari) 

adalah sebagai juru bicara untuk menyampaikan semua keinginan dari pihak keluarga 

laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan yang berkaitannya dengan proses 

pelaksanaan perkawinan, mulai dari kesepakatan nilai maskawin yang sebagian 

diberikan dari pihak laki-laki pada pihak perempuan yang apabila diterima maka 

pihak laki-laki akan mempersiapkan semua yang dibutuhkan berkaitan dengan 

pelaksanaan perkawinan tersebut. 

                                                           
24

Asti Mahmud, Eksistensi Hukum Adat Ende Lio dalam Kasus Perkawinan Paru Dheko 

(kawin lari)  Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, Skripsi 

(Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar,2019). 
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 BAB V 

          PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

1. Latar belakang terjadinya tradisi paru dheko (kawin lari) yakni kedua pasangan 

sudah saling mencintai dan beberapa faktor penyebab dilakukan perkawinan paru 

dheko (kawin lari), meliputi: a) Hubungan yang tidak disetujui kedua orang 

tua/keluarga, b)Karena perbedaan keturunan dari bangsawan dengan masyarakat 

biasa. c) Kemampuan atau keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak 

mencukupi tentu merasa tidak dapat memenuhi mahar sebagaimana mestinya yang 

dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari keturunan bangsawan. d) Karena hamil 

diluar nikah. 

2. Dampak tradisi paru dheko (kawin lari) akan menimbulkan hak dan kewajiban di 

antara  kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap 

anak-anak,maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak yang 

ditimbulkan akibat paru dheko (kawin lari), meliputi: a) Dampak terhadap suami istri, 

b) Dampak terhadap anak-anak, c) Dampak terhadap keluarga, d) Dampak ekonomi, 

e) Dampak sosial. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin 

menyampaikan beberapa saran yaitu : 

1. Diharapkan, masyarakat Desa Nggorea memahami kembali arti pentingnya 

perkawinan yang syar‟i. Karena, perkawinan tidak hanya mengikuti kedua belah 
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pihak yang melakukan pernikahan, akan tetapi juga menjalin silturahmi antara 

masing-masing anggota keluarga. 

2. Diharapkan,tokoh agama dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait sosialisasi 

yang dilakukan di lingkungan Desa Nggorea tentang dampak tradisi paru dheko 

(kawin lari) terhadap kehidupan keluarga dan perubahan sosial. 

3. Diharapkan,tokoh adat dapat menerapkan kembali sanksi adat terhadap perkawinan 

paru dheko (kawin lari) sesuai dengan hukum adat Ende Lio dan Departemen Agama 

harus lebih memperkuat aturan mengenai perkawinan paru dheko (kawin lari). 
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Wawancara dengan Ibu NA di Dusun Pandan Wangi Desa Nggorea 07 Mei 2021 
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Wawancara dengan Ibu HM di Dusun Pandan Wangi Desa Nggorea 22 Mei 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wawancara dengan  Bapak Chairul Wella Kepala Urusan Agama di Kecamatan 

Nangapanda 14 Mei 2021 
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Wawancara dengan Ibu NM di Dusun Melati pada tanggal 12 Mei 2021 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi paru dheko (kawin lari) di Desa 

Nggorea? 

2. Bagaimana dampak tradisi paru dheko (kawin lari) terhadap kehidupan keluarga 

di Desa Nggorea? 

3. Apa faktor yang menyebabkkan sehingga melakukan perkawinan paru dheko 

(kawin lari)? 

4. Apakah reaksi kedua orang tua ketika mendengar bahwa ibu (pelaku) melakukan 

perkawinan paru dhheko (kawin lari)? 

5. Bagaimana sikap ibu menghadapi omongan masyarakat atas langkah ibu dan 

bapak lakukan? 

6. Bagaiaman peran tokoh adat dalam pelaksanaan perkawinan paru dheko (kawin 

lari)? 
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