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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN 

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

 

tsa 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 

 ج

 

jim j 

 

je 

 

 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 

 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 

 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 

 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 

 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 

 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 

 ش

 

sin 

 

s 

 

es 

 

 ظ

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 

 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 

 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 

 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 

 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 

 ع

 

„ain 

 

„ 

 

apostrof terbalik 

 

 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 

 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 

 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 

 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 

 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 

 و

 

mim 

 

m 

 

em 

 

ٌ 

 

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 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: 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a ََا 
kasrah i i َِا 
d}ammah u u َُا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَْ 

xi 



 
 
 

xii 
 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيفََْ 

 haula : هوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : يَاتََ

 <rama : رَيَي

 qi>la : لِيْمََ 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ ا | ...َ  ى  َ... 

d}ammah dan wau ُو ـ 

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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وْتَُ ًُ  yamu>tu : يَ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>‟ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>‟ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

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

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةََُالأطَْفاَلَِ

دِيُْةَََُانَْفاَضِهةََُ ًَ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : انَْ

ةَُ ًَ َانَْحِكْ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

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

اََ  <rabbana : رَتَُّ

يُْاََ  <najjaina : َجََّ

 al-h}aqq : انَْحَكَ 

ىََ  nu“ima : َعُِّ

 aduwwun„ : عَدُوَ 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِيَّ)

Contoh: 

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَهيَِ 

 Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَرَتيَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (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 



 
 
 

xv 
 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

صَُ ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّ

نسََْ ةَُنََانَسَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

َانَْفهَْطَفةََُ  : al-falsafah 

 al-bila>du : انَْثلادََُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

ٌََ  ta‟muru>na : تأَيُْرُوْ

 „al-nau : انََُّوْعَُ



 
 
 

xvi 
 

 syai‟un : شَيْءَ 

 umirtu : أيُِرْتَُ

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‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur‟a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 
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َاللهَِ ٍُ    billa>h تاِللَِ  di>nulla>h دِيْ

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَِاللهَِهَُ ًَ ىَْفيَِْرَحْ     hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i„a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
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Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur‟a>n 

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

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta„a>la>  

saw. = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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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 A<li „Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Muh Ilham Azis 

NIM : 80100217083 

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik 

Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan 

 

Penelitian ini merupakan field research kualitatif deskriptif yang merupakan 

penelitian lapangan (field research) maka metode Pendekatan yang digunakan adalah 

Pendekatan Teologi Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yaitu 

data primer yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung 

dari Sayyid atau Syarifah. Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia 

dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data Tersier 

Sumber data tersier ini dimaksudkan sebagai bahan penunjang sumber dan primer dan 

sekunder. Tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, Interview (wawancara), dan 

dokumentasi. 

Selanjutnya data pada penelitian ini menggunakan Riset Lapangan dengan 

melalui wawancara serta observasi, sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data 

dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep Kafaah dalam perkawinan 

keturunan Sayyid di Sulawesi Selatan masih mempertahankan konsep Kafaah nasab. 

(2) Kriteria Kafaah yang ada dalam masyarakat Sayyid ada tiga, yang pertama agama 

yaitu seorang Syarifah tidak sekufu dan tidak dibenarkan menikah dengan seseorang 

yang berbeda agama, yang kedua nasab seorang syarifah tidak sekufu dengan laki-

laki yang non sayyid, dan yang ketiga Aliran seorang syarifah ahlussunnah wal 

jamaah tidak sekufu dengan laki-laki yang yang bukan ahlussunnah wal jamaah . (3) 

Hukum Islam dalam permasalahan kafaah terdapat perbedaan pendapat dikalangan 

ulama mazhab./ Namun semua tetap mendasarkan pada faktor agama yang 

diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor yang lain (nasab, 

kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan).  

Implikasi Penelitian Konsep (1) kafaah hendaknya dipahami dan 

dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah 

mawaddah dan rahmah. (2) Dalam sistem perkawinan, persoalan nasab hendaknya 

tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah 

tangga, asalkan calon mempelainya adalah seorang muslim yang memiliki akhlakul  

karimah. (3)Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep kafaah 

dalam fiqih munakahat dengan kafaah yang berlaku dalam suatu komunitas 

masyarakat serta perkembangan zaman. 

 

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Kafaah, Praktik Perkawinan Sayyid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada 

makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang 

diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana 

berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.
1
 Allah berfirman dalam 

QS. al-Zariyat/51: 49. 

 وَمِنَْ كُلَ  شَيْءٍَ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَِ لَعَلَّكُمَْ تَذكََّرُونََ

Terjemahnya: 

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah”.
 2
 

 Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh melalui jenjang 

perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut 

hukum perkawinan dalam Islam.
3
 Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan 

umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di 

dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya 

keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam 

                                                             

1
Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Bandung: 

Pustaka Setia, 2008), h. 13. 
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Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh (Jilid. II; Yogjakarata: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 43. 
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masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada 

kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi 

oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis 

besar, tetapi sampai terperinci yang demikian ini menunjukan perhatian yang sangat 

besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena 

itu perkawinan sangat dianjurkan oleh agama Islam bagi yang telah mempunyai 

kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Al-Qur‟an maupun Sunnah. 

Melalui perkawinan syariat Islam tidak hanya ingin merealisir masalah 

duniawi dan kesejahteraan material belaka, akan tetapi ingin merealisir kesejahteraan 

dan rohani secara bersama-sama, serta menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk 

peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-

perbuatan tercela, menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang agamis. 

Perkawinan dapat dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya 

perkawinan, manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dalam melampiaskan 

hawa nafsunya yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama.
4
 

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata 

semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah 

peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan melalui sunnah Allah dan 

sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. 

Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, 
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Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung : Sinar Abadi, 1972), h. 48. 
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tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan 

pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.
5
 

Jalinan hubungan antar keduanya harus bermula dari adanya kesamaan antara 

kedua belah pihak. Tanpa kesamaan itu, maka hubungan mereka tidak akan langgeng. 

Menurut sementara pakar ada empat fase yang harus dilalui agar cinta antar manusia 

mencapai puncaknya. 

 Fase pertama, adalah bahwa kedua belah pihak harus merasakan ada atau 

tidaknya kedekatan. Biasanya kedekatan itu lahir karena kesamaan perangai 

pandangan hidup, latar belakang sosial dan budaya, dan ini pada gilirannya akan 

mendorong  kedua belah pihak untuk saling memperkenalkan diri secara lebih 

terbuka.  

Fase kedua, setelah kedekatan itu adalah fase pengungkapan diri dimana 

masing-masing merasakan ketenangan dan rasa aman berbicara tentang dirinya lebih 

dalam lagi, tentang harapan, keinginan dan cita-citanya bahkan kekhawatiran-

kekhawatirannya.  

Fase ketiga, melahirkan saling ketergantungan dan pada fase ini, masing-

masing mengandalkan bantuan yang dicintainya untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pribadinya, karena masing-masing merasa dari dalam lubuk hatinya yang 

terdalam bahwa ia memerlukan pasangannya dalam kegembiraan dan kesedihannya. 

Masing-masing merasa bahwa dirinya adalah untuk pasangannya. Nah, di sinilah 

sampai kepada apa yang dikemukakan dalam ayat bahwa Wanita-wanita yang keji 
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adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita 

yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki 

yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Dan bila ini telah dirasakan, maka 

ketika itu tibalah fase keempat, yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi itu, 

yang diberikan oleh pasangannya dengan tulus bahkan menganggap sedikit pem 

beriannya yang banyak dan menganggap banyak pemberian pasangannya walau 

sedikit.
6 

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang 

perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena 

kecantikan seorang wanita atau kegagahan laki-laki atau kesuburan keduanya dalam 

mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan 

keberagamaannya. Di antara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama 

dijadikan motivasi adalah keberagamaannya. 

Berdasarkan hadis Nabi saw: 

:ََلَِِربَْعََمَقاَلََ:َ)َتُ نْكَحَُالْمَرْأَةالنَّبِي َصلىَاللهَعليوَوسلوَعَنَْأَبِيَْىُرَيْ رَةََرَضِيََاللهَُعَنْوَُعَنَِ
َةَِيََقَِبَََعََمَََوَِيْلَََعَََقٌَفََت ََّيْنَِتَربَِتَْيَدَاكََ(َمَُينِْهَا,َفاَظْفَرَْبِذَاتَِألدَّلِمَالِهَا,وَلِحِسَابِهَا,َوَلِجَمَالِهَا,َوَلِدَِ

7ةَِعََب َْالسََّ  

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra Nabi Muhammad saw bersabda: “Wanita itu dinikahi 

karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan 

agamanya. Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka niscaya 
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kamu akan beruntung. 
 
Hadis riwayat Bukhari dan Muslimَ  bersama imam 

tujuh. 

Pada hadis Nabi yang mulia ini, Rasulullah saw membagi keinginan 

pernikahan dari segi tujuan pokok pernikahan pada empat bagian: 

1. Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya, agar ia tertolong dari 

kekayaannya dan dengan itu ia akan terpenuhi segala kebutuhnnya. 

2. Memilih istri berdasarkan nasabnya, karena nasab istri dalam berbagai 

keadaan umum menjadi keinginan banyak orang. 

3. Memilih istri berdasarkan kecantikannya, dengan alasan bahwa dalam 

pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga 

mendorong untuk menjaga diri dan tidak memilih perempuan-perempuan 

lain dan juga tida melakukan perbuatan yang dibenci Allah. 

4. Memilih istri dengan mengutamakan ketaatan menjalankan agama, bagi umat 

beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. 

Apalagi pada era sekarang, disadari atau tidak, ternyata ketaatan beragama 

mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.
8
  

Pernyataan Rasulullah di ujung hadis merupakan jaminan bahwa memilih 

yang didasarkan atas agama itu lebih baik dari pada menjatuhkan pilihan atas dasar 

yang lain. Harta, nasab dan kecantikan meskipun mempunyai peran untuk 

kebahagiaan tetapi tidak menjamin bahwa orang akan bahagia dengan semua itu. Ini 

juga merupakan peringatan keras tehadap pemilihan yang mengabaikan soal agama. 
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 Enizar, Pembentukan Keluarga Menurut Hadis Rosulullah (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 

2015), h. 38. 
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Meskipun kaya, terhormat dan cantik jika tidak beragama, maka akan ada saja 

masalah serius yang akan ditemukan dalam keluarga kelak. 

Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah 

dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki kemuliaan 

apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran 

yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah 

dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan menjauhkan diri 

dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau 

menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari wali yang mengakadkan dari 

pihak perempuannya.
9
 

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata 

tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu 

yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat 

tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau 

tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 

adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang 

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan 

merupakan unsurnya.
10
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Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h. 98. 
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Pernikahan pun mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Jumhur 

ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:
11

 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.  

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

3. Adanya dua orang saksi. 

4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul. 

Adapun syarat-syarat pernikahan itu tidak lepas kaitannya dengan rukun nikah 

yang telah dikemukakan di atas. Pertama, jika dalam rukun nikah harus ada wali, 

maka orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Al-

Qur‟an, hadis dan undang-undang yang berlaku. Para fuqaha berbeda pendapat dalam 

masalah wali, apakah menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Imam Malik 

berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali. Kedua, saksi, sama halnya 

dengan wali, orang yang menjadi saksi juga harus memenuhi syarat yang telah 

ditentukan. Ketiga, kedua mempelai disyaratkan merupakan pasangan yang halal 

untuk menikah. Oleh karena itu, dalam Al-Qur‟an disebutkan tentang pasangan yang 

haram dinikahkan. Keempat, dalam pernikahan juga harus ada akad yang jelas dalam 

bentuk ijab kabul antara calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai 

perempuan. Ijab kabul ini merupakan hal yang paling pokok dalam perkawinan. 

Syarat lainnya adalah kedua mempelai harus kafaah atau sepadan. Meskipun bukan 

termasuk syarat, Rasulullah saw menganjurkan agar pasangan yang akan menikah 
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hendaknya sepadan atau sekufu. Kufu adalah hak perempuan dan walinya. Menurut 

pendapat yang lebih kuat, ditinjau dari alasannya, kufu hanya berlaku dalam hal 

keagamaan, baik mengenai pokok agama seperti Islam dan bukan Islam.
12

 

Dalam Penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap kafaah dalam praktik perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan 

khususnya kerabat-kerabat Sayyid yang akrab atau dikenal oleh penulis. Keturunan 

Sayyid adalah golongan keturunan al-Husain, cucu nabi Muhammad saw. Mereka 

bergelar Habib  bagi anak laki-laki dan Hababah bagi anak perempuan. Golongan 

Sayyid adalah penduduk terbesar jumlahnya di Hadramaut. Mereka membentuk 

kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Secara moral mereka sangat 

berpengaruh pada penduduk. Semua Sayyid diakui sebagai pelopor agama oleh 

penduduk yang tinggal di sekitar kediamannya. Selain itu, Sayyid juga dianggap 

penguasa daerah tersebut. Para Sayyid telah secara konsisten menjaga dan 

mempertahankan kekuatan hukum Islam. Bagi Sayyid, hukum dan agama Islam 

adalah satu. Lemahnya hukum berdampak pada lemahnya penghormatan dan 

kaburnya kepercayaan masyarakat terhadap keturunan Nabi Muhammad saw. 

Orang-orang Arab Hadrami kebanyakan cenderung lebih memilih untuk 

menjaga keutuhan identitas mereka sebagai orang Arab Hadramaut. Hal ini terutama 

dilakukan oleh mereka yang berstatus sebagai golongan Sayyid. Di tempat asalnya 

Hadramaut, golongan Sayyid dan Alawiyyin ini menempati kedudukan sosial yang 

tertinggi karena mempunyai darah keturunan Nabi Muhammad saw, salah satu  
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Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Cet; VI, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 
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tradisinya ialah mereka tidak menikahkan saudara perempuan maupun anak 

perempuan mereka dengan yang non-Sayyid, karena kedudukan nasab mereka 

(kafaah nasab) jauh lebih tinggi dibandingkan nasab manapun juga. Dan tradisi ini 

terus mereka bawa ke Indonesia dan masih terus dipraktekkan. 

Sebelum terjadinya pernikahan terdapat sebuah konsep yang dinamakan 

kafaah, kafaah berasal dari kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam 

Al-Qur‟an yang berarti sama atau setara. Allah berfirman dalam QS al-Ikhlas/112: 4. 

كَُفُوًاَأَحَدٌَ  وَلَمَْيَكُنَْلَوٌ

Terjemahnya : 

“Tidak suatupun yang sama dengannya”
13

  

 Kata kufu atau kafaah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan 

harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafaah mengandung arti sifat yang 

terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus 

ada pada laki-laki yang mengawininya. Kafaah itu disyaratkan atau diatur dalam 

perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan 

spesifik baik dalam al-Quran maupun dalam hadis Nabi, maka kafaah menjadi 

pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan 

maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafaah itu. 

Penentuan kafaah merupakan hak perempuan yang akan kawin, sehingga 

ketika perempuan tersebut akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak 
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sekufu dengannya dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan 

oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan 

menikahkan sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak 

sekufu, wali dapat mengintervensinya kemudian selanjutnya menuntut pencegahan 

berlangsungnya pernikahan tersebut. 

Dalam hal ini yang dijadikan standar dalam penentuan kafaah adalah status 

sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk 

dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak status sosialnya sama 

dengan perempuan, adapun jika status sosialnya lebih tinggi maka tidak menjadi 

halangan. Dan jika pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki maka tidak jadi 

masalah. Masalah akan timbul jika laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga 

dikatakan si laki-laki tidak sekufu dengan istri. Dalam hal kedudukannya dalam 

perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.
14

 Jumhur ulama termasuk 

Malikiyah, Syafi‟iah dan Ahlu al-Ra‟yi (Hanafiah). Menurut satu riwayat, Imam 

Ahmad berpendapat bahwa, kafaah itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam 

arti kafaah hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak 

sekufu alasan mereka gunakan ialah firman Allah QS al-Hujurat/49 : 13 

عَاَرفَُ وْاَإِنَّاَأَكَْياََ رَمَكُمَْعِنْدََالِلهَايَ ُّهَاَالنَّاسَُاِنَّاَخَلَقْنَاكُمَْمِنَْذكََرٍوَأنُْ ثَىَوَجَعَلْنَاكُمَْشُعُوْباًَوَقَ بَائِلََلِت َ
رٌَ  أَتْ قَاكُمَْإِنََّالَلهَعَلِيْمٌَخَبِي ْ

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki 

dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 
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kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa diantaramu, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal”
15

  

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan  bahwa 

kafaah itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara 

laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan  oleh kelompok 

ulama ini adalah sepotong hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthny yang 

dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yaitu: “jangan kamu mengawinkan 

perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari 

walinya‟‟. 

Para ulama memandang penting adanya kafaah hanya pada laki-laki dan tidak 

pada wanita, selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa saja 

yang dijadikan standar kekufuan.
16

 

Salah satu imam yang menetapkan konsep kafaah adalah Imam Syafi‟i. 

Imam Syafi‟i dalam menetapkan standar  kafaah membagi menjadi empat 

unsur: 

1. Kebangsaan 

Yang dimaksud dengan unsur kafaah tentang kebangsaan, contohnya : 

perempuan bangsa Arab, baik dari suku Quraisy atau dari suku bukan Quraisy, tidak 

sejodoh (sekufu) dengan laki-laki Indonesia. 

                                                             
15

Kementrian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 518. 

16
Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqhi Lima Mazhab (Jakarta: 2013), h. 349. 
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2. Keagamaan  

Yang dimaksud dengan keagamaan adalah: sepatutnya perempuan sejodoh 

(sekufu) dengan laki-laki menjaga kehormatan dan kesuciannya, contohnya : 

perempuan yang baik sejodoh (sekufu) dengan laki-laki yang baik atau perempuan 

yang fasik sejodoh dengan laki-laki yang fasik. 

3. Kemerdekaan  

kemerdekaan adalah : perempuan merdeka hanya sejodoh dengan laki-laki 

merdeka dan tidak sejodoh dengan laki-laki budak. 

4. Pekerjaan atau profesi 

Pada kenyataannya aspek pekerjaan atau profesi merupakan salah satu kriteria  

yang cukup dipertimbangkan dalam pernikahan sekufu. Dengan melihat pekerjaan 

seseorang paling tidak, bisa menentukan keadaan atau tingkat ekonomi seseorang. 

Laki-laki yang pekerjaannya hina, tidak sekufu dengan perempuan yang pekerjaannya 

atau pekerjaan bapaknya lebih mulia, laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan  

tidak sekufu dengan anak saudagar, maka tidak termasuk dalam hal sekufu laki-laki 

miskin dengan  perempuan kaya.
17

 

Namun masyarakat kalangan Sayyid di Sulawesi Selatan, ada hal lain yang 

mensyaratkan seseorang yang ingin menikahi putrinya atau Syarifah, dengan 

memakai konsep kafaah nasab yaitu sebaiknya Syarifah dinikahkan dengan seorang 

                                                             
17

Mahmud Yunus , Hukum Perkawinan Dalam, menurut Hanafi, Maliki dan Hambali (Cet. 

XI; Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1956), h. 75. 
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Syarif/Sayyid atau putra dari Sayyid juga, dan bagi yang bukan Sayyid agar tidak 

menikahi seorang Syarifah. Al-Allamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin 

Husin al Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Alawiyyin yang 

terkenal dengan kitabnya Bugyah al-Mustarsyidin mengatakan “seorang Syarifah 

yang dipinang oleh selain Sayyid (selain keturunan Rasulullah saw) maka aku tidak 

melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan, walaupun Syarifah dan walinya yang 

terdekat merestui”. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan 

disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina 

Fatimah Az-Zahrah ra adalah lebih berhak menikahi Syarifah dari pada yang lain.
18

 

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 61 dikatakan “tidak sekufu 

tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena 

perbedaan agama atau ikhtilaafu al-diin”.
19

 

Al-Qur‟an menjelaskan bahwa semua manusia adalah sama, yang 

membedakan hanya ketakwaannya, firman Allah dalam QS al Hujurat/49: 13. 

الِلهََأَكْرَمَكُمَْعِنْدَََياََايَ ُّهَاَالنَّاسَُاِنَّاَخَلَقْنَاكُمَْمِنَْذكََرٍوَأنُْ ثَىَوَجَعَلْنَاكُمَْشُعُوْباًَوَقَ بَاَئِلََلِتَ عَاَرفَُ وْاَإِنَّا
رٌَ  أَتْ قَاكُمَْإِنََّالَلهَعَلِيْمٌَخَبِي ْ

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki 

dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah 

                                                             
18

Abdurahman Al-Masyhur, Bughyah Al-Mustarsyidin (Kediri: PP Hidayatut Tulab), h.227 

19
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: CV Akademika pressido, 2010) h. 127. 
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ialah orang yang paling bertakwa diantaramu, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal‟‟
20

 

Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya penulis akan diteliti 

dan dijelaskan secara signifikan dan terperinci mengenai hal tersebut, disamping 

untuk membuka cakrawala pengetahuan baru bagi penulis dalam menemukan titik 

temu dari persoalan tersebut. Penulis akan mencari suatu korelasi atau hubungan teori 

kafaah (kesetaraan) dengan data empiris kehidupan suatu golongan masyarakat di 

indonesia. Oleh karena itu, akan diteliti lebih dalam dan mengangkat permasalahan 

tersebut dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga pertanyaan yang telah 

diajukan tersebut akan dicari jawabannya dalam rangka menemukan benang merah, 

titik temu antara konsep kafaah nasab perkawinan masyarakat keturunan Nabi, serta 

apakah teori kafaah masih digunakan atau masih menjadi prioritas dalam perkawinan 

keturunan Nabi yang bertempat tinggal di daerah Sulawesi Selatan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penilitan Deskripsi Fokus 

1 Tinjauan Hukum Islam 

1. Tinjauan 

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, 

penyelidikan, kegiatan pengumpulan 

data, pengolahan, analisa dan penyajian 

data yang dilakukan secara sistematis dan 

                                                             
20

Kementrian Agama. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 518. 
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objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan. 

2. Hukum Islam 

Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan 

bahwa hukum islam adalah hukum yang 

bersifat umum yang dapat diterapkan 

dalam perkembangan hukum Islam sesuai 

situasi dan kondisi masyarakat dan. 

2 

Nilai-nilai Kafaah 

Dalam Praktik 

Perkawinan Sayyid 

1. Nilai- Nilai 

Nilai adalah standar atau ukuran (norma) 

yang kita gunakan untuk mengukur 

segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) 

yang penting dan berguna bagi 

kemanusian. Atau sesuatu yang 

menyempurnakan manusia sesuai dengan 

hahikatnya. Misalnya nilai etik, yakni 

nilai untuk manusia sebagai pribadi yang 

utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan 

dengan akhlak, benar salah yang dianut 

sekelompok manusia. 
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2. Kafaah 

Menurut bahasa kafaah artinya setaraf, 

seimbang atau keserasian. Kemudian 

yang dimaksud kafaah dalam 

perkawinan yaitu keseimbangan dan 

keserasian antara calon isteri dan 

suami sehingga masing-masing calon 

tidak merasa berat untuk 

melangsungkan perkawinan. 

3. Perkawinan 

Perkawinan disebut juga pernikahan 

yang berasal dari kata nikah. Yang 

menurut bahasa artinya akad atau 

wathi‟. Perkawinan adalah 

menciptakan kehidupan keluarga 

antara suami isteri dan anak-anak serta 

orang tua agar tercapai suatu 

kehidupan yang aman dan tentram 

(sakinah), pergaulan yang saling 

mencintai (mawaddah) dan saling 

menyantuni (rahmah). 

 



17 
 

 

4. Sayyid 

Secara harfiah berarti tuan dan 

menurut istilah dalam pembahasan ini 

adalah gelar kehormatan yang 

diberikan kepada keturunan Nabi 

Muhammad saw melalui cucu beliau 

hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang 

merupakan anak dari anak perempuan 

Nabi Muhammad saw, Fatimah Az-

Zahra dan menantunya Ali bin Abi 

Thalib. 

C. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan pada tesis ini tidak melebar luas dan panjang, maka 

pembahasannya akan dibatasi pada seputar pemahamam mengenai konsep kafaah dan 

eksistensi tradisi perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan. Adapun rumusan masalah 

pada tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid di Sulawesi 

Selatan? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk dan Nilai-nilai kafaah dalam tradisi perkawinan 

menurut Sayyid di Sulawesi Selatan? 
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3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap nilai-nilai kafaah dalam  

perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka yang dilakukan, maka tidak sedikit pembahasan 

mengenai kafaah dalam perkawinan, diantaranya: 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Program Studi Perbandingan 

Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar dalam Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui mazhab fikih 

yang dipegang oleh masyarakat habaib, serta pandangan tokoh masyarakat terhadap 

perkawinan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa di Desa Pambusuang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mazhab fiqih yang dipegang teguh oleh masyarakat 

habaib di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar adalah 

mazhab Syafi‟i ini disebabkan karena datuk-datuk mereka sejak dulu bermazhab 

Syafi‟i, serta mereka kental dengan tradisi Nahdatul Ulama yang notabenenya 

bermazhab fiqih Imam Syafi‟i. Sedangkan pandangan tokoh masyarakat 

menunjukkan bahwa wanita syarifah dilarang menikah dengan laki-laki biasa. 

Pandangan ini hanya dikalangan internal keluarga habaib saja. Sedangkan dari 

Masyarakat Pambusuang sendiri tidak pernah dibiasakan menikah dengan bukan 

sekufunya, disebabkan dengan kultur budaya yang sangat kental dengan adat siri‟nya, 

serta besarnya rasa cinta dan penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad Saw. 

Konsep Kafaah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum 

Islam Husna Sulfiyah, Hartini Tahir, UIN Alauddin Makassar dalam penilitiannya 
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membahas tentang perkembangan konsep kafaah pada perkawinan anggota TNI dan 

bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafaah tersebut. Metode 

penetapan kafaah dalam aturan tersebut bahwasanya “calon suami yang berasal dari 

TNI harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi pada saat mengajukan izin 

pernikahan” terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi menurut jumhur ulama 

diperbolehkan, karena pekerjaan juga dipertimbangkan dalam kriteria kafaah. 

Penetapan kafaah tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan, yakni agar kowad lebih 

selektif dalam memilih pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri suami baik 

dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kesatuan TNI, menghindari 

percekcokan dalam rumah tangga serta untuk menyamakan visi dan misi dalam 

menjalankan tugas. Dalam konsep kafaah dalam perkawinan Islam, penetapan 

pekerjaan sebagai kriteria kafaah, menurut jumhur diperbolehkan, karena selain 

agama, pekerjaan juga perlu dipertimbangkan sebagai kriteria kafaah dengan tujuan 

untuk kemaslahatan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi anggota TNI benar-benar 

harus selektif dalam memilih calon suami/istri dengan menselaraskan visi dan misi 

demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga 

Mawaddah, Mawaddah Analisis Pendapat M. Quraish Shihab tentang Konsep 

Kafaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dalam jurnalnya M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kafaah dalam 

perkawinan adalah hal yang penting dan menjadi pertimbangan utama dalam memilih 

calon suami dan istri. Dianggap penting karena dapat menciptakan keserasian dan 

kesetaraan di kehidupan sehari-hari dalam menjalani rumah tangga. Kafaah yang 

dimaksud dalam Islam adalah kafaah dalam hal harta, keturunan, fisik, dan agama. 
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Tetapi Islam hanya menekankan dalam hal agamanya saja. Dengan adanya kafaah ini 

dinilai dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia 

dan sejahtera. 

“Konsep Kafaah dalam Pernikahan menurut Islam (Kajian Normatif, 

Sosiologis dan Historis)”, penelitian jurnal oleh Siti Fatimah, STAI Darussalam 

Lampung, mengkaji konsep kafaah dari segi normatif, sosiologis dan historis. Hasil 

dari penelitiannya menunjukkan bahwa konsep kafaah dalam perkawinan Islam 

adalah konseptualisasi para ulama Fiqh yang mencoba memecahkan persoalan pada 

masanya masing-masing dengan latar belakang sosio-historis yang berbeda-beda 

pula. Seperti halnya Mazhab Hanafi memberikan kriteria kafaah secara terperinci, 

baik dalam hal agama dan sosial. Begitu pula dengan Mazhab Maliki, Syafi‟i dan 

Hambali, mereka ada yang menambahkan dan mengurangkan kriteria kafaah. Kafaah 

dari segi normatif secara umum berdasarkan Al-Qur‟an dan hadis, kriteria kafaah 

hanya dalam hal agama dan perilaku keberagamaannya saja. Oleh karena itu, para 

ulama Mazhab menambahkan kriteria kafaah baik dari segi agama maupun sosial. 

Kafaah dari segi sosiologi, dalam hal penetapan kafaah ini, tidak terlepas dari 

masing-masing para ulama empat Mazhab itu hidup dan berinteraksi sesuai kondisi 

masyarakat setempat, seperti Mazhab Hanafi berkembang di Irak sehingga ia lebih 

banyak menetapkan kafaah secara sosial (SocialEquality), dimana memiliki struktur 

masyarakat secara kompleks, berbeda dengan Mazhab Maliki yang berkembang di 

Madinah yang masih tradisional sehingga belum timbul permasalahan-permasalahan 

sosial yang rumit seperti di Irak, ia hanya berpendapat kafaah dari segi keagamaan. 

Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, Fakultas Agama Islam (FAI) 
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Universitas Ibn Khaldun Bogor, dalam penelitian jurnalnya mengenai kafaah yang 

berjudul “Aktualisasi Konsep Kafaah dalam Membangun Keharmonisan Rumah 

Tangga”, mengkaji  bagaimana nilai-nilai kafaah benar-benar tercermin dalam 

kehidupan berumah tangga untuk tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kafaah dalam perkawinan dalam 

membangun keharmonisan rumah tangga dilihat dari beberapa kriteria yang menjadi 

pertimbangan, seperti agama dan akhlak yang mulia, nasab, fisik serta kekayaan. Dari 

hal-hal tersebut para ahli fiqh berselisih pendapat untuk menjadikan kesemuanya 

sebagai unsur kafaah. Oleh karena itu, yang dapat menjadi penunjang utama adalah 

faktor agama serta akhlak yang mulia, yang akan memperlakukan pasangannya sesuai 

dengan yang diperintahkan oleh Allah swt sehingga dapat menjamin terciptanya 

keharmonisan rumah tangga. Sedangkan faktor lainnya hanya sebagai pelengkap 

dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Tercapainya tujuan pernikahan 

memang tidak mutlak ditentukan oleh kesepadanan semata, tetapi hal tersebut dapat 

menjadi penunjang yang utama, apalagi dalam hal agama dan akhlak yang baik. 

Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, maka rumah tangganya 

akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling 

mencintai, saling menghargai serta saling pengertian. Oleh karena itu, prinsip 

kesepadanan dilakukan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga 

yang harmonis. 

Abu Bakar dalam penelitian jurnalnya “Kafaah sebagai Pertimbangan dalam 

Perkawinan menurut Mazhab Syafi‟i”, fokus mengkaji kafaah sebagai pertimbangan 

dalam perkawinan menurut Mazhab Syafi‟i. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

konsep kafaah adalah keserasian antara calon suami dengan calon istri, namun dalam 
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konsep kafaah ini Imam Mazhab berbeda pendapat tentang masalah kafaah, menurut 

Imam Syafi‟i kafaah meliputi: kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan. 

Maksud kebangsaan menurut Imam Syafi‟i adalah orang Quraisy sekufu dengan 

orang Quraisy juga, dalam hal keagamaan, orang Islam sekufu dengan orang Islam. 

Seorang budak merdeka sekufu dengan budak yang merdeka (kemerdekaan), anak 

seorang hakim sekufu dengan anak seorang tukang sapu (pekerjaan). Konsep kafaah 

Imam Syafi‟i adalah menyamakan kedudukan calon suami dengan calon istri artinya 

konsep kafaah Imam Syafi‟i ini menjaga keseimbangan antara calon mempelai laki-

laki dan calon mempelai wanita, maka Imam Syafi‟i tidak memasukkan harta dan dari 

sanalah keseimbangan dalam pernikahan. Apabila wanita menikah dengan laki-laki 

yang banyak harta menurut Imam Syafi‟i tidak ada masalah apabila walinya 

menyetujui. Tapi apabila setelah menikah suami yang menikahinya tidak berharta 

lagi, maka akad dalam kekufuan tidak berubah, pernikahannya tetap sah. 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu 

hal yang diperbolehkan setelah penelitian selesai. Dengan demikian pada dasarnya 

tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang akan diperoleh setelah 

selesai penelitian.
21

  

1. Tujuan penulisan 

a. Untuk mengetahui konsep kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid di 

Sulawesi Selatan. 

                                                             
21

M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2002),h. 44. 
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b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kafaah dalam perkawinan menurut 

Sayyid di Sulawesi Selatan. 

c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nilai-nilai 

kafaah dalam perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan. 

2. Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah : 

a. Manfaat akademis 

Memberikan pemahaman terbaru mengenai hal-hal yang terkait masalah 

konsep kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid khususnya di Sulawesi 

Selatan. 

b. Manfaat praktis 

Hasil studi ini diharapkan menjadi sebuah referensi baru di dalam 

perpustakaan sebagai bahan rujukan dalam bidang akademis. 

Dalam membahas masalah-masalah  penelitian ini, diperlukan suatu penelitian 

dalam pendekatan antropologi untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan 

akurat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Makna Dan Ukuran Kafaah 

Makna kafaah menurut bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan, si fulan 

setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Di antaranya adalah sabda Rasulullah 

saw,َ 

22المسلمونَتتكافأَدماؤىم  

Artinya: 

“darah orang-orang Islam setara.” 

Maksudnya, sebanding. Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan 

darah orang yang tinggi. Di antaranya juga firman Allah swt, “dan tidak ada 

seorangpun yang setara dengan Dia”. (al-Ikhlas : 4) Maksudnya yaitu tidak ada 

bandingannya. Dalam istilah fuqaha, penyetaraan di antara suami dan istri yang dapat 

menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Mazhab Maliki 

kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang 

membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha adalah agama, nasab, 

kemerdekaan dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali 

dengan kemakmuran dari segi ekonomi. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya 

persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam perkara suami-

                                                             
22 Abu Daud Sulaiman bin Asy‟as, Sunan Abu Daud, Bait Al Afkar, n0 2751 h. 311 
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istri. Serta mewujudkan kebahagiaan di antara suami-istri, yang tidak membuat malu 

si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.
23

 

Kafaah atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap penting didalam 

pernikahan yang tidak untuk sahnya akad nikah. Bahkan karena hal itu menjadi hak 

calon istri dan wali.
24

 

Sedangkan menurut Abu Zahrah kafaah adalah suatu kondisi dimana dalam 

suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri 

mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat 

merusak kehidupan perkawinan.
25

 

Menurut Sayyid Sabiq kufu‟ berarti sama, sederajat atau sebanding. Maksud 

kufu‟ dalam perkawinan yaitu, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam 

kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sebanding dalam tingkat sosial dan 

sederajat dalam akhlak serta kekayaan.
26

 

Demikian dari definisi di atas dapat dipahami bahwa istilah kafaah sangat erat 

kaitannya dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami 

dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis 

dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia 

dan sejahtera. 

                                                             
23

Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu (Jilid; IX, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 

213-214 

24
Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibaari, Fathul Mu‟in (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 106. 

25
Muhammad Abu Zahrah, Aqd al-Zawaj wa Asurah (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1975), h. 

185. 

26
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 36. 



26 
 

 

Penentuan hak kafaah itu ditentukan oleh perempuan yang akan kawin 

sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu 

dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh 

walinya. Sebaliknya dapat dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan 

sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat 

mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlansungnya 

perkawinan itu.
27

  

Segolongan ulama termasuk imam Abu Hanifah an-Nu‟man mengatakan 

bahwa seorang wanita manakala sudah pintar, dia berhak memilih calon suaminya 

sebagaimana laki-laki berhak memilih calon isterinya. Namun disisi lain sebagian 

ulama mengatakan bahwa seorang wali berhak memaksa anak gadisnya buat di 

kawinkan dengan laki-laki yang menjadi pilihan sang wali. Pertimbangannya karena 

mengingat perempuan yang masih berstatus gadis biasanya belum bisa membendakan 

laki-laki yang bagaimana yang patut menjadi suaminya. Jadi menurut pendapat 

pertama, seorang perempuan, yang akan dikawinkan dalam keadaan belum baligh 

berhak menuntut pembatalan perkawinannya itu jika ternyata dia menganggap si 

calon suami tidak pantas baginya. Kendati dari satu sisi wanita diberi kebebasan 

memilih, namun dari sisi lain dia bias saja dikawinkan meskipun belum baligh. 

Dengan kata lain, kebebasan memilih yang diberikan itu tidaklah sepenuhnya, 

melainkan setengah-setengah. Mestinya, seorang perempuan yang akan dikawinkan 

harus ditunggu dahulu masa balighnya dengan demikian, hal ini memberikan 

kesempatan kepadanya untuk menggunakan haknya pada saat yang tepat,  saat ketika 
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dia sudah siap mental dan jasmaninya.
28

 Pada asasnya tidak ada perbedaan diantara 

manusia, semua manusia adalah sama. Manusia dalam beribadah kepada Allah dan 

menyembah-Nya ada yang melaksanakan dengan sempurna ada yang dengan 

sederhana saja dan adapula yang tidak melaksanakannya dan sebagainya. Karena itu 

terjadilah perbedaan tingkat manusia disisi Allah, yang paling mulia disisi Allah ialah 

orang yang paling bertakwa, firman Allah QS. Al-Hujurat/49 : 13 : 

ۚ  َإِنََّأَكْرَمَكُمَْعِنْدََاللَّوَِ ياَأيَ ُّهَاَالنَّاسَُإِنَّاَخَلَقْنَاكُمَْمِنَْذكََرٍَوَأنُْ ثَىَٰوَجَعَلْنَاكُمَْشُعُوباًَوَقَ بَائِلََلِتَ عَارَفُواَ
ۚ  َإِنََّاللَّوََعَلِيمٌَخَبِيرٌَ  أَتْ قَاكُمَْ

Terjemahnya: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
 29

  

Demikian pula halnya dalam berusaha. Ada yang pemalas dan lalai dalam 

bekerja dan ada pula yang rajin. Orang yang malas dan lalai selalu dalam keadaan 

merugi, mereka adalah orang-orang miskin. Sebaliknya orang rajin adalah orang yang 

berhasil dalam usahanya dan mereka adalah orang-orang yang berada karena itu 

terlihat dalam masyarakat orang-orang yang miskin dan orang yang kaya. Dari 

keterengan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya manusia itu 

adalah sama tingkatannya disisi Allah swt.
30

 Untuk menjamin langgengnya 
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kerukunan antara suami dan isteri, pergaulan yang harmonis, tetapnya saling 

pengertian dan terbinanya hubungan rumah tangga yang mesra, maka syariat Islam 

menginginkan dengan sangat, hendaknya suami itu yang (sekufu) dengan isterinya 

dalam segala hal yang dinilai sebagai kemuliaan hidup manusia, khususnya yang ada 

kaitannya dengan status ekonomi dan sosial. Oleh karena kufu‟ adalah faktor penting 

bagi lansungnya kehidupan berumah tangga. Bila disorot dari kedudukan suami 

sebagai pemimpin. Karena bila status ekonami dan sosial suami lebih rendah dari 

isterinya, maka kedudukan sebagai kepala keluarga pun menjadi lemah, dan 

kepemimpinannya bisa gagal hingga bisa-bisa ia menjadi sebab retaknya hubungan 

mereka berdua kelak,
31

 

 Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni sistem 

endogami, eksogami, eleutherogami.
32

 

1. Sistem endogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh dilingkungan 

sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. Sistem ini jarang 

terjadi di Indonesia. Pada masa lalu hanya ditemukan di tanah toraja. Tetapi 

dalam waktu dekat, demikian soerjo tanpa menjelaskan hubungan dengan 

daerah lain menjadi terbuka, lagi pula ia tidak sesuai dengan kekerabatan 

parental setempat. 

2. Sistem eksogami, yang mengharuskan seseorang mencari jodoh diluar 

lingkungan sosial, kerabat, golongan atau lingkungan pemukiman, seperti di 
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daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Boru dan 

Seram. Dalam perkembangannya, sistem inipun terlihat semakin lunak, 

sehingga larangan kawin sesuku diperlakukan pada lingkungan pada 

lingkungan keluarga terbatas saja. 

3. Sistem eleutherogami, yang pihak mengenal larangan-larangan seperti dua 

sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan 

(Mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam. Sistem ini lebih merata 

terdapat di berbagai daerah hukum adat di Indonesia seperti Aceh, Sumatera 

Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi, Ternate, Iran, 

Timor, Bali, Lombok, dan seluruh jawa dan Madura. 

Ukuran kafaah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap 

hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan 

sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak 

menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki 

kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan 

kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan 

boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan 

menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya 

menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang 

mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari 

golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak sekufu dengan perempuan yang 

shalihah. Bagi perempuan shalihah  jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki 

fasik kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh bapaknya dengan lelaki fasik 
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kalau perempuannya masih  gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh 

menuntut pembatalan.
33

 

Ali Said dalam jurnalnya mengatakan bahwa Salah satu budaya yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis adalah konsep kekeluargaan, kesepakatan 

dari hati ke hati, konsep tiga S (sipakatau, sipakainga, dan sipakalebbi), konsep 

musyawarah tudasipulung puraonro atau bicara berdasarkan kejujuran, konsep siri‟ 

atau menjaga kehormatan diri dan keluarga, dan konsep tentang syarat-syara: seorang 

pemimpin yang toacca, tosugi, dan towarani (pintar, kaya, dan pemberani). 

Keharusan bagi perempuan berstatus tinggi untuk menikah dengan lelaki yang 

berstatus setara diartikan bahwa putri bangsawan yang belum menikah dianggap 

sebagai tujuan yang tidak lazim di Sulawesi. Meski demikian, perempuan Bugis 

sebagai pasangan suami mereka, khususnya dalam sebuah pernikahan bangsawan, 

juga dicontohkan dengan baik pada kehidupan Daeng Telele, istri utama penguasa 

agung Bugis, Arung Palakka (1635-1696). 

B. Dasar Hukum Kafaah 

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, 

kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri untuk dapat 

terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.  

Kafaah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan 

pernikahan yang bahagia dan abadi, hanya saja al-Qur‟an tidak menyebutnya secara 
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eksplisit. Akan tetapi, Islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk 

memilih jodoh yang baik dan benar, Firman Allah dalam QS al-Nur/24 : 3.   

َزاَنٍَأَوَْمُشْرِكٌَ َزاَنيَِةًَأَوَْمُشْركَِةًَوَالزَّانيَِةَُلَََيَ نْكِحُهَاَإِلََّ لِكََعَلَىََۚ  الزَّانِيَلَََيَ نْكِحَُإِلََّ وَحُر مََذَٰ
 الْمُؤْمِنِينََ

Terjemahnya: 

 “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, 

atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan atas oranorang yang mukmin”.
34

 

Ayat ini mengemukakan keharusan menghindari pezina, apalagi jika ingin 

dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan: laki-laki pezina yakni yang kotor 

dan terbiasa berzina tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina yang kotor 

dan terbiasa pula berzina atau perempuan musyrik dan demikian juga sebaliknnya 

perempuan pezina atau terbiasa berzina tidak wajar dikawini oleh laki-laki pezina 

atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu, yakni perkawinan dengan pezina 

diharamkan atau tidak pantas terjadi atas orang-orang yang mukmin.
35

 

Ulama-ulama bermazhab Hambali dan Zhahiri menetapkan bahwa perkawinan 

dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum ada 

pernyataan taubat.  

Banyak ulama yang memahami ayat di atas dalam arti galibnya, seorang yang 

cenderung dan senang berzina enggan menikahi siapa yang taat beragama. Demikian 
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pula wanita pezina tidak diminati oleh lelaki yang taat beragama. Ini karena tentu saja 

masing-masing ingin mencari pasangan yang sejalan dengan sifat-sifatnya, sedang 

kesalehan dan perzinaan adalah dua hal yang bertolak belakang. Perkawinan antara 

lain bertujuan melahirkan ketenangan , kebahagiaan, dan langgengnya cinta kasih 

antara suami istri bahkan semua keluarga. Bagaimana mungkin hal-hal tersebut 

terpenuhi bila perkawinanitu terjalin antara seorang yang memelihara kehormatannya 

dan yang tidak memeliharanya?
36

    

Ulama ketiga mazhab hanafiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah menilai sah 

perkawinan seorang pria yang taat dengan seorang wanita pezina, tetapi hukumnya 

makruh. Imam Ahmad dan sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwa 

perkawinan pezina pria kepada wanita yang memelihara diri atau sebaliknya tidaklah 

sah. Salah satu alasannya adalah ayat yang ditafsirkan ini. 

Adapun yang menyangkut perbedaan antara orang beriman dengan orang fasik 

Allah berfirman dalam QS As-Sajdah/32: 18.  

كََانََفَاسِقًاَ كََمَنْ كََانََمُؤْمِنًا لَََيَسْت َوُونَََۚ  أَفَمَنْ  

Terjemahnya: 

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? 

mereka tidak sama”.
37

 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama atau 

tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas 
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keberagamaanya, disamping tidak sedarajat bahkan cenderung berlawanan arah yang 

dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.  

Ayat lain yang membahas tentang kafaah dalam QS Al-Nur/24: 26.  

أُولَٰئِكَََۚ  وَالطَّي بَاتَُلِلطَّي بِينََوَالطَّي بُونََلِلطَّي بَاتََِۚ  الْخَبِيثاَتَُلِلْخَبِيثِينََوَالْخَبِيثُونََلِلْخَبِيثاَتَِ
كََريِمٌَلَهُمَْمَغْفِرَةٌََۚ  مُب َرَّءُونََمِمَّاَيَ قُولُونََ وَرِزْقٌ  

Terjemahnya 

“perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki 

yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan 

perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki- laki 

yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). mereka (yang 

dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh 

itu).Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.
38

 

Ayat ini kem bali menguraikan sebab penegasan ayat 3 yang menyatakan 

bahwa pezina tidak wajar menikahi kecuali lawan seksnya yang pezina pula. Hal itu 

disebabkan karena telah menjadi sunnatullah bahwa seseorang selalu cenderung 

kepada yang memiliki kesamaan dengannya. Ayat di atas menyatakan bahwa: 

Wanita-wanita yang keji jiwanya dan buruk akhlaknya adalah untuk laki-laki yang 

keji seperti wanita itu, dan laki-laki yang keji jiwanya dan buruk perangainya adalah 

untuk wanita-wanita yang keji seperti lelaki itu pula, dan begitu juga sebaliknya 

wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik 

adalah untuk wanitawanita yang baik pula. Ini disebabkan karena jiwa manusia selalu 

cenderung mencari temannya, dan tidak senang bersama lawannya. Jika demikian, 

bagaimana mungkin istri Nabi saw. dituduh dengan tuduhan yang demikian buruk, 
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padahal pasangannya adalah manusia teragung, tersuci dan terpuji? Mereka itulah 

yakni yang baik dari kedua jenis dan termasuk pula yang dituduh oleh kaum munafik 

yang bebas dan bersih dari apa yakni tuduhan dan keburukan yang dikatakan yakni 

dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan atas kesalahan dan 

keteledoran mereka dan juga re^ekiyang mulia di dunia dan akhirat. 

Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini menjadi kebanggaan Sayyidah 

„Aisyah ra. Betapa tidak, Nabi Yusuf saja ketika dituduh hanya dinyatakan 

kesuciannya oleh salah seorang dari keluarga suami wanita yang m enuduhnya. M 

aryam as. yang dituduh berbuat zina yang membebaskannya dari tuduhan adalah 

anaknya yang masih bayi dalam hal ini „Isa as., sedang „Aisyah ra. dinyatakan 

langsung oleh Allah kebersihannya dari tuduhan tersebut melalui ayat-ayat-Nya yang 

dibaca sepanjang masa. Ini tentu adalah karena beliau merupakan istri Nabi 

Muhammad saw, sehingga kita pun dapat berkata bahwa hal tersebut adalah berkat 

Nabi agung itu. 

Walaupun jika merujuk kepada riwayat-riwayat tentang sabab nu^ul dan 

konteks uraian ayat ini, kita dapat berkata bahwa ia menunjuk kepada orang-orang 

tertentu, seperti pendapat sementara ulama yang disinggung di atas, namun melihat 

redaksinya yang bersifat umum, kita juga dapat berkata bahwa ayat di atas 

menegaskan salah satu hakikat ilmiah menyangkut hubungan kedekatan antara dua 

insan, khususnya kedekatan pria dan wanita, atau suami dan istri. Jalinan hubungan 

antar keduanya harus bermula dari adanya kesamaan antara kedua belah pihak. Tanpa 

kesamaan itu, maka hubungan mereka tidak akan langgeng.
39 
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Kemudian ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Hadist yang 

membahas tentang kafaah diantaranya adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dari Abu Hurairah :  

وَعَنَْأَبِيَْىُرَيْ رَةََرَضِيََاللهَُعَنْوَُعَنَِالنَّبِي َصلىَاللهَعليوَوسلمَقاَلََ:َ)َتُ نْكَحَُالْمَرْأَةََُلَِِربَْعٍَ:َ
يْنَِتََ ربَِتَْيَدَاكََ(َمُت َّفَقٌَعَلَيْوَِمَعََبقَِيَةَِلِمَالِهَا,َوَلِحِسَابِهَا,َوَلِجَمَالِهَا,َوَلِدِينِْهَا,َفَاظْفَرَْبِذَاتَِألدَّ

عَةَِ 40السَّب ْ  

Artinya:  

Dari Abu Hurairah ra Nabi Muhammad saw bersabda: Wanita itu dinikahi 

karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan 

agamanya. Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka niscaya 

kamu akan beruntung.
 
Hadis riwayat Bukhari dan Muslimَ dan bersama imam 

tujuh. 

Hadist ini jelas menerangkan pentingnya kafaah, namun hadist ini lebih 

menggambarkan kriteria-kriteria kafaah mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan 

keturunannya.  

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafaah 

itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini 

adalah sepotong hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Dar Quthuny yang dianggap 

lemah oleh kebanyakan ulama yang berbunyi : 
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َمِنََالَكَف َمِنََالََوْلِيَاءَِلَََتَ نْكِحُواَالن سَاءَاِلََّ َاِلََّ 41اءَِوَلَََتُ زَو جُوَْىُنَّ  

Artinya:  

“Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali yang sekufu dan jangan 

mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.  

Hadis ini memberikan larangan sekaligus perintah kafaah terhadap para wali-

wali yang hendak menikahkan anaknya dengan orang yang sepadan (sekufu), agar 

para wali lebih selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya.   

Banyak orang belum memahami kafaah dalam bidang nasab, padahal banyak 

dalil yang menunjukan adanya kafaah dalam nasab. Di antaranya adalah: 

42،َفانكحواَالِكفاءَوأنكحواَإليهمكمتخيرواَلنطف
  

Artinya: 

“Pilihlah (tempat terbaik) untuk air mani kalian. Nikahilah orang-orang yang 

sekufu/setara. Dan nikahkanlah (wanita yang kalian menjadi wali baginya) 

kepada lelaki-lelaki yang sekufu/setara.” (HR Ibnu Majah, al Hakim dan al 

Baihaqi) 

Dalam hadits lain, Nabi saw bersabda kepada Sayyidina Ali RA: 

كَفؤاًَثلاثَلََتؤخروىا:َالصلاةَإذاَأتتَوالجنازةَإذاَحضرتَوَ 43َالِي مَإذاَوجدتَلها

َ
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 Syaikh Muhammad bin Sholeh al Utsaimin, Syarh Misykatil ( Jilid II, no 605, 

Muassasah Syaikh Utsaimin, ) h.533. 
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Artinya: 

Tiga hal yang jangan kalian menundanya: Shalat apabila telah tiba 

waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita yang belum menikah 

apabila engkau  menemukan lelaki sekufu baginya. (HR Turmudzi) 

Rasulullah saw juga bersbada: 

كَنانةَواصطفىَمنَقريشَ  كَنانةَمنَولدَإسماعيلَواصطفىَقريشاًَمن َاللهَاصطفى بنيَىاشمَإنَّ
 44َواصطفانيَمنَبنيَىاشم

Artinya: 

Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Lalu memilih 

Quraish dari keturunan Kinanah. Memilih Bani Hasyim dari Quraish, dan 

memilihku dari Bani Hasyim. (HR Muslim, Turmudzi, dan lainnya) 

Para ulama mengatakan bahwa hadits-hadits ini menunjukkan bahwa mereka yang 

bukan Quraisy tidak sekufu dengan wanita Quraisy dalam pernikahan. Yang bukan 

Bani Hasyim tidak sekufu dengan wanita Bani Hasyim. 

Dalil-dalil yang kuat menunjukkan dengan pasti bahwa keturunan Sayyidina 

Hasan dan Husain nasabnya disambungkan kepada Nabi saw. Ini adalah hal yang  

tidak ada perselihian di kalangan ulama mengenainya. Maka keturunan mereka 

adalah yang paling tinggi nasabnya. Siapapun yang bukan termasuk keturunan 

mereka tidak sekufu dengan mereka. 

Jika ada yang berkata bukankah Nabi saw menikahkan Zainab binti Jahsyi 

yang berbangsa Quraish dengan bekas budaknya Zaid bin Haritsah. Beliau saw juga 

menikahkan Fatimah binti Qois dengan Usamah bin Zaid? Memang benar, namun ini 

                                                             
44 Abi Isa Muhammad bin Isa, Jami‟ at-Tirmizi ( Jilid I, no 3605, Bait al-afkar ad-Dauliyah) h. 

567 



38 
 

 

merupakan kekhususan Nabi saw. Nabi saw diperbolehkan menikahkan wanita mana 

saja kepada lelaki mana saja walau mereka dan walinya keberatan. Ini karena Allah 

swt telah menjadikan Nabi saw sebagai wali bagi semua orang beriman, Allah 

berfirman dalam QS al Ahzab 33: 6 : 

َأَوْلَىَباِلَْ  مُؤْمِنِينََمِنَْأَنْ فُسِهِمَْالنَّبِيُّ

Artinya: 

Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka 

sendiri.  

Maka tindakan Beliau saw yang menikahkan wanita dengan lelaki yang bukan 

sekufu tanpa ada kerelaan darinya tidak boleh dilakukan oleh orang lain. 

Sebagaimana tindakan Beliau saw yang menikahi lebih dari empat wanita dalam satu 

waktu tidak boleh dilakukan umatnya. Semua itu adalah  kekhususan Nabi saw. 

Diriwayatkan bahwa ketika Nabi saw melamar Zainab untuk Zaid. Mulanya 

Zainab dan saudaranya Abdullah, menolak. Sampai akhirnya turun firman Allah swt 

QS al Ahzab: 33: 36 

رَةَُمِنَْأَمْرىَِِ وَرَسُولوَُُأَمْرًاَأَنَْيَكُونََلَهُمَُالْخِي َ كََانََلِمُؤْمِنٍَوَلَََمُؤْمِنَةٍَإِذَاَقَضَىَاللَّوَُ  مَْوَمَا

 

Terjemahnya: 

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 

menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) 

tentang urusan mereka.”  
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Saat itu Zainab berkata: 

 رضيتوَليَياَرسولَاللهَ؟

Artinya:  

Apakah engkau rela aku dinikahkan dengannya wahai Rasulullah? 

Nabi saw mengiyakan. Maka Nabi saw menikahkan Zainab dengan Zaid. 

menolak Zaid pada mulanya karena keduanya tidak sekufu. Tapi karena perintah 

Nabi saw wajib diikuti, maka akhirnya Zainab pun menyetujuinya. Demikian pula 

Fatimah bin Qois, pada mulanya tidak setuju menikahi Usamah karena tidak sekufu.
45

 

C. Syarat-syarat Kafaah.  

Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hambali dan menurut 

pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi‟i kafaah adalah syarat 

lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang 

perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk 

merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan 

pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika 

mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikah mereka menjadi lazim.
46

 

 Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi mengatakan 

bahwa kafaah itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan 
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antara laki-laki dan permpuan yang tidak se-kufu, yang paling mashur ialah pendapat 

yang mengatakan bahwa kafaahtidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, 

kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa 

saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, 

diantaranya Imam Malik, Imam Syafi‟i, dan Imam Hanafi. Pendapat ini juga 

diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hambal.
47

 

Undang-undang Syiria Pasal 26 menganggap bahwa kafaah adalah syarat 

kelaziman dan bunyi teksnya adalah: "Untuk dilazimkannya perkawinan maka 

disyaratkan laki-laki tersebut adalah orang yang setara dengan si perempuan. 

Pasal 27 menyebutkan bahwa: jika seorang perempuan yang sudah dewasa 

mengawinkan dirinya tanpa persetujuan walinya maka jika sisuami adalah orang yang 

setara dengannya akad tersebut menjadi sebuah akad yang lazim, Jika tidak wali 

berhak untuk meminta pernikahan tersebut dibatalkan." Ini juga yang dipilih oleh 

pembuat undang-undang Ahwaaluasy-Syakhsiyyah di negara Mesir.  

Perincian pendapat mazhab Hanafi dalam syarat kafaah. Menurut mazhab 

Hanafi kafaah secara general adalah termasuk syarat kelaziman. Akan tetapi, yang 

difatwakan oleh para fuqaha muta'akhkhirin (belakangan) bahwa kafaah adalah syarat 

bagi sahnya perkawinan dalam sebagian kondisi, dan syarat untuk pelaksanaannya 

bagi beberapa kondisi, dan syarat untuk kelazimannya dalam beberapa kondisi yang 

lain. Sedangkan kondisi yang menjadikan kafaah sebagai syarat sahnya perkawinan 

adalah sebagai berikut ini: 
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1. jika seorang perempuan yang sudah akil baligh mengawinkan dirinya sendiri 

dengan orang yang tidak setara dengannya atau dengan tipuan yang besar, dan 

dia memiliki wali 'ashabah yang tidak merasa ridha dengan perkawinan ini 

sebelum terlaksananya akad, maka perkawinan ini tidak sah dari seiak 

asalnya, tidak iuga meniadi lazim, dan tidak bergantung kepada keridhaan 

setelah baligh. 

2. Jika wali yang selain ashal (bapak atau kakek), atau keturunan (anak laki-laki) 

mengawinkan seorang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang 

kemampuannya, maksudnya orang gila laki-laki atau orang gila perempuan, 

anak kecil laki-laki, atau anak kecil perempuan dengan orang yang tidak 

setara. Sesungguhnya perkawinan ini adalah sebuah perkawinan yang fasid 

karena perwalian mereka itu terikat dengan maslahat, dan tidak ada maslahat 

dalam mengawinkannya dengan orang yang tidak setara. 

3. Jika seorang bapak atau anak laki-laki yang dikenal buruk dalam memilih, 

mengawinkan seorang perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau 

kurang kemampuannya, dengan seorang laki-laki yang tidak setara, atau 

dengan tipuan yang besar maka fuqaha sepakat bahwa pernikahan ini tidak 

sah. Begitu juga halnya iika dia dalam keadaan mabuk maka dia kawinkan 

seorang perempuan dengan orang fasik,atau orang jahat, atau orang miskin, 

atau orang yang memiliki profesi yang rendah, karena timbulnya pilihan yang 

buruh serta tidak adanya masalahat dalam perkawinan ini.
48 
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Seandainya kafaah adalah syarat untuk syahnya pernikahan, maka pernikahan 

tidak sah tanpa adanya kafaah, namun didalam kutipan diatas menjelaskan bahwa 

kafaah adalah syarat kelaziman seseorang untuk menentukan pasanjgan hidup. 

D. Macam-macam kafaah 

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam kafaah, yaitu 

nasab (keturunan), agama, hirfah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyanah 

(tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat 

(aib). 

1. Keturunan  انُطة 

Jalinan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. 

Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang 

berketurunan sepertinya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan 

setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan 

keluargannya.
49

 Menurut Madzhab Hanafi telah mengkhususkan kesetaraan bahwa 

suami istri adalah orang Arab. Non Arab tidak setara dengan bangsa Arab, begitu 

pula orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan kaum Quraisy.  Hal itu sesuai 

dengan sabda Rasulullah saw. 
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وَعَنَْبْنَِعُمَرََرَضِيََاللهَُعَنْوَُقاُلََ:َقاَلََرَسُوْلَُالِلهَصلىَاللهَعليوَوسلمَالْعَرَبَُبَ عْضُهُمَْاكَْفَاءَُ
َحَائِكََاَوَْحَجَّامٌَ)رواهَالحاكمَ,َوف يَاسنادهَراوَلمَبَ عْضٍ,َوَالْمَوَالِيَبَ عْضُهُمَْأَكْفَاءَُبَ عْضٍ,َاِلََّ

50يسمَواستنكرهَابوَحاتم(  

 

Artinya:  

“Dari ibnu Umar ra berkata, bahwasanya Nabi saw bersabda : “ Bangsa Arab 

itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum Mawali (bekas hamba yang telah 

dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan 

bekam.”(Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada 

seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadis munkar menurut Abu 

Hatim)
 
 

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa orang arab sepadan dengan orang 

arab, orang arab tidak sekufu‟ dengan selain orang arab, kabilah yang satu sekufu‟ 

dengan kabilahnya, bekas budak sekufu‟ dengan bekas budak. Jadi seseorang yang 

dianggap sekufu‟ jika ia dari golongan yang sama. 

Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai 

kriteria kafaah. Jumhur ulama selain Malikiyah menempatkan nasab (keturunan) 

sebagai kriteria dalam kafaah, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak 

setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi 

sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih 

utama dibandingkan dengan bukan Quraisy. Alasanya yaitu Nabi sendiri adalah 

kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria 

yang menentukan dalam kafaah. Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya 
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terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak 

mempersoalkannya.
51

 

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi 

kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan 

masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam 

menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah 

nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.
52

. 

Menanggapi hal ini Wahbah al-Zuhaili berkomentar bahwa mengedepankan 

nasab dalam kafa‟ah adalah sesuatu kekeliruan yang fatal dan diskriminatif. Untuk 

menyatakan ketidaksetujuannya itu, Wahbah mendukung pendapat Imam Malik, yang 

mengatakan bahwa kelebihan Islam itu  dibanding agama lain, karena Islam 

melegetimasi adanya unsur persamaan antar manusia. Jika dibandingkan dengan 

orang-orang jahiliyah yang selalu mengagung-agungkan kabilah dan nasab mereka. 

Islam justru datang menentang kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Alasan ini menjadi 

sangat jelas, ketika melihat ungkapan Rasul SAW bersabda: “manusia itu adalah 

anak keturunan Adam, maka tidak ada beda orang Arab dengan orang Ajam kecuali 

taqwa mereka”. 
53

 

Lebih lanjut Wahbah menjelaskan bahwa hadis yang dijadikan dasar oleh 

Jumhur itu adalah hadis dha‟if, karena menyandarkan istilah nasab pada suku 

Quraisy, sementara Nabi sendiri menikahkan anak perempuannya dengan Usman, 
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Abu al-Ash ibn Rabi‟ menikah dengan Zainab, Usman berasal dari Bani Abd Syams, 

sementara Ali RA menikahi anak perempuan Umar. Rasul juga pernah mengawinkan 

al-Miqdad dengan Dhiba‟ah binti Zubair  ibn Abd al-Muththalib.
54

 Wahbah juga 

menegaskan , jika orang Arab menjaga nasab mereka, maka sesungguhnya orang 

selain Arab sebenarnya juga menjaga nasab mereka, maka jika orang ajam melakukan 

pernikahan, mereka tidak terlalu memperhatikan soal keturunan. 

2. Agama (اندياَة) 

 Agama disini yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap 

hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan 

perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan 

yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. 

Kefasikan orang tersebut ditunjukan secara terang-terangan atau tidak secara 

terangterangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan 

kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.
55

  Hal ini 

merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan 

merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan 

akibat kekurangan nasabnya.  

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama mempunyai prespektif tersendiri 

tentang konsep agama, seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap 

konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini 
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dimaksudkan sebagai ketidakfasikan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa laki-laki 

yang fasiq tidak sekufu dengan perempuan yang sholihah, Rasulullah saw bersabda. 

أنَّرسولَاللهَصلَاللهَعليوَوَسلمَقالَإذاَأتاكمَمنَترضونَدينوَوخلقوَفانكحوهَإلََتفعلوهَ
 تكنَفتنةَفيَالِرضَوفسادَكبير56

Artinya :  

Rasulullah SAW. Bersabda : ”Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan 

akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian 

aka terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi”,  

Hadits di atas ditujukan kepada para wali agar mengawinkan perempuan-

perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Bila 

mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi 

memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau yang berharta, 

maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya. 

Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.
57

 Firman 

Allah dalam QS As-Sajdah/32: 18.  

كََانََفَاسِقًاَ كََمَنْ كََانََمُؤْمِنًا لَََيَسْت َوُونَََۚ  أَفَمَنْ  

Terjemahnya: 

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? 

mereka tidak sama”.
58

 

Juga firman Allah swt di dalam QS An-Nur/24: 3.  
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َزاَنٍَأَوَْمُشْرِكٌَ َزاَنيَِةًَأَوَْمُشْركَِةًَوَالزَّانيَِةَُلَََيَ نْكِحُهَاَإِلََّ لِكََعَلَىََۚ  الزَّانِيَلَََيَ نْكِحَُإِلََّ وَحُر مََذَٰ
نِينََالْمُؤْمَِ  

Terjemahnya:  

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, 

atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini 

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan atas oranorang yang mukmin”.
59

 

 Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran kafaah, 

tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq, dan begitu juga seorang 

pezina tidak boleh mengawini wanita baik-baik.  Sebagian Madzhab Hanafi 

berpendapat bahwa orang laki-laki fasik tidak sebanding dengan orang perempuan 

yang fasik, karena rasa malu yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih 

besar.
60

 

 Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang 

baik, kafaah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam 

mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, 

apakah sama dengan kita.  

Di dalam surah al Hujurat ayat 13 dijelaskan Manusia seluruhnya adalah anak 

cucu Adam, sedang Adam itu diciptakan dari tanah.  
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3. Pekerjaan 

 Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak 

sekufu dengan laki-laki yang pekerjaanya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir 

bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada 

perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur 

dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada 

suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan 

masa yang lain.61 

 Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 

untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah 

pekerjaan di pemerintah. Jumhur fuqaha selain Madzhab Maliki memasukkan profesi 

kedalam unsur kafaah, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding 

dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang 

pekerjaanya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, 

penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang 

merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak 

perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan 

ilmuan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa 

melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua.
62
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 Landasan yang dijadikan untuk tolak-ukur pekerjaan adalah tradisi. Hal ini 

berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap 

rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa 

jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri 

yang lain. Sedangkan Madzhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu 

unsur kafaah.  

Menurut jumhur ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati 

pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, 

penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan 

sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi 

derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak 

penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi 

permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai 

pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan 

bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria kafaah. 

4. Merdeka. (انحرية) 

 Budak laki-laki tidak se-kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki 

yang sudah merdeka tidak se-kufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. 

Laki-laki yang saleh seorang neneknya pernah menjadi budak tidak se-kufu dengan 

perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila 
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kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang 

salah seorang neneknya pernah menjadi budak.
63

 

 Syarat dalam kafaah menurut jumhur yang terdiri atas Madzhab Hanafi, 

Syafi‟i, dan Hanbali seorang budak walaupun hanya setengah, tidak sebanding 

dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah 

dimerdekakan, karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan yang membuat dia 

terlarang untuk bertindak mencari pekerja selain pemiliknya. karena yang merdeka 

merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagai mana dia merasa malu 

berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.
64

 

 Madzhab Syafi‟i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asalusul. Oleh 

sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan 

orang yang asalnya merdeka, atau orang yang bapaknya budak kemudian 

dikemerdekakan. Demikian juga orang yang mempunyai dua orang kakek moyang 

merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. 

Madzhab Hanafi dan Syafi‟i menambahkan bahwa orang yang dikemerdekakan tidak 

setara bagi orang perempuan yang asli merdeka, karena orang yang merdeka merasa 

malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana ia merasa 

malu berbesanan dengan budak. Madzhab Hanbali berpendapat semua orang yang 

dimerdekakan setara dengan perempuan yang merdeka. Sedangkan Madzhab Maliki 

tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam kafaah.
65
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 Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, 

seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak maka 

dianggap tidak se-kufu dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak 

akan pernah sama dengan orang yang merdeka. 

5. Islam. (الاضلاو) 

 Syarat yang diajukan hanya oleh Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab, 

bertentangan dengan Jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan adalah Islam asal-usulnya, 

yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim 

sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang 

memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua 

orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan 

kakek.
66

  Dalil Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab adalah, sesungguhnya 

identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang 

muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang 

selain Arab, karena setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, 

Islam merupakan kemuliaan bagi mereka yang menempati nasab. Mereka tidak 

merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka.  

 Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsabangsa lain 

mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika 

perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak sekufu dengan 

laki-laki yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam, dan perempuan yang ayah 
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neneknya beragama Islam sekufu dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama 

Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seorang sudah cukup hanya diketahui 

siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi.
67

 

 Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam sekufu 

dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. karena untuk mengenal laki-laki 

cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa: untuk 

mengenal laki-laki tidaklah cukup, orang Islam sekufu dengan yang Islam lainnya. Ini 

berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun dikalangan bangsa Arab tidak berlaku. 

Sebab mereka ini merasa sekufu dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak 

akan berharga dengan Islam, Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan 

bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu 

jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu 

dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.  

6. Kekayaan (انًال ) 

 Harta kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal 

harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi 

nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan 

adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa 

yang kekayaannya terbatas  tidak setara dengan istri  yang mempunyai kekayaan yang 

berlimpah.
68
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 Mengenai masalah kesetaraan kekayaan Abu Hanifah berpendapat bahwa 

orang saling berbangga-bangga dengan kekayaan mereka. Beberapa kisah telah 

menguatkan pendapatnya, diantaranya adalah sabda Nabi saw, kepada Fatimah binti 

Qais ketika beliau memberitahukannya tentang pinangan Mu‟awiyyah kepadanya, 

lalu Nabi menjawab “Mu‟awiyah adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta”. 

Begitu pula perkataan Sayidah Aisyah ra, “aku melihat orang kaya itu disanjung dan 

orang miskin itu dihina”, dan beliau juga berkata “sesungguhnya keturunan penghuni 

itu dibangun dengan kekayaan”.
69

 

 Adapun menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi‟i, dan Maliki yaitu, tidak 

mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu datang dan 

pergi. Serta orang fakir hari ini bisa menjadi kaya esok hari.  

7. Bebas dari cacat.  

 Murid-murid Syafi‟i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu 

syarat kufu adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani 

mencolok, dia tidak sekufu dengan perempuan yang sehat dan normal. jika cacatnya 

tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah seperti,  

buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. 

Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah sekufu dengan perempuan 

yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini. Dalam 

kitab al-Mughni dikatakan : sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat kafaah. 

Karena tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang 
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cacat itu tidak batal.
70

  Pihak perempuanlah yang mempunyai hak untuk menerima 

atau menolak, dan bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. 

Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki bule, 

gila, tangannya bunting, atau kehilangan jari-jarinya.
71

 

Seperti gila dan lepra Madzhab Syafi‟i dan Maliki menganggapnya sebagai 

salah satu unsur kafaah, oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki 

cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa 

enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga dikhawatirkan 

pernikahan akan terganggu. Madzhab Hanafi dan Hambali tidak menganggap adanya 

cacat sebagai salah satu syarat kafaah. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk 

memilih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada 

dirinya. Walinya berhak mencegahnya menikahi orang yang terkena penyakit lepra, 

kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat kafaah merupakan hak bagi 

setiap perempuan dan wali.
72

 

E. Hikmah  dan Tujuan Kafaah 

Tujuan keseimbangan kafaah dalam perkawinan sama dengan tujuan 

perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan 

yang ingin diperoleh mereka yang mendirikannya. Sangatlah tepat jika pada setiap 

orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai 
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kebahagiaan hidup di dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya 

semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu, diperlukan adanya 

keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan 

perkawinan itu sendiri. 

Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tenteram 

diperlukan adanya kafaah (keseimbangan dalam perkawinan), karena masalah kafaah 

ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon suami-istri 

tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika 

di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi 

mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian, jelaslah 

keseimbangan (kafaah) dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan 

keluarga yang tentram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan 

dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah 

tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) di antara keduanya.
73

 

Hikmah kafa`ah dalam pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut :  

a. Kafa`ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan 

Islam dalam pernikahan.  

b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga 

dan perempuan sebagai makmumnya.  

c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat 

suaminya. Tujuan utama kafa`ah adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah 
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rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, 

kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan 

tenteram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah swt. Namun sebaliknya, jika 

rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka 

kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.  

Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu diidam-idamkan oleh tiap 

pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan kafa`ah, 

kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang 

dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang 

besar diantara kedua insan. Pernikahan juga merupakan ibadah, jika partner dalam 

melakukan ibadah itu adalah orang yang sekufu`, maka insya Allah ibadah yang 

dijalankan akan senantiasa mendapatkan curahan pahala dari Allah swt.  

Adanya kafa`ah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk 

menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai 

aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa`ah dalam 

perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan 

keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa`ah, seorang calon mempelai berhak 

menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, 

harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap 

masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah 

tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara 

psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan 
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sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, 

yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah 

F. Pendapat Para Ulama Tentang kafaah 

Dalam hal kedudukan dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Safi‟iyah dan Ahlu al-Ra‟yi 

(Hanafiyah) berpendapat bahwa kafaah itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan 

dalam arti kafaah itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang 

tidak sekufu.  

Alasan yang mereka gunakan ialah firman Allah QS. Al-Hujurat/49: 13: 

ۚ  َإِنََّأَكْرَمَكُمَْعِنْدََاللَّوَِ ياَأيَ ُّهَاَالنَّاسَُإِنَّاَخَلَقْنَاكُمَْمِنَْذكََرٍَوَأنُْ ثَىَٰوَجَعََلْنَاكُمَْشُعُوباًَوَقَ بَائِلََلِتَ عَارَفُواَ
ۚ  َإِنََّاللَّوََعَلِيمٌَخَبِيرٌَ  أَتْ قَاكُمَْ

Terjemahnya: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
 74

 

Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaanlah yang dipandang oleh 

Allah dan Rasul-Nya, bukanlah kedudukan dan garis keturunan.
75

 Ditambah lagi dengan 

hadis nabi Rasulullah saw. 
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كَاسنانَالمشط,َلَفضلَلعربيَعليَعجمي,َانماَالفضلَ الناسَسواسيةَلََفضلَلِحدَعليَأحد
 76بالتقوي

Artinya :  
Manusia sama derajatnya tidak ada kemuliaan yang satu dengan yang lainnya 

bagaikan anak sisir, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang „Ajam. 

Kelebihan itu hanya dengan taqwa. 

Ath-Thabari menuturkan: Umar bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia 

berkata: Ubaid bin Ishaq Al Athar menceritakan kepada kami, dia berkata: Mandal 

bin Ali menceritakan kepada kami dari Tsaur bin Yazid, dari Salim bin Abi Al Ja‟d, 

dia berkata, “Seorang laki-laki Anshar mengawini seorang perempuan, kemudian dia 

dicela karena garis keturunan perempuan itu. Lelaki itu berkata, “Sesungguhnya aku 

tidak menikahinya karena keturunannya, akan tetapi aku menikahinya karena agama 

dan budi pekertinya”.  

Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari Aisyah, dinyatakan 

bahwa Hudzaifah bin Utbah bin Rabi‟ah – dia turut serta dalam perang Badar 

bersama Nabi SAW – mengadopsi Salim dan menikahkannya kepada Hindun, putri 

saudaranya yaitu Al Walid bin Utbah bin Rabi‟ah, padahal Salim adalah budak 

seorang wanita  Anshar, dan Dhuba‟ah binti Az-Zubair yang menjadi istri Al Miqdad 

bin Al Aswad. 

Menurut saya (Al Qurthubi), juga saudara perempuan Abdurrahman bin Auf 

yang menjadi istri Bilal, serta Zainab binti Jahsy yang menjadi istri Zaid bin Haritsah. 
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Hal ini menunjukkan bahwa seorang budak itu boleh menikahi seorang wanita Arab. 

Dalam hal ini, kufu‟ (kesetaraan) yang harus diperhatikan adalah kesetaraan dalam 

hal agama.
77

 

Al Qusyairi Abu Nashr berkata, “Garis keturunan itu ada kalanya 

dipertimbangkan dalam masalah kufu‟ nikah. Orang yang bertakwa dan beriman itu 

lebih baik dari pada orang yang durhaka tapi garis keturunannya baik. Jika keduanya 

sama-sama bertakwa, maka ketika itulah orang yang paling baik garis keturunannya 

diantara mereka berdua, yang harus didahulukan, sebagaimana pemuda harus lebih 

didahulukan atas orang tua untuk menjadi imam shalat, jika pemuda dan orang tua itu 

sama dalam hal ketakwaannya”.
78

 

 Tafsir Al-Mishbah Al-Qur‟an surat al-Hujuraat ayat 13 ini membahas tentang 

prinsip dasar hubungan antarmanusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan 

panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia.  

Penggalan pertama ayat ini, “...sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan...” adalah pengantar untuk menegaskan 

bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada 

perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai 

kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan.  

Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan 

terakhir ayat ini yakni “Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah 
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ialah yang paling bertakwa”. Karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan 

agar menjadi termulia di sisi Allah.  

Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan 

kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan 

merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau 

warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. 

 Dalam konteks ini, sewaktu haji wada‟ (perpisahan), Nabi SAW. berpesan 

antara lain: “Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada 

kelebihan orang Arab atas nonArab, tidak juga non-Arab atas orang Arab, atau orang 

(berkulit) hitam atas yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali 

dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling 

bertakwa”. (HR. Al-Baihaqi melalui JabirnIbn „Abdillah). 

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafaah 

itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini 

adalah sepotong hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthny yang dianggap 

lemah oleh kebanyakan ulama : 

َمِنََالَكَفلَََتَ نْكِحَُ َمِنََواَالن سَاءَاِلََّ َاِلََّ 79الََوْلِيَاءَِاءَِوَلَََتُ زَو جُوَْىُنَّ  

Artinya: 

“Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali yang sekufu dan jangan 

mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.  
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Muhammad bin Tahir al-Qaisirani, Tazkirah al-Huffaz (Dar al-Sumai‟i, t.th), h. 392. 
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 Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan kafaah, ulama berbeda 

pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziriy sebagai berikut:  

1. Menurut Ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah: 

a. Nasab yaitu keturunan atau kebangsaan. 

b. Islam, yaitu dalam silsilah kekerabatannya banyak beragama islam. 

c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan. 

d. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam. 

e. Kemerdekaan dirinya. 

f. Kekayaan. 

2. Menurut ulama Safi‟iyah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah: 

a. Kebangsaan atau nasab 

b. Kualitas agamanya 

c. Kemerdekaan  

d. Usaha dan profesi 

3. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafaah hanyalah diniyah atau 

kualitas agamanya dan bebas dari cacat fisik. 
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4. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafaah adalah: 

a. Kualitas agama 

b. Usaha dan profesi 

c. Kekayaan 

d. Kemerdekaan diri 

e. Kebangsaan 

Sepakat ulama menempatkan dien atau diniyah yang berarti tingkat ketaatan 

beragama sebagai kriteria kafaah bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-

satunya yang dapat dijadikan kriteria kafaah itu.
80

  Kesepakatan tersebut didasarkan 

kepada firman Allah yang disebutkan diatas juga dengan firman Allah dalam QS As-

Sajdah/32: 18. 

ۚ  َلَََيَسْت َوُوَْنََ كََانََفَاسِقًاَ كََمَنْ كََانََمُؤْمِنًا  أَفَمَنْ

Terjemahnya: 

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? 

Mereka tidak sama”
 81

  

Diantara ulama yang sepakat ini kebanyakan tidak menempatkan sebagai 

syarat kafaah dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. 

Dalam mengambil menantu umpamanya bila dikompetisi antara yang taat dengan 
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yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat. Dalam menempatkan nasab 

atau kebangsaan sebagai kriteria kafaah ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama 

menempatkan kafaah atau kebangsaan sebagai kriteria dalam kafaah. Dalam 

pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian 

nasab orang Arab itu menurut mereka karena nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan 

diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan 

Quraisy. Alasannya seperti tadi yaitu nabi sendiri adalah dari kabilah Quraisy. 

 Imam Syafi‟i berkata, “boleh bagi bapak menikahkan perawan apabila 

pernikahan itu menguntungkannya atau tidak merugikan dirinya, namun tidak 

diperbolehkan apabila pernikahan itu merugikan dirinya atau berdampak negatif 

baginya. Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuannya dengan budak 

miliknya atau milik orang lain, maka pernikahan ini tidak diperbolehkan, sebab budak 

tidak sekufu dengannya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang 

dinikahkan. Begitu pula hukumnya apabila bapak menikahkan anak perempuannya 

dengan laki-laki yang tidak sekufu, karena hal ini juga membawa kerugian pada diri si 

anak. Jika bapak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki sekufu namun 

dia menderita kusta, belang, gila, atau kemaluannya telah dikebiri, maka pernikahan 

inipun tidak diperbolehkan. Karena apabila anak perempuan tadi telah balig, maka ia 

memiliki hak untuk memilih antara menerima pernikahan atau menolaknya disaat ia 

mengetahui si anak laki-laki menderita salah satu diantara penyakit tersebut.
82
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Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang 

menentukan dalam kafaah. Disamping mereka berdalil dengan ayat yang disebutkan 

diatas mereka juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan 

antar bangsa di waktu nabi masih hidup dan nabi tidak mempersoalkannya. 

Diantaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim : 

83َبنِْتَِقَ يْسَ:َانَالنبيَصلىَاللهَعليوَوسلمَقالَلهاَ:ََانَْكِحِيَاُسَامَةَََوَعَنَْفَاطِمَة  

Artinya: 

“Dari Fatimah Bintu Quais, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda 

kepadanya: “Nikahilah Usamah.” Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan 

Muslim.  

 Demikian pula sebagian mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk 

memberikan nafkah selama satu bulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat cukup 

sekadar kemampuan untuk mencarikan rezeki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hambali 

mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafaah. Karena Nabi saw bersabda dalam 

hadis riwayat Fatimah binti Qais : 

84أماَمعاويةَفصعلوكَلَمالَلو  

Artinya: 

“Sedangkan Mu‟awiyah adalah seorang gelandangan yang tidak memiliki 

harta” hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan an-Nasa‟i. 
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Mazhab Syafi‟i dan mazhab Maliki berpendapat, kemakmuran tidak masuk 

dalam sifat kafaah, Karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang. Dan tidak menjadi 

kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. 

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya pendapat yang rajah adalah 

pendapat mazhab Syafi‟i dan Mazhab Maliki. Menurut beliau karena kekayaan tidak 

bersifat abadi dan harta adalah sesuatu yang pergi dan hilang. Rezeki dibagi-bagikan 

yang sesuai dengan pendapatan sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemuliaan di 

dalam agama. Nabi saw telah bersabda,   

نًاَوَاَمُتْنِيَْمِسْكِيْنًَ 85اللَّهُمََّاَحْيِنِيَْمِسْكِي ْ  

Artinya: 

“Ya allah hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam 

keadaan miskin.” (HR. Tirmiziy) 

Kedudukan usaha atau profesi sebagai syarat kafaah juga menjadi 

perbincangan dikalangan ulama. Ulama yang menjadikannya sebagai kriteria berdalil 

dengan hadis yang kebanyakan ulama tidak menilainya sebagai hadis sahih yaitu 

(Ibnu Qudamah:38): 

وَعَنَْبْنَِعُمَرََرَضِيََاللهَُعَنْوَُقاُلََ:َقاَلََرَسُوْلَُالِلهَصلىَاللهَعليوَوسلمَالْعَرَبَُبَ عْضُهُمَْاكَْفَاءَُ 
َحَائِكََاَوَْحَجَّامٌَ)رواهَالحاكمَ,َوفيَاسنادهَراوَلمََبَ عْضٍ,َوَالْمَوَالِيَبَ عْضُهُمَْأَكْفَاءَُ بَ عْضٍ,َاِلََّ

86يسمَواستنكرهَابوَحاتم(  
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Artinya:  

“Dari ibnu Umar ra berkata, bahwasanya Nabi saw bersabda : “ Bangsa Arab 

itu sama derajatnya satu sama lain dan kaum Mawali (bekas hamba yang telah 

dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenung dan 

bekam.”(Riwayat Hakim dan dalam sanadnya ada kelemahan karena ada 

seorang perawi yang tidak diketahui namanya. Hadis munkar menurut Abu 

Hatim)
 
 

Kafaah yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqih sama sekali 

tidak disinggung oleh undang-undang perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI, 

yaitu pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui 

sebagai kriteria kafaah itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu 

kualitas keberagamaan.
87

 

Pasal 61 

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali 

tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien.
88

 

Oleh karenanya konsep kafaah yang masih memprioritaskan nasab 

bertentangan dengan peraturan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam yang 

hanya bersandar pada agama yang artinya bahwa, tidak ada pencegahan perkawinan 

atas dasar tidak sekufu kecuali memiliki perbedaan agama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah field research kualitatif desktiftif 

yang merupakan penelitian lapangan (field research) maka metode 

pelaksanaan penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif 

deskriftif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang 

sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. 

Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin 

mengenai kafaah tradisi perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan. 

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Teologi Normatif dan 

Pendekatan Yuridis Empiris. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian tesis ini dilakukan di Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Secara metodologi, pendekatan teologi normatif yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu merujuk dalam Alquran dan hadis yang menyangkut tentang 

kafaah dalam tradisi perkawinan Sayyid. 

Secara keilmuan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni 
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sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologi Normatif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif yaitu pendekatan 

terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-

Qur‟an, al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang 

sebuah permasalahan terkait dengan kafaah tradisi perkawinan Sayyid di Sulawesi 

Selatan. Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta di 

lapangan berkaitan dengan kafaah tradisi perkawinan Sayyid, kemudian 

menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau seperti apa, pada 

akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang 

bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam. 

Jadi, peneliti dalam penelitian ini yang menjadi partisipan aktif dengan 

informan untuk dapat mengkaji dan memahami lebih jauh untuk menginterpretasikan 

suatu makna peristiwa interaksi.
89

 Sehingga dapat menghasilkan data yang baru, 

mengenai hasil penelitian yang ditemukan. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis pemasalahan yang ada dengan 

cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data 

primer yang diperoleh di lapangan merujuk pada Al-Qur‟an dan Hadis yang 

menyangkut tentang kafaah dan eksistensi tradisi perkawinan Sayyid.  
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data 

atau informasi.
90

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari informan, 

peristiwa yang diamati dan dokumentasi. Jumlah sumber data tidak ditentukan 

sebelum penelitian. Sumber data dipilih secara bergulir sesuai kebutuhan sampai 

informasi yang diperoleh sudah mencapai titik jenuh.  

Subjek yang menjadi informan penelitian ini yaitu masyarakat Sayyid. 

Informan tersebut dipilih karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu: 1) 

mengetahui banyak hal tentang apa yang menjadi objek penelitian, 2) terlibat 

langsung dalam objek penelitian. 

Selain data berupa kata-kata yang bersumber dari informan, dokumen- 

dokumen, arsip, buku juga berkaitan dengan fokus penelitian ini. Oleh karena itu, 

data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk: 

1. Data Primer 

Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara 

langsung dari Sayyid atau Syarifah. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian 

hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data sekunder yang diperoleh 
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dari penelitian ini yaitu buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak 

yang mengetahui permasalahan ini. 

3. Data Tersier 

Sumber data tersier ini dimaksudkan sebagai bahan penunjang sumber dan 

primer dan sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melalui dua tahap, yaitu tahap persiapan 

dan tahap pelaksanaan. 

Pada tahap persiapan, penulisan terlebih dahulu membuat instrument-

instrumen penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data di lapangan. 

Pada tahap pelaksanaan, penulis disamping mengumpulkan data melalui 

literature-literatur, juga mengumpulkan sejumlah data di lapangan. Dengan demikian 

pada tahap pelaksanaan ini penulis menempuh dua cara, yaitu : 

1. Riset kepustakaan, yaitu metode yang dilakukan dalam rangka menghimpun 

data tertulis baik dari buku-buku yang berbahasa Indonesia maupun yang 

berbahasa Asing. Utamanya bahasa Arab yang ada kaitannya dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini. Cara ini dimaksudkan untuk memperoleh 

kerangka berfikir sebagai pangkal tolok ukur atau dasar penguraian dalam 

memaparkan sesuatu yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. 

Dari hasil bacaan tersebut diadakan kutipan secara lansung maupun kutipan 

tak langsung. 
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2. Riset lapangan yaitu, mencari data melalui penelitian di lapangan dengan 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam upaya mengakuratkan kegiatan dan hasil penelitian, maka penulis 

menggunakan instrument penelitian. Instrument ini bertujuan untuk memperoleh data 

dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dilakukan 

dengan menjadikan masyarakat di Kabupaten Maros sebagai sasaran penelitian 

sekondusif dan sebaik mungkin. 

Adapun yang dimaksud dengan instrumen dalam penelitian ini ialah alat ukur 

untuk menyatakan besaran dan prosentase atau lebih kurangnya dalam bentuk 

kuantitatif. Sehingga dengan instrument tersebut semua data dan keterangan yang 

menyangkut objek penelitian dapat diperoleh sekaligus dengan pengukurnya. 

Adapun instrument yang penulis gunakan dalam upaya memperoleh data 

mengenai konsep kafaah dan eksistensi tradisi perkawinan keturunan Sayyid di 

Sulawesi Selatan adalah meliputi sebagai berikut : 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

Untuk mengetahui secara lebih jelas uraian mengenai ketiga instrument 

dimaksud, maka akan diuraikan secara sederhana sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Obesrvasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh gambaran global 

dari dekat lokasi suatu penelitian. Observasi merupakan hasil perbuatan jiwa secara 

aktif dan penuh perhatian, atau suatu studi yang sengaja dan sistematis tentang 

keadaan sosial dan gejala-gejalanya. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
91

 

Wawancara adalah salah satu bentuk instrument. Adalah penelitian ini 

dilakukan dengan cara berhadapan lansung dengan yang dianggap dapat memberikan 

keterangan terhadap objek yang diteliti. 

Drs. Mardalis mengemukakan bahwa : wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka secara lansung 

dengan orang yang berkompeten memberikan keterangan.
92

   

Pada saat penelitian akan menggunakan instrument ini,terlebih dahulu 

ditekankan garis-garis besar sasaran, maksud dan masalah-masalah yang dibutuhkan 

si peneliti. Dalam bentuk formal atau ikhtiar-ikhtiar kecil sebagai persiapan 

wawancara. 
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Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan acara dapat berlansung secara lancer, 

wajar dan professional. Juga agar tidak sampai meleset dari sasaran penelitian yang 

telah ditetapkan semula. Di samping itu dalam suatu wawancara, kemungkinannya 

dapat diperoleh keterangan-keterangan yang berlainan dan bahkan adakalanya tidak 

sesuai dengan maksd sesungguhnya dari penelitian. 

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah untuk berlansungnya wawancara 

dengan informan secara luwes dan kondusif, pewawancara telah memperhatikan 

keadaan informan yang akan diwawancarai. 

Adapun prosedur wawancara ini adalah sebagai berikut : 

a. Waktu wawancara dilangsungkan sesuai kesediaan responden bersangkutan. 

b. Pada permulaan wawancara, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri, 

maksud serta kepentingan yang mendasar dari dilangsungkannya wawancara, 

selanjutnya dengan berupaya semaksimal mungkin menghindari pertanyaan yang 

dapat berkesan kurang wajar. 

c. Hal-hal yang menyangkut persiapan fisik, psikhis, dana dan material pun tak 

luput dari pertimbangan peneliti. 

3. Dokumentasi 

Yakni pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku atau arsip dokumen-

dokumen yang ada pada lokasi setempat. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan 

pembahasan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Deduktif, yaitu pengelolahan data yang bertitik tolak dari data yang umum, 

kemudian diolah menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus. 

2. Induktif, yaitu pengelolaan data yang bertitik tolak dari data yang khusus 

menjadi uraian-uraian yang bersifat umum. 

3. Komparatif, yaitu pengelolahan data dengan jalan mengadakan suatu 

perbandingan dari dua data atau lebih kemudian ditarik suatu kesimpulan.   
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BAB IV 

PELAKSANAAN KONSEP KAFAAH  

A. Sejarah Masuknya Sayyid di Sulawesi Selatan
93

 

Islam pertama kali masuk di Indonesia pada abad pertama hijriyah atau abad 

ke 7-8 Masehi, sebagai mana hasil seminar yang di adakan di kota Medan pada 

tanggal 17- 20 Maret 1963 M. Disana telah di tetapkan secara resmi masuknya agama 

islam di Indonesia pada abad pertama hijriyah. Berkaitan dengan itu islam dibawah 

oleh para ulama (Muballiq) dari tanah suci Mekah, Madinah, ada yang secara lansung 

ke Indonesia dan ada yang melalui Negeri lain seperti Hadramaut, Yaman, Iran, 

Baghdad dan sebagainya. 

Para ulama ini sebgian besar ulama Ahlul bait. Sewaktu mereka tiba di 

indonesia mereka harus melihat dahulu situasi dan keadaan daerah itu sendiri, dan 

mendapatkan keyakinan bahwa sistem yang paling baik dan tepat untuk di tempuh 

ialah mendekati raja-rajanya, setelah raja-raja berhasil dirangkul untuk diisi dengan 

ajaran Islam, selanjutnya mereka kawin-mawin dengan keluarga raja, dengan maksud 

agar cepat tersiar ajaran Islam, dan cara ini memang betul berhasil. Dan cara ini 

pulalah ditiap-tiap daerah sering terjadi, seperti halnya di Pulau Jawa misalnya, para 

ahlul bait itu tidak sedikit yang dijadikan menantu oleh para raja-raja yang berkuasa 

waktu itu.  
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Antara lain yang terkenal adalah Assayyid Ibrahim atau dikenal dengan nama 

Maulana Malik Ibrahim, beliaulah yang mula pertama kali membawa agama/ajaran 

Islam ke pulau Jawa tahun 1400 M. 

Beliau mengawini seorang putri dari Kerajaan Campa. Perihal Maulana Malik 

Ibrahim ini, beliau sepupu dengna Sayyid Ishak dan Sayyid Rahmatullah Sunan 

Ampel. Sayyid Ishak ini kawin dengan Putri Adipati Blambangan Banyuwangi jawa 

Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa Adipati Blambangan ini adalah salah seorang 

pangeran dari Kerajaan Majapahit. Dari perkawinan itu lahirlah seorang putra yang 

dinamai Assayyid Muhammad Ainul Yaqin, yang kemudian digelari dengan gelar 

Raden Paku, yang lebih dikenal dengan julukan Sunan Giri, yang makamnya terletak 

di kota Gresik. Raden Paku (Sunan Giri) bersaudara dengan Assayyid Hidayatullah 

bin Sayyid Ishak tetapi lain ibu. Ibu beliau adalah salah seorang Syarifah (putri 

Quraisy) dari Mekkah. Itulah sebabnya Sayyid Hidayatullah tidak digelari (dipanggil 

Raden), tetapi dengan panggilan yang populer yaitu Syarif Hidayatullah, dengan 

julukan Sunan Gunung Jati. 

Oleh sebab itulah, maka banyak turunan ahlul bait, yaitu Sayyid-sayyid 

memakai gelaran atau julukan nama Indonesia, sebab masyarakat Indonesia lebih 

menghormati gelar atau julukan bangsawannya dariَ pada gelar  atau julukan lain, 

sehingga banyak Sayyid di Sumatra memakai gelar Datuk sebab ibunya adalah 

keturunan Datuk dan tak sedikit pula Sayyid di Jawa digelar dengan gelar Raden. 

Demikian pula tak sedikit Sayyid di Aceh digelar dengan julukan atau panggilan 

Tengku, dan tidak sedikit turunan Sayyid di Sulawesi di gelar dengan julukan 
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panggilan Puang, Karaeng, Petta, sebab dari ibunya adalah salah seorang Bangsawan 

Bugis Makassar.  

Menurut K.H.S Jamaluddin Assagaf pemula datangnya Sayyid di Sulawesi 

Selatan adalah Sayyid Imam S. Jamaluddin Akbar Alhusaini. Sayyid Imam S. 

Jamaluddin adalah nenek kandung dari Maulana Malik Ibrahim yang bermakam di 

Gresik Jawa Timur, S. Ainul Yaqin (Sunan Giri) yang bermakam di Gresik Jawa 

Timut, dan Sayyid Raden Rahmatullah (Sunan Ampel) yang bermakam di Surabaya 

Jawa Timur  serta Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Cirebon Jawa Barat dan 

lain-lain. 

Sayyid Jamaluddin Akbar Alhusaini ini datang dari Aceh lewat Pajajaran atas 

undangan Raja Majapahit yang pada waktu itu bernama Prabu Wijaya. Beliau 

memerintah sekitar tahun 1293-1309 M. dan masih beragama Budha. Setelah 

menghadap di Ibu Kota Kerajaan Majapahit beliau meneruskan lagi perjalanannya 

beserta rombongannya sebanyak 15 orang ke Sulawesi Selatan, masuk di daerah 

Bugis Tosora (Wajo) mendarat di pantai Bojo Nepo Kabupaten Barru dan meninggal 

di Tosora Kabupaten Wajo kira-kira sekitar tahun 1320 M. 

Sebab itu tahun 1320 M, sudah ada islam di Sulawesi Selatan, yang di bawah 

oleh Imam S. Jamaluddin Akbar Alhusaini dengan kawan-kawannya. 

Adapun silsilah keturunan Imam S. Jamaluddin Akbar Alhusaini ini dari 

Rasulullah saw adalah sebagai berikut :  

Assayyid Jamaluddin Akbar Alhusaini bin Sayyid Ahmad Syah  Jalal bin 

Assayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik bin Sayyid Alwi bin Sayyid 
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Muhammad Shohibul Marbath bin Sayyid Ali Khali‟ Qasim bin Sayyid Alwi bin 

Sayyid Muhammad bin Sayyid. 

Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Almuhajir bin sayyid Isa bin Sayyid 

Muhammad Annaqib Alfagih bin Sayyid Ali Aliyyil Uraidhi bin Sayyid Ja‟far 

Assadiq bin Sayyid Muhammad Albaqir bin Sayyid Aliyyi zainaul Abidin bin 

Sayyidinal Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimatazzuhra binti Sayyidina 

Muhammad saw. Maka jelaslah silsilah Sayyid Jamaluddin Akbar Alhusaini adalah 

cucu (keturunan) ke 18 Rasulullah saw dan cucu (keturunan) ke 6 Sayyid Muhammad 

Shahibul Marbath. 

Sayyid Jamaluddin Akbar Alhusaini mempunyai anak laki-laki yang bernma 

Sayyid Barakah Zainul Alim. Sayyid Barakah Zainul Alim ini mempunyai anak laki-

laki yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim inilah yang 

pertama kali membawa Islam ke Jawa Timur pada tahun 1368 M. dengan demikian, 

bila penelitian ini benar maka jelaslah bahwa agama islam lebih dahulu masuk di 

Sulawesi Selatan dari pada Jawa Timur, yakni pada tahun 1320 M. namun belum 

resmi di akui oleh pemrintah Kerajaan Gowa. Nanti agama Islam sebagai agama 

resmi dianut oleh Kerajaan Gowa Pada tahun 1605 M setelah datangnya 3 orang 

ulama besar yaitu, Dato Ribandang, Dato Ritiro, Dato Patimang. 

Tetapi sebelum itu sudah banyak penganut Islam di pesisir pantai Sulawesi 

Selatan. Setelah resmi agama islam dianut di Kerajaan Gowa Sulawesi selatan maka 

datanglah ulama Sayyid yang ke dua yang bernama Sayyid Ba‟alwy bin sayyid 

Abdullah Al-muthahir Assagaf pada tahun 1625 M/1034 H. Beliau ini satu nenek 
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dengan Sayyid Jamaluddin  Akbar Alhusaini yaitu turunan Sayyid Muhammad 

Shahibul Marbath. 

Beliau dari mekah Al-Mukarramah ke Hadramaut. Dari Hadramaut ke 

Indonesia dan Mendarat di Sulawesi Selatan. Beliau kawin dengan putri raja Gowa 

yang bernama Sitti Fatimah Karaeng Katangka, Putra Pertama Beliau bernama 

Sayyid Muhsin Assagaf Karaeng Tinggi Mae, beliau digelari Karaeng Tinggi Mae 

sebab ibunya adalah Bangsawan bugis Makasaar. Berselang dengan itu, tiba lagi 

seoarang sayyid di Sulawesi Selatan ini yang bernama sayyid Jamaluddin Al-Aidid, 

juga kawin dengan puti saudara raja Gowa yang berdomisili di Cikowang Takalar, 

juga satu nenek denga Sayyid Jamaluddin Akbar Alhusaini yakni Sayyid Shahibul 

Marbath. 

Berdasarkan hasil sensus pemerintah Belanda pada tahun 1861 di Makassar 

populasi orang Arab hanya berkisar 7 orang, jumlah ini kemudian bertambah pada 

tahun 1893 dengan jumlah populasi 169 orang. Pada tahun 1930 meningkat pesat 

menjadi 600 orang (Sarkawi 2015:22) Meskipun secara fakta sejarah mereka 

mendiami beberapa wilayah dan sudah terintegrasi masyarakat di Sulawesi Selatan 

jauh sebelum abad 19. Beberapa marga orangorang Arab yang bisa terdeteksi sampai 

sekarang adalah Al-Habsyi, Al Hamid, Al Kaf, As Soyfi, bin Shal, Asy Syihab, Al 

Aidid, Assaggaf, Al Makdali, Al Bahagi, Basalamah, Al Katiri, At Tamimi, 

Bahweres, Al Amudi, Al Kat‟a, Shadaqa, Al Asus, As Siraj. Orang- orang Arab ini 

sekitar tahun 1800 terkonsentrasi sekitar jalan Banda, jalan Butung, Jalan Barang 

Lompo‟. Hingga sekarang keturunanya berpencar di berbagai macam daerah di 

Sulawesi selatan.  
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Keberadaan Rabithah Alawiyyin di Makassar di ketuai oleh Hasan Al Kaf. 

Rabithah Alawiyyin tidak berjalan karena terbentur masalah pendanaan. Menurut 

Habib Alwi Al Habsyi organisasi ini hanya menaungi orang Sayyid sedangkan 

banyak yang tidak menjaga keturunan mereka lagi. Beberapa orang Arab di Makassar 

menganggap Rabithah Alawiyyin cukup di Jakarta saja adanya. Rabithah Alawiyyin 

ini agak eksklusif karena tidak semua keturunan Sayyid bisa di tampung, sementara 

ada keturunan non Sayyid yang cukup berpengaruh dengan kekhawatiran terjadi hal 

dimana yang mengkotak-kotakkan keturunan. Untuk wilayah Makassar lebih menjaga 

persatuan antara Sayyid dan non Sayyid. 

Keturunan Nabi Muhammad dalam sejarahnya mempunyai beberapa 

panggilan khusus yang diantaranya adalah : 

1. Nama umum gelar keturunan 

No 
Nama Umum Gelar 

keturunan 
Penggunaan 

1 Syarif Syairf biasanya ditujukan untuk keturunan 

Sayyidina Hasan ra, contohnya Syarif-Syarif di 

Mekkah. Pemakaian gelar Syarif di Mekkah 

kemudian juga dipakai oleh para keturunan 

Sayyidina Husein yang menjadi Sultan di 

Nusantara seperti Sultan Syarif Abdurrahman Al 

Qadri Pontianak. 
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2 Sayyid Sayyid dapat digunakan untuk keturunan 

Sayyidina Hasan ra dan Sayyidina Husain ra. 

3 Habib Habib jamaknya Habaib, Gelar yang banyak 

digunakan di Indonesia dan Asia Tenggara). 

4 Syed Syed gelar yang digunakan di Malaysia. 

5 Wan Wan dahulu sering digunakan di Jakarta, juga 

banyak ditemukan di wilayah Melayu 

Nusantara seperti Kelantan, Patani. 

6 Puang Gelar yang biasa digunakan dari sebagian 

keturunan Nabi Muhammad di Sulawesi 

Selatan. 

2. Nama marga keturunan sayyid  

No Marga Makna Filosofi 

1 Assadullah Fi Ardhihi Tekun dan semangat membaca Al Quran dan 

maknanya bagaikan seekor singa. 
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2 Al A‟yun Mempunyai warna hitam yang lebar pada 

matanya hingga terlihat indah. 

3 Al Albar Karena sangat berbakti kepada ibunya dengan 

sebenar benarnya taat. 

4 Al Battah Lahir di Battah sebuah kota yang terletak di 

sebelah Barat Sahil, Afrika Timur. 

5 Al Bahar Munculnya banyak keramat ketika sering 

berlayar di laut, juga karena ilmunya yang luas 

seperti luasnya laut. 

6 Al Ibrahim Nisbat kepada nama leluhur. 

7 Al Barakat Berharap mendapat berkah dan kebaikan dari 

Allah. 

8 Al Barum  Nama dusun di Hadramaut. 

9 Al Basri  Diambil dari nama kota Basrah Irak. 

10 Al Babathinah Karena mempunyai masjid Babathinah dan 
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kebun yang subur yang bernama Babathinah. 

11 Al Baiti Nisbat kepada nama desa yang berjarak 10 km 

dari Tarim Hadramaut. 

12 Al Abiedh Sering menekuni puasa hari hari putih, yaitu 

puasa hari ke 13 sd 14 bulan Qomariyah. 

13 Al Babarik Berasal dari waliyullah Ahmad Babarik bin 

Abdurrahmanbin Muhammad bin Abdullah. 

14 At-Turobi Karena sangat tawdhu dan mengumpamakan 

dirinya dengan tanah. 

15 Al Bajahdab Karena tinggal di desa Jahadabah, Yaman. 

16 Jadid Karena keluarganya yang dipimpin oleh Imam 

Ahmad Al Muhajir hijrah dari Basrah ke 

Hadramaut. 

17 Al Jufri Bermakna banyak yang diantaranya: anak kecil 

kesayangan yang berbadan gemuk dan kekar 

dan setelah dewasa ia menjadi ahli dalam bidang 

ilmu jafar, suatu rumus yang menggunakan 
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huruf dan angka yang ditulis di klit Jafar (anak 

kambing). 

18 Jamalulail Selama hidupnya selalu mengisi malam malam 

dengan berbagai macam ibadah. 

19 Al Bin Jindan Anak cucu dari Syekh Abu Bakar bin Salim. 

20 Al Jannah Terkenal dengan ilmu, kemuliaan, dan 

ibadahnya, selain itu juga karena sering berdoa 

dan sangat merindukan surga. 

21 Al Junaid Tabarrukan kepada Syekh Junaid bin 

Muhammad, Seorang Sayyid Atthaillah Al 

Sufiyah yang terkenal. 

22 Al Junaid Al Akhdor Tabarrukan kepada Syekh Junaid bin 

Muhammad, Seorang Sayyid Atthaillah Al 

Sufiyah yang terkenal. 

23 Al Hamid Karena orangtuanya menginginkan anaknya 

menjadi orang yang bersyukur kepada Allah 

SWT dengan memujinya. 
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24 
Al Habsyi  Karena sering bepergian ke kota Habasyah 

(Afrika) dan pernah tinggal selama 20 tahun 

untuk dakwah. 

25 
Al Haddad  Sering bergaul dengan pandai besi dan sering 

berada di tempat penempaan besi. 

26 
Al Banahsan/Al Bahasan  Terdiri dari keluarga Bahasan AL Sakran, 

Bahasan Faqis, Bahasan At Thowil, Bahasan 

Jamalullail. 

27 
Al Bahusein  Keturunan Ahmad bin Husein bin Abdurrahman 

Assegaf. 

28 Al Hiyyid Sebuah tempat yang berada di lerang gunung di 

Inat Hadramaut. 

29 Al Khirrid Sering beribadah di gua Khirrid di pegunungan 

Aqram Tarim. 

30 Al Khamenan Berasal dari kota Khanam, ada juga yang 

menisbatkan dengan buah kurma. 

31 Al Khamur Karena bermukim di Khamur sebelah barat Kota 
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Sibam Hadramaut. 

32 Al Mulakhela Karena bermukim di pegunungan Khaillah di 

sebelah barat Kota Tarim, juga karena sanggup 

memelihara ibadahnya. 

33 Al Khuun Karena tinggal di desa Khun sebelah timur 

Hadramaut. 

34 Mauladawilah Pemimpin Dusun Dawilah yang berada dekat 

dengan makam Nabi HUD AS dibagian Timur 

Hadramaut. 

35 Al Dzi‟bu Pernah berkelahi dan berhasil menangkap 

seekor srigala karena menyerang sekumpulan 

kambing. 

36 Al Baraqbah Suatu tempat yang terdapat sumur dan pohon 

korma dekat kota Tarim. 

37 Al Rukhailah Karena tidak memiliki apa-apa, hanya 

mempunyai seekor anak kambing. 

38 Al Zahir Karena cahaya wajahnya indah berseri, jernih 



87 
 

 

saat sedang memberikan nasehat. 

39 Al Basakutah Seorang laki-laki yang banyak diam, sedikit 

bicara dan jika bicara hanya kata kata yang baik 

saja. 

40 Al Saqqaf/As-Saggaf Pengayom para Wali, tinggi derajatnya dari para 

wali lainnya bagaikan kedudukan atap bagi 

rumah. 

41 Al Sakran Karena mabuk cintanya kepada Allah SWT. 

42 Al Bin Sumait/Smith Karena masa kecilnya dipakaikan sebuah kalung 

dari benang yang biasa dipakai oleh anak kecil 

dan biasa disebut Sumaith. 

43 Al Bin Sumaithan Karena giat, mempunyai tumbuh kecil dan 

bertempat tinggal di suatu desa Badiyah 

Hadromiyah yang penduduknya merupakan 

orang-orang yang giat bekerja. 

44 Al Siry Tabaruk kepada waliyullah Syekh Al Sirri Al 

Saqthi. 
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45 Al Bin Sahal Tabaruk kepada Sayyid Sahal Al Tastari. 

46 Al Syathri  Selalu membagi dua harta yang dimilikinya 

kepada saudara kandungnya, membagi dua 

dalam bahasa arab adalah Syatara. 

47 Al Syabsyabah Nama dari jenis pohon kurma yang istimewa 

dan masyarakat lebih suka kalau kurma itu 

dalam keadaan mengkal (setengah matang). 

48 Al Syili Sebagai Fiil amer dengan makna bawalah atau 

ambillah. 

49 Al Basyumailaj Terjadinya sebuah keramat dengan 

menggunakan SELIMUT yang membawa 

seorang wali ke Mekkah untuk ibadah haji 

setelah kapal yang akan dia naiki sudah terlebih 

dahulu berangkat, Syamilah artinya selimut. 

50 Al Syahabudin Nisbat kepada para ulama yang agung dan 

terkenal akan keluasan ilmu mereka dan 

mempunyai banyak karya tulis pada zamannya. 
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51 Al Basyaiban  Berasal dari Syaibu yang artinya beruban, 

dinamakan Al Syaiban karena berusia lanjut dan 

mempunyai rambut putih yang menambah 

kewibawaan dan kewibawaan sang pemilik 

nama. 

52 Al Syekh Abu Bakar bin 

Salim 

Karena seorang guru besar dalam ilmu agama 

dan seorang pemimpin, juga seorang sufi yang 

bergelar Wali Quthub. 

53 Al Syaikho dan Aal Bin 

Syaikhon 

Ada 5 orang yang memakai gelar ini. 

54 Shahib Al Hamra‟ Karena tinggal di Hamra nama kota yang 

terkenal di Yaman. 

55 Shahib Al Huthoh Karena tingga di Huthoh daerah yang terletak di 

sebelah Barat kota Tarim, Hadramaut. 

56 Shahib Al Syi‟ib Karena dimakamkan di Syi‟ib tempat 

dimakamkan kakeknya yang bernama Imam Al 

Muhajir bin Isa, daerah tersebut terletak diantara 

kota Tarim dan Sewun. 



90 
 

 

57 Shahib Qasam Karena pindah dari Tarim ke Qasam. 

58 Shahib Mirbath Karena tinggal di Marbath Zhufar. 

59 Shahib Maryamah Karena tinggal di Maryamah suatu kota yang 

terletak dekat Sewun. 

60 Al Basuroh Karena memiliki sebuah bungkusan (Surrah) 

yang selalu dijaga dan dibawa kemana saja 

beliau pergi dan isinya ternyata kitab-kitab 

agama. 

61 Al Shulaibiyah Berasal dari kata Al Sholabu yang berarti teguh 

dalam menjalankan ajaran agama Islam. 

62 Al Shafi Al Jufri Karena melekat yang suci (Safail Qalbu). 

63 
Al Shafi Assaqqaf/ 

Assaggaf 

Karena beliau mempunyai kejernihan hati dan 

pikiran,kebersihan perasaan, kelembutan tabiat. 

64 Al Thoha Bertabaruk kepada salah satu nama Rasulullah 

SAW. 
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65 Al Thahir Berasal dari nama Waliyullah bin Thahir bin 

Muhammad bin Hasyim bin Abdurrahman. 

66 Al Adeni Karena hijrah dari kota Tarim ke kota Aden. 

67 Al Azhamat Khan Keluarga yang mulia dan terhormat yang saat itu 

berada di India kemudian hijrah ke Asia 

Tenggara. 

68 Al Ba‟aqil/ Ba‟agil Keturunan dari waliyullah Aqil bin Imam 

Abdurrahman Assegaf. 

69 Al Ba‟alawi Setiap yang bernasab kepada kepada Imam Alwi 

bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin 

Muhammad bin Ali bin Jafar Shodiq sampai 

akhir nasab yang mulia disebut Ba‟alawi. 

70 Al Ali Lala Dalam bahasa urdu artinya hartawan, jadi Ali 

lala adalah Saudagar Ali. 

71 Al Attas Terjadinya sebuah keramat ketika seorang bayi 

bersin dalam perut dan mengucapkan 

Alhamdulillah dan itu didengar oleh ibunya. 
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72 Al Aidarus Bersifat seperti Macan dan Singa, dimana saat 

itu beliau merupakan pemimpin para wali dan 

nama yang agung untuk seorang sufi. 

73 Al Aidid Karena bermukim di suatu dusun yang tidak 

berpenduduk disebut Wali Aidid sebelah barat 

daya kota Tarim. 

74 Al Ba‟umar Datuk dari Ali bin Umar seorang wali yang 

mempunyai derajat tinggi. 

75 Al Auhaj Karena bermukim di dusun yang disebut Auhaj 

Yaman. 

76 Al Ba‟bud Sifat uuntuk orang yang banyak melakukan 

ibadah dan kadang dipakai sebagai gelar 

untukorang yang bernama Abdullah. 

77 Al Ghazali Berharap putranya seperti Imam Al Ghazali. 

78 Al Ghusnu Seorang yang lembut dan rendah hati terhadap 

masyarakat sekitarnya dan selalu berbaik hati 

kepada keluarganya. 
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79 Al Ghamri Air yang banyak, perumpamaan orang yang 

dermawan dan lapang dada, juga karena terlihat 

keramatnya yang sempurna. 

80 Al Balghaits Tabaruk kepada waliyullah yang terkenal Abul 

Ghaits bin Jamil. 

81 Al Ghaidi Karena bertempat tinggal di suatu daerah Al 

Ghaidoh di pantai timur Hadramaut yang 

banyak ditumbuhi pepohonan. 

82 Al Fad‟aq Sejenis harimau,karena mempunyai sifat kuat 

dan berani seperti Harimau saat berdakwah. 

83 Al Bafaqih Alim dan menguasai ilmu fiqih. 

84 Al Bilfaqih  Dikenal sebagai seorang ahli fiqih dan 

mengikuti jejak ayahnya. 

85 Al Faqih Al Muqaddam Seorang faqih yang menguasai ilmu fiqih dan 

karena beliau negeri Hadramaut menjadi negeri 

yang aman, juga karena beliau merupakan 

seorang yang terkemuka/panutan. 
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86 Al Bafaraj Berarti senang atau berkah, dengan tujuan agar 

anaknya menjadi orang yang saleh dan penuh 

dengan kesenangan dan keberkahan dari Allah 

swt. 

87 Al Abu Futhaim Karena mempunyai anak perempuan yang 

bernama Fatimah yang berasal dari kata Fatama. 

88 Al Fardy Terkenal sebagai ahli ilmu Faraid di zamannya. 

89 Al Qadri Berasal dari kata QADRATULLAH yaitu takdir 

Allah SWT, Adapun sebab diberi gelar Al Qadri 

karena beliau selalu menyandarkan segala 

sesuatu hanya kepada Allah SWT yang terlihat 

dari perkataan dan perbuatannya. 

90 Al Quthban Karena gagah berani dalam mengalahkan 

musuh-musuh. 

91 Al Qori‟ Karena qari yang terkenal. 

92 Al Kaf  Karena mempunyai kekuatan luar biasa, dalam 

bahasa Hadramaut kekuatan itu disebut Kaf, 

selain karena adanya seorang waliyullah yang 
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menuliskan kode pada suatu pengadilan, kode 

tersebut adalah huruf KAF. 

93 Al Muhdar Karena ingin mendapatkan berkah dari 

leluhurnya yang bernama Umar Muhdar bin 

Abdurrahman Assegaf. 

94 Al Mahjud Karena ingin mendapatkan berkah dari 

leluhurnya yang bernama Umar Muhdar bin 

Abdurrahman Assegaf. 

95 Al Maknun Karena tinggal di Maknun, nama sebuah tempat 

yang dkenal di Hadramaut. 

96 Al Masyhur Karena terkenal ke penjuru negeri, dimana 

kewalian tersebut diperoleh dari Allah SWT 

dengan Jadzab (kewaliannya tanpa didahului 

oleh amalan). 

97 Al Marzaq Berasal dari Syekh bin Alwi bin Abdullah bin 

Alwi bin Syekh Marzaq. 

98 Al Maqaddi Karena tinggal di suatu tempat terkenal yang 

terletak dekat kota Al Hami Al Sahiliah di 
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Hadramaut. 

99 Al Muqaibil Karena bersifat tawadhu, gelarini diberikan 

karena apabila beliau datang beliau selalu 

mendapatkan penghormatan dari seseorang, 

selalu membalasnya dengan senang hati dan 

menghadapkan wajahnya. 

100 Al Musyayyakh Berasal dari keturunan Waliyullah Musyayyah 

bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar Asy 

Sakran. 

101 Al Musawa Tabaruk kepada seorang guru besar yang tinggal 

di Yaman bernama Al Musawa. 

102 Al Munawar Karena seorang yang baik dan tekun dalam 

beribadah kepada Allah SWT sehingga cahaya 

Allah SWT tampak pada wajahnya yang berseri 

seri. 

103 Al Mudaihij Karena membiasakan diri untuk sholat 

berjamaah di amsjid Madihij. 

104 Al Muthahar Keturunan waliyullah Muthahar bin Abdullah 
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bin Alwi bin Mubarak. 

105 Al Nahwi Seorang yang sangat mahir dalam ilmu nahwu. 

106 Al Nadhir Seorang yang gagah perkasa dan bagus. 

107 Abu Numay Keturunan dari waliyullah Abu Numay bin 

Abdullah bin Syekh bin Ali. 

108 Al Haddar Karena berkdakwah dengan suara yang keras 

bagai suara Guntur, suara semacam itu disebut 

Haddar. 

109 Al Hadi Bertabaruk kepada RASUL AL HIDAYAH 

dengan harapan agar anaknya mendapat 

hidayah. 

110 Al Hinduan Karena badan dan iman beliau sangat kuat 

bagaikan pedang yang tajam terbuat dari besi 

baja berasal dari India. 

111 Al Baharun Berharap anaknya mempunyai sifat seperti 

Nabiyullah Harun AS. 
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112 Al Bahasyim Diambil dari nama Hasyim bin Abdullah bin 

Ahmad. 

113 Bin Yahya Berharap anaknya mendapat keberkahan seperti 

Nabi Yahya AS yang dapat menerangi hati yang 

gersang. 

B. Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan 

1. Konsep Kafaah Nasab Menurut Keluarga Alawiyyin 

Semua Imam madzhab dalam ahlu sunnah wal jama‟ah sepakat akan adanya 

kafaah walaupun mereka berbeda pandangan dalam menerapkannya. Salah satu yang 

menjadi perbedaan tersebut adalah dalam masalah keturunan atau nasab.
94

 

Dalam wawancara bersama Habib Reza bin Muhsin al Hamid beliau 

menjelaskan secara detail bahwa Para sadah Alawiyin memilih Madzhab Ahmad bin 

Hanbal Ra dalam menikahkan putri-putri mereka. Jika seorang yang bukan keturuna 

Nabi saw hendak menikahi putri mereka, ia harus mendapatkan keridhoan dari wanita 

itu dan dari seluruh walinya baik yang dekat maupun yang jauh. Dan itu adalah 

hampir tidak mungkin mengingat telah tersebarnya para wali wanita di berbagai 

penjuru sehingga sulit untuk mengumpulkan dan meminta keridhoan mereka semua. 

Ini karena dengan menikahkan wanita syarifah kepada yang bukan keturunan Nabi 

akan menimpakan aib kepada keluarga mereka semua. 
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Demikianlah perbuatan mereka, mereka sangat kuat menjaga nasab nabi saw 

yang mengalir dalam tubuh mereka dan memuliakannya. Oleh Sebab itu, Al Allamah 

Alwi bin Ahmad Assegaf dalam Hasyiah Fathul Muin mengatakan:
95

 

فإن قیل: قد زوَّج سیدنا علي كرَّم الله وجهو بناتو اللاتي أمُّهن فاطمة الزىراء من غير بني ىاشم، قد َ
ن لو حق في ىذا النسب الطاىر بل ىو موجود أجیب عن ذلك: بأنَّ في ذلك الوقت لم يكثر انتشار م

وحاضر فلا يعسر اجتماع الكل ورضاىم بذلك، وأمَّا بعد أن كثروا وانتشروا في أقطار الأرض تعذر 
ذلك الاجتماع و الرضى، لأن ىذا الحق لذذا النسب راجع لكل من انتسب إلى الحسنین ورضا جمیع 

ية الأخرى من مذىب أحمد وىي عدم صحة النكاح وإنْ أولادهما متعذر فافهم . وبعضهم اعتمد الروا
 رضي الأولیاء لأن الكفاءة من حق الله .

Artinya : 

Jika dikatakan Sayyidina Ali telah menikahkan putra putrinya yang ibunya 

adalah Fatimah kepada selain Bani Hasyim. Maka dijawab kepadanya: Bahwa 

di masa itu tidak banyak tersebar orang yang memiliki nasab suci semuanya 

ada dan dapat hadir sehingga tidak sulit untuk mengumpulkan mereka dan 

meminta keridhoan mereka semua. Adapun setelah mereka menjadi banyak 

dan tersebar di berbagai penjuru dunia maka sulit untuk mengumpulkan 

mereka dan mengambil ridho mereka semua. Sebab itu hak bagi nasab ini 

kembali kepada semua orang yang bernasab kepada Hasan dan Husain, dan 

mendapatkan keridhoan semua keturunan keduanya adalah tidak mungkin, 

maka fahamilah! Sebagian mereka memuktamadkan riwayat lain dari 

Madzhab Ahamad yaitu tidak sah menikahkan walau semua wali ridho sebab 

kafaah adalah hak Allah. 

َ

فإن قیل: ذكر الفقهاء أنَّ الدرأة إذا أسقطت كفاءتها مع ولیها الأقرب جاز نكاحها ممن لا يكافئها ولا 
عندىم إن الرُّخص  ة ما ذكروه غير الحنابلة رخصة فقط والقاعدةاعتراض حینئذ للأبعد، أجیب: بأن غاي

لا تُـنَاط بالدعاصي، فیتعین حمل ذلك إذا لم يحصل شيء من الإثم والحرج، وأما تزويج شريفة ممن لا 
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يكافئها في نسبها فینبغي أن لا يدخل في عموم تلك الرخصة لدا في ذلك من الإيذاء والإىانة بالعِترة 
الطاىرة، فأيَّ معصیة في الدين مثل إيذائهم لأن في ذلك إيذاء للنبي صلى الله علیو وسلم وفاطمة 

و وسلم وما ثبت للأصل الزىراء رضي الله عنها لأن أىل البیت بضعة منها وىي بضعة منو صلى الله علی
ثبت حكمو للفرع وقد روى البخاري أن النبي صلى الله علیو وسلم قال: )) فاطمة بضعة مني فمن 
أغضبها أغضبني ((، وصحَّ أيضاً أنَّو صلى الله علیو وسلم قال: )) يا فاطمة إن الله تعالى يغضب 

 الخطر العظیم  لغضبك ويرضى لرضاك ((، ومن آذى أحداً من ولدىا فقد تعرض لذذا

Artinya : 

Jika dikatakan para fuqoha menyatakan bahwa apabila wanita  dan wali 

terdekat menggugurkan hak kafaahnya untuk menikahi lelaki yang tidak 

sekufu, maka wali yang jauh tidak boleh menentangnya. Maka dijawab: 

Kesimpulan akhir dari apa yang disebutkan oleh selain Fuqoha Hanabilah, 

mengenai kebolehan ini bahwa ini merupakan rukhsoh (keringanan hukum). 

Dalam kaidah fiqih dikatakan: “Rukhshoh-rukhshoh tidak dapat 

disandingkan dengan maksiat.” (Tidak boleh melakukan rukhsoh jika di situ 

ada maksiat.) Maka kebolehan itu hanya dapat diarahkan apabila di 

dalamnya tidak ada dosa. Adapun menikahkan syarifah keturunan Nabi saw 

dengan lelaki yang tidak sekufu dalam nasabnya hendaknya tidak 

dimasukkan ke dalam keumuman rukhsoh ini. Sebab perbuatan ini dapat 

menyakiti dan menghinakan keturunan Nabi yang suci. Maksiat apakah 

yang dalam agama yang dapat membandingi menyakiti hati mereka? 

Menyakiti mereka sama dengan menyakiti Nabi saw dan Sayyidah Fatimah 

az Zahra Rah. Ahlul Bait adalah bagian dari Sayyidah Fatimah Az Zahra, 

dan Beliau adalah bagian dari Nabi saw. Hukum yang ditetapkan untuk asal, 

ditetapkan pula untuk cabangnya. Telah datang hadits yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi saw bersabda: Wahai Fatimah 

sesungguhnya Allah murka atas kemurkaanmu dan ridho atas 

keridhoanmu.” siapa yang menyakiti salah satu keturunannya maka ia telah 

menyodorkan diri untuk mendapatkan bahaya yang besar ini. 

Demikian pula al Habib Abdurahman al Masyhur dalam kitabnya Bughyah 

Mustarsyidin menyebutkan  : 
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َلَِِنََّ ،َ َوَلِي ُّهَا َوَرَضِيَ َرَضِيَتْ َوَإِنْ َالن كَاحِ َجَوَازَ َأَرَى َفَلَا َشَريِْفٍ رُ َغَي ْ هَا َخَطبَ َ َعَلَوِيَّةٌ ىَذَاََشَريِْ فَةٌ
َقَريِبِْهُمَْ َفِيْوَِحَقٌّ َمِنَْبنَِيَالزَّىْرَاءِ وَبعَِيْدِىِمَْ،ََالنَّسَبََالشَّريِْفََالصَّحِيْحََلَََيُسَامَىَوَلَََيُ رَامَُ،َوَلِكُلٍّ

 96تَىَبِجَمْعِهِمَْوَرِضَاىُمَْوَأََ

Artinya: 

Seorang Syarifah Alawiyah dilamar oleh selain syarif, Aku tidak melihat 

bolehnya nikah (dalam masalah ini), walaupun wanita tersebut dan walinya 

rela, karena ini merupakan nasab mulia yang tinggi dan tak tergapai. Bagi 

setiap keturunan Az Zahro (Sayyidatuna Fatimah) di dalamnya ada hak baik 

yang dekat (kekerabatannya) maupun yang jauh sehingga mereka semua 

harus diminta kerelaannya.  

Lalu beliau melanjutkan : 

َبِرِضَاىَاَوَرِضَاَوَلِي  هَاَفَلِسَلَفِنَاَرِضْوَانَُاللهَِ َإِنَّوَُيَصِحُّ َعَلَيْهِمَِاخْتِيَاراَتٌَيَ عْجُزَُالْفَقِيْوَُوَإِنَْقَالََالْفُقَهَاءُ
 97عَنَْإِدْراَكَِأَسْرَارىَِاَ،َفَسَل مَْتَسْلَمَْوَتَ غْنَمَْ،َوَلَََتَ عْتَرِضَْفَ تَخْسَرََوَتَ نْدَمَ.َ

Artinya 

Walaupun para fuqaha berkata bahwa pernikahan itu sah dengan kerelaan 

wanita dan walinya, akan tetapi para salaf kami ra memiliki ijtihad yang 

sukar bagi seorang faqih untuk memahami rahasianya, maka serahkanlah 

saja pada mereka, kamu akan selamat dan jangan kamu menetang mereka 

maka kamu akan rugi dan menyesal 

Dengan demikian maka kita bisa mengetahui bahwa apa yang difatwakan 

para sadah Alawiyyah yang merupakan inti ahlu bait bahwa tidak boleh menikahkan 

Syarifah dengan selain Syarif secara mutlak adalah kebenaran yang tidak semestinya 

ditentang. Kita tidak memilki jalan lain selain menyepakatinya. Dan di atas pendapat 
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inilah sikap mereka di seluruh penjuru negeri yang diikuti oleh para ulama di seluruh 

dunia.
98

  

Sayyid Rijal Puang Awing Assagaf berpendapat konsep kafaah nasab didalam 

keluarga alawiyyin itu memerlukan dan memprioritaskan nasabnya dengan tujuan 

dilakukannya kafaah tersebut adalah menjaga keturunan dan memelihara garis 

keturunan yang sudah di amanahkan oleh Rasulullah saw seperti dalam sabdanya : 

َرَسُوْلََالِلهَصَلَّيَاللهَعَلَيْوَِوَسَلَّمَْاَخْرَجََاَحْمَدَُوَابَُ وَْيَ عْلَيَعَنَْأبَِيَْسَعِيَْ دَِالْخُدْرِيَْرَضِيََالُلهَعَنْوَُاَنَّ
رَتِيَْأَىْلَُ كَِتَابَُالِلهَوَعِت ْ َقَالََ:َ"َاِن يَأُوْشَكَُاَنَْادُْعَيَْفَأُجِيْبَُوَاِن يَتاَرِكٌَفِيْوَِالث َّقَلَيْنَِ: بَ يْتِيَْ.َوَاِنَّ

رََخََ كََيْفََتَخْلُقُوْنِيَْفِيْهِمَا."اللَّتِيْفََالْخَبِي ْ َالْحَوْضََفاَنْظرُُوْا فَرَّقاََحَتَّيَيَرِدَاَعَلَيَّ رَنِيَْانَ َّهُمَاَلَنَْيَ ت َ 99َب َ

Artinya: 

“Imam ahmad bin Hambal dan Abu Ya‟la  meriwayatkan sebuah hadits dari 

Abu Sa‟id al-Khudri r.a. Bahwa Rasulullah saw. bersabda, aku merasa 

hampir dipanggil dan aku akan penuhi panggilan tersebut. Sesunnguhnya 

telah aku tinggalkan kepada kalian dua bekal yang sangat berat, yaitu 

Kitabullah dan Ahlul bait yaitu keturunanku. Allah swt. Yang maha lembut 

lagi Maha Mengetahui telah memberi tahu kepadaku bahwa keduanya tidak 

akan berpisah hingga saat kembali kepadaku ditelaga Haudh(di surga). 

Hendaknya kalian memperhatikan bagaimana kalian menjaga dua hal itu 

sepeninggalanku.” 

Untuk itu cara mereka meneruskan garis keturunan Rasulullah adalah 

dengan cara menikahkann seorang Sayyid dengan Syarifah, oleh karenanya sulit bagi 

kita untuk mengemban amanah tersebut yang merupakan kenikmatan Allah swt.
100
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Hadis diataslah di ajarkan kepada keluarganya, oleh karenanya pelaksanaan 

kafaah dengan memprioritaskan nasab tersebut masih digenggamnya dan diajarkan 

kepada ahli warisnya atau anak-anaknya sehingga mereka mengerti dan mengetahui 

siapa dirinya serta silsilahnya
101

. Hal senada juga yang disampaikan oleh habib Hasan 

bin Sahil Cuma keharusan disni tidak mempunyai konsikuensi ketika melanggar 

aturan kafaah, tidak seperti ada sebahagian kelompok yang sangat keras dalam 

masalah kafaah ini yang dimana ketika Syarifah menikah dengan non Sayyid maka 

dianggap sudah meninggal.
102

   

Dalam keluarga Alawiyyin boleh menggugurkan kafaah dengan syarat 

sudah mendapatkan izin dari seluruh habaib sedunia yang hidup di zamannya 

sedangkan mazhab Syafi‟I boleh menggugurkan kafaah dengan syarat ada ridho dari 

wali dan Syarifah yang ingin dinikahinya. Dalam pertemuan habaib se Sulawesi 

selatan pada hari jumat 18 Juni 2021 ada seorang habib yang bertanya kepada habib 

Reza bin Muhsin Al Hamid “Bagaimana pendapat anda terhadap seorang Syarifah 

yang menikah dengan non sayyid dengan alasan tidak ada seorang habib yang 

melamar”  Habib Reza menjawab dengan dua kaca Mata. Pertama dalam  kaca mata 

fikih tidak sah pernikah dengan non sayyid, namun pendapat ini berlaku ketika 

sebelum terjadinya pernikah agar pernikahan kafaah harus dilakukan jika terjadi 

pernikah tidak sekufu maka dalam mazhab Syafiiah selama dia dan walinya ridho 

maka pernikahnnya sah.
103
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Khusus kafaah nasab maka ahlul bait punya pendapat sendiri, tidak ada 

celah menggugurkan kafaah nasab sekalipun wali dan perempuannya ridho karena 

kafaah nasab bukan milik walinya dan bukan milik anak perempuannya, sehingga 

untuk menyelamatkan kafaah nasab ada 2 resiko, resika berat yang ditanggung oleh 

syarifah yaitu lebih baik dia wafat dalam keadaan gadis dan resiko berat yang 

ditanggung para habib/sayyid agar tidak terjadinya hal itu maka para habib harus siap 

menikahi dua, tiga atau empat syarifah.
104

  

Namun tidak semua keluarga alawiyyin mempertahankan kafaah nasab 

pernikahn ini, dengan alasan bahwa semua manusia itu sama kecuali tingkat 

ketakwaan kita kepada Allah dan jodoh sudah di atur oleh Allah swt.
105

 

Kafaah pada hakikatnya adalah untuk melidungi wanita dan keluarganya 

dari perspektif negatif masyarakan atau keluarga lain. Wanita yang ingin 

keturunannya memiliki nasab yang sama dengan dirinya tidak boleh dipaksa untuk 

menikahi lelaki yang tidak sekufu, demikian pula wali wanita yang tidak ingin 

keluarganya dijadikan bahan gunjingan tidak boleh dipaksa menikahkan anaknya 

dengan yang tidak sekufu. 

Jadi tidaklah benar apabila melihat nasab dalam pernikahan dinilai sebagai 

suatu bentuk kesombongan. Berbangga dengan nasab dilarang jika dibarengi dengan 

kesombongan atau sikap merendahkan orang lain. Adapun berbangga dengan nasab 

sebagai bentuk mensyukuri nikmat dan tahaduts bin nikmah, dan menjaga nasab agar 
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tetap mulia, ini bukan sikap tercela bahkan inilah yang dilakukan oleh orang yang 

berakal. Nabi saw pernah berbangga dengan untuk tahaduts binnikmah seperti dalam 

sabda beliau: Akulah pemimpin keturunan Adam, dan tidaklah aku katakan ini untuk 

menyombongkan diri
106

 

2. Dampak Penerapan Kafaah Bagi Masyarakat Sayyid di Sulawesi Selatan 

Dari penelitian penulis, terlihat bahwa penerapan kafaah nasab bagi 

masyarakat Sayyid di Sulawesi Selatan telah membawa dampak positif maupun 

negatif terhadap masyarakat, khususnya bagi masyarakat kalangan Sayyid itu 

sendiri, yaitu: 

a. Hubungan kekeluargaan di antara sesama Sayyid semakin erat. Hal ini 

dikarenakan mereka menikahse sesama sayyid dan sayyidah . Selain itu 

karakter keluarga besar dari kedua belah pihak sudah tidak asing bagi 

keduanya. 

b. Tidak sedikit Syarifah yang menjadi perawan tua, entah menikah dalam 

usia yang tidakk ideal lagi ataupun tidak menikah sampai akhir hayat. 

Hal ini dikarenakan bukan karena tidak ada laki-laki yang tertarik tetapi 

karena sang Syarifah menunggu Sayyid yang sekufu datang untuk 

mempersuntingnya. Hal ini serupa dengan pernyataan Syarifah Yusfiah 

Al Masyhur
. 107

 Maksudnya ialah Jika seorang Syarifah tidak 

mendapatkan jodoh dalam usia muda, maka bisa saja menikah ketika 

                                                             
106

Habib Reza bin Muhsin al- Hamid, Keturunan Sayyid, Wawancara, Makassar, 28 Juni 

2021 

 
107

 Syarifah Yusfiah al Masyhur, Keturunan Sayyid, Wawancara, Makassar, 28 Juni 2021 



106 
 

 

usia sudah tidak muda lagi. 

c. Ketika ada Syarifah yang nekad menikah dengan non Sayyid maka 

otomatis Syarifah tersebut akan terputus hubungan silaturahim dengan 

keluarga besarnya dan dianggap telah meninggal dunia dan tidak diakui 

anak cucunya kelak. Hal ini senada dengan keterangan dari Sayyid 

Muhammad Amir al Aidid bin Syamsuddin al Aidid.
108

 Umar Muhdor 

Syahab dalam bukunya yang berjudul “ Tuntutan Tanggung Jawab 

terhadap Ahlul Bait dan Kafaahnya” mengatakan bahwa manakala 

wanita-wanita dari anak keturunan Al-Hasan dan Al- Husein (syara‟if) 

menikah dengan laki-laki yang tidak berhubungan nasab dengan 

Rasulullah saw, maka untuk anak-anaknya nanti jelas terputus hubungan 

nasabnya dengan Rasulullah saw, yang mana ini dapat juga berarti: 

1. Tindakan wanita-wanita tersebut merupakan tindakan yang 

menghinakan diri, secara tidak langsung menunjukkan 

ketidaksukaannya terhadap status kemuliaan nasabnya, tidak 

bersyukur atas karunia Allah swt, yang tanpa diminta dan tidak bisa 

diminta oleh siapapun, hanya dengan takdir saja bisa 

mendapatkannya. 

2. Dia berkhianat terhadap amanah Allah swt, dari Rasul-Nya guna 

menjaga tali kefamilian dengan Rasulullah saw, dan tidak beramanah 
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menyampaikan kepada anak-anaknya agar dapat bersambung 

nasabnya dengan Rasulullah saw. 

3. Dia dikatakan menjaga amanah bila memeliharanya, menempatkan 

semestinya dan termasuk pula harus menampilkan Syara‟if menjadi 

sosok keteladanan yang diharapkan Rasulullah saw, bagi umatnya 

yang tidak terlepas dari tuntuanan Al-Qur‟an dan Sunnah. 

4. Tindakan laki-laki yang menikahinya atau wali yang merestui dan 

membiarkannya, merupakan suatu keberanian dan kelancangan 

dalam melanggar serta memutuskan hubungan nasabnya yang mulia 

dan ini juga termasuk sikap menentang ancaman Allah swt melalui 

Rasul-Nya. Disamping itu hal tyersebut dapat menyakiti hati 

Rasulullah saw.
109

 

d. Ketika ada Syarifah yang menikah dengan non Sayyid, maka pelaku serta 

kelurganya terkhusus orang tua dan saudara-saudaranya dianggap orang 

yang terbuang. Alasannya karena kesucian dari keturunannaya sudah 

tercemar sehingga keluarga besarnya yang masih terjaga kesucian dari 

kesayyidannya tidak diperbolehkan untuk menjalin silaturrahmi dengan 

keluarga yang dibuang. 
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Pernikahan Syarifah dalam tiga tahun terkahir (2018/2021) 

No Nama Tanggal 

Nikah 

Alamat Ket. 

1 
 Syarifah Julianti 

 Sangkala 

02/07/2018 Kassi, Kel. Pettuadae, 

Kec. Turikale, Maros 

Tidak 

Sekufu 

2 
 Syarifah Fitriah 

 S. Husen Assagaf 

12/03/2019 Kassi, Kel. Pettuadae, 

Kec. Turikale, Maros 

Sekufu 

3 

 Sy. Mir‟ah Aulia 
Barkah 

 S. Aminuddin 

Assagaf 

08/04/2019 Kassi, Kel. Pettuadae, 

Kec. Turikale, Maros 

Sekufu 

4 

 Syarifah Fahima 

Bal 

 S. Muhammad 
Ilham Assagaf 

06/06/2020 Kassi, Kel. Pettuadae, 

Kec. Turikale, Maros 

Sekufu 

5 

 Sy. Nur Wahida 

 Ahmad Wajedy 
Assagaf 

11/08/2020 Soreang, Kecematan 

Lau, Maros 

Sekufu 

6 

 Syarifah 

Mukarramah 

 Sy. Ridwan Assagaf 

09/03/2021 Bonto Marannu, 

Kec. Lau, Maros 

Sekufu 

7 
 Syarifah Mutiara 

 Sayye Makka 

16/8/2019 Cikoang, Kec. 

Mangara Bombang, 

Takalar 

Sekufu 
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8 

 Syarifah Nur 

Fadillah 

 Kamaruddin 
(Sayye) 

08/10/2019 Cikoang, Kec. 

Mangara Bombang, 

Takalar 

Sekufu 

9 
 Syarifah Astria 

Riski 

 Rahmat Hidayat 

15/09/2019 Cikoang, Kec. 

Mangara Bombang, 

Takalar 

Tidak 

sekufu 

10 
 Syarifah Nurinsani 

 Muh Amin 

21/08/2019 Cikoang, Kec. 

Mangara Bombang, 

Takalar 

Sekufu 

11 
 Syarifah Ailaini 

 Alam Al aidid 

24/8/2019 Cikoang, Kec. 

Mangara Bombang, 

Takalar 

Sekufu 

12 
 Syarifah Yuni 

 Sudirman 

09/12/2019 Cikoang, Kec. 

Mangara Bombang, 

Takalar 

Sekufu 

13 
 Syarifah Reski A 

 Muh Syaiful A 

21/12/2019 Cikoang, Kec. 

Mangara Bombang, 

Takalar 

Sekufu 

14 
 Syarifah Rohani 

 Abidin 

04/06/2020 Cikoang, Kec. 

Mangara Bombang, 

Takalar 

Tidak 

Sekufu 

15 
 Syarifah Johrah 

 Sayyed Anshar 

02/03/2021 Cikoang, Kec. 

Mangara Bombang, 

Takalar 

Sekufu 
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C. Bentuk-Bentuk dan Nilai-nilai Kafaah dalam Perkawinan Sayyid di Sulawesi 

Selatan 

1. Kriteria kafaah dalam perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan  ada 3, Yaitu : 

a. Kafaah Agama 

Orang islam harus menikah dengan orang silam pula, sehingga Seorang 

kafir tidak sekufu dengan orang Islam begitupula dengan orang yang 

buruk ahklaknya tidak sekufu dengan orang baik ahklaknya. 

b. Kafaah Nasab 

Syarifah harus menikah dengan sayyid sehingga seorang Syarifah tidak 

sekufu dengan orang yang bukan Sayyid. 

c. Kafaah Faham Teologis 

Seorang Syarifah yang Ahlussunnah Wal jamaah tidak sekufu dengan 

Sayyid yang berfaham Syiah. 

Jika kafaah tidak dianggap kecuali dalam agama saja, tentu Zainab dan 

Fatimah tidak akan menolak keduanya karena keduanya termasuk pembesar sahabat 

dan sahabat yang paling dicintai oleh Nabi saw.
110

 

Namun habib Hasan bin Sahil mengatakan bahwa kriteria kafaah dalam 

Sayyid itu Cuma dua yaitu kafaah agama dan Nasab sehingga Seorang Syarifah boleh 
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menikah dengan orang yang berbeda faham seperti Ahlussunah Wal Jamaah menikah 

dengan Syiah Asalkan dia Seorang Sayyid/Habib.
111

 

Alawiyyin yaitu Keturunan sayyid ada yang ekstrim dan ada pula yang 

moderat yang bisa menerima siapapun laki-laki yang datang melamar anaknya 

asalkan laki laki itu baik agamanya sebab mereka memandang kafaah itu dari segi 

agama saja.
112

   

 Kafaah perkawinan yang ada dalam keluarga sayyid itu ada tiga macam 

model:  

1. Sesama Alawiyyin 

Syarifah yang akan dinikahkan harus bersama sayyid, tidak memandang 

apakah dia marga assagaf atau bukan. 

2. Sesama Marga 

Sekalipun laki-laki itu dari keturunan sayyid namun berbeda marga maka 

tidak dibenarkan adanya kebolehan dalam pernikahan, sehingga seorang 

syarifah yang marganya Assagaf hanya bisa menikah dengan yang dari 

assagaf pula, begitupula seorang syarifah bermarga al Aidid hanya bisa 

menikah dengan seorang sayyid dari al Aidid. Hal ini disebabkan ada 

sebagian marga yang merasa marganya lebih baik dari pada marga yang 

lain. 
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3. Sesama Daerah 

Seorang syarifah hanya bisa menikah dengan sayyid dari keluarga mereka 

sehingga sekalipun mereka sama-sama dari Alawiyyin dan marga mereka 

sama mereka tetap tidak mau menikahkan anak perempuan atau saudara 

perempuan mereka selama sayyid itu bukan dari keluarga dekatnya. 

2. Nilai-nilai kafaah dalam perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan  ada 3, Yaitu: 

a. Mengamalkan perintah Rasulullah saw. 

Rasulullah saw  dalam sabdanya : 

َرَسُوْلََ الِلهَصَلَّيَاللهَعَلَيْوَِوَسَلَّمَْاَخْرَجََاَحْمَدَُوَابَُ وَْيَ عْلَيَعَنَْأبَِيَْسَعِيْدَِالْخُدْرِيَْرَضِيََالُلهَعَنْوَُاَنَّ
رَتِيَْأَىْلَُ كَِتَابَُالِلهَوَعِت ْ َقَالََ:َ"َاِن يَأُوْشَكَُاَنَْادُْعَيَْفَأُجِيْبَُوَاِن يَتاَرِكٌَفِيْوَِالث َّقَلَيْنَِ: بَ يْتِيَْ.َوَاِنَّ

فَرَّقاََحَتَّيَيَرَِ رَنِيَْانَ َّهُمَاَلَنَْيَ ت َ رََخَب َ كََيْفََتَخْلُقُوْنِيَْفِيْهِمَا."اللَّتِيْفََالْخَبِي ْ َالْحَوْضََفاَنْظرُُوْا  113دَاَعَلَيَّ

Artinya: 

“Imam ahmad bin Hambal dan Abu Ya‟la  meriwayatkan sebuah hadits dari 

Abu Sa‟id al-Khudri r.a. Bahwa Rasulullah saw. bersabda, aku merasa 

hampir dipanggil dan aku akan penuhi panggilan tersebut. Sesunnguhnya 

telah aku tinggalkan kepada kalian dua bekal yang sangat berat, yaitu 

Kitabullah dan Ahlul bait yaitu keturunanku. Allah swt. Yang maha lembut 

lagi Maha Mengetahui telah memberi tahu kepadaku bahwa keduanya tidak 

akan berpisah hingga saat kembali kepadaku ditelaga Haudh(di surga). 

Hendaknya kalian memperhatikan bagaimana kalian menjaga dua hal itu 

sepeninggalanku.” 

Untuk itu cara mereka meneruskan garis keturunan Rasulullah adalah 

dengan cara menikahkann seorang Sayyid dengan Syarifah, oleh karenanya sulit bagi 
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kita untuk mengemban amanah tersebut yang merupakan kenikmatan Allah swt.
114

 

Hadis diataslah di ajarkan kepada keluarganya, oleh karenanya pelaksanaan kafaah 

dengan memprioritaskan nasab tersebut masih digenggamnya dan diajarkan kepada 

ahli warisnya atau anak-anaknya sehingga mereka mengerti dan mengetahui siapa 

dirinya serta silsilahnya 

b. Mengamalkan perintah Para ulama Alawiyyin 

Ulama dalam kalangan alawiyyin yaitu al Habib Abdurahman al Masyhur 

dalam kitabnya Bughyah Mustarsyidin menyebutkan  : 

ىَذَا النَّسَبَ  شَريِْـفَةٌ عَلَوِيَّةٌ خَطبَـَهَا غَیـْرُ شَريِْفٍ فَلَا أَرَى جَوَازَ النِّكَاحِ وَإِنْ رَضِیَتْ وَرَضِيَ وَلیِـُّهَا ، لِأَنَّ 

بعَِیْدِىِمْ ، وَأتََى بَِِمْعِهِمْ الشَّريِْفَ الصَّحِیْحَ لَا يسَُامَى وَلَا يُـرَامُ ، وَلِكُلٍّ مِنْ بَنِي الزَّىْرَاءِ فِیْوِ حَقٌّ قَريِبِْهُمْ وَ 

 وَرضَِاىُمْ ، 

Artinya 

“Seorang Syarifah Alawiyah dilamar oleh selain syarif, Aku tidak melihat 

bolehnya nikah (dalam masalah ini), walaupun wanita tersebut dan walinya 

rela, karena ini merupakan nasab mulia yang tinggi dan tak tergapai. Bagi 

setiap keturunan Az Zahro (Sayyidatuna Fatimah) di dalamnya ada hak baik 

yang dekat (kekerabatannya) maupun yang jauh sehingga mereka semua harus 

diminta kerelaannya.  

Lalu beliau melanjutkan : 

ُُزُ الْفَقِیْوُ عَنْ وَإِنْ قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّوُ يَصِحُّ بِرضَِاىَا وَرضَِا وَلیِـِّهَا فَلِسَلَفِنَا رضِْوَانُ الِله عَلَیْهِمِ اخْتِیَارَاتٌ   يَـعْ

 إِدْرَاكِ أَسْرَارىَِا ، فَسَلِّمْ تَسْلَمْ وَتَـغْنَمْ ، وَلَا تَـعْتَرِضْ فـَتَخْسَرَ وَتَـنْدَمَ. 
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Artinya: 

“Walaupun para fuqaha berkata bahwa pernikahan itu sah dengan kerelaan 

wanita dan walinya, akan tetapi para salaf kami ra memiliki ijtihad yang sukar 

bagi seorang faqih untuk memahami rahasianya, maka serahkanlah saja pada 

mereka, kamu akan selamat dan jangan kamu menetang mereka maka kamu 

akan rugi dan menyesal 

Dengan demikian maka kita bisa mengetahui bahwa apa yang difatwakan para 

sadah Baalawi yang merupakan inti ahlu bait bahwa tidak boleh menikahkan Syarifah 

dengan selain Syarif secara mutlak adalah kebenaran yang tidak semestinya 

ditentang. 

c. Menjaga Kemuliaan Nasab 

Mengenai kemuliaan nasab Bani Hasyim telah disebutkan penjelasannya 

dalam sebuah hadis yang shahih dari washilah bin al Aqsa ia berkata : aku 

pernah mendengar Rasulullah saw bersabda 

منكَنانةَواصطفىَمنَقريشَبنيَ إنََّاللهَاصطفىكَنانةَمنَولدَإسماعيلَواصطفىَقريشاًَ

115ىاشمَواصطفانيَمنَبنيَىاشم  

Artinya: 

Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Lalu memilih 

Quraish dari keturunan Kinanah. Memilih Bani Hasyim dari Quraish, dan 

memilihku dari Bani Hasyim. (HR Muslim) 
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Oleh karena itu, tidak ada nasab yang paling mulia daripada Ahlul Bait 

karena mayoritas mereka adalah dari Bani Hasyim. Allah pun memilih Bani 

Hasyim dari sekalian suku. Diantara keistimewaan yang Allah berikan 

kepada Ahlul Bait Nabi adalah bahwa pertalian nasab mereka tidak akan 

terputus sampai pada hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah bersabda : 

 إنَالِنسابََتنقطعَُيومََالقيامةَِ،َغيرََنسَبيَوسبَبِيَوصهرِي116

Artinya 

Sesungguhnya nasab itu pada hari kiamat akan terputus kecualiu nasabku, 

pertalian nikah denganku, dan pembesanan denganku. 

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Perkawinan 

Sayyid di Sulawesi Selatan 

Pemilihan jodoh sangat penting sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. 

Karena dengan melalui fase ini kedua pihak yang hendak menikah dapat  

memberikan penilaian dan pertimbangan secara cermat mengenai bakal calon 

pendamping hidupnya kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada 

akhirnya dapat mengambil kesimpulan untuk selanjutnya menjadi sebuah keputusan 

layak tidaknya kedua belah pihak yang hendak menikah untuk melangsungkan ijab 

qabul, begitu pun dengan masyarakat Sayyid. Dalam pemilihan jodoh ini dua hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan yang berkaitan dengan kafaah dalam 

perkawinan masyarakat Sayyid, yaitu nasab dan agama termasuk di dalamnya akhlak 

dan akidah. 
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Mengenai faktor agama, Imam Malik berpendapat bahwa ukuran kafaah 

hanya dalam agama.
117

 Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw: 

َأنَّرسولَاللهَصلَاللهَعليوَوَسلمَقالَ هَإلََتفعلوهَانكحوكمَمنَترضونَدينوَوخلقوَفأتاإذا
 118َكبيرتكنَفتنةَفيَالِرضَوفسادَ

Artinya: 

Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai 

maka nikahkanlah dia, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi 

fitnah dan kerusakan yang terjadi hebat di bumi ini. 

Faktor agama berkaitan erat dengan dengan akhlak. Sebab pendamping 

hidup yang memiliki ahklak yang baik (ahklakul karimah), diharapkan dapat 

membimbing keluarganya agar terhindar dari api neraka. Sebagaimana dalam QS. 

At Tahrim/66: 6. 

هَاَمَلَائِكَةٌَغََِياََ َلَاظٌَشِدَادٌَأَي ُّهَاَالَّذِينََآمَنُواَقُواَأَنْ فُسَكُمَْوَأَىْلِيكُمَْناَراًَوَقُودُىَاَالنَّاسَُوَالْحِجَارةََُعَلَي ْ
 لَََيَ عْصُونََاللَّوََمَاَأَمَرَىُمَْوَيَ فْعَلُونََمَاَيُ ؤْمَرُونََ

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
119 

Persoalan kafaah dalam agama ditemukan pula dalam UU No.1/1974 

Pasal 2 dan KHI Pasal 61. Pada pasal-pasal tersebut, kriteria kafaah hanya 
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ditetapkan dalam hal agama saja. Adapun agama yang dimaksud adalah agama 

dalam arti kepercayaan atau keyakinan, yakni antara Muslim dan non Muslim dan 

bukan dalam hal keshalehan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama. 

Telah disebutkan dalam al-Qur‟an mengenai kesesuaian pasangan 

perkawinan bagi kaum mukmin. Dari ayat-ayatnya dapat diketahui bahwa kafaah 

tidak menyangkut sama sekali tentang urusan nasab akan tetapi menyangkut 

persoalan keagamaan (termasuk akhlak) semata sebagaimana dalam QS. Al-

Hujurat ayat 13. 

عَاَرفَُ وْاَإِنَّاَ أَكْرَمَكُمَْعِنْدََالِلهَياََايَ ُّهَاَالنَّاسَُاِنَّاَخَلَقْنَاكُمَْمِنَْذكََرٍوَأنُْ ثَىَوَجَعَلْنَاكُمَْشُعُوْباًَوَقَ بَائِلََلِت َ
رٌَ  أَتْ قَاكُمَْإِنََّالَلهَعَلِيْمٌَخَبِي ْ

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-

laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah 

orang yang paling bertakwa diantaramu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal”
120

 

Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Nabi saw yang mengawinkan Zainab 

yang berasal dari kalangan Bani Hasyim dengan bekas budak beliau, Zaid bin 

Harits. Dengan demikian jelaslah bahwa tidak ada tuntutan kafaah dalam hal 

nasab.
121

 

Para fuqaha berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), apakah 
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termasuk dalam penegrtian kafaah atau tidak. Menurut pendapat yang terkenal 

dari Imam Malik bahwa dibolehkan menikah dengan hamba sahaya Arab 

dasarnya ialah QS. Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Akan tetapi perkawinan antara 

hamba sahaya tersebut terdapat dua pendapat: 

a. Jika hamba sahaya berkulit putih kawin dengan wanita merdeka maka 

perkawinannya kufu‟. 

b. Jika perkawinan dengan hamba sahaya berkulit hitam dengan wanita 

merdeka maka perkawinannya tidak sekufu‟ dan merupakan aib.
122

 

Kemudian menurut Sufyan ats-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat 

bahwa wanita arab tidak boleh menikah dengan hamba sahaya. Imam Abu 

Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh 

kawin kecuali dengan laki-laki Quraisy dan wanita Arab tidak boleh kawin 

kecuali dengan laki-laki Arab pula. Perbedaan pendapat ini disebabkan pendapat 

mereka tentang pengertian dari sabda Nabi saw: 

:ََلَِِربَْعََي َصلىَاللهَعليوَوسلمَقاَلََ:َ)َتُ نْكَحَُالْمَرْأَةوَعَنَْأَبِيَْىُرَيْ رَةََرَضِيََاللهَُعَنْوَُعَنَِالنَّبَِ
عََبقَِيَةَِلِمَالِهَا,وَلِحِسَابِهَا,َوَلِجَمَالِهَا,َوَلِدِينِْهَا,َفاَظْفَرَْبِذَاتَِألدّيْنَِتَربَِتَْيَدَاكََ(َمُت َّفَقٌَعَلَيْوَِمََ

عَةَِ 123السَّب ْ  
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Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra Nabi Muhammad saw bersabda: “Wanita itu dinikahi 

karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan 

agamanya. Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka niscaya 

kamu akan beruntung. 
 
Hadis riwayat Bukhari dan Muslimَ  bersama imam 

tujuh. 

Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang 

dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi saw 

maka carilah wanita yang taat kepada agama. Segolongan yang lain berpendapat 

bahwa faktor nasab sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula 

faktor kekayaan. Dan tidak ada yang keluar dari ijma‟, bahwa kecantikan tidak 

termasuk dalam lingkup kafaah.
31 

Konsep masyarakat Sayyid tentang kriteria kafaah ini memiliki 

kecenderungan untuk mendasarkan konsep kafaahnya pada faktor nasab atau latar 

belakang keturunan. Kemudian pandangan bahwa laki-laki Sayyid dibebaskan 

untuk memilih calon pendamping hidupnya kemudian Syarifah hanya boleh 

menikah jika yang akan mempersuntingnya berasal dari keturunan yang sama 

tampaknya tidak sejalan dengan prinsip persamaan yang dijelaskan dalam al-

Qur‟an Surat al-Hujurat ayat 13. 

Pada umumnya masyarakat Islam menjadikan status sosial/nasab lebih 

penting dari pada pilihan individual. Tetapi tuntunan syariat tidak diragukan lagi, 

bahwa pilihan individuallah yang lebih penting. Menurut al-Qur‟an setiap laki-

laki beriman dapat menikahi perempuan beriman tanpa membedakan status 

sosialnya, al-Qur‟an membuat pernyataan normatif mengenai hal ini. Namun, di 
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dalam fiqih ditemukan bahwa konsep status sosial perempuan itu merupakan 

faktor penting dalam pernikahannya dengan seorang laki-laki. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan konsep kafaah dalam perkawinan masyarakat Sayyid ini 

dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Konsep Kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid di Sulawesi Selatan 

masih mempertahankan konsep Kafaah nasab. Oleh karenanya Sayyid atau 

Sayyidah menggunakan konsep Kafaah nasab dalam memilih pendamping 

hidupnya dengan tujuan menjaga garis keturunan Rasulullah dan akan 

diajarkan kepada keturunannya namun di antara mereka tidak ada yang 

mengetahui banyak masalah teori atau dalil apa yang dilaksanakan hanya saja 

mereka mematuhi apa yang sudah diharuskan dalam konsep Kafaah tersebut. 

Di Sulawesi Selatan ternyata ada juga yang tidak memakai konsep tersebut. 

Mereka hanya mengutamakan kualitas agamanya dan tidak ada kekhususan 

dalam segi nasab karena itu merupakan prinsip zaman dahulu yang telah 

berubah di zaman sekarang. Di Sulawesi Selatan ada sebagian masyarakat 

Sayyid, seperti dari marga al Aidid ketika ada Syarifah yang nekad menikah 

dengan non Sayyid maka otomatis Syarifah tersebut akan terputus hubungan 

silaturahim dengan keluarga besarnya dan dianggap telah meninggal dunia 

dan tidak diakui anak cucunya kelak.  

2. Kriteria Kafaah yang ada dalam masyarakat Sayyid ada tiga, yang pertama 

agama yaitu seorang Syarifah tidak sekufu dan tidak dibenarkan menikah 
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dengan seseorang yang berbeda agama, yang kedua nasab seorang syarifah 

tidak sekufu dengan laki-laki yang non sayyid, dan yang ketiga Akidah yaitu 

sekalipun keturunan sayyid jika mereka syiah maka tidak sekufu. Namun 

dalam bentuk kafaah nasab yang berlaku di keluarga sayyid ada berbagai 

macam bentuk, ada yang harus sesama marga adapula yang memilih pasangan 

hidupnya dalam ruang lingkup keluarga dekatnya saja.  

3. Hukum Islam dalam permasalahan kafaah terdapat perbedaan pendapat 

dikalangan ulama mazhab. Namun semua tetap mendasarkan pada faktor 

agama yang diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor 

yang lain (nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan). Namun dalam konsep 

kafaah menurut masyarakat Sayyid dalam analisa hukum Islam terhadap 

konsep kafaah masyarakat Sayyid ini ada kesesuaian dengan hukum Islam 

karena dengan adanya kafaah menjadi pertimbangan dalam membina 

kehidupan berumah tangga dengan melihat kriteria tersebut. Hal ini 

didasarkan pada setiap sistem hukum yang tidak akan mengabaikan konteks 

sosial. Hanya saja sebagian masyarakat Sayyid menjadikan faktor nasab 

berbanding lurus dengan faktor agama sehingga suatu pernikahan tidak sah 

ketika seorang syarifah menikah dengan non sayyid sebab antara faktor agama 

dan faktor nasab ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi dari 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Konsep kafaah hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya 

yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah, agar 

tidak terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. 

2. Dalam sistem perkawinan, persoalan nasab hendaknya tidak menjadi 

penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga, 

asalkan calon mempelainya adalah seorang muslim yang memiliki akhlakul  

karimah.  

3. Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam 

fiqih munakahat dengan kafaah yang berlaku dalam suatu komunitas 

masyarakat serta perkembangan zaman 
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Hasil Foto Saat Wawancara Keluarga Sayyid  

di Sulawesi Selatan 

 

 

Wawancara dengan keluarga Sayyid/Habib 

Nama  : Habib Reza bin Muhsin al Hamid 

Alamat  : Jl. Ade irma 4, Makassar 

Tanggal : Sabtu, 28/06/2021   16:18 

 

Wawancara dengan keluarga Sayyid 

Nama  : Hj. Sy. Nuraeni Al-Aidid 

Alamat  :Perumahan Regency Maros, Blok AC No 03 

Tanggal : Sabtu, 26/06/2021   08:00 



 
 

 

 

Wawancara dengan keluarga Sayyid dan Silsilah 

Nama  : Drs. H. S. Muhammad Rijal Assagaf Puang Awing 

Alamat  : Daya, Makassar 

Tanggal : Kamis, 23/03/2017  10.52 (Data Skripsi) 

 



 
 

 

 

 

Wawancara dengan keluarga Sayyid dan Silsilah 

Nama  : S. Muh Danial Assagaf, S.Kom Puang Rani 

Alamat  : Jl. Bambu Runcing, Kassi, Kel Pettuadae, Kec turikale 

Tanggal : Ahad, 27/06/2021   10:00 



 
 

 

 

Wawancara dengan keluarga Sayyid/Habib 

Nama  : Habib husen bin Usman al Hamid 

Alamat  : Jl. Ade irma 4, Makassar 

Tanggal : Sabtu, 26/07/2021   16:18 



 
 

 

 

Wawancara dengan keluarga Sayyid/Habib 

Nama  : Habib Hasan bin Sahil 

Alamat  : Makassar 

Tanggal : Sabtu, 28/06/2021   19.00 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Wawancara dengan keluarga Sayyid/Habib 

Nama  : Sayyid Amiruddin al-Aidid 

Alamat  : Makassar 

Tanggal : Sabtu, 28/06/2021   22:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PANDUAN WAWANCARA 

1. Bagaimana konsep kafa‟ah dalam keluarga keturunan Sayyid? 

2. Apakah tujuan dari kafa‟ah tersebut? 

3. Bagaimana pandangan keluarga anda terhadapat konsep kafa‟ah yang harus 

menikah dengan senasab? 

4. Dari mana asal usul keturunan puang? 

5. Bgaimana silsilah ……..? 

6. Bagaimana sejarahnya keturunan/arab banyak di Sul-Sel khususnya di 

kassi? 

7. Apakah akibat jika keluarga Sayyid memutuskan garis keturunan 

khususnya seorang Syarifah? 

8. Apakah konsep kafa‟ah ini di perkenalkan kepada anak? 

9. Bagaimana komentar puang terhadap konsep kafaa‟ nasab ini yang harus 

menikah dengan senasab atau sekufu? 

10. Apakah ada perbedaan marga assagaf dengan yang lain?  

11. Kriteria kafaah apa saja yang ada dalam keluarga sayyid? 
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