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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 

Ba 

 

B 

 

Be 

 ت 

 

Ta 

 

T 

 

Te 

 ث 

 

Sa 

 

S 

 

Es (dengan titik di atas) 

 ج 

 

Jim J 

 

Je 

 ح 

 

Ha 

 

H 

 

Ha (dengan titik di bawah) 

 خ 

 

Kha 

 

Kh 

 

Ka dan ha 

 د 

 

Dal 

 

D 

 

De 

 ذ 

 

Zal 

 

Z 

 

Zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 

Ra 

 

R 

 

Er 

 ز 

 

Zai 

 

Z 

 

Zet 

 س 

 

Sin 

 

S 

 

Es 

 ش 

 

Syin 

 

Sy 

 

Es dan ye 

 ص 

 

Sad 

 

S 

 

Es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

Dad 

 

D 

 

De (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

Ta 

 

T 

 

Te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

Za 

 

Z 

 

Zet (dengan titik di bawah) 

 ع 

 

‘ain 

 

‘ 

 

Apostrof terbalik 

 غ 

 

Gain 

 

G 

 

Ge 

 ف 

 

Fa 

 

F 

 

Ef 

 ق 

 

Qaf 

 

Q 

 

Qi 

 ك 

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 ل 

 

Lam 

 

L 

 

El 

 م 

 

Mim 

 

M 

 

Em 

 ن 

 

Nun 

 

N 

 

En 

 و 

 

Wau 

 

W 

 

We 

 هـ 

 

Ha 

 

H 

 

Ha 

 ء 

 

Hamzah 

 

’ 

 

Apostrof 

 ى 

 

Ya 

 

Y 

 

Ye 

  

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

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

dammah 

 

u u  َا 

 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fathah dan yaa’ 

 

ai a dan i ََْـى 
 fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

 

Nama 

 

Harakat dan 
Huruf 

 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 

 
Fathah dan alif atau ya’ 

 

ى...ََ|ََا...ََ  

 
d}ammahdan wau 

 
 و ـَ

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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Contoh: 

 maata : مَاتََ

 ramaa : رَمَى

 qiila : قِيْلََ 

 yamuutu : يََ وْتَ 

4. Ta’ marbutah 

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

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

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal: رَوْضَة الَأطْفَالَِ

ُ  الَْمَدِيْـنَة الَْفَاضِلَة  : al-madinah al-fadilah 

ُ  اَلِْْكْمَة  : al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

 rabbanaa : رَبَّناََ

 najjainaa : نَََّيْناََ

ُ  اَلَْْقَ   : al-haqq 

 nu“ima : ن ـعِّمََ

 aduwwun‘ : عَد وَ 

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

kasrah (  ـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(alif 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

ُ  الَزَّلْزلََة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
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ُ  الَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 

 al-bilaadu : الَْبلادََ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muruuna : تأَْم ر وْنََ

 ‘al-nau : الَنـَّوعَْ 

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أ مِرْتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalallah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
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atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billaah باِللهَِ diinullaah دِيْـن اللهَِ

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalallah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fii rahmatillaahهُ ْفِيـْرَحَْْةِاللهَِ

1. 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 diri (orang, 

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

Wa maa Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallaz\i bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 
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Al-Munqiz\ min al-Dalal 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Juanda 
Nim  : 80100217036 
Jurusan : Hukum Islam 
Judul   : Peran Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam Mengantisipasi 
    Londo Iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima 
    Perspektif Hukum Islam. 

 
Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dan tokoh agama dalam 

mengantisipasi londo iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima 
Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses 
terjadinya londo iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima, untuk 
mengetahui pengaruh pemerintah dan tokoh agama dalam mengantisipasi londo 
iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dan untuk mengetahui 
tinjauan hukum Islam terhadap londo iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera 
Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif 
lapangan (field research). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Nunggi 
Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Sumber data diambil dari sumber primer yaitu 
melalui wawancara dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
para pelaku londo iha dan pihak terkait yang berhubungan dengan judul tesis ini. 
Teknik dalam pengumpulan data ialah melalui observasi. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa proses terjadinya londo iha (kawin 
lari) di Desa Nunggi yaitu diawali dengan cara menurunkan seorang perempuan 
secara sembunyi-sembunyi oleh laki-laki dari rumah orang tuanya untuk 
kemudian dibawa lari atau dititipkan ke rumah ketua RT, RW atau tokoh adat 
selama kurang lebih 1X24 jam dan prosesnya adalah sekitaran pukul 01.00-02.30 
Wita. Pengaruh pemerintah dan tokoh agama dalam mengantisipasi londo iha di 
desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima berturut-turut mengalami 
penurunan dalam dua tahun terakhir, yaitu dari yang sebelumnya 2018 enam 
kasus turun menjadi lima kasus di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 turun lagi 
menjadi dua kasus. Tinjauan hukum Islam terhadap londo iha, kedua tokoh agama 
sepakat mengatakan bahwa pernikahan londo iha adalah pernikahan yang sah 
karena memenuhi unsur dari rukun dan syarat sahnya nikah. Implikasi dari 
penelitian ini ialah diharapkan kepada kedua orang tua untuk lebih 
mempertimbangkan atau memperhatikan usia anak dalam melakukan perkawinan, 
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mengingat dalam data pernikahan londo iha ini rata-rata yang melakukan londo 
iha adalah anak yang usia dibawah 20 tahun dan pada usia tersebut biasanya anak-
anak belum labil sehingga banyak yang lahir secara tidak normal. 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk individu juga makhluk sosial tidak dapat hidup 

sendiri, ia saling tergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan karena dalam 

bentuk perbuatannya, manusia sudah memiliki hasrat atau keinginan untuk 

menjadi satu dengan makhluk lain di sekelilingnya dan menjadi satu dengan 

suasana alam di sekitarnya melalui perkawinan. 

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah melalui perkawinan, karena 

dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan 

lahiriyah semata, melainkan juga ikatan batiniyah. Perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.1 

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut 

ajaran Islam, pernikahan berarti ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga 

melaksanakan ajaran agama. Menurut hadis qauliyah (hadis dalam bentuk lisan) 

                                                           
1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 (Bandung: Fokusmedia, tt.), h. 7. 
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Rasulullah, orang yang menikah berarti telah menyelesaikan stengah dari 

agamanya, dan setengah lainnya membuatnya takut kepada Allah.2 

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluknya. Baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. perkawinan 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk 

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 3  Manusia diciptakan oleh Allah 

Swt dalam jenis yang berbeda namun berpasang-pasangan dengan maksud agar 

dapat meneruskan keturunan. Jalan yang sah untuk meneruskan keturunan dalam 

Islam adalah dengan perkawinan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-

Nahl/16: 72, yang berbunyi: 

                    

                          

Terjemahnya:  

Dan Allah menjadikan bagimu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri dan cucu dan memberimu rezeki dari yang 
baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 
mengingkari nikmat Allah?4 

Dalam QS aL-Ruum/30: 21  juga Allah berfirman: 

                                                           
2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Cet. Ke-2; Jakarta: PT. 

Raja Grafindo persada, 2002), h. 3. 
 
3 Tihami dan Sohari Sahrani, “Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap” (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 4. 
 
4Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemah Indonesia (Jakarta: 

PT. Suara Agung, 2009), h. 530-531. 
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Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan 
untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
bagi kaum yang berfikir”.5 

Ayat ini menjelaskan apa tujuan yang ingin dicapai dari suatu pernikahan, 

hal ini sebenarnya sejalan dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk kehidupan 

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dibina atas rasa kasih dan sayang, 

saling menghormati dan saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. 

Untuk menyempurnakan kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang 

mulia, Allah SWT. membimbing manusia kembali ke kodratnya. Ada 

kecenderungan untuk hidup berpasangan-pasangan. Dengan bahasa lain, “manusia 

memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa al-Qur`an 

disebut Azwaj (berpasang-pasangan)”.6 

Satu-satunya jalan bagi agama untuk membuktikan kecenderungan dan 

ketertarikan manusia terhadap lawan jenis adalah dengan menikah. Oleh karena 

itu, pernikahan merupakan jalan menuju fitrah yang telah digariskan tuhan bagi 

umat manusia. 

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

                                                           
5 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemah Indonesia, h. 826. 
6Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemah Indonesia, h. 826. 
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untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. 7  Oleh sebab itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh 

kedua belah pihak agar tujuan dari pernikahan yang diamanatkan oleh UU No. 1 

tahun 1974 tentang perkawinan bisa tercapai. Adapun tujuan dari pernikahan 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut adalah 

pernikahan yang dirasa sangat ideal, karena tujuan pernikahan itu tidak hanya 

dilihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu hubungan 

batin antara suami isteri yang ditujukan dalam membina kehidupan rumah tangga 

yang kekal dan bahagia, dengan harapan dapat dipertahankan selama hidupnya.8 

Sedangkan tujuan lain dari pernikahan dalam Islam, selain untuk memenuhi 

kebutuhan jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan 

memelihara serta melanjutkan keturunan dalam menjalani hidup di dunia, agar 

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 

keluarga dan masyarakat serta menumbuhkan rasa kasih sayang.9 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk 

membentuk keluarga guna memenuhi kebutuhan lahir dan batin, serta pergaulan 

yang sah berdasarkan kesucian.10 

Perkawinan sangat dianjurkan karena mengandung hikmah, termasuk 

menjaga dan memelihara manusia agar tidak terjerumus kedalam jurang 
                                                           

7Abdurahman, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Jakarta: PN KDT, Akademika 
Pressindo, 1992), h. 3. 

 
8Abdurahman, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, h. 4. 
 
9 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Pernikahan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 26-27. 
 
10 Muhammad Ali Al-Hasyimy, Jati Diri Wanita Muslim (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

1997), h. 143. 
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kemaksiatan, tempat melahirkan dan mengasuh anak-anak yang sholeh dan 

sholehah sebagai keturunan dari generasi yang akan meneruskan keturunan, 

menumbuhkan rasa cinta kasih sayang, rasa tanggung jawab dan juga merupakan 

salah satu yang bisa memperkuat dan memperkokoh silaturahmi.11 

Dalam perkawinan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, karena 

perkawinan adalah sunnah maka diatur sedemikian rupa sehingga harus melalui 

tahapan-tahapan tertentu sebelum menikah. Dalam hukum Islam yaitu: pra nikah, 

era nikah, pasca nikah. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan masalah 

perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga kesucian perkawinan itu sendiri. 

Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk 

Indonesia. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak digaris khatulistiwa. 

Penduduk diam berasal dari pulau-pulau dengan berbagai adat budaya dan hukum 

adat yang berbeda-beda, yang sejalan dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, 

yang artinya meskipun berbeda-beda suku, adat, bahasa, ras, agama dan budaya. 

Tetapi, tetap bersatu jua.12 

Sebagai bagian dari perjalanan hidup dan ajaran syariat, tentu perkawinan 

harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam nas, 

baik al-Qur’an maupun hadis serta produk hukum fikih yang telah di teorikan oleh 

para yuris Islam (fuqaha) sebagai penjelas praktis dari hukum perkawinan yang 

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

                                                           
11 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Jilid 6  (Cet. VII; Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 6. 
 
12 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Alumni, 1983), h. 11. 
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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. Walaupun sebagian ulama lain menganggap izin wali hanya sebagai 

syarat perkawinan semata.13  Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari 

terpenuhinya unsur-unsur penting perkawinan itu yaitu agar perkawinan yang di 

langsungkan dapat diterima menurut hukum. 

Unsur-unsur penting dalam sebuah perkawinan sering disebut dengan rukun 

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

menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau 

tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, 

rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila 

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 kabul.14  

Dapat dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut harus ada 

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

tersebut. Alasan yang dimaksud misalnya sebuah pasangan yang tidak disetujui 

                                                           
13 Abdul Rahman I. Doi, Syariah The Islamic Law, ed. In, Penjelasan Lengkap Hukum-

Hukum Allah (Syari’ah), Terj. Zaimudin & Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 186. 

 
14Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 59. 
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oleh orang tua, kemudian mereka melakukan perkawinan tanpa mendatangkan 

wali dengan cara kawin lari. 

Pernikahan pada dasarnya diawali dengan peminangan. Peminangan yang 

telah disyariatkan sebaiknya dilakukan oleh setiap orang yang akan 

melangsungkan pernikahan, selain sebagai awal perkenalan juga untuk 

memastikan si perempuan belum terikat dengan pinangan laki-laki lain. Kata 

peminangan merupakan pendahuluan atau pengantar perkawinan yang memang 

disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki 

perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta 

kesadaran masing-masing pihak. 15  Meminang artinya menyatakan permintaan 

untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya 

atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai. 

Di tengah-tengah masyarakat Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten 

Bima, walaupun perkawinan dianjurkan untuk memulai dengan kegiatan 

meminang, tapi kenyataannya tidak sedikit yang mewujudkannya dengan jalan 

lain yaitu dengan “londo iha”. Londo iha ialah berasal dari bahasa bima yaitu 

londo dan iha, londo artinya turun sedangkan iha berarti rusak. Secara umum 

londo iha adalah menurunkan anak gadis secara sembunyi-sembunyi dari rumah 

orang tua si gadis kepada rumah sesepuh atau orang yang dinilai memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat dan dilakukan oleh pria dan wanita 

yang sudah saling mengenal satu sama lain, dan bersepakat menuju ke jenjang 

yang lebih serius yaitu perkawinan. 

                                                           
15 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 24. 
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Selama melakukan londo iha (kawin lari), kedua mempelai harus tinggal di 

rumah mempelai pria atau kerabat mempelai pria sampai akad nikah ditetapkan, 

agar tidak menimbulkan fitnah masyarakat. Pengantin pria dan wanita telah 

bersama tanpa batasan hukum, selama periode ini, pengantin juga harus 

mengenakan kebaya, kain sarung, perhiasan emas dan sanggul rambut untuk 

menyambut tamu yang berkunjung supaya terlihat cantik. Dengan tinggal bersama 

dalam satu rumah, walaupun tinggal bersama dengan keluarga pengantin pria 

akan tetapi antara keduanya akan sering terjadi interaksi. Oleh karena itu, 

pandangan mata mereka akan sulit terhindarkan dan tidak menutup kemungkinan 

akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam.16 

Londo iha merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merendahkan derajat 

orang tua, karena melenceng dari nilai-nilai Islam. Perbuatan tersebut akan 

mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga yang berarti anak tidak lagi 

menghormati dan menaati orang tuanya, karena penerapan Birrul Walidain atau 

kesetiaan kepada kedua orang tua dalam Islam sangat dianjurkan oleh Allah SWT. 

Selain itu dalam pandangan Islam, perbuatan londo iha adalah perbuatan yang 

menyimpang dan bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak dibenarkan bagi 

kaum muslim untuk berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, sehingga 

haram hukumnya.17 

                                                           
16 Hesti Ayi Putri, Tradisi Pernikahan londo iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara 

Barat, Menurut Hukum Islam di akses tanggal 16 April 2021, Pukul 21.38. 
 
17 Atri Widiana, “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Perilaku 

Remaja londo iha menyimpang di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”. 
Skripsi Uin Alauddin 2018. 

 



26 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu 

tokoh masyarakat di desa Nunggi. Beliau menggaris bawahi bahwa ada beberapa 

faktor yang melatarbelakangi terjadinya londo iha pada umumnya disebabkan 

karena tidak adanya persetujuan dari orang tua untuk menikah, mahar (co’i) yang 

tinggi, pergaulan bebas, ikut-ikutan dan untuk mempercepat proses perkawinan.18 

Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima setiap tahun ada saja 

yang melakukan londo iha. Berdasar hal tersebut, langkah penguatan dan 

pelestarian nilai-nilai sosial dan keagamaan harus ditingkatkan, termasuk dalam 

mengantisipasi terjadinya londo iha. Pemerintah desa dan tokoh agama adalah 

unit terdepan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa 

Nunggi baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang keagamaan. Dikatakan 

sebagai unit terdepan karena keduanya bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Melalui bidang konsultasi atau nasehat perkawinan, pemerintah desa dan 

tokoh agama desa Nunggi bekerja sama dengan Badan Penasehatan Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan yang merupakan pelaksana tugas kegiatan edukasi 

dan pelayanan masyarakat, rutin megadakan kegiatan ini minimal satu kali dalam 

sebulan guna memberikan pembinaan serta pemahaman kepada masyarakat 

terutama kepada pria dan wanita sebelum atau sesudah menikah, dan juga hal ini 

bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran 

agama dan ketentuan negara19 Seperti yang dalam hal ini kasus londo iha. 

                                                           
18

 Arifkan, (Anggota BPD Dusun Amba Desa Nunggi), Wawancara Tanggal 22 Mei 
2021. 

19 Ahmad Sutarmadi, Peranan BP4 dalam menurunkan angka penceraian dalam 
http://sururudin.wordpress.com diakses tanggal 1 mei 2021 pukul 12.58 Wita. 
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Efektivitas dalam menjalankan tugas tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh 

adanya petugas-petugas yang profesional dibidangnya seperti konsultan yang 

berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah (matang) dan tingkat 

kepedulian masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa 

melalui kegiatan-kegiatan baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. 

Pemerintah desa telah berupaya dalam mengantisipasi londo iha dengan 

cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, 

pengajian dan majelis taklim, serta memberikan nasihat penerangan yang 

berkaitan dengan masalah nikah, rujuk dan talak.  

Selain peran pemerintah desa, peran dari tokoh agama juga jelas tidak boleh 

dikesampingkan dalam hal ini, karena sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi 

terjadinya londo iha. Hal ini didasari karena tokoh agama memiliki pengetahuan 

yang mumpuni dalam hal keagamaan. Selain memiliki pengetahuan yang 

mumpuni, tokoh agama juga memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, 

dimana petuah atau nasehat-nasehatnya diterima dengan baik oleh masyarakat. 

Dalam penelitian ini, penting bagi peneliti untuk mengungkap data atau 

jumlah pernikahan di desa Nunggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Adapun 

data pernikahan yang peneliti peroleh sebagai observasi awal dalam pengumpulan 

data ini adalah tercatat 57 kasus pernikahan di Desa Nunggi. Dari 57 kasus 

pernikahan tersebut terdapat sebanyak 13 kasus yang melakukan londo iha. 

Rinciannya adalah pada tahun 2018 tercatat 24 kasus pernikahan dan 6 kasus 

terkonfirmasi melakukan londo iha. Sedangkan data pada tahun 2019 tercatat 21 

kasus pernikahan dan terkonfirmasi 5 kasus yang melakukan londo iha. 
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Selanjutnya data pada tahun 2020 tercatat 12 kasus pernikahan dan terkonfirmasi 

2 kasus yang melakukan londo iha.20  

Berikut adalah tabel data pernikahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir: 

No. Pernikahan 

tahun 2018 

Pernikahan 

tahun 2019 

Pernikahan 

tahun 2020 

Jumlah  

1. 24 kasus 

pernikahan 

21 kasus 

pernikahan 

12 kasus 

pernikahan 

57 kasus 

pernikahan 

2. 6 kasus 

terkonfirmasi 

melakukan 

londo iha 

5 kasus 

terkonfirmasi 

melakukan 

londo iha 

2 kasus 

terkonfirmasi 

melakukan 

londo iha 

13 kasus 

terkonfirmasi 

melakukan 

londo iha 

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

meneliti tentang sejauhmana pengaruh pemerintah desa dan tokoh agama dalam 

mengantisipasi terjadinya londo iha  yang akan peneliti tuangkan dalam bentuk 

tesis yang berjudul “Peran Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam 

Mengantisipasi Londo Iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten 

Bima Perspektif Hukum Islam. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam 

Mengantisipasi Londo Iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima 

Perspektif Islam. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini yang akan difokuskan pada ruang 

                                                           
20Anisa (Petugas Pencatat Nikah), Wawancara, Tanggal 2 Mei 2021, Pukul 21.48 Wita.  
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lingkup tentang bagaimana Pengaruh Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam 

Mengantisipasi londo iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima 

Perspektif Islam. Agar pembahasan ini terarah, maka peneliti mengemukakan 

bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: 

a. Proses terjadinya londo iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten 

Bima 

b. Pengaruh pemerintah dan tokoh agama dalam mengantisipasi londo iha di 

desa Nunggi kecamatan Wera kabupaten Bima  

c. Perspektif hukum Islam terhadap londo iha di desa Nunggi Kecamatan 

Wera Kabupaten Bima  

2. Deskripsi Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat dideskripsikan bahwa upaya yang 

dilakukan Pemerintah dan tokoh agama dalam mengantisipasi londo iha di desa 

Nunggi kecamatan Wera Kabupaten Bima perspektif hukum Islam, dengan 

memberikan penyuluhan yang berupa materi agama melalui kegiatan seperti 

majelis taklim, ceramah-ceramah, pengajian bergilir tiap dusun, sosialisasi-

sosialisasi tentang perkawinan serta memberikan pelayanan kepada pria dan 

wanita sebelum atau setelah menikah agar tercapai kehidupan yang bermutu dan 

sejahtera. 

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Dan Tokoh Agama Desa Nunggi, 

Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dengan judul tesis “Peran Pemerintah Dan 

Tokoh Agama dalam mengantisipasi londo iha di desa Nunggi kecamatan Wera 

kabupaten Bima perspektif hukum Islam, dengan melihat sejauh mana keseriusan 
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pemerintah desa dan tokoh agama desa Nunggi kecamatan Wera kabupaten Bima 

dalam mengantisipasi londo iha apakah dalam menjalankan tugasnya telah 

mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pokok masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimana Peran Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam 

Mengantisipasi Londo Iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima 

Perspektif Hukum Islam”?. Dari pokok permasalahan diatas, maka dikemukakan 

beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses terjadinya londo iha di desa Nunggi kecamatan Wera 

kabupaten Bima? 

2. Bagaimana pengaruh pemerintah dan tokoh agama dalam mengantisipasi 

londo iha di desa Nunggi kecamatan Wera kabupaten Bima?  

3. Bagaimana londo iha di desa Nunggi kecamatan Wera kabupaten Bima 

dalam perspektif hukum Islam? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam  penyusunan tesis ini, diperlukan penelitian kepustakaan atau karya 

ilmiah yang ada relevansinya untuk memperdalam wawasan tentang permasalahan 

yang akan penulis bahas.  

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang membahas tentang 

pernikahan londo iha, baik secara umum maupun khusus yang peneliti ketahui 

adalah: 
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1. Tesis yang ditulis Sudarmawan, mahasiswa Program Studi Magister 

Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada 

tahun 2009, yang berjudul: “Pelaksanaan Kawin Lari sebagai Alternatif 

untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua setelah Berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Studi di Kecamatan 

Dompu, Kabupaten Dompu, NTB”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk menerobos 

ketidaksetujuan orang tua setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan akibat hukum dari pada pelaksaanaan kawin lari. Dalam 

penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode empiris, 

menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian menggunakan 

teknik analisis kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa tata cara perkawinan 

bagi masyarakat di Kabupaten Dompu pada dasarnya sama dengan yang ada 

di wilayah Indonesia lainnya, yaitu mulai dari pengenalan remaja hingga 

berlanjut kepada masa penjajakan. Berhubung lamaran pernikahan ditolak, 

pemuda itu merasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya karena didasari 

oleh rasa cinta, maka si pemuda dan pemudi mengambil jalan pintas yaitu 

dengan jalan kawin lari. Akibat hukum dari kawin lari semacam ini adalah 

apabila dari pihak wali menentang perbuatan laki-laki tersebut, maka orang 

tua dapat mengajukan keberatan dan melaporkan kepada pihak yang 

berwenang, dengan alasan bahwa laki-laki tersebut telah melanggar pasal 
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322 KUHP. Jika pihak laki-laki dapat membayar denda atau uang sesuai 

pelanggaran dalam ketentuan kawin lari.21 

Keterangan: Persamaan tulisan ini dengan yang penulis teliti adalah sama-

sama tentang pernikahan londo iha, yang didalamnya membahas tentang 

faktor-faktor terjadinya kawin lari. Sedangkan perbedaannya ialah tulisan 

ini membahas tentang londo iha yang terjadi di Kecamatan Dompu dengan 

pokok permasalahan pernikahan kawin lari sebagai penorobos ketidak 

setujuan orang tua. Adapun penulis sendiri membahas tentang Peran 

Pemerintah dan Tokoh Agama dalam mengantisipasi londo iha di desa 

Nunggi dalam perspektif hukum Islam. 

2. Hanifa Amalia Sururi, Tesis yang berjudul “Tradisi Sebambangan Dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari Antar Pemuda Di 

Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung). 

Tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan tentang: 1. 

Bagaimana seorang pemuda mencintai seorang gadis sehingga melahirkan 

tradisi sebambangan di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung Barat 

kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana tradisi sebambangan ditinjau dari 

perspektif hukum Islam di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung 

Barat kota Bandar Lampung? 3. Bagaimana tradisi sebambangan ditinjau 

dari antropologi budaya di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung 

Barat kota Bandar Lampung? Metode penelitian ini adalah penelitian 

                                                           
21 Sudarmawan, Pelaksanaan Kawin Lari sebagai Alternatif untuk Menerobos 

Ketidaksetujuan Orang Tua setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan: Studi di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB, (Tesis: Program Studi Magister 
Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009). 
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lapangan yang menggunakan teknik dokumenter dan wawancara dalam 

mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tradisi 

sebambangan adalah tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh para 

pemuda Lampung di kelurahan Kota Karang dan masih dipraktekkan 

sampai sekarang, berawal dari cintanya yang besar dan harga diri yang 

tinggi dari seorang pemuda. Kedua ketentuan-ketentuan tradisi 

sebambangan ada kalanya sesuai dengan ajaran Islam dan ada kalanya tidak, 

sehingga sebambangan ini dapat dikualifikasikan pada Urf shahih dan Urf 

fasid. Misalnya yang termasuk dalam Urf fasid ialah tradisi membawa 

perempuan yang sudah dilamar terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Dengan 

semakin tingginya pendidikan dan semakin berkembangnya pergaulan 

masyarakat sekitar, maka seharusnya budaya sebambangan telah 

ditinggalkan. Akan tetapi pada kenyataannya, eksistensi budaya 

sebambangan di kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota 

Bandar Lampung tetap terjaga, di mana setiap tahunnya selalu ada pemuda 

yang melakukan sebambangan”.22 

Keterangan: Persamaan tulisan ini dengan yang penulis teliti adalah sama-

sama membahas tentang “kawin lari” yang didalamnya membahas tentang 

kawin lari dalam perspektif Islam. Perbedaanya ialah kawin lari dalam 

tulisan ini membahas tentang Tradisi Sebambangan (Kawin Lari) dalam 

perspektif Islam di kelurahan Kuripan kecamatan Teluk Betung kota Bandar 

Lampung. Sedangkan yang penulis teliti adalah tentang Peran Pemerintah 
                                                           

22 Hanifa Amalia Sururi, “Tradisi Sebambangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 
Kasus Kawin Lari Antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota 
Bandar Lampung)”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018. 



34 
 

dan Tokoh Agama dalam mengantisipasi londo iha di desa Nunggi dalam 

perspektif hukum Islam. 

3. Juzrih, tesis dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses 

Negosiasi dalam Perkawinan Merariq pada Masyarakat Lombok/Sasak di 

Luwu Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini dikaji adalah: 1. Untuk 

mengetahui proses negosiasi yang diakomodir dalam hukum perkawinan 

merariq suku sasak, 2. Faktor penyebab negosiasi dalam perkawinan 

merariq, 3. Tinjauan hukum Islam terhadap proses negosiasi dalam 

perkawinan merariq suku sasak di kabupaten Luwu Timur. Metode yang 

digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode kualitatif, yakni 

penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memahami keadaan subjek 

dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk susunan kata-kata dan bahasa 

dengan memanfaatkan metode ilmiah dan Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan empiris dan teologis normatif, dimana pendekatan 

teologis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum 

yang memiliki korelasi dengan proses negosiasi dalam perkawinan merarik 

suku sasak di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan pendekatan empiris 

digunakan untuk menganalisis hukum yang tercermin dari perilaku 

masyarakat dan telah menjadi suatu adat. Hasil penelitian ini diperoleh 

bahwa proses negosiasi yang diakomodir dalam hukum perkawinan Merariq 

suku Sasak yang ada di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan setelah proses 

pemakiye, dan disusul dengan proses selabar yang didalamnya 

menegosiasikan persoalan uang pemberian dan mahar. Proses negosiasi 
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yang diakomodir dalam perkawinan merariq suku Sasak adalah murni 

merupakan bagian dari tradisi adat perkawinan suku Sasak, tidak ada faktor 

eksternal yang mempengaruhi kemunculannya. Negosiasi dalam perkawinan 

adat suku Sasak tersebut dalam tinjauan hukum Islam menempati posisi adat 

pada umumnya dalam kehidupan masyarakat yang dipandang mubah, sebab 

tidak ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan syari’at didalam prosesnya. 

Islam juga memandang baik prosesi selabar dalam perkawinan adat merarik 

suku Sasak karena didalamnya ada unsur ishlah yang selaras dengan fungsi 

negosiasi, yakni sebagai sarana untuk mencari solusi dari 

ketidaksepahaman.23 

Keterangan: Persamaan tulisan ini dengan yang penulis teliti adalah sama 

membahas tentang kawin lari yang didalamnya dilihat dari tinjauan hukum 

Islam. Perbedaannya ialah kawin lari dalam tulisan ini membahas Tinjaun 

hukum Islamterhadap proses negosiasi dalam perkawinan merariq pada 

masyarakat Lombok/Sasak di Luwu Timur. Sedangkan yang penulis sendiri 

membahas tentang Peran Pemerintah dan Tokoh Agama dalam 

mengantisipasi londo iha di desa Nunggi dalam perspektif hukum Islam. 

4. Dwi Silfia, dengan judul tesis “perkawinan adat larian pada masyarakat 

Lampung ditinjau dari Perda No. 2 tahun 2008 tentang pemeliharaan 

kebudayaan Lampung (Studi Pada Masyarakat Adat Melinting Kecamatan 

Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur). Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengungkap pelaksanaan perkawinan Adat Larian 

                                                           
23 Juzrih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Negosiasi Dalam Adat Merariq Pada 

Masyarakat Lombok/Sasak Di Luwu Timur, (Pascasarjana IAIN Palopo 2019). 
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(Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Melinting di Desa Maringgai 

Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode empiris 

dimana penelitian ini akan mengkaji tentang perkawinan adat Larian 

(sebambangan) pada masyarakat Adat Melinting di Desa Maringgai. Dari 

hasil penelitian ini diketahui bahwa pertama, Adat larian (sebambangan) 

merupakan tradisi di masyarakat Adat Melinting dengan membawa seorang 

gadis dari rumahnya ke rumah ketua adat pihak bujang dengan 

meninggalkan surat dan uang (tengepik) untuk mendapatkan restu. Kedua 

Adat Larian dalam masyarakat adat Melinting masih dilaksanakan karena 

beberapa alasan yaitu agar orang tua memberikan restu, mengikuti tradisi 

yang telah ada, menghindari biaya yang tinggi, keadaan terpaksa dan tidak 

direstui. Selain itu kedudukan adat larian dalam hukum positif dianggap 

tidak bertentangan sepanjang tidak melanggar rukun dan syarat dalam 

hukum perkawinan. Ketiga, peran lembaga adat dalam melestarikan adat 

larian yaitu sebagai pengawas dalam pelaksanaan adat larian berdasarkan 

hukum adat, serta peran pemerintah daerah dalam melestarikan adat larian 

ini dengan memberi payung hukum melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 

2008”.24 

Keterangan: Persamaan tulisan ini dengan yang penulis teliti ialah sama-

sama tentang kawin lari. Perbedaannya adalah mulai dari judul sampai 

dengan pendekatan-pendekatannya. Yang dimana tulisan ini membahas 

                                                           
24

 Dwi Silfia, “Perkawinan Adat Larian Pada Masyarakat Lampung Ditinjau Dari Perda 
No. 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung” (Studi Pada Masyarakat Adat 
Melinting Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur) (Medan: Fakultas Hukum 
Univesitas Sumatra Utara, 2018). 
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tentang perkawinan adat larian pada masyarakat Lampung ditinjau dari 

perda Nomor 2 tahun 2008 tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung. 

Sedangkan penulis membahas tentang Peran Pemerintah dan Tokoh Agama 

dalam mengantisipasi londo iha di desa Nunggi dalam perspektif hukum 

Islam. 

 

 

5. Perkawinan londo iha yang ditulis oleh Roi Toriri dalam jurnalnya dengan 

judul “keabsahan perkawinan londo iha menurut UU No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan junto UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Dompu NTB”. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan  perkawinan londo iha 

dalam perspektif UU perkawinan serta untuk mengungkap tradisi kawin lari 

dalam perkawinan adat di Dompu dalam perspektif Islam. Metode yang 

digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan 

konseptual, pengumpulan sumber data, data primer, data sekunder. Dari 

hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa faktor terjadinya kasus londo iha 

terhadap masyarakat Dompu adalah karena bertindak terpaksa. Mereka 

terpaksa melakukannya karena khawatir hubungan mereka tidak direstui 

orang tua.25 

                                                           
25

 Roi Toriri, “Keabsahan Perkawinan Londo Iha Menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jucnto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Studi Kasus di 
Dompu Nusa Tenggara Barat), Journal Dinamika Volume 27,  No. 7., (Malang: University), 2021. 
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Keterangan: Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang londo iha. 

Perbedaannya ialah jurnal ini membahas tentang keabsahan perkawinan 

londo iha menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

di Dompu. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang Peran Pemerintah 

dan Tokoh Agama dalam mengantisipasi londo iha di desa Nunggi dalam 

perspektif hukum Islam. 

6. Perkawinan londo iha yang ditulis oleh Syamsudin dengan skripsi berjudul 

“Sistem Tradisi Londo Iha Studi Kasus pada Remaja di Kec. Parado Kab. 

Bima”. Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin melihat sistem tradisi londo 

iha yang terjadi pada remaja di kecamatan Parado kabupaten Bima. Yaitu 

tentang status tradisi londo iha ditinjau dari Islam, dan untuk mengetahui 

dampak tradisi londo iha kepada remaja di Parado. Jenis penelitian yang 

digunakan ialah penelitian yang bersifat kualitatif melalui teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yakni 

menggambarkan secara komprehensif tentang tradisi londo iha terhadap 

remaja di Parado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tradisi londo 

iha pada remaja di Kecamatan Parado dilatarbelakangi oleh keegoisan 

remaja dan ekonomi yang kurang sehingga terjadilah hal-hal tersebut. Selain 

dari kedua faktor tersebut terdapat juga faktor lain diantaranya karena sudah 

saling mengenal cukup lama sehingga tahu satu sama lain, saling mencintai 
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bukan sekedar dengan pacaran saja tetapi ingin serius dalam satu ikatan sah 

melalui perkawinan sehingga dengan cara londo iha sebagai jalan untuk 

mempercepat proses perkawinanya, dan terakhir karena ketidaksetujuan 

orang tua terhadap hubungan mereka sehingga mereka mengambil jalan 

pintas dengan melakukan londo iha. 

Keterangan: Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pernikahan 

londo iha yang didalamnya ditinjau dari Islam. Perbedaanya ialah dalam 

tulisan ini meneliti tentang sistem tradisi londo iha dan status tradisi londo 

iha pada remaja Parado di tinjau dari Islam. Sedangkan penulis meneliti 

tentang Peran Pemerintah dan Tokoh Agama dalam mengantisipasi londo 

iha di desa Nunggi dalam perspektif hukum Islam. 

7. Londo Iha yang ditulis oleh Atri Widiana, dengan judul skripsi “Metode 

Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang 

Remaja Londo Iha di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten 

Bima”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi londo iha 

terhadap perkawinan adat di Dompu NTB ditinjau dari perspektif Islam. 

Metode yang digunakan ialah metode kualitatif yang mengarah pada 

lapangan dan kepustakaan. Hasil yang diperoleh tentang faktor terjadinya 

londo iha antara lain: pergaulan bebas, keegoisan, mahar yang tinggi, dan 

hamil diluar nikah. Salah satu upaya dalam mencegah terjadinya londo iha 

yaitu dengan melakukan penyuluhan dengan cara penyuluhan perorangan, 
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penyuluhan kelompok, bimbingan serta arahan untuk mengatasi perilaku 

menyimpang londo iha.26 

Keterangan: Persamaan, terdapat kemiripan antara tulisan ini dengan yang 

penulis teliti yaitu dalam penulisan ini membahas secara khusus tentang 

bimbingan penyuluhan Islam untuk mengatasi perilaku menyimpang remaja 

yang londo iha di desa Doridungga kecamatan parado. Perbedaanya ialah 

tulisan ini meneliti di Desa Doridungga Kecamatan Donggo. Sedangkan 

penulis sendiri membahas lebih banyak tentang kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dan tokoh agama untuk mempengaruhi 

masyarakat dalam mengantisipasi londo iha di desa Nunggi kecamatan 

Wera. 

8. Silariang yang ditulis oleh Ika Amriani dalam jurnalnya yang berjudul 

“Silariang Dalam Perspektif Kekerabatan Pada Suku Makassar Di Desa Allu 

Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto”. Tujuan dari 

penelitian ini ialah untuk mengetahui, perbuatan silariang dalam perspektif 

masyarakat di desa Allu Kecamatan Tarowang kabupaten Jeneponto, faktor 

yang melatarbelakangi terjadinya silariang di Desa Allu Jeneponto dan 

cerita hubungan kekerabatan pelaku silariang dengan keluarga sebelum 

pulang secara baik-baik (berdamai). Metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif maka dalam penelitian ini peneliti mengamati dan 

berinteraksi dengan Imam desa, pelaku silariang dan masyarakat di desa 

Allu Tarowang. Hasil penelitian yang dicapai ialah sanksi adat yang akan 
                                                           

26 Atri Widiana, “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Perilaku 
Menyimpang Remaja Londo Iha Di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”. Di 
akses pada tanggal 31 maret 2021 
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diberikan kepada pelaku silariang yaitu dengan membunuh atau diusir dari 

kampung halaman, faktor yang melatarbelakangi terjadinya silariang adalah 

karena tidak direstui orang tua, menantang perjodohan atau kawin paksa, 

dan panai yang tinggi. 

Keterangan: Persamaan ialah membahas tentang perkawinan silariang dan 

didalamnya juga membahas tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

silariang. Perbedaannya ialah tulisan ini membahas silariang dalam 

perspektif kekerabatan pada suku Makassar di desa Allu kecamatan 

Tarowang, Jeneponto. Sedangkan penulis membahas tentang Peran 

Pemerintah dan Tokoh Agama dalam mengantisipasi londo iha di desa 

Nunggi dalam perspektif hukum Islam . 

9. Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, 

dengan judul “Hukum adat kawin lari dalam perspektif UU. No. 1 tahun 

1974 tentang perkawinan di desa Pakraman Pedawa kecamatan Banjar 

kabupaten Buleleng”. Tujuan dari penelitian ini antara lain: menjawab 

landasan filosofi tentang kawin lari di desa pakraman pedawa, menjawab 

sistem perkawinan lari menurut hukum adat di desa pakraman pedawa dan 

untuk mengetahui syarat sahnya kawin lari di desa pakraman dalam 

perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Metode yang dipakai ialah metode yuridis empiris. Hasil penelitian 

mengatakan antara lain, yaitu: landasan filosofi tentang kawin lari di desa 

pakraman pedawa tidak lepas dari nilai warisan budaya yang bersifat turun 

temurun atau beregenerasi yang diyakini sebagai kebiasaan ajeg untuk tetap 
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dilaksanakan, pengaturan adat kawin lari di desa pakraman pedawa 

berwujud dasar justifikasi kawin lari, dan wujud sahnya perkawinan yang 

bersifat unifikasi dalam sistem hukum Nasional.27 

Keterangan: Persamaan membahas tentang pernikahan kawin lari. 

Perbedaannya ialah tulisan ini membahas tentang landasan filosofi hukum 

adat kawin lari dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan di desa Pakraman Pedawa kecamat Banjar kabupaten 

Buleleng. Sedangkan penulis membahas tentang hal-hal yang dilakukan 

oleh pemerintah desa dan tokoh agama dalam mengantisipasi londo iha di 

desa Nunggi. 

10. Farida Ariany, dengan judul “Adat Kawin Lari Merariq pada Masyarakat 

Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)”. Tujuan dari penelitian 

ini antara lain: Untuk mengungkap alasan-alasan yang melatar belakangi 

masyarakat Sasak khususnya masyarakat desa Sakra melakukan merariq. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode ini adalah 

suatu metode yang tidak memakai angka-angka melainkan suatu deskripsi 

tentang kehidupan maupun permasalahan yang terdapat pada masyarakat 

yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa alasan yang 

melatarbelakangi masyarakat lombok tengah melakukan perkawinan 

merariq ialah untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memegang 

tanggung jawab bermandiri menjalankan kehidupan mereka bersama. 

                                                           
27 Gede Adi Puspa Ariawan, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Adnyani, “Hukum Adat 

Kawin Lari Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Studi Kasus Di Desa 
Pakraman Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng), e-Journal Komunitas Yustisia 
Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018). 
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Kemudian alasan lain karena orang tua kurang atau tidak setuju terhadap 

pasangan yang dipilih oleh anaknya. Selain dalam praktik merariq 

didapatkan beberapa kemudahan dan tidak beresiko untuk tidak direstui oleh 

orang tua dari pihak perempuan.28 

Keterangan: Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kawin lari. 

Perbedaannya ialah tulisan ini membahas tentang adat kawin lari merariq 

pada masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan penulis 

membahas tentang Peran Pemerintah dan Tokoh Agama dalam 

mengantisipasi londo iha di desa Nunggi dalam perspektif hukum Islam. 

11. Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, Erna Hayati, dengan judul “Perkawinan 

Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten 

Aceh Tengah”. Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil observasi dan wawancara 

dalam penelitian menunjukkan bahwa perkawinan munik pernah terjadi 

namun telah berubah, yaitu terdapat kasus munik karena melanggar nilai 

agama, perkawinan munik (kawin lari) pada dasarnya untuk kedua orang 

yang telah sama-sama ingin menikah tapi terhalang restu orang tua, 

perkawinan munik (kawin lari) yang terjadi pada saat ini, bukan lagi karena 

tidak mendapatkan restu, melainkan karena telah melakukan pelanggaran 

nilai agama, walaupun masih ada beberapa kasus yang dikarenakan tidak 

mendapat restu, faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah mulai 

hilangnya norma adat yang disebut sumang (melanggar nilai agama dan 

                                                           
28 Farida Ariany, Adat Kawin Lari Merariq pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di 

Kabupaten Lombok Tengah), Jurnal Sangkareang Mataram, Volume 3, No. 3, September 2017. 
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norma adat), kurangnya kontrol orang tua terhadap anak, pergaulan anak itu 

sendiri, kemajuan teknologi, dan menyalah gunakan fasilitas yang diberikan 

oleh orang tua, seperti sepeda motor dan telepon genggam. Perkawinan 

munik (kawin lari) yang terjadi mengalami perubahan dibanding dulu yaitu 

tidak berlakunya lagi hukuman adat terhadap pasangan muda-mudi yang 

melakukan perkawinan munik (kawin lari) baik dari hukum adat maupun 

hukuman dari kampung.29 

Keterangan: Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pernikahan 

kawin lari. Perbedaannya, ialah tulisan ini membahas tentang perkawinan 

munik (kawin lari) pada suku Gayo di kecamatn Atu Lintang kabupaten 

Aceh Tengah. Sedangkan penulis membahas tentang  kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh agama dalam mengantisipasi 

londo iha di desa Nunggi kecamatan Wera. 

12. Diah Eka Novia Susanti, dengan judul “tradisi kawin lari dalam 

perkawinan adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten 

Lampung Utara Propinsi Lampung menurut perspektif hukum Islam”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 

melatarbelakangi kawin lari dan tradisi kawin lari dalam perkawinan adat di 

Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara 

Propinsi Lampung dilihat dari pandangan hukum Islam. Metode yang 

digunakan ialah metode kualitatif dengan langsung bertatap muka dengan 

masyarakat sehingga data yang diambil akan diperoleh secara jelas dan 
                                                           

29 Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, Erna Hayati,  “Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada 
Suku Gayo di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah” Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: Agustus 2016. 
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akurat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor 

penyebab terjadinya kawin lari diantaranya: tidak direstui orang tua, suka 

sama suka, syarat pembayaran atau pembiayaan yang terlalu mahal, 

keduanya telah melakukan perbuatan yang bertentangan denga syariat 

Islam, dan terakhir karena faktor tradisi adat atau budaya. Tradisi kawin lari 

mengakibatkan adanya keharusan si gadis untuk tinggal serumah bersama si 

bujang sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini menurut pandangan hukum 

Islam akibat yang timbul dari tradisi kawin lari bertentangan dengan 

perintah Allah Swt. dalam al-Qur’an dan hadis. 

Keterangan: Persamaannya, terdapat kemiripan tentang tulisan ini dengan 

yang penulis teliti yaitu yang didalamnya membahas tentang faktor yang 

melatarbelakangi kawin lari dalam perkawinan adat di desa Ketapang 

kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara ditinjau dari 

perspektif Islam. Perbedaannya ialah tulisan ini membahas kawin lari dan 

tradisi yang sudah menjadi adat dan lokasi penelitiannya yaitu di desa 

Ketapang kecamatan Sungkai Selatan. Sedangkan penulis membahas 

tentang Peran Pemerintah dan Tokoh Agama dalam mengantisipasi londo 

iha di desa Nunggi dalam perspektif hukum Islam. 

Kesimpulan dari penulisan tesis, jurnal, dan skripsi diatas bahwa ada 

beberapa sebagian yang kemiripan dengan yang penulis teliti, diantaranya yang 

paling menonjol adalah yang berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya kawin lari, 

dan kawin lari ditinjau dari perspektif Islam. Namun itu hanyalah sebagian kecil 
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saja. Terlepas dari itu, kebanyakan memiliki perbedaan yang menonjol contohnya 

saja mulai dari judul sampai dengan lokasi penelitian. 

Berdasarkan dari hasil beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, maka 

penelitian yang akan dilaksanakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab 

secara keseluruhan baik dari perspektif kajian maupun dari segi metodologi, tidak 

ada satupun yang menyinggung atau membahas tentang Peran Pemerintah Desa 

dan Tokoh Agama Dalam Mengantisipasi Terjadinya londo iha di desa Nunggi 

kecamatan Wera kabupaten Bima. Maka dari itu peneliti mencoba untuk 

membahas permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan yang peneliti miliki. 

E. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak di capai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui proses terjadinya londo iha di desa Nunggi kecamatan 

Wera kabupaten Bima. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemerintah dan tokoh agama dalam 

mengantisipasi londo iha di desa Nunggi kecamatan Wera kabupaten 

Bima. 

c. Untuk mengetahui londo iha ditinjau dari perspektif hukum Islam di desa 

Nunggi kecamatan Wera kabupaten Bima. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti mengenai perkawinan 

londo iha di desa Nunggi kecamatan Wera kabupaten Bima. 
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b. Menambah khasanah keilmuan dan referensi bagi para pembaca tentang 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap londo iha di desa Nunggi 

kecamatan Wera kabupaten Bima. 

c. Untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya 

kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan 

bagi para peneliti tentang masalah yang dikaji khususnya pada mahasiswa 

hukum Islam. 

d. Untuk menambah sekaligus memberi motivasi dalam mewujudkan suatu 

karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama dalam bidang syariah yang sementara ini digeluti. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemerintah Desa 

1. Pengertian Desa 

Kata desa pertama kali muncul dengan kata swadesi yang berasal bahasa 

India yang artinya tempat berasal, tempat bertinggal, negeri asal, atau tanah 

nenek moyang yang merujuk pada hidup yang berkesatuan, dengan satu 

kesatuan adat, dan memiliki pembatas yang jelas dan terarah.30 Adapun istilah 

desa dan pedesaan sering dihubungkan dengan pengertian rural dan village 

yang disamakan dengan kota dan perkotaan. Konsep perdesaan dan perkotaan 

beracuan terhadap karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota 

merujuk pada suatu daerah atau wilayah administrasi atau tutoral, dalam hal 

ini perdesaan mencakup beberapa desa. Sampai sekarangpun definisi tentang 

desa belum dikaji karena batasan-batasannya menjadi bahan perbincangan 

dikalangan para pakar. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di 

                                                           
30 Sadu Wastiono, Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa (Cet. Ke-1; Bandung: CV. 

Fokus Media, 2007), h. 7. 
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wilayah lain yang masing-masing memiliki kultur berbeda. Beberapa para 

ahli atau pakar mengutarakan pendapatnya dari perspektif masing-masing.31 

Para ahli dibidang telah memberikan definisi yang berbeda tentang desa, 

namun definisi yang berbeda memiliki inti dan tujuan yang sama. Berikut ini 

adalah beberapa definisi tentang pengertian desa menurut para ahli:  

a. Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, 

sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memiliki keterkaitan dan 

pengaruh antara suatu wilayah dengan wilayah lain. 

b. Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah dengan kepadatan 

penduduk yang rendah, diman penduduk memiliki interaksi sosial yang 

homogen, mata pencahariannya dibidang pertanian, dan mampu 

berinteraksi dengan wilayah lain disekitarnya. 

c. Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah dengan jumlah 

penduduk kurang dari 2.500 jiwa, dengan kehidupan sosial (keluarga) 

yang saling memahami satu sama lain, perasaan yang sama tentang 

kebiasaan dan kesukaan, serta cara berusaha bersifat agraris yang sangat 

dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim, kondisi alam dan kekayaan 

alam. 

d. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu badan hukum 

yang didalamnya sekelompok orang mempunyai hak untuk menjalankan 

pemerintahannya sendiri.32 

                                                           
31 Numan, Strategi Pembangunan Daerah (Cet. Ke-3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2015), h. 226. 
32 Ani Sri Rahayu, “Pengantar Pemerintahan Desa” (Malang: Sinar Grafika, 2018), h. 

179. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa desa adalah suatu kepadatan rendah yang terdiri dari beberapa 

kampung, dusun banjar, serta jorong yang berada di bawah kecamatan dan 

dipimpin oleh kepala desa. 

Desa adalah sebuah pengumpulan kawasan tinggal di area pedesaan di 

Indonesia, desa diistilahkan sebagai pembagian daerah administratif tepat 

berada dibawah kecamatan yang dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Desa 

atau dalam kelurahan disebut kepala lurah. Sebuah Desa merupakan 

himpunan dari beberapa unit kawasan kecil yang disebut kampung atau 

dusun. Desa adalah terdiri dari sekumpulan rumah di luar kota yang 

merupakan satu kesatuan kampung yang didalamnya ada RT, RW dan 

dusun.33 Pengertian ini menunjukkan beberapa ciri: 

1. Desa menunjukan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya 

berada di pedalalaman. 

2. Desa merupakan suatu lokasi pemukiman yang ada diluar kota sekaligus 

bukan kota. 

3. Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat homogeni. 

Dalam sejarah tentang pengaturan Desa, telah menetapkan beberapa 

pengaturan tentang Desa, yaitu:  

a. UU. No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Perubahan 

dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di 

seluruh wilayah Indonesia 
                                                                                                                                                               

 
33  Suhartono, Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong 

(Yogyakarta: Lentera Pustaka Utama, 2000), h. 11. 
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b. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemda 

c. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemda 

d. UU. No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan di Wilayah 

Indonesia 

e. UU. No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemda. 

f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 

g. UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

UU Desa disusun dengan penuh semangat guna menerapkan amanat 

konstitusi, yakni berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum 

adat seperti yang telah tertulis dalam Pasal 18B ayat (2) sebagai berikut: 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yang diatur dalam undang-undang” serta ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang 

mengatakan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah diatur dalam undang-undang”. 

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah “Desa dan Desa Adat 

atau yang disebut atau dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah atau wilayah yang 

bertugas untuk mengatur dan mengurus urusan yang berkaitan dengan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat. UU No. 32 tahun 2004 tentang 
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pengaturan desa oleh pemerintahan daerah dengan memperlihatkan kemauan 

politik pemerintah yang kemudian menjadikan desa sebagai basis 

pembangunan”.34  

 

 

2. Kewenangan Desa 

Kewenangan tingkat desa meliputi kewenangan yang ada berdasarkan 

hak sumber desa, kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh daerah dan 

pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 

tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah 

kabupaten.35 

a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul terdiri dari:36 

1. Pembinaan lembaga hukum adat 

2. Sistem organisasi masyarakat adat 

3. Pembinaan kelembagaan masyarakat 

4. Pengembangan peran masyarakat desa 

5. Pengelolaan tanah kas desa 

b. Kewenangan lokal berskala desa diantaranya terdiri dari: 

1. Pengelolaan jaringan irigasi 

                                                           
34  Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, “Pengelolaan Keuangan Desa” (Bandung: 

Fokusmedia, 2014), h. 187. 
 
35  HAW.Widjaja, “Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia” (Cet. Ke-1; Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, 2007), h. 97. 
 
36  Bambang Suryadi, “Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa” (Cet. Ke-3; 

Lampung: Sai Wawai Publishin, 2016), h. 14. 
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2. Pengelolaan pasar desa 

3. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa 

4. Pengelolaan tambatan perahu 

5. Pengelolaan air minum berskala desa 

6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 

terpadu 

7. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian 

8. Pengelolaan permandian umum 

9. Pengelolaan embung desa 

10. Kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah propinsi 

atau pemerintah kabupaten kota 

11. Kewenangan lain yang ditetepkan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Selain kewenangan asli, kewenangan yang diberikan kepada tugas 

pembantuan kabupaten/kota dan desa juga dapat menerima urusan 

pemerintahan lain yang dipercayakan kepadanya.37 

3. Peraturan Desa 

“Peraturan desa adalah peraturan hukum perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa. 38  Peraturan desa dibentuk dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan 

                                                           
37 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Cet. Ke-2; 

Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 75. 
 
38 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. 
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desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus 

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya 

mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 

jangka panjang, menengah dan jangka pendek”. 

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan tetap memperhatikan kondisi 

sosial budaya masyarakat sekitar. Peraturan desa tidak boleh mengganggu 

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

Secara teori produksi produk hukum harus didasarkan pada empat konsep 

dasar, antara lain:39 

a. Dasar sosiologisnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan  

yang dibentuk harus dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai 

dengan kehidupan nyata masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup 

yang dibentuk harus sesuai dengan integritas, keyakinan dan 

kesadaran masyarakat. 

b. Dasar Filosofis, adalah landasan falsafah atau pandangan hidup, dan 

merupakan landasan cita-cita, ketika aspirasi menuangkan hasrat 

kedalam rancangan Undang-Undang/draft peraturan perundang-

undangan yang dihasilkan tidak akan bertentangan dengan nilai moral 

atau nilai adat yang berlaku di masyarakat. 

                                                           
39  Hamzah Halim dan Kemal Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang 

Peraturan Daerah (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 82. 
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c. Dasar Yuridis, yaitu landasan pembentukan peraturan perundang-

undangan ialah peraturan atau serangkaian peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang 

disusun oleh pejabat atau lembaga atas dasar kewenangan. 

d. Dasar Hukum, Tolak ukur tersebut diatas memberikan jaminan bahwa 

rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan 

cikal-bakal peraturan perundang-undangan yang diakui masyarakat, 

populis, dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-

banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan 

yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup 

sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai 

dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan 

masyarakat pada setiap era, mampu diwadahinya. 

4. Pemerintah Desa 

Pemerintahan desa ialah menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan 

dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar atau setempat 

dalam pemerintahan NKRI.40 Urusan pemerintahan kekuasaan desa meliputi 

urusan pemerintahan yang ada berdasarkan kekuasaan desa, urusan 

pemerintahan yang diserahkan kepada desa oleh kabupaten/kota, tugas 

pembantuan pemerintah dan pemerintah daerah, dan urusan pemerintahan 

lainnya. Diserahkan ke desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

                                                           
40 Christine, C.S.T Kansil, “Pemerintahan Daerah Di Indonesia” (Cet. Ke-3; Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), h. 58. 
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Pemerintah desa merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung 

dalam melayani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan, serta menjadi 

tonggak utama untuk keberhasilan semua yang diprogramkan pemerintah.41 

Tujuan pemantapan desa ialah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Upaya pengembangan kemampuan melayani masyarakat, selain 

menempatkan desa sesuai dengan urusan pemerintahan desa, memastikan 

tersedianya dana untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan 

masyarakat serta tersedianya sumber daya manusia yang mampu memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999, desa 

sebagai kesatuan masyarakat hukumberhak mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat sesuai dengan keturunan dan adat istiadat setempat 

yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah 

kabupaten.  Penjelasan ini mencakup makna logis dan konsekuensi dari 

kontruksi pemerintahan dan birokrasi. 42  Hal-hal yang mendasari 

penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut: 

a. Dasar pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah 

keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat 

b. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun 

hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta 

                                                           
41 Asrori, Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 

Kabupaten Kudus (Cet. Ke-1; Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, 2014), 
h. 112. 

42 Numan, Strategi Pembangunan Daerah, (Cet. Ke-3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2015), h. 233. 
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dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa 

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan 

mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan 

c. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau sub sistem dari 

sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan hak kepada desa 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa 

bertanggung jawab atas BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugas tersebut kepada bupati 

d. Sebagai wujud demokrasi, telah dibentuk organisasi perwakilan desa 

di desa untuk berperan sebagai badan hukum dan pengawas dalam 

pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, 

serta pengambilan keputusan kepala desa 

e. Sumber dana desa meliputi: pendapatan desa, bantuan pemerintah dan 

pemerintah daerah, pendapat lainnya yang sah, sumbangan pihak 

ketiga dan pinjaman desa 

f. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan 

kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa 

g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa 

mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa 

dari para warganya. 

5. Peran Pemerintah Desa 

a. Konsep Peranan 
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Peranan mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat 

2. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat 

3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. Peranan adalah tuntutan yang diberikan secara struktural 

(norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab), dimana terdapat 

serangkaian tekanan dan kemudian menghubungkan, membimbing, 

dan mendukung fungsinya dalam organisasi. 

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dan PP No. 43 tahun 

2014, pemerintah desa diberi kewenangan yang cukup besar. Pemerintah 

desa bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 

dilingkungan desa. Dinyatakan dengan jelas bahwa dalam sistem 

pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia, pemerintah desa 

bertanggung jawab untuk menangani urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat sekitar. Kepala desa yang dimaksud oleh 

pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan kata lain bahwa 

pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa 

yaitu sekretaris desa, satuan unsur kewilayahan dan tenaga pelaksana 

teknis. 



59 
 

Yang termasuk tugas kepala desa adalah melaksanakan 

pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, menyelenggarakan 

pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan 

Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan merupakan unsur 

penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu ketiga 

lembaga tersebut harus terus bersinergi membangun kekuatan dan 

bekerja secara harmonis dan berkesinambungan. Desa memiliki arti 

penting daam mengamankan dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan 

terutama yaitu pancasila, UUD 1945, dan NKRI.43 

b. Peran Kepemimpinan Kepala Desa 

Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa, dalam struktur organisasi pemeritah desa, Kepala Desa adalah 

pemimpin Pemerintah Desa yang tertinggi, dalam menjalankan tugasnya 

dibantu oleh aparatur desa. Kepala Desa dipilih melalui pemilihan umum 

oleh masyarakat kemudian diangkat dan dilantik oleh bupati dengan 

masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu 

kali masa jabatan berikutnya. 

Peran merupakan konsep terpenting dalam motivasi kerja. Begitu 

pula dalam membangun desa, kepala desa sebagai pucuk pimpinan desa 

memiliki peran yang amat vital dalam menentukan keberhasilan 

                                                           
43 Sakti Budhi Astuti AS, dan Cakra Diharja, “Peranan Partisipasi Masyarakat dalam 

Perencanaan Pembangunan Desa”, http://pep3d.jabarprov.go.id/index.php/berita/artikel/77- 
peranan-partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa, Diakses 29 April 2021 
Pukul : 13.07 
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pembangunan di desanya. Kepala desa adalah pemimpin desa yang 

ditunjuk dan dipilih secara resmi melalui pemilihan kepala desa 

(pilkades) dan dipercaya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebgai pucuk pimpinan 

organisasi pemerintahan desa. 

Kepala Desa sebagai pemimpin di desa tersebut adalah penguasa 

tunggal dalam arti: 

a. Membina kehidupan masyarakat disegala bidang 

b. Memimpin pemerintahan desa 

c. Mengkoordinasikan pembangunan desa 

Dalam proses pembangunan desa, kepala desa mengemban 

tugas yang lebih besar dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi 

yang telah memberikan tugas dan wewenang, termasuk 

bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat desa. Sebagai 

bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tidak dapat 

berjalan tanpa pemerintah desa sebagai organisasinya untuk 

melayani dan menjalankan tugasnya. Dalam dua konsep peran 

diatas, kepala desa juga berinteraksi dengan organisasinya, 

pemerintah desa. Kepala desa harus mampu mengintegrasikan 

kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan tujuan 

pemerintahan desa. Hal ini penting agar tugas yang dilakukan oleh 
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kepala desa dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat desa.44 

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 

2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa 

yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan 

pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat 

desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas 

yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke 

arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.45  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 ayat 1 yaitu “kepala desa 

mempunyai wewenang mengadakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya 

kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama 

Badan Permusyawaratan Desa, mengajukan atau membuat 

rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang sudah 

mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, 

menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 

APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa, mengembangkan dan memajukan 

                                                           
44 Darmini Roza & Laurensius Arliman, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam 

Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 

4 Nomor 3, 2017. 
 
45 Republik Indonesia, Undang-Undang No.6 Tentang Desa Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 
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kehidupan masyarakat desa, mengembangkan dan memajukan 

perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara 

partisipatif, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan 

dapat menunjuk dan memilih kuasa hukum untuk mewakilinya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan 

wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.46 

Dengan perannya, kepala desa dapat berinteraksi dengan 

pemerintah desa. Kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan 

desa dan bertanggung jawab serta bertanggung jawab atas 

kelangsungan dan keberhasilan pemerintah desa. Kepala desa 

menempati posisi strategis yang penting, tidak hanya dapat 

menambah kilau desa, tetapi juga dapat menentukan arah desa. 

Kepala desa memegang peranan penting karena bertanggung jawab 

mempimpin dan menggerakkan masyarakat untuk ikut serta 

mempercepat pembangunan desa. 

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang 

diinginkannya. Proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh 

seorang figur kepala desa dalam menjalankan roda 

pemerintahannya. Oleh sebab itu, B. H. Raven memberikan 

defenisi pemimpin sebagai “seseorang yang menduduki suatu 

                                                           
46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 

14 ayat 1. 
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posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi 

tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk 

mempertahankan diri serta mencapai tujuan”. Sehingga seorang 

kepala desa harus tegas dan berwibawa agar orang yang 

dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam 

kehidupannya di desa. D.O. Sears menyatakan bahwa pemimpin 

adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, menyampaikan 

bimbingan atau arahan, mengambil keputusan, menyelesaikan 

perselisihan diantara anggota kelompok, memberi dorongan, 

menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas 

kelompok.47 

Disamping itu kita perlu memahami dan mengetahui seni-seni 

dalam memimpin itu sendiri sehingga kita bisa paham dan 

mengerti model dalam kepemimpianan seseorang dalam 

memimpin orang atau kelompok yang dipimpinnya. Karena dalam 

proses kepemimpinan tidak terlepas dari gaya kepemimpinan 

seseorang dalam mempengaruhi kelompok atau orang yang 

mendapat pengaruh tersebut.48 

                                                           
47 Wirjana R. Bernadine MSW dan Supardo Susilo, Kepemimpinan (Dasar- Dasar dan 

Pengembangannya), (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 4. 
 
48

Ida Syafriyani, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan (Studi Akselerasi Percepatan 
Pembangunan desa)”, Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2016. 
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Jadi kepemimpinan kepala desa juga harus mampu memiliki 

ciri khas memimpin sesuai kondisi ruang dalam pola kehidupan 

serta kultur yang berlaku didaerah kepemimpinannya. 

6. Fungsi  Pemerintah Desa 

Fungsi pemerintahan desa adalah menyelenggarakan pemerintah 

merumuskan peraturan pembangunan tentang masalah pertanahan di desa, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan 

masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 

wilayah. Pemerintah desa melakukan pembangunan sebagai berikut: 

mengembangkan infrastruktur dan pembangunan pedesaan pendidikan dan 

kesehatan. Pemerintah desa bertanggung jawab atas sosialisasi dan 

menginspirasi orang dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan dan 

lain-lain. Kehidupan yang memberdayakan keluarga, pemuda, olahraga, dan 

karang taruna. Pemerintah desa juga menjalin hubungan kemitraan dengan 

organisasi masyarakat dan lembaga lainnya serta tugas dan tanggung jawab 

pemerintahan desa yang lain disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan.49 

7. Kepala Desa 

                                                           
49

 Rusyan Tabrani, Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa (Jakarta: Bumi Aksara, 
2018), h. 7. 
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Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan 

wewenang kewajiban mengatur keluarga di desa dan menjalankan tugasnya 

dan melaksanakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.50 

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah: 

a. Memimpin pekerjaan administrasi pemerintahan Desa 

b. Menumbuhkan kehidupan masyarakat pedesaan 

c. Menumbuhkan ekonomi pedesaan 

d. Menjaga ketertiban umum masyarakat desa 

e. Menengahi perselisihan masyarakat di desa, dan mewakili desanya diluar 

pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.51 

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan masyarakat melakukan tugas sebagaimana dimaksud kepala 

desa mempunyai kewenangan. 

1. Memimpin pelaksanaan pemerintahan tingkat desa 

2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 

3. Menguasai hak pengelolaan aset keuangan tingkat desa 

4. Merumuskan anggaran pendapatan dan belanja desa 

5. Memelihara kehidupan masyarakat pedesaan 

6. Membina perdamaian dan ketertiban masyarakat desa 

                                                           
50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 4 Nomor 82 Tahun 

2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
51  Republik Indonesia, Undang-Undang Pasal 101 Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Pemerintahan Daerah 
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7. Mengolah dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintergrasikannya sehingga mencapai skala ekonomi dalam produksi 

untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa 

8. Mengembangkan sumber pendapatan desa 

9. Mengusulkan dan menerima komisi sebagian kekayaan negara 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 

11. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

12. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

13. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.52 

8. Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berernang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.53 

                                                           
52 Emi Hariyati, Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu 

Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Jurnal Volume 3, Nomor 4 2015 
53 Arif Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa Jurnal Hukum dan Pemerintahan Volume 4, Nomor 1 2016. 
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Menurut pasal 1 angka 1 Desa memiliki kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional. Jadi 

yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk 

mengatur, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat. Pejabat yang berwenang adalah pemerintah desa yaitu kepala desa 

membantu kelembagaan tingkat desa, sebagai bagian integral dari 

pengelolaan tingkat desa. Yang artinya disebelah kepala desa dan perangkat 

desa memiliki unsur lain dalam melaksanakan pemerintahan desa.54 Kepala 

desa adalah pemegang kekuasaan pengeloaan keuangan desa dan hak 

pengelolaan kekayaan desa.55 

Selain kepala desa dibantu oleh perangkat desa, 56  Badan 

Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain ialah lembaga 

yang melaksanakan fungsi eksekutif sebuah pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa yang terdiri dari perwakilan desa 

keterwakilan daerah dan keputusan yang demokratis. Kepala desa memiliki 

posisi strategis dalam pengelolaan pemerintahan desa. Tapi ketika dalam hal 

penegakan hak desa, kedua lembaga tersebut memiliki status yang sama. 

Yakni kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

                                                           
54  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa Pasal 1 
 
55 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 

Ayat 2 
 
56

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1   
Ayat 4 
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B. Tokoh Agama 

1. Pengertian dan Peran Tokoh Agama 

a. Pengertian  

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama 

dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, dengan sendirinya ia menjadi 

suri tauladan dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. 57  Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terpandang, 

terkemuka/terkenal, panutan. 58  Dilihat dari kedua teori tersebut dapat 

dijelaskan pegertian tokoh adalah orang yang mempunyai pengaruh cukup 

besar terhadap masyarakat dan kemudian sukses dibidangnya yang 

ditunjukkan melalui karya-karya monumental. 

Dalam menentukan kualifikasi seseorang dapat dilihat dari pekerjaan 

dan aktivitasnya, misalnya seseorang dalam skala regional dapat dilihat dari 

apakah ia seorang manajer organisasi tingkat regional atau pemimpin suatu 

organisasi, atau seseorang yang telah memberikan sumbangsih bagi 

masyarakat setempat. Karakter dalam suatu bidang memiliki pemikiran dan 

karya nyata, yang memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan kualitas 

masyarakat setempat.59 

                                                           
57 Muhammad Rizqi, “Peran Tokoh Agama Dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu 

Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten 
Indramayu,” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), h. 2. 

 
58 Kamisa, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” (Surabaya: Kartika, 1997), h. 68. 
 
59 Agus Maimun dan Arief furchan, “Studi Tokoh” (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 

h. 11. 
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Pengertian Tokoh Agama adalah orang yang mempunyai pengetahuan 

tentang agama Islam dan melakukan amal dan akhlak berdasarkan 

ilmunya. 60  Berbeda dengan Muhammad Ali Azizi memberikan definisi 

bahwa tokoh agama adalah orang yang melaksanakan atau menyampaikan 

dakwah baik dengan cara lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik 

secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.61 

Istilah lain untuk tokoh agama adalah ulama yang artinya ulama yang 

berasal dari bahasa Arab dan bentuk jamaknya (plural) berasal dari kata 

alim yang artinya orang yang mengerti ilmu atau menguasai ilmu agama. 

Ulima berarti ahli ilmu atau ahli ilmu pengetahuan atau ilmuan yang 

berhubungan dengan agama. Penggunaan kata ini di Indonesia sedikit 

berbeda dengan makna aslinya dalam bahasa Arab. Di indonesia, alim bisa 

diartikan sebagai orang jujur yang tidak banyak bicara. Kata ulama 

digunakan dalam arti mufrad (tunggal), jadi kalau jamak, sesuai kaidah 

bahasa Indonesia, tambahkan atau ulangi kata sebelumnya sehingga menjadi 

ulama. 62  Ulama adalah orang yang mulia memiliki pemahaman yang 

mendalam tentang Islam, dan berfungsi sebagai panutan dan menerapkan 

agama dalam kehidupan mereka. 

Dalam masyarakat pengaruh ulama sangat besar dan dalam beberapa 

hal menentukan. Sukses tidaknya pembangunan suatu desa sangat 

                                                           
60 Saiful Akhyar Lubis, “Konseling Islami Kyai dan Pesantren” (Yogyakarta: eLSAQ 

Press, 2007), h. 169. 
 
61 Muh Ali Aziz, “Ilmu Dakwah” (Jakarta: Kencana 2004), h. 75. 
 
62 Taufik Abdullah, Agama dan Perubahan Sosial (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 3. 
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tergantung dari keikut sertanya ulama karena ulama memiliki pengaruh 

yang cukup besar dalam membimbing masyarakat untuk berpartisipasi 

membangun desa. Tanpa partisipasi dan kontribusi para ulama jalannya 

pembangunan tidak akan lancar bahkan akan berhenti ditengah jalan. 

Selanjutnya tokoh agama juga bisa dikatakan sebagai pengajar agama 

karena memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang agama serta dapat 

dijadikan contoh teladan dalam bersikap. Tokoh agama sebenarnya 

tergolong dari rakyat biasa tetapi karena ketekunannya dalam belajar, 

mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Pada masa penjajahan 

sebelum diperintah oleh Belanda, pegajar agama selain menguasai ilmu 

pengetahuan dibidang agama, juga banyak diantara mereka yang menguasai 

bidang-bidang lain.63 

Berkaca dari penjelasan-penjelasan diatas, maka bisa disimpulkan 

bahwa pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau 

mempunyai kelebihan dan keunggulan baik dibidang lain, lebih-lebih dalam 

bidang keagamaan. artinya bahwa mereka memiliki keunggulan hampir 

dalam setiap bidang dan menjadi pemimpin agama untuk memberikan 

bimbingan hidup yang baik agar mendapatkan kebahagiaan di dunia 

maupun di akhirat. 

b. Peran tokoh agama 

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” diartikan dengan 

“bagian yang diperankankan oleh seorang pemain”. Selain itu juga dapat 

                                                           
63 Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh, h. 10. 
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diartikan dengan “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah 

peritiwa atau kejadian”.64Sedangkan Soejono Soekamto mengatakan bahwa 

peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi dan sebagai sebuah proses 

untuk mencapai suatu tujuan.65 Peran yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah seseorang yaitu para ulama yang terlibat langsung dalam 

memberikan nasihat-nasihat atau bimbingan agama terhadap masyarakat 

yang ada di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima. 

Kemudian dalam sudut pandang sosiologi, Soerjono Soekanto 

mengemukakan bahwa peran mencakup 3 (tiga) hal yakni: 

1. Peran ialah suatu rancangan yang berkaitan dengan apa yang dapat 

dilakukan seseorang dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi 

2. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam konteks ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan 

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial kemasyarakatan.66  

Tokoh Agama memiliki peranan yang begitu besar dalam 

menyebarkan ajaran agama yang sesungguhnya, sehingga seorang 

individu penganut agama dapat lebih mendalami ajaran agama yang 

                                                           
64  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 854. 
 
65 Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta  Rajwali Pers, 1990), h. 269. 
66 Soerjano Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. Ke-43; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 217 
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dianutya, dan akhirnya dapat melaksanakan kewajiban yang 

diperintahkan oleh Allah swt. dan menjauhi larangan-Nya. Peran tokoh 

agama secara khusus peran meliputi perkembangan dan pembinaan 

karakter atau akhlak keagamaan individu penganut agama, agar 

mempunyai akhlak yang sesuai dengan yang terdapat dalam al-Qur’an 

dan Sunnah serta mencakup pembinaan akhlak keagamaan dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.67 

Menurut Imam Bawani, peran tokoh agama Islam dalam 

pembinaan akhlak memiliki tiga poin penting, yakni peran kaderisasi, 

pengabdian dan dakwah.  

a. Peran kaderisasi, tokoh agama Islam melakukan kegiatan 

pengkaderan di masyarakat. Seorang pemimpin agama Islam yang 

cakap harus mampu melaksanakan kaderisasi. Melaksanakan 

kaderisasi berarti menuntut pemuka agama untuk ikut serta dalam 

forum yang dikelola sendiri atau bekerja sama dengan oeganisasi 

(pengabdian diri). 

b. Peran pengabdian, pemuka agama Islam secara tidak langsung 

berkomitmen pada kegiatan masyarakat. Pemimpin agama Islam 

harus tampil di masyarakat untuk membantu dan membimbing 

kemajuan. tokoh agama kemudian bertindak dalam masyarakat, 

dengan harapan dapat membebaskan umat dari segala belenggu 

kehidupan dan berintegrasi kedalam masyarakat, sehingga dapat 

                                                           
67 Tarb Tahir Muin, Membangun Islam (Bandung: PT Rosda Karya, 1996), h. 3. 
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memahami kepribadian, cita-cita serta membimbing masyarakat 

untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Pemuka agama harus 

mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bertindak 

sesuai dengan kepribadian umat Islam, dan menjadi panutan bagi 

masyarakat dalam setiap perilakunya. 

c. Peran dakwah, karena dakwah merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama yang luas dan dapat 

mengajak, menyemangati, dan menginspirasi orang lain. Tokoh 

agama Islam berperan dalam melawan kebiasaan hidup yang tidak 

benar, membimbing mereka kejalan yang benar, mengekspresikan 

ide-ide kreatif dalam berbagai bidang pembangunan, dan 

menyadarkan masyarakat akan kehidupan masa depan yang lebih 

baik. Pemimpin agama memiliki kemampuan untuk memanusiakan 

manusia, menegakkan kebenaran, mencegah kejahatan, dan 

menciptakan masyarakat dengan keyakinan yang teguh.68 

2. Karakteristik dan tanggung jawab tokoh agama 

a. Karakteristik 

Imam Al-Ghazali menggambarkan sifat karakteristik seorang tokoh 

agama atau ulama, yaitu sebagai berikut:  

1. Orientasi aktivitasnya untuk membangun dan mendekatkan diri 

kepada Allah swt. 

                                                           
68 Imam Bawani, “Cendernisasi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Islam” (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1991), h. 5. 
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2. Orientasi keilmuanya selalu diperhitungkan dengan mempertanggung 

jawabkanya di akhirat 

3. Penuh kesederhanaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

4. Penuh bersemangat untuk senantiasa meningkatkan keilmuannya 

5. Selalu konsisten dalam berbuat dan berucap 

6. Komitmensi keagamaanya selalu ditingkatkan 

7. Tepat dan selalu waspada dalam memberikan dan menyampaikan 

fatwa 

8. Tidak berambisi untuk mendapatkan posisi penting.69 

b. Tanggung jawab 

Menurut Hamdan Rasyid tokoh agama memiliki tanggung jawab 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Menggunakan tablikh dan dakwah dalam membimbing umat  

Para pemuka agama memiliki kekuasaan penuh untuk mengajar, 

mendidik, dan membimbing manusia agar menjadi orang yang 

beriman dan menaati ajaran Islam. 

2. Melaksanakan perintah amar ma’ruf nahi mungkar 

Tokoh agama wajib melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar 

kepada masyarakat (umat) dan penguasa atau pejabat tinggi negara, 

terutama para pemimpin, karena sikap dan tindakannya 

mempengaruhi masyarakat. 

3. Memberikan contoh yang baik bagi masyarakat 

                                                           
69  Moh. Mahfud, “Spiritualitas al-Qur’an Dalam Membangun Kearifan Umat” 

(Jogjakarta: UII Press, 1999), h. 439. 
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Dalam menjalankan ajaran Islam Para tokoh agama harus konsikuen 

terhadap diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, serta 

masyarakat yang ada di sekitarnya. Salah satu faktor keberhasilan 

Rasulullah Saw dalam berdakwah adalah tidak lain,  karena beliau 

dapat dijadikan contoh bagi umatnya. Sebagaimana yang yang telah 

Allah firmankan dalam surat al-Ahzab/33: 21, yang berbunyi: 

                     

         

Terjemahnya: 

Sesungguhnya sudah ada pada Rasulullah itu suri tauladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 
menyebut Allah.70 
 

4. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam 

ajaran islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah 

Para tokoh agama harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat 

dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan. 

5. Memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat 

Seorang tokoh agama harus mampu memberi keputusan terhadap 

berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dengan seadil-adilnya 

seperti yang diterangkan dalam al-Qur’an dan Sunnah. 

                                                           
70

 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemah Indonesia, h. 
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6. Membina orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi 

pekerti 

Oleh karena itu, nilai-nilai agama Islam dapat menghayati jiwanya, 

dan pada akhirnya memiliki akhlak yang bermandiri, berkarakter yang 

kuat dan terpuji, taat beragama, mendapat disiplin dalam beribadah, 

dan saling menghargai. Jika masyarakat sudah memiliki orientasi 

kehidupan moral, maka mereka bisa mengambil sisi positif dan 

membuang sisi negatifnya untuk menyaring masuknya budaya asing. 

7. Menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam 

Yaitu terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi 

ketidakadilan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, perampokan, 

pencurian yang terjadi dimana-mana, bencana yang terus melanda 

manusia,  serta kejahatan-kejahatan lain yang diluar nalar manusia 

sehingga umatpun merasa dilindungi, yang pada akhirnya merasa 

tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah arahannya.71 

3. Tugas dan fungsi tokoh agama 

a. Tugas 

Tokoh agama memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

masyarakat. Segala keputusan baik yang bersifat keagamaan, sosial, 

politik maupun hukum, harus sesuai dengan petunjuk para tokoh agama. 

Tokoh agama memainkan peran yang ideal sebagai promotor perubahan 

sosial dalam pembangunan masyarakat. Tokoh agama dapat memainkan 
                                                           

71 Hamdan Rasyid, Bimbingan Ulama Kepada Umara dan Umat (Jakarta: Pustaka Beta, 
2007), h. 22. 

 



77 
 

tiga peran penting yaitu peran pendidikan meliputi seluruh aspek fitrah 

manusia dan membentuk karakter. Kedua, dapat memberikan inspirasi 

kepada masyarakat dalam keadaan yang tidak pasti. Ketiga, peran dalam 

konruksi sistem, tradisi dan budaya, mencerminkan kemuliaan dan 

keagungan.72 

Secara umum, tugas seorang tokoh agama adalah sebagai penuntun 

dan pengarah dalam keilmuan keagamaan masyarakat atau umat. 

Memberikan inspirasi dan bimbingan dalam pertemuan majelis taklim 

yang ada di masyarakat. 

Dilihat dari sisi sosiologis tugas-tugas Tokoh Agama yaitu:  

1. Mengawasi, membimbing, serta menyalurkan perilaku warga 

masyarakat yang dipimpinnya 

2. Memberikan kerangka berpikir yang jelas serta bisa dijadikan 

pegangan bagi pengikut-pengikutnya 

3. Bertindak sebagai wakil kelompok yang dipimpinya.73 

Adapun pendidikan akhlak yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah tentang bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. 

Kesopanan adalah suatu perilaku yang populer dan memiliki nilai 

yang alami atau natural. Kesantunan mengacu pada sikap atau 

perilaku seseorang yang menghormati dan ramah terhadap orang yang 

                                                           
72 Tri Wibowo dan M. Turhanyani, “Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Kerukunan 

Antar Umat Beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”, Kajian 

Moral dan Kewarganegaraan, (II), h. 844-845. 
73  Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 256. 
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berinteraksi langsung dengannya. Perwujudan dari sikap sopan santun 

ini adalah tingkah laku yang menghormati orang lain melalui 

komunikasi yang menggunakan bahasa yang tidak merendahkan 

orang lain.74  Sopan santun secara umum adalah peraturan hidup yang 

muncul dari hasil pergaulan dalam kelompok sosial. Norma 

kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma 

kesopanan akan berbeda-beda diberbagai tempat, lingkungan dan 

waktu. Adapun proses pembentukan akhlak sopan santun sebagai 

berikut: 

a. Qudwah/uswah (Keteladanan)  

Tokoh agama yang memberikan teladan perilaku yang baik, 

biasa akan diikuti oleh masyarakat di sekitar. Keteladanan tokoh 

agama sangat penting bagi pendidikan moral warga masyarakat 

sekitar, baik anak-anak, remaja, maupun orang desawa. 

Keteladanan yang baik merupakan kiat yang mujarab dalam 

pengembangan perilaku moral bagi anak dilingkungan masyarakat. 

b. Ta’lim (Pengajaran)  

Dengan mengajarkan perilaku keteladanan, akan terbina 

perilaku yang baik. Ajarkan sikap hormat dan segan kepada anak, 

agar ada rasa saling menghormati kepada yang lebih tua.  

c. Ta’wid (Pembiasaan)  

                                                           
74 Puspa Juwita, “Pemebinaan Etika Sopan Santun Peserta Didik Kelas V Melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar No 45 Kota Bengkulu”, Journal Ilmiah PGSD, 
(I), h. 27-36. 
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Pembiasaan perlu ditanamkan dalam membina pribadi yang 

berakhlak. Sebagai contohnya, dengan membiasakan anak 

membaca basmalah sebelum makan dan menggunakan tangan 

kanan. Jika hal tersebut ditanamkan sejak dini, ke depan ia akan 

tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia ketika dewasa. 

d. Targhib/reward (Pemberian hadiah)  

Memberikan semangat, baik berupa pujian maupun dalam 

bentuk hadiah, akan menjadi salah satu latihan positif dalam proses 

membentuk sebuah akhlak. Secara psikologis, seseorang 

memerlukan motivasi atau dorongan ketika hendak melakukan 

sesuatu. Dalam hal ini tokoh agama harus memberikan semangat 

dalam memebentuk ahklak yang baik, terutama yang berkaitan 

dengan hal  kesopanan terhadap orang yang lebih dewasa.  

e. Tarhib/Punishment (Pemberian ancaman/Hukuman)  

Dalam membentuk akhlak, terkadang sangat diperlukan agar 

seseorang tidak bersikap menyimpang, dengan demikian seseorang 

enggan ketika akan melanggar norma tertentu.75 

‘Dengan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia telah dibiasakan 

dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan itu akan menjadi sesuatu 

yang ringan. Dengan demikian, ajaran-ajaran akhlak akan 

diamalkan dengan baik oleh umat Islam. Terutama dalam hal 

menjaga kesopanan di masyarakat sekitar, tentunya akan tercipta 

                                                           
75 Samsul Munir Amin, “Ilmu Ahklak” (Jakarta: Amzah, 2016), h. 28-29. 
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kehidupan rukun, damai, serta sejahtera. Inilah inti dari ajaran 

Islam yang diajarkan oleh Nabi, dengan sabdanya, sesungguhnya 

aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. 

b. Fungsi tokoh agama 

Peran penting para tokoh agama sangat dibutuhkan sebagai sarana 

media menguat keyakinan para penganut agama yang dianutnya. Peran 

tokoh agama setiap agama yang ada di Indonesia pada khususnya 

memiliki tanggung jawab besar dalam menguatkan ajarannya kepada 

umat.76 

Secara esensial paling tidak ada dua fungsi keagamaan yang cukup 

sentral dari tokoh agama, yaitu: 

1. Fungsi pemeliharaan ajaran agama  

Makna dari fungsi pemeliharaan adalah bahwa tokoh agama 

memiliki hak dan wewenang untuk memimpin upacara-upacara 

keagamaan, di samping berfungsi sebagai penjaga kemurnian ajaran 

agamanya. Karena itu ia selalu mengajarkan ritual keagamaan secara 

benar dan berperilaku sesuai dengan ajarannya. Ia akan bereaksi dan 

mengoreksi bila terjadi penyimpangan.  

2. Fungsi pengembangan ajaran agama  

Fungsi dalam mengembangkan ajaran adalah bahwa mereka 

berupaya melakukan misi untuk menyebarkan ajaran agama dalam 

rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas penganutnya.  

                                                           
76 Elli M Stiadi, “Pengantar Sosiologi” (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 34. 
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Fungsi tokoh agama yang begitu strategis dan tugas-tugasnya yang 

sangat penting membuat tokoh agama atau kiyai harus memenuhi 

profil ideal.77 

Berdasarkan urain tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa, 

tugas dan fungsi tokoh agama dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan, tokoh agama memiliki tanggung jawab yang cukup 

besar dalam menjaga dan memelihara ajaran agama supaya tidak 

terjadi penyimpangan dalam mengembangkan ajaran agama demi 

mengembangkan sumber daya bagi penganutnya, dengan memberikan 

bimbingan agama Islam dengan tujuan untuk membimbing 

masyarakat agar memiliki nilai-nilai agama. 

C. Perkawinan Londo Iha (Kawin Lari) 

1. Pengertian perkawinan londo iha (kawin lari) 

Kawin lari merupakan tindakan melarikan seseorang wanita tanpa izin, 

yang bertujuan hidup bersama untuk menikah. Ini juga bisa diartikan 

menculik pengantin wanita baik dengan taktik, paksaan, maupun ancaman. 

Kawin lari terjadi disebabkan oleh rasa suka sama suka. Menurut Hilman 

Hadikusuma, bahwa latar belakang terjadinya kawin lari dikarenakan: 

1. Perempuan telah dijodohkan dengan laki-laki lain yang tidak disukai 

oleh anaknya 

2. Lamaran pihak laki-laki ditolak oleh keluarga perempuan sehingga 

perempuan bertindak sendiri 

                                                           
77 Ronald, Tokoh Agama Dalam Masyarakat, Edisi Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

h. 28. 
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3. Syarat-syarat pembiayaan dan upacara perkawinan yang diminta pihak 

perempuan tidak dapat dipenuhi pihak laki-laki 

4. Laki-laki dan perempuan telah berbuat yang bertentangan dengan hak 

adat dan hukum agama dengan kata lain hamil diluar nikah, dan lain-

lain.78 

Di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang dikenal dengan kawin lari 

ini, sebut saja seperti di Sumatra, Bali, Bugis-Makassar, Lombok, Lampung. 

Kawin lari di Batak Angkola Sumatera Utara, kawin lari disebut 

marlojong. Perkawinan marlojong memang tidak populer, namun biasanya 

dijadikan upaya terakhir ketika seorang pria menemui kendala, seperti disukai 

calon mertuanya, kakaknya belum menikah, dan sebagainya. Kawin lari dalam 

adat Bali dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan yang berbeda kasta, 

terutama jika kasta perempuan lebih tinggi dari kasta laki-laki. Kawin lari 

dalam adat Lombok, lebih sopan untuk menikah secara sembunyi-sembunyi 

dari pada meminta kepada orang tua. Namun suku asli Lombok memiliki 

peraturan tentang mencuri anak perempuan, anak perempuan tidak dapat 

dibawa langsung kepada laki-laki dan harus dititipkan kepada kerabat laki-laki. 

Setelah tinggal selama satu hari, kerabat laki-laki mengirim surat kepada 

keluarga perempuan, memberitahukan bahwa anak perempuannya telah dicuri 

dan bersembunyi ditempat yang dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh 

keluarga perempuan. 

                                                           
78 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Alumni, 1983), h. 34. 
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Pengertian dari kawin lari Menurut Ter Haar perkawinan lari ada dua 

macam yaitu perkawinan lari bersama dan perkawinan dibawa lari. Dalam 

perkawinan lari bersama pihak yang ingin melakukan perkawinan melakukan 

lari secara bersama-sama dengan tidak ada pinang-meminang atau tidak 

melakukan pertunangan secara formil. Perkawinan ini biasa disebut dengan 

perkawinan lari bersama atau melarikan diri secara sama-sama. Tujuannya 

ialah untuk menjauhkan diri dari segala kewajiban sebagai akibat perkawinan, 

dan untuk menjauhkan diri dari tantangan pihak orang tua dan sanak saudara 

beserta keluarga.79 Kemudian yang dimaksud dengan perkawinan dibawa lari 

adalah lari bersama seorang perempuan yang telah ditunangkan (mempunyai 

tunangan) atau dinikahkan dengan laki-laki lain.80 

Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana 

frasa kawin lari mencakup dua istilah, yaitu pernikahan dengan cara lari 

bersama-sama dan pernikahan membawa lari. Pernikahan lari bersama 

dimaksudkan yaitu calon suami isteri melakukan lari bersama dengan tidak 

melakukan peminangan atau pertunangan secara formal. maka terjadi 

pernikahan lari bersama atau melarikan diri secara sama-sama. Adapun 

perkawinan bawa lari yaitu lari dengan seorang wanita yang telah di tunangkan 

dengan laki-laki lain atau membawa lari perempuan dengan cara paksa.81 

                                                           
79Ter Haar, Beigselen En Stelsel Van Het Adatrecht, ed in, Asas-Asas dan Susunan 

Hukum Adat Terj. Soebakti Poespnoto, h. 193. 
 
80Ter Haar, Beigselen En Stelsel Van Het Adatrecht, ed In, Asas-Asas dan Susunan 

Hukum Adat Terj. Soebakti Poespnoto, h. 193. 
 
81Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

h. 225. 
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Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa kawin lari merupakan 

perkawinan yang dilakukan tanpa didahului dengan peminangan, baik 

perkawinan tersebut dilakukan dengan lari bersama-sama antara pasangan, 

maupun perkawinan dimana pihak laki-laki membawa lari perempuan yang 

telah dipinang orang lain. 

Rumusan kawin lari yang dipaparkan oleh kedua ilmuan diatas sedikit 

berbeda sama kawin lari yang terjadi di Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bima 

sendiri dalam melarikan si wanita, si pria menitipkan si wanita ke tempat yang 

telah di tentukan oleh pria tersebut yaitu semisal ke tempat ketua RT atau 

sesepuh desa yang dinilai memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

masyarakat. 

Perempuan tersebut ditempatkan selama 1X24 jam, keesokan harinya 

ketua RT melaporkan kepada kedua orang tua perempuan bahwa anaknya 

dibawah pergi oleh seorang laki-laki dan dititipkan atau di tempatkan di 

rumahnya atau rumah kerabatnya yang memiliki pengaruh cukup besar di 

kampung tersebut. Selanjutnya jika kawin lari tidak disetujui oleh orang tuanya 

karena penilaian masyarakat negatif, perempuan tersebut akan merasa malu. 

Jadi mau tidak mau, untuk menjaga nama baik seorang perempuan dan 

kehormtan dan martabat orang tua dan keluarganya, pernikahan harus 

dilanjutkan. 

Kawin lari di Bugis-Makassar mengenal dengan istilah silariang ialah 

membawa lari si gadis. Silariang di suku Bugis-Makassar bisa menimbulkan 

sirri’, apabila ada anggota keluarganya dibawa lari atau pergi bersama laki-laki 
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akan menjadi to’ masiri’ mereka berkewajiban untuk membunuh laki-laki yang 

melarikan anak perempuan mereka, bila menemuinya untuk menghindari 

peristiwa tersebut harus melalui proses yang disebut meddeceng artinya 

memperbaiki kembali. 

Memang kedua suku ini sangat menjaga sifat siri na pacenya, ketika salah 

satu keluarganya (perempuan) dibawah lari oleh laki-laki, maka laki-laki itu 

akan diejek, dihina, diusir dari desa, disiksa bahkan sampai dibunuh oleh 

keluarga perempuan.82 

Nah dilihat dari perbuatan-perbuatan diatas, jelaslah bahwa para pelaku 

kawin lari menghadapi tantangan dan resiko yang sangat besar, tentunya 

tantangan dan resiko tersebut harus dihindari, karena dalam Islam masih 

banyak cara yang lebih baik untuk menjalani hubungan selain kawin lari. 

Adapun cara-cara yang dianjurkan adalah: 

a. Mendatangi dan membicarakan baik-baik tentang hubungannya, 

bahwasannya ingin lebih serius menjalani hubungan dengan anaknya 

sampai ke jenjang pernikahan 

b. Meyakinkan kepada kedua orang tua si wanita bahwa dia pasti akan 

membahagiakan putrinya 

c. Menyampaikan dengan cara yang jujur bahwa kita amat sangat mencintai 

putrinya, dan lain sebagainya. 

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada yang sulit, hanya saja 

manusia sendiri yang menyulitkan dirinya, setiap masalah ada jalan 
                                                           

82Andi Moein MG. Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Sirik Na Pacce, 
(Ujung Pandang: Yayasan MAPRESS, 1990), h. 12. 
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keluarnya dan bisa diselesaikan secara baik-baik. Seperti dikutip dalam 

buku tentang siri na pace yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia, 

yaitu: 

 “janganlah ditinggalkan oleh kecakapan dan kejujuran. Yang 

dinamakan cakap: tidak ada yang sulit dilaksanakan, tidak ada juga 
pembicaraan yang sulit disambut dengan kata-kata yang baik serta 
lemah lembut, percaya kepada sesama manusia. Yang dinamakan 
jujur: perbuatanya baik, pikirannya benar, tingkah lakunya baik dan 
juga takut kepada tuhan”.83 

Berdasarkan hukum adat bahwa apabila yang melakukan kawin lari dan 

ingin melaksanakan kawin sah maka pihak laki-laki akan dikenakan denda 

berupa uang dan barang. Besar kecilnya uang dan barang akan ditentukan 

oleh hasil musyawarah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. 

2. Perkawinan Pada Masyarakat Bima 

Perkawinan masyarakat Bima pada umumnya dilangsungkan setelah 

musim panen dan juga dilakukan pada saat bulan-bulan bersejarah menurut 

agama Islam, seperti bulan maulid, rajab dan julhizah. Pemilihan bulan-

bulan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi karena bertepatan dengan 

musim panen. Selain bulan-bulan yang disebutkan tadi, juga ada bulan yang 

menjadi pantangan untuk dilangsungkan perkawinan, yaitu bulan zulkaidah. 

Pemilihan bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan acara perkawinan, 

hanyalah karena pertimbangan faktor ekonomi saja.84 

Pernikahan di masyarakat Bima tidak semua diawali dengan cara baik. 

Sebagian mereka melakukan pernikahan karena suatu keadaan tertentu yang 

                                                           
83Mustari Idris Mannahao, Siri’ na Pesse (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h.  31. 
 
84 Muhammad Fahrir Rahman, Islam di Nusa Tenggara Barat, (Mataram: ATLI, 2012), h. 
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dikehendaki dan pernikahan tersebut dianggap menyimpang dari kehendak 

adat yaitu pernikahan londo iha. 

Rangkaian pernikahan ini dianggap tidak baik, karena prosedurnya 

yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Londo iha di Bima khususnya desa 

Nunggi dikenal dengan istilah kawin lari. Kawin lari bagi masyarakat Islam 

di Bima berkonotasi negatif dan ini terjadi tentu didasarkan atas faktor-

faktor yang tidak diinginkan, seperti terjadinya hamil diluar nikah, tidak 

adanya persetujuan dari kedua orang tua atau pihak keluarga, adanya 

pemaksaan dari pihak laki-laki sehingga membawa kabur si perempuan dan 

lain-lain. 

Londo iha dalam adat Bima adalah perkawinan yang berawal dari 

ketidaksetujuan orang tua, tapi karena atas dasar saling mencintai mereka 

tidak lagi berpikir panjang akan resiko kedepannya. Lamaran dan 

persetujuan perkawinan diantara keduanya, biasanya akan terjadi setelah 

mereka melakukan londo iha, yang berarti untuk menjaga kehormatan dan 

martabat anaknya maka melanjutkan prosesi anaknya lewat pernikahan 

adalah jalan terakhir yang diambil.85 

Diantara masyarakat adat yang memiliki prinsip kekerabatan patrilineal, 

seperti di Bima Nusa Tenggara Barat. Kawin lari merupakan pelanggaran 

aturan adat yang tidak dituntut, tetapi hanya diselesaikan dengan cara 

bermusyawarah oleh kerabat yang bersangkutan sesuai dengan hukum adat. 

                                                           
85  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah 

Nusa Tenggara Barat (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979), h. 37. 
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Perkawinan lari merupakan pelanggaran adat karena menculik sang 

gadis dari kekuasaan orang tua. Adanya pembiaran-pembiaran dari berbagai 

pihak menjadi penyebab maraknya kasus londo iha tersebut. Selain itu 

adanya perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain mempunyai 

andil besar dalam kendala-kendala pemerintah dan tokoh agama desa 

Nunggi dalam mengantisipasi terjadinya londo iha. Sering kali dalam 

menangani kasus londo iha  tidak sedikit yang mengkritik bahwa londo iha 

itu tidak usah dikasih keringanan dengan melakukan musyawarah atau 

perundingan. Namun banyaknya yang mengkritik setara juga banyak dengan 

yang mendukung bahwa orang yang melakukan londo iha layak untuk 

diperbaiki atau dimusyawarahkan. Bahkan ketika jalan musyawarah tidak 

mampu menyelesaikan masalah maka penyelesaiannya bisa sampai ketahap 

hukum perdata adat atau hukum antar perdata adat dengan jalan 

musyawarah di luar pengadilan Negeri. Penyelesaiannya diluar pengadilan 

lebih dirasakan keadilan dari pada didalam pengadilan.86 

Menurut adat Bima, kawin lari atau selarian merupakan pelanggaran 

adat, selama syarat-syarat adat kawin lari dapat dibuktikan dan dibenarkan, 

misalnya seorang gadis meninggalkan surat atau barang sebagai tanda 

kepergiannya melakukan selarian. Gadis itu di tempatkan di rumah pemuka 

adat atau dibawah pengawasan pemimpin adat atau sesepuh kerabatnya, dan 

pihak yang melarikan diri harus segera memberitahukan kepada sesepuh 

atau pemuka adat dari pihak perempuan. Jika syarat-syarat tersebut tidak 
                                                           

86 Sution Usman, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 
105-106. 
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dipenuhi maka perempuan berhak mengadu ke alat negara, sebaliknya jika 

terpenuhi berkaitan dengan utusan yang ditolak oleh perempuan atau pihak 

perempuan melecehkan utusan pihak laki-laki, maka berarti menghina atau 

melanggar kode kehormatan adat orang tersebut. Kerabat atau tetua adat 

dari pihak laki-laki dapat menuntut ganti rugi dari pihak perempuan. 

Apabila antar kedua belah pihak terjadi perselisihan sebagai akibat 

terjadinya kawin lari, dan mereka tidak dapat menyelesaikan secara 

musyawarah maka menjadi kewajiban alat Negara atau penguasa 

pemerintahan setempat untuk turun tangan menyelesaikan dan 

mendamaikan kedua belah pihak. Penyelesaian semata-mata berdasarkan 

hukum pidana adalah suatu kekeliruan dalam mencari keadilan.87 

Pada dasarnya anak muda itu sebenarnya ingin melakukan perkawinan 

dengan cara yang baik tapi karena salah satunya takut hubungannya tidak di 

restui maka mereka menempuh jalan londo iha sebagai alternatifnya sebab 

dengan cara londo iha hubungan perkawinan mereka akan dipercepat. 

Istilah londo iha berasal dari bahasa Bima yang berarti kawin lari. Londo 

iha terdiri dari dua kata yakni kata londo dan iha. Londo artinya turun 

sedangkan iha artinya rusak jadi kalau digabungkan londo iha adalah turun 

rusak. Dikatakan turun rusak adalah karena menurunkan seorang gadis dari 

rumah orang tuanya atau bahasa kasarnya adalah menculik sang gadis dari 

orang tuanya untuk kemudian dibawa lari ke tempat-tempat kerabat atau 

tempat tokoh-tokoh adat yang memiliki pengaruh dalam lingkungan tersebut 
                                                           

87
Mohammad Asmawi, “Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan” (Jakarta: 

Darussalam, 2004), h. 23. 
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sehingga diistilahkanlah sebagai kawin lari karena perkawinannya tidak 

diawali dengan pelamaran atau peminangan. 

Oleh karena itu londo iha dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

istilah kawin lari.88 Lari berarti cara (teknik). Terkait dengan hal tersebut, 

tindakan melarikan diri atau melepaskan adalah tindakan nyata untuk 

membebaskan anak perempuan dari belenggu orang tua dan keluarganya. 

Ini adalah tindakan pertama seorang pemuda, apakah dia mendapat 

persetujuan gadis itu atau tidak, dia menginginkan kekuasaan dari orang tua 

atau anggota keluarganya yang menjadi wali gadis itu, dan kemudian 

mendapatkan kemungkinan untuk membawa gadis itu pergi atau berada 

dalam lingkungan keluarganya. Selain itu jika sigadis itu setuju untuk 

memenuhi ketentuan hukum adat, dia pasti akan menikah. Melarikan diri 

bersama-sama berarti awal dari tindakan pelaksanaan pernikahan. 

Oleh beberapa kemungkinan adat, tindakan ini dapat mengakibatkan 

kegagalan. Namun jika seorang gadis berhasil direnggut oleh seorang pria, 

kemungkinan gagalnya sangat kecil. Setelah anak perempuan dibawah pergi 

(lari) dan disuruh tinggal di rumah saudara laki-laki yang membawa pergi 

anak perempuan tersebut, masyarakat melakukan berbagai cara atau 

tindakan untuk selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses hubungan 

perkawinan agar anak perempuan tersebut benar-benar menjadi isteri dari 

suami yang bersangkutan dengan pengakuan perlindungan dari keluarga dan 

masyarakat.  
                                                           

88  Butomi Saladin, “Tradisi Merari Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum 
Islam” (Journal al-Ahkam, Volume 8 Nomor 1 Juni 2013), h. 24. 
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Dalam adat masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat di rumah saudara si 

pemuda tersebut berlaku asas bahwa perkawinan berdasarkan keinginan dan 

pilihan bebas kedua belah pihak. Untuk itu, adat memberikan kesempatan 

kepada pemuda dan pemudi untuk bertemu dan berkenalan sehingga mereka 

dapat menentukan pilihannya sendiri. Misalnya pada saat menanam padi di 

kebun, mencangkul di sawah, mengambil air di sungai, pesta dan lain-lain.89 

Selain kesempatan yang tidak disengaja, adat juga memberikan kesempatan 

untuk saling memahami lebih dalam melalui lembaga adat yang dalam 

bahasa Bima seperti eda angi cili (pertemuan rahasia). Eda angi cili 

biasanya digunakan untuk berkenalan agar keduanya lebih dekat dan lebih 

mengenal satu sama lain serta memiliki kesempatan untuk membicarakan 

rencana pernikahan mereka di masa depan.90 

Pria dan wanita dalam bahasa Bima mone labo siwe dalam hubungan 

tersebut setuju untuk tetap setia dan memutuskan untuk berlari bersama 

pada malam yang telah dijadwalkan, dan kemudian tinggal dan bersembunyi 

untuk sementara waktu di tempat khusus yaitu di rumah kerabat si pria atau 

tempat persembunyian khusus. Biasanya mereka memilih rumah kerabat 

yang terletak diluar kampung asal si wanita atau yang agak jauh dari rumah 

si wanita tersebut. Paling lambat tiga hari kemudian, gadis itu dibawa pergi. 

Muncullah kegiatan masyarakat untuk menyelesaikan pernikahan tersebut 
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 Erni Budiwanti, Islam Sasak: Waktu Telu Versus Lima (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 48. 
 

90Al-Shabbagh Mahmud, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Hukum Islam (Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya Offiset, 1991), h. 62. 
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dimulai oleh kedatangan pihak laki-laki kepada pihak wanita yang disebut 

pembayun.91 

Oleh karena itu kegiatan pelarian dimulai dengan perkenalan dan 

perkenalan agar lebih akrab, diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak 

untuk menikah dan berencana untuk lari bersama pada malam yang telah 

dijadwalkan, dan kemudian diakhiri dengan berbagai upacara yang 

ditentukan oleh adat. 

3. Kawin lari dalam perspektif hukum Islam 

Al-Qur’an memandang pernikahan sebagai salah satu peristiwa 

terpenting dalam kehidupan umat manusia, yang dapat dilihat dalam 

banyaknya ayat yang menjelaskan pernikahan dan semua persoalannya. 

Secara umum ayat ini memberi tuntunan moral tentang bagaimana 

manusia melakukan perkawinan, sehingga dapat dijadikan sebagai 

pengantar bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang aman, tentram 

dan bahagia sebagaimana yang di ridhoi oleh yang maha kuasa. 

Untuk itu, Islam telah merumuskan sejumlah aturan yang harus 

dipatuhi, antara lain: tata cara memilih pasangan, peminangan, pemenuhan 

mahar dan sebagainya. Syarat-syarat yang berkaitan dengan syarat sahnya 

perkawinan juga tidak kalah pentingnya. Para ulama terus merumuskan 

beberapa rukun dan syarat pernikahan berdasarkan al-Qur’an dan sunnah, 
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yaitu adanya pasangan suami isteri, mahar, persetujuan dan penerimaan 

dua saksi, wali ijab kabul.92 

Pelaksanaan perkawinan di desa Nunggi kecamatan Wera Kabupaten 

Bima tidak selalu dimulai dengan peminangan atau pelamaran, cara yang 

berbeda kerap terjadi yaitu dengan cara menempuh londo iha. Namun 

yang menjadi pertanyaan adalah apakah londo iha berdampak pada proses 

ijab dan kabul, yaitu apakah wali perempuan tersebut tidak bersedia 

menikahkan anaknya (tidak bersedia menjadi wali). Dan permasalahan lain 

yang muncul adalah perdebatan tentang mahar yang harus di sepakati 

secara bersama. 

Didalam pernikahan, mahar adalah salah satu kewajiban yang 

harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon isteri. Hal ini 

sebagaimana difirmankan oleh Allah swt. Dalam Qs. al-Nisa/4: 4, yang 

berbunyi: 

                         

        

Terjemahanya: 

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan 
senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan 
senang hati.”.93 
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Mazhab maliki menyebutkan bahwa mahar harus dibayarkan oleh calon 

suami kepada calon isterinya walaupun hanya digunakan sebagai denda atau 

uang ganti bagi isteri atau kompensasi bagi wali yang menikahkannya.94 

Dari apa yang dijelaskan oleh mazhab Maliki tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sentuhan seorang suami merupakan salah satu syarat wajib 

membayar mahar. Oleh karena itu menurut mazhab Maliki tidak perlu 

menghadirkan mahar saat melaksanakan akad nikah. 

Sedangkan menurut Hanafi, ketika memenuhi akad nikah, mahar 

merupakan kewajiban tambahan yang statusnya setingkat dengan mencari 

nafkah. Akad nikah adalah pertukaran kepentingan antara suami dan isteri. 

Akad nikah adalah syarat utama untuk memperoleh izin, dan juga merupakan 

hak setiap orang untuk saling bertukar manfaat. Dan untuk memperoleh 

manfaat tersebut, suami harus membayar mahar. Oleh karena itu, jika akad 

nikah telah terjadi berarti diharuskan untuk membayar mahar.95 

Selain itu mazhab syafi’i dengan jelas menunjukan bahwa akad nikah 

adalah pertukaran antara calon suami dan isteri. Oleh karena itu, dengan akad 

nikah, calon pasangan berhak untuk saling menukar bukan untuk dimiliki. 

Jumlah mahar yang wajib adalah kadar yang harus memiliki nilai, namun 

dianjurkan untuk tidak melebihi mahar yang diberikan nabi kepada isteri dan 

putrinya hingga 500 dinar. Tapi bisa juga hanya sepotong besi bahkan jasa.96 

                                                           
94 Malik bin Anas, Al-Muwatto (ttp: ttl), h. 3. 
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Selain itu, wali dalam perkawinan, merupakan rukun yang harus ada, 

artinya kalau tidak ada wali maka perkawinan tidak sah, hal ini dapat dirujuk 

dalam potongan yang difirmankan oleh Allah Swt. dalam surat al-Baqarah/2: 

234 yang menunjukan kewajiban adanya mahar dalam pernikahan yaitu 

seperti yang berbunyi: 

                         

Terjemahannya: 

“Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada 

dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka 
yang patut”.97 

Seperangkat kemaslahatan ini tidak hanya ada, tetapi juga sesuai 

dengan pentingnya wali dalam pernikahan dan memiliki syarat untuk menjadi 

wali nikah. Artinya meskipun standar terpenuhi, tidak semua orang bisa 

menjadi wali. 

Dalam hal pemindahan wali, Abu Hanifah menjelaskan bahwa jika wali 

terlalu jauh, mungkin ada faktor yang melatarbelakangi pemindahan wali, 

misalnya kendaraan hanya sampai ditempat setahun sekali. kemudian hak 

menjadi wali bisa dialihkan kepada wali ab’ad, artinya jika wali tak terlalu 

jauh, maka wali tidak dapat beralih menjadi wali ab’ad.98 

Ulama Syafi’iyah dalam melaksanakan akad nikah tidak mewajibkan 

dalam satu majelis, untuk melaksanakan ijab dan kabul mereka hanya 

                                                                                                                                                               
 
97 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemah, h. 70. 
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mensyaratkan bahwa ijab kabul itu harus segera dan tunai. Yaitu setelah 

seusai dengan ijab terus disambut dengan ucapan kabul.  Jadi keduanya ada 

penyambungan lisan yang tidak boleh terjeda apalagi misalnya setelah ijab 

ada yang diam atau melakukan kegiatan-kegiatan lain baru melanjutkan 

ucapan kabul.99 

Jadi ulama syafi’iyah tidak mengharuskan dalam satu majelis. Hal ini 

tentu saja membuka kemungkinan untuk dibolehkannya melaksanakan 

dengan teknis atau cara yang lain selama ijab dan kabul tidak terpisah atau 

tidak terjeda dalam waktu yang lama. 

Selain itu Hanabilah berpendapat bahwa kabul tidak boleh mendahului 

ijab dan mereka mewajibkan bahwa ijab dan kabul harus tunai. Jika ucapan 

kabul terlambat dari ijab, hingga jelas terpisah antara keduanya atau ada 

kegiatan lain yang mengganggu sehingga terjeda maka akad dianggap tidak 

sah. Oleh karena itu menurut Hanabilah ijab kabul itu harus tunai, yang 

berarti ulama Syafi’iyah dan Hanabilah memiliki pandangan yang berbeda 

dalam hal ini, dan ulama Hanabilah mengharuskan mereka dalam satu 

majelis. Hal ini secara tidak langsung menunjukan bahwa yang menjadi poin 

penting dalam pelaksanaannya tergantung pada situasi dan kondisi dimana  

dan kapan akad itu dilakukan.100 

Ulama Malikiyah sama halnya dengan ulama hanabilah yaitu 

mensyaratkan harus dalam satu majelis, yang terpenting bagi mereka adalah 
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ijab dan kabul harus tunai dan mereka menambahkan bahwa boleh berhenti 

atau berjeda sebentar sebelum ucapan kabul diucapkan. Seperti diselingi oleh 

khutbah yang singkat semisalkan. Dan mereka mengecualikan jika nikah 

wasiat. Dalam hal ini ulama malikiyah sedikit mempermudah yaitu tentang 

dibolehkannya antara ijab dan kabul terpisah lama seperti wali berkata “jika 

aku mati, ku nikahkan anakku dengan si anu”. Maka hal yang seperti ini sah 

dan tidaknya diharuskan si penerima wasiat (calon suami) untuk sesegera 

mungkin mengucapkan kabulnya. Bahkan kabul menurut mereka dianggap 

sah apabila diucapkan setelah meninggalnya yang berwasiat. Sama ada 

beberapa saat setelah meninggal atau beberapa lama kemudian. Tapi dalam 

hal ini mereka menggaris bawahi persyaratannya bahwa sebisa mungkin 

wasiat itu diucapkan ketika sakit, sama sakit mengkhawatirkan atau tidak. 

Berbeda dengan imam Syafi’i, ulama Maliki, Hambali dan Hanafi 

berpandangan bahwa proses kelangsungan akad nikah harus ada dalam satu 

majelis, walaupun pandangan ini ada kelonggaran yang diberikan yakni bisa 

diwakilkan. 101  Hadirnya kedua calon mempelai pada saat akad nikah 

merupakan kewajiban mutlak untuk sahnya suatu akad tanpa hadirnya kedua 

calon suami isteri akad nikah tidak bisa terlaksanakan.102 

Dengan demikian, perkawinan londo iha yang kerap terjadi di desa 

Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima adalah perkawinan yang sah, 

karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Dikatakan telah memenuhi 

syarat dan rukun nikah sebab setelah melakukan londo iha kedua keluarga 
                                                           

101Abdurrahman al-Jaziri, “Al-Fiqh ‘ala Mazhib al-Arba’ah”, h. 23. 
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pelaku londo iha akan langsung bermusyawarah secara baik-baik untuk 

menentukan jadwal dan tanggal pernikahan mereka. Namun, tidak bisa 

dipungkiri juga bahwa semua perbuatan yang tidak diawali dengan hal yang 

baik (meminang) pasti akan mendapatkan respon yang negatif dari keluarga 

perempuan. Respon yang negatif tersebut misalnya seorang wali tidak mau 

atau tidak bersedia untuk menikahkan anaknya karena sakit hati. Jika hal 

tersebut terjadi maka akan muncul dua persepsi. Pertama, menurut pandangan 

imam Syafi’i perkawinan tersebut tetaplah sah apabila yang menikahkan 

adalah wali hakim, jadi ketika dalam pernikahan ada seorang wali yang tidak 

bersedia untuk menikahkan anaknya baik karena sakit hati ataupun karena 

bentuk lain, maka mereka bisa meminta wali hakim untuk menjadi walinya. 

Kedua, menurut pandangan imam Hanafi mengutarakan bahwa perkawinan 

itu tidaklah sah, karena peralihan wali ke wali hakim hanya dapat dilakukan 

jika si wanita tidak memiliki wali lagi. 
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Bagan kerangka konseptual 

Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Agama Dalam 

Mengantisipasi Terjadinya Londo Iha di Desa Nunggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melihat sejauh mana 

Pengaruh pemerintah 

dan tokoh agama 

dalam mengantisipasi 

londo iha di desa 

Nunggi di desa 

Nunggi kecamatan 

Wera kabupaten 

Bima 

Londo iha dalam 
perspektif Islam 

1. Telah 
memenuhi 
syarat dalam 
hukum Islam 

2. Tidak 
memenuhi 
syarat dalam 
hukum Islam 

Terwujudnya kehidupan yang bahagia 
dan harmonis bagi masyarakat desa 
Nunggi. 

Proses terjadinya 
londo iha di desa 
Nunggi. 

1. Sejarah 
terjadinya londo 
iha  

2. Latar belakang 
terjadinya londo 
iha 

3. Faktor terjadinya 
londo iha  
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk melakukan penelitian, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah 

jenis penelitian kualitatif lapangan atau field research. Penelitian kualitatif ialah 

penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.103 

Metode alamiah digunakan dalam rangka untuk memperoleh informasi dari 

pemerintah desa, tokoh agama serta tokoh masyarakat melalui wawancara terarah 

untuk mendapatkan gambaran secermat mungkin tentang sifat-sifat individu, 

keadaan gejala, atau respon kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini lebih 

mudah karena berhubungan langsung dengan objeknya dan metode ini juga 

digunakan untuk mengutamakan kualitas data yang diperoleh. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh peneliti bertempat di desa Nunggi Kecamatan Wera 

Kabupaten Bima. Peneliti memilih lokasi tersebut karena maraknya perkawinan 

londo iha sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti. 

                                                           
103 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 6. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 

yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan 

lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis 

objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya 

disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti 

menggunakan multi disipliner.104 

Ada tiga jenis pendekatan yang peneliti gunakan untuk menyusun penelitian 

ini, yaitu: 

1. Pendekatan Yuridis, pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang 

digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki 

korelasi dengan masalah yang akan diteliti. 

2. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan terhadap hukum Islam yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

3. Pendekatan sosiologis, yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu 

keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam atau perundang-

undangan yang berlaku yang terkait dengan perkawinan. 

 

 

                                                           
104 Muliati Amin, Dakwah Jamaah, (Disertasi), (Makassar: PPS. UIN Alauddin , 2010), 

h. 129. 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data primer: Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan 

pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara (Interview) 

pedoman secara mendalam dengan menggunakan pokok-pokok yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Pokok-pokok tersebut 

menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masa penelitian dan 

kefakuman selama wawancara. 

2. Data sekunder: Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.105 Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan 

langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. 

Seperti buku-buku fiqh, majalah, koran, makalah, artikel dan lain 

sebagainya sebagai data pendukung yang berhubungan dengan judul tesis 

ini. 

                                                           
105 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet-XVII; Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 225. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam mengumpulkan data ialah metode atau strategi dalam 

menghimpun data yang diperlukan untuk  menjawab pertanyaan.106 Adapun cara 

yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data atau informasi ialah: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang 

melibatkan seseorang yang ingin yang mengajukan pertanyaan untuk 

memperoleh dan mengumpulkan informasi dari orang lain untuk tujuan 

tertentu. Hal ini dilakukan melalui tanya jawab lisan, dan jawabannya 

disimpan dalam bentuk tertulis, melalui rekaman audio, video atau media 

elektronik lainnya.107 

Wawancara mendalam perlu dilakukan di lokasi penelitian sebagai 

penelitian pendahuluan atau penjelasan umum untuk menentukan fokus 

penelitian. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dedskriptif 

kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci makna subjektif 

dari budaya, tradisi dan kebiasaan sehari-hari sekelompok objek penelitian. 

Oleh karena itu, penggunaan wawancara mendalam dalam teknik 

pengumpulan data ini akan dapat menggambarkan data secara lebih akurat. 

Sehingga, hasil wawancara tentang peran pemerintah dan tokoh agama 

                                                           
106  Sutopo, “Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam 

Penelitian” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002), h. 58. 
 
107 Muhammad Mustari, “Pengantar Metode Penelitian” (Yogyakarta: Laksbang 

PRESSindo, 2012), h. 58. 
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dalam mengantisipasi londo iha di desa Nunggi dapat menjawab 

permasalahan penelitian ini. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan 

yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara 

terlibat (partispatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan 

terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam 

kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tanpa 

mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang 

bersangkutan.108 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan life histories, cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar patung, film dan lain-lain.109 Data 

dari dokumentasi sangat bermanfaat bagi penulis sebagai penyokong 

informasi dalam penelitian. Penggunaan metode dokumentasi dalam 

                                                           
108  Muhammad Idrus, “Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif” (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 101. 
 
109 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 240. 
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penelitian ini digunakan untuk memperoleh data suami istri serta 

monografi desa Nunggi yang dapat menujang penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang diperlukan atau digunakan untuk 

mengumpulkan data agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah 

dan memperoleh hasil yang lebih baik, dalam artian hasilnya akurat, lengkap dan 

sistematis sehingga lebih mudah diolah.110 

Saat melakukan penelitian, tingkat keberhasilan sangat tergantung pada alat 

yang digunakan, karena data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dan menguji hipotesis yang diperoleh melalui alat tersebut. Alat 

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah: 

1. Alat pedoman wawancara, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang yang di wawancarai 

2. Alat pedoman observasi, sama halnya dengan alat wawancara, alat observasi 

meliputi pokok-pokok yang secara langsung diamati oleh peneliti 

3. Alat kamera, yang digunakan untuk mengumpulkan foto-foto bersama 

informan 

4. Audio recorder, yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

wawancara rekaman suara informan. 

 

 

                                                           
110 Nana Sudjana Ibrahim, “Penelitian dan Penilaian Pendidikan” (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2009), h. 97. 
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F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan sistem analisis data 

secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. 

Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan pemerintah dan tokoh agama setempat yang ada di 

Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima untuk mendapatkan gambaran 

nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif tentang data-data yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Setelah data-data yang dibutuhkan berkumpul, selanjutnya dilakukan 

proses analisis data, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis 

data kualitatif, Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.111 

 

 

 

                                                           
111Lexi  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2010), h. 9. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip 

atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum. 

2. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 

perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat 

menimbulkan ketidak sepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan. 

3. Dedukatif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-

undangan dan syariat Islam. Memecahkan masalah yang dihadapi dalam 

melakukan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi dan Luas Wilayah 

Lokasi penelitian ini berada di Desa Nunggi yang merupakan salah satu 

Desa yang berada di Kecamatan Wera. Letak Kecamatan Wera dapat dilihat 

secara astronomis dan secara administratif. Secara administratif Kecamatan 

Wera terletak di wilayah Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. 

Adapun batas wilayah Kecamatan ini adalah sebagai berikut: 

  Sebelah utara  : berbatasan dengan pegunungan 

  Sebelah selatan : berbatasan dengan pegunungan 

  Sebelah Timur  : berbatasan dengan kecamatan Sape 

  Sebelah Barat  : berbatasan dengan kecamatan Ambalawi 

Luas wilayah Kecamatan Wera adalah 18065 Ha. Luas wilayah tersebut 

terbagi dalam 14 Desa. Adapun Desa yang ada di Kecamatan Wera 

meliputi: Desa Ntoke, Desa Bala, Desa Nunggi, Desa Mandala, Desa 

Tawali, Desa Hidirasa, Desa Ranggasolo, Desa Sangiang, Desa Tadewa, 

Desa Wora, Desa Nanga Wera, Desa Oi Tui, Desa Kalajena, dan Desa Pai. 

Sedangkan luas Desa Nunggi yang menjadi lokasi penelitian tesis ini adalah 

4086 Ha. Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah 

kondisi geografis, pendidikan, keadaan sosial ekonominya dan keagamaan. 

2. Letak Geografis 
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Secara geografis Desa Nunggi terletak 6 km dari ibu kota kecamatan 

Wera. Desa Nunggi memiliki 9 Dusun, dan 19 RT. Luas wilayah kecamatan 

Wera adalah 18065 Ha. Letak Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten 

Bima ini bersebelahan dengan desa lain dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tawali 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bala 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ntoke 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mandala 

3. Jumlah Penduduk 

Sesuai dengan data monografi Desa Nunggi per tahun 2021 dapat 

diketahui bahwa jumlah KK di Desa Nunggi yaitu sebanyak 824 KK dengan 

jumlah pendduduk sebanyak 4012 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 

1979 dan perempuan sebanyak 2033 orang. Berikut adalah tabel jumlah 

penduduk desa Nunggi: 

Tabel 1  

Jumlah Penduduk 

No. Jenis Kelamin Keterangan  

1 Laki-Laki 1979 

2 Perempuan  2033 

 Jumlah  4012 

Sumber data: Kantor Desa Nunggi 2021. 
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Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah perempuan yang ada 

di desa Nunggi lebih banyak dari laki-laki yaitu perempuan sebanyak 2033 

orang dan laki-laki sebanyak 1979 orang. 

4. Pembagian wilayah 

Pembagian wilayah Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima 

terdiri dari 9 dusun dan 19 RT dengan jumlah penduduk masing-masing tiap 

dusun antara lain: dusun Amba sebanyak 505 orang rinciannya adalah laki-

laki 251 orang dan perempuan 254 orang, Woke Dana 366 orang dengan 

rincian laki-laki 181 orang dan perempuan 185 orang, Wa’i Miro 462 orang 

dengan rincian laki-laki 221 orang dan perempuan 241 orang, Ngodu 353 

orang dengan rincian laki-laki 175 orang dan perempuan 178 orang, Karang 

Baru 544 orang dengan rincian laki-laki 271 orang dan perempuan 273 

orang, Kiki 463 orang dengan rincian laki-laki 231 orang dan perempuan 

232 orang, Nari 479 orang dengan rincian laki-laki 237 orang dan 

perempuan 242 orang, Sigi 271 orang dengan rincian laki-laki 130 orang 

dan perempuan 141 orang, dan Benteng 569 orang dengan rincian laki-laki 

282 orang dan perempuan 287 orang. 

Tabel 2  

Jumlah Dusun 

No.  Nama Dusun Laki-Laki Perempuan  Jumlah  

1 Amba  251 254 505 

2 Woke Dana 181 185 366 

3 Wa’i Miro  221 241 462 
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4 Ngodu  175 178 353 

5 Karang Baru 271 273 544 

6 Kiki  231 232 463 

7 Nari  237 242 479 

8 Sigi  130 141 271 

9 Benteng  282 287 569 

 Sumber Data: Daftar Isian Profil Desa Nunngi 2021 

5. Kondisi Demografis 

a. Kondisi Pendidikan 

Adapun dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, penduduk Desa Nunggi memiliki beberapa gedung sekolah 

yaitu terdapat 7 buah SDN sampai SMA, dengan rincian SDN 3 buah, SMP 

2 buah, dan SMA 2 buah, selengkapnya adalah seperti yang ada dalam tabel 

dibawah ini: 

    Tabel 3 

   Lembaga Pendidikan 

No. Sekolah  Nama Sekolah Jumlah  

1. SDN/MIN Sekolah Dasar Negeri Nunggi, 

Sekolah Dasar Negeri Inpress 

Nunggi, Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1. 

3 Buah 

3. SMP/MTS Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buah 
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2 Wera, Madrasah Tsanawiyah 

Nunggi. 

5. SMA/SMU Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Wera, Madrasah Aliyah Nunggi 

2 Buah 

Jumlah 7 Buah 

  Sumber Data: Daftar Isian dan Profil Desa Nunggi 2021. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Nunggi mempunyai 

2 bangunan Sekolah Dasar Negeri, 1 bangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 

1 bangunan Sekolah Menengah Pertama, 1 bangunan sekolah Madrasah 

Tsanawiyah, 1 bangunan sekolah Menengah Atas, dan satu bangunan 

Sekolah Madrasah Aliyah. Sehingga jumlah keseluruhan gedung atau 

bangunan sekolah yang ada di Desa Nunggi yaitu terdapat 7 bangunan. 

b. Kondisi Sosial Ekonomi 

Secara keseluruhan terdapat 4012 jiwa masyarakat desa Nunggi yang 

memiliki mata pencaharian, namun sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai petani yaitu 702 jiwa. Sedangkan lainnya ada 66 PNS, 51 

pensiunan, 28 pedagang dan lain sebagainya. Tabel berikut menunjukkan 

jumlah penduduk Desa Nunggi menurut mata pencaharian: 

  Tabel 4 

 Jumlah Berdasarkan Mata Pencaharian 

No.  Mata Pencaharian  

1. Petani  702 orang 

2. ASN 66 orang 
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3. Pensiunan 51 orang 

4. Pedagang  28 orang 

Jumlah   847 orang 

Sumber Data: Kantor Desa Nunggi 2021 

c. Kondisi Keagamaan 

Setiap manusia memiliki hak untuk memilih masing-masing agama 

yang menjadi pedoman dalam kehidupannya. Dengan adanya enam agama 

yang ada di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Protestan, Katolik, Budha dan 

Konghucu. Namun hanya terdapat satu agama yang di yakini oleh 

masyarakat Desa Nunggi. Adapun jumlah penduduk menurut agama yang 

dianutnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 5 

  Agama yang Dianut 

No. Agama Keterangan 

1. Islam 4012 orang 

2. Kristen - 

3. Katolik - 

4. Hindu - 

5. Budha - 

6. Konghucu - 

 Jumlah  4012 orang 

 Sumber Data: Daftar Isian Profil Desa Nunggi 2021. 

Dari tabel diatas, masyarakat di Desa Nunggi hanya menganut satu 

agama yaitu Islam dengan jumlah 4012 orang dan tidak ada satupun yang 

non-Islam, sehingga tidak heran jika di Desa Nunggi tidak memiliki tempat 
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ibadah lain selain Mesjid dan Mushola. Desa Nunggi memiliki 2 mesjid dan 

5 mushola. Sebagai sarana peribadatan Desa Nunggi terdapat 2 buah 

Mesjid, dan 5 buah Mushola sebagai sarana ibadah. Daftar tempat ibadah di 

Desa Nunggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 6 

Tempat Ibadah 

No. Tempat Ibadah Jumlah 

1. Mesjid 2 

2. Mushola 5 

 Sumber Data: Daftar Isian Profil Desa Nunggi 2021. 

6. Keadaan Tanah 

Dari kondisi umum wilayah desa Nunggi, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar wilayah desa Nunggi terdiri dari daerah yang berdataran 

rendah dan bergunung-gunung serta perbukitan, oleh karena itu berpotensi 

dalam upaya pembangunan sektor pertanian dan kehutanan. Dataran rendah 

dari perbukitan itu terdiri dari tanah persawahan dan tanah perkebunan yang 

terbentang dari arah selatan ke arah barat dan arah timur ke utara. 

7. Struktur Organisasi Desa Nunggi 

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Nunggi Kecamatan 

Wera Kabupaten Bima tahun 2020 sebagai berikut: 
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Tabel 7 

  Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nunggi 

No. Nama  Jabatan  

1. Rahmat Anshari, S. Ip. Kepala Desa 

2. Edy Kurniawan, S. Pdi. Sekretaris Desa 

3. Ismail, S. Kom. Kabid Perencanaan & Pelaporan 

4. Rohani  Kabid Umum & Aset 

5. Suroni  Kabid Keuangan 

6. Nurdin  Kasi Pemerintahan 

7. Syuraidin  Kasi Pembangunan & 

Pemberdayaan 

8. Jaharudin  Kasi Pembinaan Kemasyarakatan 

  Sumber Data: Kantor Desa Nunggi 2021. 

Demikianlah uraian secara singkat tentang profil Desa Nunggi 

Kecamatan Wera Kabupaten Bima. 

B. Proses Terjadinya Londo Iha di Desa Nunggi 

Sejarah kawin lari pertama kali muncul yaitu di pulau Lombok, 

setidaknya ada dua pandangan yang mengemuka, yaitu asli merari’ dan 

budaya merari’. Asli merari’ yaitu kawin lari yang dianggap sebagai budaya 

lokal dan merupakan ritual leluhur asli orang sasak, yang sudah 

dipraktikkan oleh orang-orang sebelum masa Kolonial Belanda. 112 

Kemudian budaya merari’ yaitu perkawinan yang dianggap sebagai budaya 

                                                           
112  M. Harfin Zuhdi, Praktik Merari’ Wajah Sosial Masyarakat Sasak (Lombok: 

Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat IAIN Mataram, 2012), h. 50. 
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luar yang disesuaikan dengan budaya lokal, bukan diturunkan dari nenek 

moyang orang sasak serta bukan dipraktikkan orang-orang sebelum 

Kolonial Bali. Pandangan ini didukung oleh beberapa orang sasak dan 

pertama kali dikemukakan oleh tokoh agama pada tahun 1955 di bengkel 

Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus kawin lari yang 

dianggap sebagai agama Hindu Bali yang tidak sesuai dengan agama Islam. 

Hal yang sama dapat ditemukan di daerah-daerah yang berbasis Islam 

seperti Pancor, Kelayu dan lain-lain.113 

Berdasarkan kedua argumen tentang sejarah kawin lari ini, tampaknya 

adaptasi budaya merari’ memiliki tingkat akurasi yang valid. Oleh karena 

itu penulis berkeyakinan bahwa kawin lari bukanlah budaya lokal asli sasak, 

melainkan budaya adaptasi yang antara lain memperoleh kontribusi sosial 

politik dari warisan kerajaan Hindu Bali. 

Pada prosesnya londo iha dimulai dari saling kenal-mengenal, cinta-

mencintai. Setelah masa perkenalan dan berjalan lancar, maka timbullah 

rasa suka sama suka. Sehingga sang pria mendatangi rumah si wanita 

dengan cara yang baik dan sopan untuk mengungkapkan perasaannya 

kepada orang tua dan keluarga wanita tersebut. Jika yang diungkapkan itu 

tidak mendapat respon yang baik atau tidak mendapat persetujuan dari 

orang tua wanita, maka disitulah timbul pikiran untuk membawa lari atau 

melakukan londo iha. 

                                                           
113 M. Harfin Zuhdi, Praktik Merari’ Wajah Sosial Masyarakat Sasak, h. 51. 
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Londo iha adalah proses dimana seorang laki-laki menurunkan seorang 

wanita secara sembunyi-sembunyi dari rumah orang tuanya untuk kemudian 

dibawa lari ke rumah ketua RT, RW atau ke rumah orang yang dinilai 

memiliki pengaruh cukup besar di kampung tersebut. Di rumah ketua RT, 

RW atau orang yang dituakan tersebut, wanita ditempatkan selama 1X24 

jam, keesokan harinya Ketua RT, RW melaporkan kepada kedua orang tua 

wanita bahwa anaknya telah dibawa pergi oleh silaki-laki dan di tempatkan 

di rumahnya. Setelah ketua RT, RW melaporkan hal tersebut maka kedua 

orang tua dan keluarga dari silaki-laki dan perempuan bermusyawarah untuk 

melakukan penjemputan. Setelah proses penjemputan selesai maka 

selanjutnya bermusyawarah kembali untuk menentukan prosesi 

pernikahannya, yaitu mulai dari mahar sampai dengan jadwal 

pernikahannya. 

Pada prosesnya Londo iha dilakukan pada waktu tengah malam yaitu 

antara jam 01.00-02.30. Alasan untuk memilih jam itu adalah karena di jam-

jam tersebut orang-orang sedang tidur. Dan kalau sudah masuk jam 03.00 

kebanyakan orang tua sudah bangun untuk melaksanakan sholat malam dan 

mengaji. Dengan demikian ketika hendak keluar rumah, pasangan yang 

melakukan londo iha harus keluar dengan waktu yang tepat dan tidak boleh 

meleset dari waktu yang telah direncanakan karena apabila diketahui oleh 

orang apalagi orang tua si gadis, maka akan berakibat fatal. Disamping 

penentuan waktu, tempat atau rumah yang menjadi sasaran untuk londo iha 
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sangat penting, karena akan menentukan terhadap keberhasilan londo 

ihanya.114 

Jika terjadi londo iha, setidaknya ada tiga tahap yang dilakukan oleh 

RT, RW atau tokoh masyarakat dalam menyelesaikan pernikahan londo iha 

di Desa Nunggi, antara lain sebagai berikut: 

a. Tahap Kahaba (mengabarkan atau memberitahukan), yaitu tindakan 

pemberitahuan kepada pihak keluarga wanita melalui utusan dari 

ketua RT, RW atau yang dituakan tentang yang terjadi dengan anak 

perempuannya. 

b. Tahap Mbolo weki (musyawarah keluarga), yaitu tahap dimana utusan 

dari kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk membicarakan 

bagaimana penyelesaian masalah ini. Dalam tahap musyawarah ini 

juga akan ditentukan besarnya mahar atau uang yang akan dibawa 

atau diserahkan kepada pihak perempuan.  

c. ‘Donggo weha (Serah terima) yaitu upacara pemberian seserahan dan 

syarat-syarat perkawinan yang telah disepakati sebelumnya oleh 

mempelai pria kepada mempelai wanita.115 

Latar belakang terjadinya londo iha biasanya didasari oleh rasa suka 

sama suka atau saling mencintai yang kemudian hubungannya tidak 

disetujui oleh orang tuanya. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk 

mengambil jalan lain yaitu londo iha. 

                                                           
114

 Muhdar Ibrahim (Penghulu Pengganti), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2021, di Desa 
Nunggi. 

115
 Muhdar Ibrahim (Penghulu Pengganti), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2021, di Desa 

Nunggi. 
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Dari penjelasan tersebut sehingga timbulah faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya londo iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera 

Kabupaten Bima diantaranya adalah:  

1. Menurut Sekretaris Desa Nunggi adalah:  

a. Orang tua wanita tidak menyetujui pria yang dipilih anaknya karena 

latar belakang pria tersebut, tidak sebanding dengan keluarganya, baik 

dari status sosialnya maupun ekonominya.  

b. Perempuan dan laki-laki telah melanggar norma agama dan adat 

(hamil diluar nikah). 

c. Syarat pembayaran, upacara perkawinan yang dituntut oleh 

perempuan tidak dapat dipenuhi oleh laki-laki. 

d. Karena telah dijodohkan dengan pria lain. 

e. Karena laki-laki tersebut berkelakuan tidak baik.116 

2. Menurut bapak Sulaiman selaku tokoh agama di desa Nunggi, 

Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, penyebab terjadinya londo iha 

adalah sebagai berikut: 

a. Karena laki-laki tidak memiliki pekerjaan 

b. Perempuan dan laki-laki masih berproses pendidikan 

c. Untuk mempercepat dan mempermudah proses perkawinan. 

d. Tidak adanya sanksi atau hukuman yang membuatnya efek jera.117 

                                                           
116 Edy Kurniawan, (Sekretaris Desa), Wawancara, Tanggal 16 Juli 2021. Di Desa 

Nunggi. 
 
117Sulaiman, (Tokoh Agama), Wawancara Pada Tanggal 19 Juli 2021, di Desa Nunggi. 
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Apa yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa dan Tokoh Agama diatas, 

sangat sejalan dengan keterangan Petugas Pencatat Nikah desa Nunggi 

tentang cerita masing-masing orang tua responden yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini, yaitu orang tua responden tidak menyetujui hubungan 

antara anaknya dengan laki-laki yang menjadi pilihannya anaknya, adalah: 

1. Laki-laki tidak memiliki pekerjaan 

2. Anaknya telah dijodohkannya dengan keluarganya sendiri. 

3. Laki-laki tidak sopan dimata keluarga perempuan.118 

Terlepas dari informasi tersebut, Pembantu Petugas Pencatat Nikah 

menambahkan bahwa, faktor yang melatarbelakangi terjadinya londo iha 

antara lain: faktor Ekonomi, Budaya, Lingkungan, Teknologi dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan keterangan dari pembantu Petugas Pencatat Nikah, Tokoh 

Agma dan Sekretaris diatas, terlihat adanya berbagai faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya londo iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera 

Kabupaten Bima, dan dapat uraikan sebagai berikut: 

a. Kedua orang tua perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan 

anaknya, karena latar belakang laki-laki tersebut tidak sebanding 

dengan keluarga mereka. Hal ini cenderung terjadi pada masyarakat 

yang garis keturunannya dari bangsawan. Kecendrungan pada 

komunitas bangsawan ini, kepada anak-anaknya selalu dijodoh-

jodohkan dengan sesama golongannya sendiri. 

                                                           
118Anisa, (Petugas Pencatat Nikah Desa Nunggi), Wawancara Tanggal 19 Juli 2021, di 

Desa Nunggi. 
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b. Perempuan dan laki-laki telah melanggar norma agama dan adat 

(hamil di luar nikah). Disamping faktor ini terjadi karena pergaulan 

bebas, ada juga karena faktor kesengajaan, dengan harapan kedua 

orang tua dan keluarga masing-masing dapat menyetujuinya untuk 

dilangsungkan perkawinan. Dengan menunjukan bukti bahwa si 

perempuan telah berbadan dua, orang tua dan anggota keluarga secara 

tidak sadar akan merasa malu dan tidak lagi merasa terhormat dimata 

keluarga dan masyarakat. 

c. Syarat pembayaran, upacara perkawinan yang diminta oleh pihak 

perempuan tidak dapat disanggupi oleh pihak laki-laki. Pada dasarnya 

syarat ini sudah biasa terjadi sejak dulu, namun karena pihak laki-laki 

tidak dapat memenuhinya sehingga menjadi beban dan bahan yang 

sangat mendasar bagi pihak laki-laki untuk memikirkannya. 

Sebenarnya hal ini bisa dibicarakan, tetapi karena orang tua dan 

anggota keluarga perempuan merasa gengsi dan menganggapnya 

berkaitan dengan harkat dan martabat, perempuan tetap berpegang 

pada kebiasaan yang dilakukan orang lain. 

d. Karena telah dijodohkan dengan laki-laki lain. Masalah ini biasa 

terjadi pada masyarakat desa Nunggi di Kecamatan Wera, dimana 

orang tua dan keluarga selalu menjodohkan anaknya dengan 

keluarganya sendiri. 

e. Laki-laki tidak berkelakuan baik dan sopan dimata orang tua dan 

keluarga perempuan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, orang tua mengharapkan anak 

perempuannya memiliki suami yang dapat menjadi kepala rumah tangga 

yang bertanggung jawab. Dengan cara tersebut, jika seorang pria benar-

benar tidak berkelakuan baik dalam kehidupan, maka keinginan orang tua 

dan anggota keluarga wanita dapat dibenarkan, karena menerima pria yang 

dikenal buruk dalam kehidupan sehari-hari akan merusak reputasi baik 

dimata orang lain. Keluarga tidak bisa menjamin bahwa anak perempuannya 

akan bahagia dimasa depan. Oleh karena keduanya sudah terlanjur saling 

mencintai dan sulit dipisahkan, maka mereka memutuskan untuk mengambil 

jalan lain yaitu londo iha. 

Apa yang diuraikan oleh Sekretaris Desa dan Tokoh Agama tersebut 

sejalan dengan pengakuan masing-masing responden terkait dengan faktor 

yang melatarbelakangi londo iha. Namun sebelum itu, perlu kiranya 

diuraikan mengenai identitas dari para responden yaitu lima pasangan suami 

istri yang melakukan londo iha sebagai sampel penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 8  

Yang Melakukan Londo Iha 

No.  Nama  Pendidikan  Umur   Agama  Alamat  

1 Yogi (Suami) 

Mutiara 

(Isteri) 

Pelajar 

Pelajar 

17 

Tahun 

16 

Tahun 

Islam 

Islam 

Dusun Karang 

Baru 

Dusun Woke 

Dana 
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2 Rijal (Suami) 

Firma (Isteri) 

Tamatan 

SMA 

Tamatan 

SMA 

19 

Tahun 

18 

Tahun 

Islam 

Islam 

Dusun Amba 

Dusun Amba 

3 Hendra 

(Suami) 

Elisa (Isteri) 

Tamatan 

SMA 

Mahasiswa  

20 

Tahun 

19 

Tahun 

Islam 

Islam 

Dusun Ngodu 

Wa’i Miro 

4 Arif (Suami) 

Anita (Isteri) 

Tamatan 

SMA 

Sarjana S-1 

20 

Tahun 

20 

Tahun 

Islam  

Islam  

Desa Mawu 

Dusun Sigi 

5 Nawir  

(Suami) 

Wulan (Isteri) 

Tamatan 

SMA 

Tamatan 

SMA 

17 

Tahun 

17 

Tahun 

Islam  

Islam  

Desa Oi Tui 

Dusun Nari 

Sumber Data: Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

Berikut ini adalah alasan-alasan dari pelaku londo iha berdasarkan 

pengakuannya masing-masing, yaitu: 

a. Muti dan Yogi, yaitu seorang pasangan yang menikah pada tahun 2019, 

usia yang laki-laki 17 tahun dan perempuan 16 Tahun, penyebab mereka 

melakukan pernikahan “londo iha” adalah karena atas dasar suka sama 

suka, yang dalam artian mereka khawatir kedepannya ada yang 
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mengganggu atau merusak hubungan mereka sehingga mereka 

melakukan londo iha.119 

b. Firma dan Rijal, yaitu pasangan yang menikah pada tahun 2019, usia 

laki-laki pada saat itu 19 tahun dan usia si perempuan 18 tahun, penyebab 

dari pernikahan londo iha adalah karena si laki-laki takut perempuannya 

diambil orang lain karena pada saat itu firma adalah wanita yang berparas 

cantik sehingga banyak laki-laki yang tertarik padanya dan untuk 

mengindari hal itu maka Rijal mengajaknya untuk londo iha.120 

c. Elisa dan Hendra, pasangan ini menikah pada tahun 2019, usia keduanya 

pada saat itu yaitu laki-laki 20 tahun sedangkan perempuan 19 tahun, 

diantara keduanya, orang tua si gadis tidak merestui hubungan anaknya, 

karena anaknya sedang menempuh perguruan tinggi (kuliah) sedangkan 

si Hendra hanya tamatan SMA.121 

d. Anita dan Arif, pasangan yang menikah pada tahun 2020, usia masing-

masing pada saat itu adalah sama-sama berumur 20 tahun, penyebab 

mereka londo iha karena orang tua si gadis telah menjodohkan anaknya 

dengan pria lain yang sama-sama telah berstatus sarjana. Oleh karena 

merasa hawatir sigadis akan dikawinkan dengan laki-laki pilihan orang 

tuanya maka si laki-laki mengambil tindakan dengan membawa lari sang 
                                                           

119Yogi, (Pelaku Londo Iha Dusun Karang Baru), Wawancara Tanggal 18 Juli 2021, di 
Desa Nunggi. 

  
120Rijal, (Pelaku Londo Iha Dusun Amba), Wawancara Tanggal 18 Juli 2021, di Desa 

Nunggi. 
 
121Elisa, (Pelaku Londo Iha Dusun Amba), Wawancara Tanggal 18 Juli 2021, di Desa 

Nunggi. 
 



125 
 

gadis di rumah Tokoh Masyarakat dan keduanya sepakat untuk londo 

iha.122 

e. Wulan dan Nawir, seorang pasangan yang terakhir ini menikah pada 

tahun 2019, usia mereka pada saat itu adalah sama-sama berumur 17 

tahun, penyebab mereka melakukan londo iha  adalah karena orang tua 

beralasan bahwa umur mereka masih terlalu muda untuk menikah dan 

orang tuanya menginginkan anaknya melanjutkan pendidikan di 

perguruan tinggi (kuliah).123 

Jelas menurut para responden, mereka umumnya ingin menikah sesuai 

dengan prosedur tata cara adat yang berlaku. Keterangan responden tersebut 

sesuai dengan ketentuan perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa hanya laki-laki yang telah berusia 

19 Tahun dan perempuan mencapai umur 17 tahun.124 

Dalam kenyataannya, hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua 

dan keluarganya, sehingga mereka merasa tidak nyaman dan selalu 

mengurung diri. Dalam hal ini, pria tersebut terus melakukan berbagai 

upaya untuk mencari jalan terbaik, termasuk meminta bantuan orang lain 

untuk memberikan saran, namun tetap ditolak. Karena segala usahanya 

selalu ditolak, anak merasa sangat kesal dan merasa suasana di rumah tidak 

                                                           
122Yatiningsih, (Sahabat Dekat Anita Pelaku Londo Iha Dusun Sigi), Wawancara Tanggal 

18 Juli 2021, di Desa Nunggi. 
123Wulan (Pelaku Londo Iha), Wawancara Tanggal 18 Juni 2021, di Desa Nungi. 
 
124Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1. 
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lagi menyenangkan. Dalam suasana galau inilah si anak mengambil 

keputusan sendiri untuk melakukan londo iha. 

Yang dikemukakan oleh bapak cepe lebe (penghulu pengganti) 

sebelumnya sejalan dengan keterangan dari salah satu responden bahwa 

mereka melakukan londo iha pada waktu tengah malam, yaitu antara jam 

01.00 sampai dengan jam 02.00. 125  Disamping penentuan waktu, rumah 

yang menjadi sasaran untuk londo iha juga sangat berpengaruh dalam 

menentukan keberhasilan rencana londo iha mereka. Hal ini sebagaimana 

keterangan dari para responden. 

Selanjutnya untuk melengkapi data diatas, perlu kiranya penulis 

mengungkap tentang data yang melakukan londo iha dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir yaitu antara 2018, 2019, dan 2020. 

  Tabel 9 

Londo iha (kawin lari) 2018, 2019, 2020. 

No. Nama  Umur   Tahun  

1 Abram (Suami) 

Regina (Isteri) 

18 Tahun 

16 Tahun 

2018 

2 Alimudin (suami) 

Indah (Isteri) 

23 Tahun 

19 Tahun 

2018 

3 Adi (Suami) 

Anisa (Isteri) 

18 Tahun 

18 Tahun 

2018 

4 Galih (Suami) 26 Tahun 2018 

                                                           
125 Rijal (Pelaku Londo Iha),Wawancara Tanggal 18 Juli 2021 di Desa Nunggi. 
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Intan (Isteri) 17 Tahun 

5 Amirudin (Suami) 

Yuli (Isteri)  

21 Tahun 

17 Tahun 

2018 

6 Aris (Suami) 

Puspita (Isteri) 

20 Tahun 

18 Tahun 

2018 

7 Arkan (Suami) 

Yaya (Isteri) 

22 Tahun 

18 Tahun 

2019 

8 Rijal (Suami) 

Firma (Isteri) 

19 Tahun 

18 Tahun 

2019 

9 Hendra (Suami) 

Elisa (Isteri)  

20 Tahun 

19 Tahun 

2019 

10 Yogi (Suami) 

Muti (Isteri) 

17 Tahun 

16 Tahun 

2019 

11 Nawir (Suami) 

Wulan (Isteri) 

17 Tahun 

17 Tahun 

2019 

12 Rafi (Suami) 

Sumiyati (Isteri)  

24 Tahun 

16 Tahun 

2020 

13 Arif (Suami) 

Nita (Isteri) 

20 Tahun 

20 Tahun 

2020 

Sumber Data: Petugas Pencatat Nikah Desa Nunggi 

Berdasarkan tabel 9 diatas bahwa terdapat 13 kasus londo iha yang 

terjadi di Desa Nunggi dalam tiga tahun terakhir, yaitu rinciannya adalah 6 

kasus di tahun 2018, 5 kasus pada tahun 2019 dan 2 kasus pada tahun 2020. 
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Selain data yang melakukan londo iha, data tokoh masyarakat yang 

menjadi tempat tujuan londo iha perlu juga penulis ungkap sebagai 

pelengkap hasil penelitian ini. Menurut keterangan dari beberapa responden, 

adapun tempat yang menjadi tujuan mereka kunjungi ialah pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 10  

Tokoh Masyarakat yang menjadi tujuan londo iha: 

No Nama Pelaku 

Londo Iha 

Nama orang yang di 

kunjungi Londo Iha 

Status 

1 Yogi & Mutiara Muhdar Tokoh Masyarakat 

2 Rijal & Firma Gunavin Tokoh Masyarakat 

3 Hendra & Elisa Abdul Aziz Tokoh Masyarakat 

4 Arif & Anita M. Yakub Tokoh Masyarakat 

5 Nawir & Wulan Sarujin  Tokoh Masyarakat 

Menurut responden orang yang tersebut dalam tabel diatas adalah, 

orang yang dapat menjamin terlaksananya perkawinan mereka. Yogi dan 

Mutiara memilih ke rumahnya Bapak Muhdar yang beralamat di Dusun 

Amba Desa Nunggi, Si Rijal dan Firma Memilih ke rumahnya Bapak 

Gunavin yang beralamat di Dusun Woke Dana Desa Nunggi. Hendra dan 

Elisa memilih rumahnya Bapak Abdul Aziz, yang beralamat di Dusun Wa’i 

Miro. Arif dan Anita memilih rumahnya M. Yakub yang beralamat di 
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Dusun Ngodu, Sedangkan Nawir dan Wulan mendatangi rumahnya Bapak 

Sarujin, yang beralamat rumah di Dusun Kiki Desa Nunggi.126 

Menurut Keterangan dari salah satu responden bahwa tokoh masyarakat 

atau orang tua-tua atau sesepuh yang didatanginya, adalah orang yang betul-

betul memiliki sikap bijaksana, berjiwa sosial dan dihormati oleh 

masyarakat. Sehingga mereka benar-benar merasa terlindungi, dalam 

kenyataannya mereka diperhatikan dan dibina sebagaimana layaknya anak 

kandungnya sendiri. Berdasarkan keterangan tersebut, diperkuat oleh 

pengakuan dari salah satu tokoh masyarakat yang memiliki tempat atau 

rumah dilakukannya londo iha. Beliau mengaku bahwa, londo iha 

merupakan cara perkawinan yang sudah diakui di masyarakat dan 

merupakan hal yang biasa terjadi pada masyarakat Nunggi, sehingga 

sebagai pemilik rumah yang didatangi, saya memiliki kewajiban untuk 

mencarikan jalan keluar.127 Beliau melanjutkan, menangani masalah londo 

iha ini dengan sangat hati-hati, dimulai dengan melaporkannya kepada 

ketua RT/RW, penghulu pengganti dan kepala Desa serta tetangga 

disekitarnya. Bapak muhdar bersama ketua RT/RW, penghulu pengganti, 

kepala Desa dan empat tetua adat melaporkan kasus tersebut kepada orang 

tua perempuan dan laki-laki. Setelah kejadian ini akan terjadi negosiasi atau 

musyawarah yang sangat intens dan akhirnya tercapai kesepakatan yang 

baik tentang masalah ini. Kasus ini beliau ceritakan yang terjadi pada 

                                                           
126Rijal, (Pelaku londo iha), Wawancara Tanggal 18 Juli 2021, di Desa Nunggi. 
 
127 Muhdar (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2021, di Desa Nunggi. 
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pasangan londo iha yogi dan mutiara, sehingga pada saat itu, anak yang 

bernama mutiara disepakati untuk dikembalikan dan berjanji akan 

dinikahkan meskipun dilakukan secara sederhana di rumah orang tuanya.128 

Menangani kasus londo iha Rijal dengan Firma, setelah dilaporkan ke 

orang tuanya oleh Bapak Gunavin, orang tuanya langsung bermusyawarah 

dengan keluarga untuk kemudian dilakukan penjemputan dan dinikahkan 

sesuai adat.129 

Kasus kawin lari antara Hendra dengan Elisa setelah segala upaya yang 

dilakukan pihak orang tua dan keluarga tetap menolak dan mengakui sudah 

tidak punya anak lagi yang bernama Elisa. Tetapi pada saat itu saudara dari 

bapaknya langsung mengambil alih dan menikahkan secara baik-baik sesuai 

dengan adat perkawinan.130 

Sedangkan londo ihanya Arif dengan Anita, prosesnya cukup berbelit 

karena pada saat itu orang tuanya tidak bersedia untuk menikahkan anaknya. 

Akhirnya keluarga dari saudara orang tua si Anita mengambil keputusan 

dan menyerahkan Wali kepada orang yang dituakan di Desa tersebut 

sehingga pernikahan tersebut dilanjutkan.131 

Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat dan penghulu pengganti 

diatas bahwa, setiap perkawinan yang dimulai dengan londo iha, 

                                                           
128Muhdar Ibrahim (Penghulu Pengganti), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2021, di Desa 

Nunggi. 
129Muhdar Ibrahim (Penghulu Pengganti), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2021, di Desa 

Nunggi. 
130Muhdar Ibrahim (Penghulu Pengganti), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2021, di Desa 

Nunggi. 
131Muhdar Ibrahim (Penghulu Pengganti), Wawancara, Tanggal 17 Juli 2021, di Desa 

Nunggi. 
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perkawinannya akan tetap dilanjutkan sesuai dengan adat yang berlaku, 

meskipun prosesnya berbelit-belit dan penanganannya sangat hati-hati, 

perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah sepanjang pihak laki-laki dan 

perempuan memenuhi syarat sah menurut peraturan agama dan memenuhi 

ketentuan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974. 

 

C. Pengaruh Pemerintah dan Tokoh Agama Dalam Mengantisipasi Londo Iha 

di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima 

Dipahami bahwa umat Islam sangat erat hubungannya satu sama lain, 

jika sebagian sakit, seluruh anggota masyarakat akan merasakannya. Untuk 

menciptakan masyarakat yang baik, para anggotanya harus saling 

memperhatikan dan membantu, karena dalam kehidupan bermasyarakat 

terdapat sikap saling mempengaruhi satu sama lain.   

Pemerintah dan Tokoh Agama adalah lembaga dan tokoh yang 

berkompoten dan berperan penting dalam mengantisipasi londo iha di Desa 

Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Dalam hal ini menurut 

Pemerintah desa Nunggi ada tujuh poin bentuk kegiatan yang dilaksanakan 

guna mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam mengantisipasi londo iha. 

Adapun ketujuh poin tersebut sebagai berikut:132 

1. Mbolo ro dampa (Musyawarah Desa) 

                                                           
132Edy Kurniawan (Sekretaris Desa), Wawancara, Tanggal 16 Juli 2021, di Desa Nunggi. 
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Melalui kegiatan mbolo ro dampa (musyawarah Desa), pemerintah 

desa selalu menyempatkan diri memberikan arahan kepada keluarga yang 

hadir agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak nilai-nilai 

syariat Islam. 

2. Sosialisasi tiap dusun 

Dalam sosialisasi ini pemerintah desa memberikan pemahaman yang 

intens kepada masyarakat tentang pentingnya sebuah perkawinan yang 

berkualitas. Perkawinan yang berkualitas yang dimaksud adalah seperti 

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. 

Anggota masyarakat terutama orang tua yang hadir dalam kegiatan 

perkawinan, dapat mendengar dan memahami hal ini, sehingga mereka 

dapat menerapkannya kepada anak-anak mereka agar dijauhkan dari 

perbuatan-perbuatan yang melaggar adat. 

3. Melalui pendekatan-pendekatan secara person terhadap orang tua 

Dalam mengantisipasi londo iha pemerintah desa dan jajarannya 

tidak lupa melakukan pendekatan-pendekatan baik pendekatan secara 

formal maupun non formal kepada orang tua, untuk mengarahkan 

anaknya melanjutkan pendidikan terlebih dulu dari pada menikah diusia 

muda.  

4. Ceramah agama 

Dalam kegiatan ini, metode yang selalu disampaikan adalah berisi 

tentang mengajak umat kepada kebaikan dengan memberikan nasihat 



133 
 

atau petunjuk-petunjuk atau hukum-hukum yang sesuai dengan apa yang 

diajarkan oleh agama. 

5. Pengajian bergilir tiap dusun 

Selanjutnya langkah yang dilakukan oleh tokoh agama untuk 

mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam mengantisipasi londo iha 

adalah melalui pengajian rutin secara bergilir ditiap dusun. Pengajian ini 

diadakan setiap bulan sekali ditiap dusun secara bergilir dengan tujuan 

untuk menambah wawasan keagamaan sekaligus memperbaiki akhlak 

dan tingkah laku masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang 

menyimpang. 

6. Majelis taklim 

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh 

agama desa Nunggi untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam 

mengantisipasi londo iha adalah melalui majelis taklim. Kegiatan 

bermajelis taklim ini dilakukan setiap satu bulan sekali di Mesjid-Mesjid 

guna memperkokoh tali silaturahmi sekaligus membentuk dan 

mengembangkan ajaran Islam agar senantiasa selalu bertaqwa kepada 

Allah SWT. 

 

 

7. Peningkataan pemahaman agama 

Meningkatkan pemahaman agama merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan Pemerintah Desa dan Tokoh agama desa Nunggi untuk 
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mempengaruhi masyarakat dalam upaya mengantisipasi londo iha. Cara 

ini ditempuh dengan menggalakkan Taman Pendidikan al-Qur’an bagi 

anak-anak yang masih duduk di bangku Pendidikan Anak Usia Dini 

sampai dengan anak-anak yang duduk dibangku Sekolah Menengah 

Pertama diberbagai mesjid dan mushola di Desa Nunggi. Dengan 

membekali ilmu agama sejak dini, diharapkan anak-anak dapat lebih 

memahami syariat Islam, sehingga dapat membedakan yang benar dan 

yang salah, serta mampu mengetahui hal-hal yang dilarang dalam Islam. 

Beliau memaparkan bahwa dengan menerapkan kegiatan-kegiatan 

tersebut setidaknya dapat memberi kesadaran kepada masyarakat 

sekaligus menambah dan meningkatkan wawasannya khususnya 

dibidang keagamaan agar dapat membentengi diri dari perbuatan-

perbuatan menyimpang.133 

Selanjutnya yang menjadi tolak ukur pengaruh pemerintah dan tokoh 

agama dalam mengantisipasi londo iha melalui kegiatan-kegiatanya 

adalah dapat dilihat pada tabel 9 diatas, terlihat bahwa pernikahan londo 

iha yang terjadi dalam tiga tahun terakhir di Desa Nunggi Kecamatan 

Wera Kabupaten Bima, adalah sebanyak 13 kasus. Rinciannya adalah 6 

kasus terjadi pada tahun 2018, 5 kasus terjadi pada tahun 2019, dan 2 

kasus terjadi pada tahun 2020. 

Dengan melihat data tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kasus 

pernikahan londo iha di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima 

                                                           
133

 Edy Kurniawan, (Sekretaris Desa), Wawancara Tanggal 16 Juli 2021, di Desa Nunggi. 
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dalam dua tahun terakhir mengalami sedikit penurunan yang sebelumnya 

pada tahun 2018 enam kasus menjadi lima kasus di tahun 2019 dan dua 

kasus pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pemerintah 

dan tokoh agama dalam menerapkan kegiatan-kegiatan diatas. 

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Londo Iha di Desa Nunggi Kecamatan 

Wera Kabupaten Bima   

Secara umum, keberadaan Hukum Islam adalah untuk menjaga 

stabilitas, kedamaian, dan kebahagiaan umat manusia. Intinya adalah 

menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia agar dapat berbuat 

semaksimal mungkin dalam konteks eksistensi sosial dan keagamaan. Hal 

ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberadaan hukum 

Islam adalah untuk mencegah kehidupan manusia dari kerusakan atau 

kehancuran. Islam membagi kepentingan manusia menjadi tiga kategori, 

yaitu kebutuhan dasar (dharuriyyat), kebutuhan sekunder (hajiyyat), dan 

kebutuhan dasar pelengkap (tahsiniyyat).134 

Kebutuhan dasar manusia (dharuriyyat), meliputi kebutuhan manusia 

akan lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Kelima 

persyaratan tersebut merupakan satu rangkaian urutan dengan kualitas 

berdasarkan urutannya. Dengan kata lain, diantara lima kebutuhan dasar 

yang paling utama ialah kebutuhan keagamaan. Hal ini tidak berlebihan, 

karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. 

                                                           
134 Abdul Wahab Khallaf, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam” (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 

h. 329-330. 
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Sedangkan kebutuhan dasar lainnya adalah penunjang dan fasilitas tenaga 

kerja untuk mencapai dan memelihara kebutuhan dasar yang utama.135 

Kebutuhan sekunder manusia (hajiyyat), pada prinsipnya adalah segala 

sesuatu yang dapat menghilangkan keterbatasan manusia mengurangi beban 

yang mempersulit dan memudahkan kebutuhan muamalah dan 

mubadalahnya. Sedangkan kebutuhan dasar pelengkap manusia 

(tahsiniyyat), meliputi segala kebutuhan yang dapat memperindah atau 

memperelok keadaan manusia.136  

Berdasarkan uraian diatas bahwa salah satu keberadaan hukum Islam 

berfungsi menghilangkan kesempitan hidup manusia. Namun hal ini tidak 

serta merta menjadi alasan ketiadaan syarat. Dalam Islam hal ini disebut 

aspek sabab (penyebab). Sabab dibagi menjadi dua macam, yaitu penyebab 

yang diluar batas kemampuan manusia, diantaranya penyebab ini adalah 

kekuasaan Allah dan penyebab yang dalam batas manusia terbagi menjadi 

dua sudut pandang yaitu sudut pandang hukum taklifi dan sudut pandang 

hukum wath’i.137 

Menurut bapak Irwan londo iha adalah perbuatan yang keliru dan 
menyimpang baik dari segi adat maupun hukum Islam. Karena dalam 
Islam tidak ada anjuran untuk melaksanakan londo iha. Dalam hukum 
Islam pernikahan hanya dikenal melalui proses ta’aruf yaitu saling 

mengenal dan saling mengetahui satu sama lain. Beliau melanjutkan 
meskipun pernikahan londo iha tidak dianjurkan dalam Islam tetapi 
pernikahan tersebut tetap dianggap sah karena telah memenuhi rukun 
syarat sahnya nikah yaitu adanya dua calon mempelai, wali, saksi, dan 

                                                           
135 Abdul Wahab Khallaf, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, h. 334. 
 
136Abdul Wahab Khallaf, “Kaidah-Kaidah Hukum Islam”, h. 339-340. 
 
137 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 331-336. 
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ijab kabul. Akan tetapi beliau menambahkan, ada pengecualian khusus 
untuk melihat sah atau tidaknya pernikahan londo iha, yaitu jika londo 
iha dilakukan oleh anak dibawah umur dan dikaitkan dengan Undang-
Undang perkawinan, maka perkawinannya dianggap tidak sah karena 
belum bisa dicatat dalam buku atau akta nikah, sebab usia untuk 
menikah sekurang-kurangnya harus mencapai 19 tahun untuk laki-laki 
dan 16 tahun untuk perempuan. Untuk itu pemerintah sangat melarang 
menikah diusia yang masih belia, hal ini didasari oleh banyaknya angka 
kelahiran yang tidak normal disebabkan rahim yang belum kuat. 
Sedangkan jika londo iha dibawah umur dilihat dari hukum Islam (al-
Qur’an dan hadis), pernikahannya tetap dianggap sah karena syarat 

sahnya sudah terpenuhi dan Islam tidak menyebutkan secara spesifik 
tentang batasan usia untuk menikah yang penting telah baliq, berakal 
sehat dan bisa membedakan yang baik dan buruk.138 

Berdasarkan keterangan dari bapak Irwan diatas, kurang lebih sama 

dengan yang dikemukakan oleh bapak Sulaiman, yaitu: 

Beliau berpandangan bahwa sahnya pernikahan londo iha adalah 
tergantung dari proses yang dilakukan oleh kedua mempelai sebelum 
melakukan londo iha. Jika londo ihanya dengan tujuan untuk 
mempercepat atau mempermudah proses pernikahannya, maka 
pernikahan londo iha tersebut dianggap sah menurut agama. Sedangkan 
jika mereka melakukan londo iha karena ada sebab atau karena hamil 
diluar nikah, maka pernikahannya dianggap tidak sah karena dalam 
Islam wanita yang hamil diluar nikah dilarang untuk menikah dengan 
pria yang menghamilinya karena janin yang ada dalam kandungan 
tersebut berasal dari perbuatan yang haram. Beliau menambahkan londo 
iha karena hamil diluar nikah bisa dilihat dalam dua perspektif yang 
berbeda, yaitu: jika yang menghamilinya hanya satu orang, maka bisa 
segera diakadkan dalam keadaan hamil. Tapi jika yang menghamilinya 
lebih dari satu orang, maka akadnya harus ditunggu sampai kelahiran 
anak tersebut guna mengetes DNA siapa bapak sesungguhnya sehingga 
walinya jelas. Dengan begitu anak tersebut nantinya berhak untuk 
mendapatkan ahli waris yang sah menurut hukum dan agama. Terlepas 
dari itu pernikahannya tetap dianggap sah sepanjang telah memenuhi 
rukun dan syarat perkawinan.139 

Dari definisi yang dikemukakan oleh dua tokoh agama diatas bisa 

disimpulkan bahwa selama syarat dan rukun nikah terpenuhi maka 

                                                           
138Irwan, (Tokoh Agama), Wawancara Tanggal 19 Juli 2021, di Desa Nunggi. 
139Sulaiman, (Tokoh Agama), Wawancara Tanggal 19 Juli 2021, di Desa Nunggi. 
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pernikahan londo iha adalah sah, tetapi jika menimbulkan kerugian maka 

haram. Kematangan usia, serta mengawali proses terjadinya pernikahan 

londo iha yang baik adalah indikator utama tercapainya tujuan perkawinan, 

yaitu manfaat bagi kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat serta 

jaminan keselamatan kehamilan.  

Pernikahan dianggap sah jika rukun dan syarat sahnya nikah terpenuhi 

hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan 

untuk melaksanakan perkawinan harus ada:  

1. Calon suami 

2. Calon isteri 

3. Wali nikah 

4. 2 orang saksi 

5. Ijab dan kabul.140 

Adapun rukun nikah Adat Bima adalah: 

a. Wali 

b. Saksi 

c. Ijab dan kabul 

d. Mas kawin  

Rukun perkawinan menurut adat diatas tidak menyebut adanya 

mempelai pria dan wanita sebagai sahnya perkawinan karena ketika 

disebutkan nikah pasti harus ada mempelai pria dan wanita walaupun tidak 

disebutkan dalam rukun nikah. 

                                                           
140 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 71. 
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Adapun hukum mengenai menikahi wanita hamil terdapat perbedaan 

pendapat menurut ke empat Imam Mazhab fikih ada yang membolehkan 

dan ada yang tidak. Menurut Pendapat Imam Hanafi, perempuan hamil 

boleh dinikahkan akan tetapi tidak boleh digauli sampai melahirkan. 

Menurut Mazhab Syafi’i, wanita hamil boleh dinikahi akan tetapi 

menggaulinya makruh. Menurut Mazhab Maliki, wanita hamil boleh 

dinikahi asalkan sudah melewati tiga kali suci atau tiga bulan. Kemudian 

menurut Mazhab Hambali, wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia 

melahirkan dan dia telah bertaubat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian hasil penelitian dan analisa data tersaebut diatas, ada beberapa hal 

yang dapat penulis simpulkan, yaitu: 

1. Proses terjadinya londo iha yaitu diawali dengan cara menurunkan seorang 

perempuan secara sembunyi-sembunyi oleh laki-laki dari rumah orang tuanya 

untuk kemudian dibawa lari atau dititipkan ke rumah ketua RT, RW atau 

tetua adat selama 1X24 Jam. Proses itu dilakukan pada pukul 01.00-02.30. 

Setelah itu keesokan harinya ketua RT, RW atau tetua adat melaporkan 

kejadian tersebut kepada orang tua kedua mempelai. Setelah mendapatkan 

informasi, kedua orang tua mempelai tersebut melakukan musyawarah 

keluarga untuk mencari jalan keluar sekaligus untuk melakukan penjemputan 

terhadap anaknya yang melakukan londo iha. 

2. Pengaruh pemerintah dan tokoh agama dalam mengantisipasi londo iha di 

desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Berdasarkan data yang 

diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa kasus pernikahan londo iha di desa 

Nunggi dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan dari yang 

sebelumnya tahun 2018 terdapat enam kasus turun menjadi lima kasus di 

tahun 2019, kemudian tahun 2020 turun lagi menjadi dua kasus. Hal ini 

berarti pemerintah dan tokoh agama bisa dikatakan berhasil dalam menekan 

kasus londo iha. 

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap londo iha di desa Nunggi Kecamatan Wera 

Kabupaten Bima. Kedua tokoh agama desa Nunggi sepakat mengatakan 

bahwa pernikahan londo iha adalah perbuatan yang keliru dan menyimpang 

dari para remaja baik dari segi adat maupun agama. Namun demikian, mereka 

berpandangan bahwa pernikahan itu tetap sah karena memenuhi unsur dari 

rukun dan syarat sahnya nikah. Mereka menambahkan ada beberapa hal yang 

digaris bawahi dalam melihat sah tidaknya pernikahan londo iha, yaitu jika 

proses londo iha tersebut disebabkan oleh hamil diluar nikah dan yang 



141 
 

menghamilinya lebih dari satu orang maka pernikahan londo iha itu dianggap 

tidak sah jika langsung dinikahkan sementara belum jelas siapa bapaknya. 

Hal lain yang bisa menjadi pertimbangan untuk tidak boleh dinikahkan adalah 

ketika yang melakukan londo iha masih dibawah umur. Dalam Islam 

memang tidak mengatur tentang batasan usia untuk menikah, namun melihat 

banyaknya resiko (mudharat) yang muncul bisa menjadi pertimbangan 

khususnya untuk tidak membolehkan nikah diusia yang belia. 

B. Implikasi  

Berdasarkan pembahasan yang mendalam tentang Peran Pemerintah dan 

Tokoh Agama dalam mengantisipasi londo iha di desa Nunggi Kecamatan 

Wera Kabupaten Bima Perspektif Islam, penulis memberikan beberapa poin 

implikasi yang efektif untuk mengantisipasi londo iha sebagai berikut: 

1. Membuat perdes dengan sanksi yang tegas 

2. Pemerintah desa dan jajarannya tidak boleh mengurus administrasi yang 

bersangkutan 

3. Melarang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik untuk terlibat 

menangani pernikahan londo iha. 

4. Melarang masyarakat ikut berpartisipasi dengan segala kegiatan yang 

bersangkutan sebagai efek jera. 

5. Disarankan kepada orang tua untuk mempertimbangkan usia anak 

sekurang-kurangnya 20 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk 

perempuan agar bisa dinikahkan. 
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KUMPULAN GAMBAR ATAU FOTO DOKUMENTASI 

  

Gambar  1.1 Kantor Desa Nunggi  

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nunggi, 
Pada Tanggal 16 Juli 2021. 
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Gambar 3.1 dan 3.2 Foto Bersama Bapak Edy Kurniawan 
(Sekretaris Desa Nunggi) setelah melakukan Wawancara Pada 
Tanggal  16 Juli 2021 di Kantor Desa Nunggi. 
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Gambar 4.1 bersama bapak Muhdar Ibrahim (Penghulu 
Pengganti) setelah melakukan wawancara pada tanggal 17 Juli 
2021, di Halaman rumah beliau. 
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Gambar 5.1 Foto bersama bapak Irwan (Tokoh Agama) setelah 
melakukan wawancara pada tanggal 17 Juli 2021, di Halaman 
rumah beliau di Desa Nunggi. 

 

Gambar 6.1 Foto Bersama bapak Sulaiman (Tokoh Agama), 
seusai melakukan wawancara Pada Tangal 19 Juli 2021, di 
Kediaman rumah beliau di Desa Nunggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. 1 Foto Bersama salah satu (Tokoh Masyarakat dan 
para pemuda), Pada Tanggal 18 Juli 2021  
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Gambar 8. 1 Hasil tangkapan layar dengan para pelaku londo 
iha (kawin lari) pada tanggal 21 Juli 2021. 
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Gambar  1.1 Kantor Desa Nunggi  

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nunggi, 
gambar diambil Pada Tanggal 16 Juli 2021. 
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Gambar 3.1 dan 3.2 Bersama Bapak Edy Kurniawan (Sekretaris 
Desa Nunggi) setelah melakukan Wawancara Pada Tanggal  16 
Juli 2021 di Kantor Desa Nunggi. 
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Gambar 4.1 bersama bapak Muhdar Ibrahim (Penghulu 
Pengganti) setelah melakukan wawancara pada tanggal 17 Juli 
2021, di Halaman rumah beliau. 
 

 

Gambar 5.1 bersama bapak Irwan (Tokoh Agama) setelah 
melakukan wawancara pada tanggal 17 Juli 2021, di Halaman 
rumah beliau di Desa Nunggi. 
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Gambar 6.1 Bersama bapak Sulaiman (Tokoh Agama), seusai 
melakukan wawancara Pada Tangal 19 Juli 2021, di Kediaman 
rumah beliau di Desa Nunggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. 1 Bersama dengan salah satu (Tokoh Masyarakat dan 
para pemuda Desa Nunggi), Pada Tanggal 18 Juli 2021  
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Gambar 8. 1 Hasil tangkapan layar dengan para pelaku londo 
iha (kawin lari) pada tanggal 21 Juli 2021. 
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