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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 Ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 
 Za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : كَيفََْ

 haula : هَوْلََ 

 

3. Maddah 
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Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

 fatḥah dan alif …ا َ| …ىَ 
atau yā’ ā a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i i dan garis di ى
atas 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di ىو
atas 

Contoh: 

 mata :مَاتََ

رَمَىَ : rama 

قِيْمََْ : qila 

يمَُوْتََُ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

 

Contoh:  

رَوَضَةَُالْأطَْفََلََِ : raudal al-at fal 

انَْمَدَِيْىةََُانْفاََضِهةَََُ : al-madinah al-fadilah 
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 al-hikmah :  انَْحِكْمَة

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 rabbana :رَبَّىاَ

يْىاَ  najjainah :وجََّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :انَْفهَْسَفةََُ

َُ  al-biladu :انَْبلِادَ

 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 
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a. Hamzah di Awal  

َُ مِرْتَُا  : umirtu 

b. Hamzah Tengah 

 ta’muruna : تأَمُْرُوْنََ

c. Hamzah Akhir 

:شَيْءٌَ َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah دِيْهَُالََّّ  billah باِ الََّّ
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ  Hum fi rahmatillah همَُْ  فيَِْرَحْمَةَِالََّّ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 
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SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Rudianto 

Nim  : 80100217031  

Judul : Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu Pasang Ri Kajang Di Kawasan  

     Ammatoa Dalam Perspektif Hukum Islam 

 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Perkawinan 

Tidak Sekufu Pasang Ri Kajang di Kawasan Adat Ammatoa dalam Perspektif Hukum 
Islam? Kemudian penulis membagi kedalam beberapa submasalah, yaitu: 1) 
bagaimana proses pelaksanaan pernikahan tidak sekufu di Kawasan ammatoa?  2) 
bagaiimana dampak penerapan pernikahan tidak sekufu dalam perspektif pasang ri 
kajang? dan 3) bagaimana pandangan islam terhadap penerapan perkawinan tidak 
sekufu dalam perspektif pasang ri kajang?. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah: pendekatan Historis, Yuridis Normatif dan sosiologi. Adapun 
sumber data penelitian ini adalah ketua adat, kepala desa, pemuda kajang, , dan 
beberapa masyarakat kajang di Kawasan ammatoa. Selanjutnya metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
mengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Proses pelaksanaan tidak sekufu menurut 
pasang ri kajang  dapat membenarkan apabila pelaksanaanya di lakukan oleh marga 
laki-laki adalah puang dan perempuan dari marga ata dan apabila sebaliknya, 
mempelai perempuan adalaah puang dan mempelai laki-laki adalah ata maka tidak di 
perbolehkan karena dianggap bertentangan dengan hukum adat yang berlaku.  Namun 
dalam hukum islam pelaksanaan perkawwinan tidak sekufu menyebabkan 
diskriminasi dan intimidasi terhadap golongan ata Karenna tidak dapat di perlakukan 
sama di mata hukum. 2) Dampak dari pelaksaan perkawinan tidak sekufu  di 
Kawasan adat ammtoa yaitu berdampak psikologi masyarakat budak, karena tidak 
mendapatkann perlakuan sama seccara social dan hukum adat  dan faktanya sampai 
hari ini masih di pegang teguh yang berdampak pada kebebasan bermasyarakat. 3) 
Pandangan hukum islam terhadap perkawinan tidak sekufu tidak membenarkan dalam 
hukum islam, kkarena menurut hukum islam, sekufu bukan syarat wajib dalam 
perkawinan kecuali tidak sekufu yang dimaksud adalah agama. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: diharapkan dapat memberikan kontribusi 
ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas 
wawasan bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
khususnya pada mahasiswa Hukum Islalm serta akan menjadi bahan edukatif 
(pembelajaran) bagi insan akademis khususnya Mahasiswa Hukum Islam dan seluruh 
Civitas Akademika pada umumnya. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Adat dan  budaya adalah ontologi tiada habisnya dibahas  dialektika rasa, 

rasio dan implikasi pasang ri kajang mendeskripsikan kehidupan sosial teritorial 

masyarakat adat. Ammatoa mempunyai keanekaragaman dan hegemoni sosial 

tidak harmonis dalam keseharianya, dari berbagai substansi adat serta budaya 

yang mengikat dan mengatur. Terkhusus pelaksanaan perkawinan pada 

masyarakat adat Ammatoa memiliki metode pada implementasinya1 

Implementasi perkawinan dalam masyarakat adat Ammatoa dengan 

dengan  dua Istilah yaitu perkawinan sekufu dan perkawinan tidak sekufu, 

perbedaan signifikan di antaranya ialah, proses perkawinan yang dilangsungkan 

oleh mempelai laki-laki keluarga dari golongan puang (bangsawan) dan keluarga 

mempelai perempuan dari golongan ata (budak) sementara, apabila mempelai 

perempuan dari keluarga golongan puang (bangsawan) ingin menikah dengan 

mempelai laki-laki silsila dari golongan ata (budak) maka perkawinan dapat 

dibatalkan, apabila tidak maka kedua mempelai tersebut  “nipahambai tuka 

nanikahurangi ahunna” (diusir dari kampung halaman dan ghoibkan hak mereka 

sebagai anggota dari silsila keluarga besar kedua bela pihak,  tidak hanya itu saja 

keluarga kedua bela pihak ikut terlibat dan dijatuhkan sanksi adat berupa abbissa 

kampong (mensucikan kampung halaman dari noda yang pernah diperbuat oleh 

anggota keluarganya. Sanksi adat Ammatoa berlaku secara universal dan tidak 

dapat dibantah oleh siapapun apalagi Hukum adat tidak diindahkan sama sekali, 

sebagaimana bunyi pappasang ri kajang yaitu: 

                                                             

1Riswanto, Implementasi adat perkawinantana Toa di Desa tana towakecamatan kajang, 
kabupaten Bulukumba, Jurnal UNM : 2016. h. 3. 
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Punna buru’ne puang nabutntingi atanna nikua nadongkoki’i dongkokanna 
mingka punna bahine puang lanibuntingi riatanna nikua nibai’i ri dongkokanna 

Artinya: 

Diusir dari kampung dan diputus silaturahmi seketika laki-laki dari golongan ata 
menikah dengan perempuan golongan puang desebut dia duduki tempat duduknya 
tapi kalau perempuan puang menikah dengan laki-laki ata itu kemudian yang 
dimaksud di duduki oleh tempat duduknya.2 

Kemudaian perkawinan sekufu ialah perkawinan yang dilangsungkan oleh 

masyarakat yang memiliki kesetraan sosial yang sama, baik dalam perkawinan 

yang dilangsungkan oleh golongan ata dan juga perkawinan yang dilangsungkan 

dari golongan puang. 

   Sosioliguistik di atas merupakan amtzal pernikahan masyarakat adat 

Ammatoa yang diqhiaskan bahwa laki-laki menikah dengan perempuan dari 

golongan budak tidak jadi persolan dalam hal perkawinan karena pada dasarnya 

laki-laki sebagai  pemimpin budaknya dan apabila seoorang perempuan dari 

keluarga golongan puang ingin menikah dengan laki-laki dari golongan ata 

(budak) perkawinan ini tidak diperbolehkan karena dia dipimpin oleh laki-laki 

yang haram untuk menjadi pemimpin untuknya.3 

Proses pelaksanaan perkawinan menurut pasang ri Kajang 

diimplimentasikan ke dalam Hukum adat  dalam perpektif Hukum Islam (Islamic 

Law), tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Hukum dalam ajaran agama 

Islam,sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 61 

bawha tidak sekufu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencegah 

perkawinan kecuali tidak sekufu karena ihktilaf-ad-din. Hal ini didukung oleh 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 1 bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama 

                                                             
2Puto palasa, wawancara, 18 maret 2021.  
3Riswanto, Implementasi Adat Perkawinantan di Desa Tana Towakecamatan Kajang, 

Kabupaten Bulukumba,2016. h. 4. 
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dan kepercayaanya.4 Diperkuat dalam KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974 tidak 

membenarkan Hukum adat tentang perkawinan yang berlaku pada masyarakat 

Ammatoa.5 

Dalam pendekatan hukum Islam terkait dengan proses perkawinan tidak 

sekufu (beda strata) menurut pakar hukum Islam Dr. H. Saleh Ridwan. 

Berpendampat hukum adat dapat mendiskriminasi masyarakat khususnya 

golongan ata, (budak), karena pernikahan tidak sekufu menurut hukum adat 

Ammatoa, sebagai prinsip dalam pernikahan dan hukum Islam terhadap equality 

humanisme menjelaskan persamaan manusia di mata Allah SWT, terkecuali 

ketakwaan seseoorang, adapun hak dan tujuan perkawinan yakni hak untuk 

menyempurnakan ibadah pernikahan menurut pakar hukum Islam dalam 

prespektif Hukum Islam telah dikebiri oleh aturan-aturan adat yang berlaku untuk 

masyarakat Ammatoa.6 

Jadi, revolusi pada subtansi sistem dan sturktur tidak dapat menghegemoni 

paradikma kultur teritorial Ammatoa, revolusi sebagai perubahan sosial dalam 

konteks peradaban humanis mayoritas terobsesi pada marga hingga lupa histori 

peradaban Islam, sehingga dokma pasang tidak berkesinambungan dengan 

doktrin Islmic Law, di era kontenporer yang seharusnya equality be for the law 

menyentuh sendi-sendi masyarakat primitif di Negara Repoblik Indonesia,  

sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz bahwa Agama adalah bagian dari 

sistem budaya, seperti yang tertulis dalam essai Religion as a Culture System.7  

                                                             
4Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia, Jakarta 2019. 
5Rusdiansyah. Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang.  Jurnal 

Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer, Vol. 2, No. 2, 2019. h. 29. 
6Yudono, dkk. Perspektif Sosio-Kultural Sebuah Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan 

Perancangan Kota Makassar. Makassar. Vol.20, No. 1, 2016. h. 67. 
7Clifford Geertz. Kebudayaan dan Agama (Yogyakarta, 1993). h. 5-41.   
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Hak-hak dan kewajiban sesoorang dalam peradaban hukum Islam 

diprioritaskan dan diterima secara universal bahwa perkawinan dapat 

dilangsungkan tanpa ada sektorial strata sosial kecuali tidak sekufu dalam agama. 

Oleh sebab itu, manusia seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan 

Hukum maka tidak seoorangpun yang boleh diperbudak atau diperhamba 

kemudian budak dan perbudakan dengan tujuan serupa semestinya telah dihapus 

karena dianggap tidak berprikemanusiaan.8 

Sementara hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Ammatoa tentang 

perkawinan tidak sekufu diduga telah mendiskriminasi dan intmidasi masyarakat 

golongan budak, dimana golongan budak secara tidak lansung, tidak diberi 

kebebasan memilih pasangan (Istri) atau laki-laki budak tidak diperkenangkan 

menikah selain daripada golongan budak itu sendiri. Tentunya hal ini berdampak 

pada psikoli sosial masyarakat. Kemudian kemerdekaan masyarakat secara 

ontologis tidak teraktualisasi.9  

Perkawinan dalam Hukum Islam sebagai Hukum Nasional (lex 

positives/ius constituu) diberlakukan di orde baru pertama kali tercantum dalam 

Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1.10 

Masih bersifat general (Hukum Agama) tidak spesial Hukum Islam.11  

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Republik 

Indonesia tentang perkawinan maka terjadi unifikasi Hukum kemudian 

mengkodifikasi undang-undang dalam perkawinan di Indonesia yang koheren 

dengan agama, hal ini di sebabkan dengan hegemoni budaya, adat istiadat. 
                                                             

8Undang-Undang Dasar 1945.  
9Samiang Katu. Pasang Ri kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama). 

Jurnal 4, No. 9, Juni 1993. h. 38. 
10Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.  
11K. Wantjik Saleh, Hukum perkawinan Indonesia (jakarta Timur. Ghalia Indonesia, 1982, 

h. 3. 
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 Paradigma masyarakat Ammatoa, tekait Hukum yang hidup di tengah 

tegah masyarakat memerlukan perkembangan pemikiran sebagaimana zaman 

yang terus berkembang dan implikasi pada pemikiran Hukum Islam.12 Menurut 

kodratnya manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan 

komunitasnya, naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan yang bertujuan 

untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat koheren dengan salah satu 

“dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, yaitu hasrat untuk 

mempertahankan keturunan.13 Sebagaimana firman Allah SWT.dalam QS al-

Rum/30:21.14 

رَ وَ  دَّةَٗو  ى  َب يٌۡ كنَُهَّ ع ل  ج  اَو  ت سۡكٌُىُٓاَْإلِ يۡه  جٗاَلِّ فسُِكُنَۡأ زۡو َٰ يَۡأً  َل كُنَهِّ ل ق  َأ ىَۡخ  تهِِٓۦ اي َٰ َهِيَۡء 
ة ًۚ حۡو 

ق ىۡمَٖي ت ف كَّرُوىَ  تَٖلِّ يٓ َٰ َلَ  لِك  َفيَِذ َٰ  .إىَِّ

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum kafir. 

 

Ammatoa dengan keunikan budayanya menjadi perbincangan publik, 

sebagai masyarakat Ammatoa dengan kebudayaan yang unik aneka ragam adat 

dan budayanya sangat menarik untuk dikaji, keseharian masyarakat 

mendiskusikan baik dalam forum formal maupun dalam wacana informal, budaya 

Ammatoa yang masih trending, perihal budaya dan adat istiadat yang istemewa 

                                                             
12Patimah, Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum 

Nasional (Alauddin Uneversity press, 2014), h. 147. 
13C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Cet. VIII; Jakarta : 

Balai Pustaka, 1989), h. 32. 

14Kementerian Agama. Al-Quran dan Terjemahnya (Bogor: PT: Pantja Cemerlang, 2014). 
h. 406. 
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menghegemoni penulis untuk meneliti di sekitar perkawinan yang tidak sekufu 

untuk menkaji secara ontologis Pasang, maka prioritas (tiga dan tujuh tahun) 

diadakan “evaluasi” terhadap beberapa anggota masyarakat, dalam hal 

penguasaan dan pengamalan Pasang.15 

Untuk mengetahui secara subtansial tentang perkawinan menurut pasang 

Ri Kajang penulis telah melakukan penelitian lebih dalam dan menyampaikan 

makna-makna pasang yang berkaitan dengan perkawinan beda strata (tidak 

sekufu).16  

Salah satu satu hal menarik dari kegelisahan peneliti mengambil judul 

tersebut dikarenakan adanya fakta sosial yang dianggap menarik dalam 

perkawinan yang tidak dibolehkan oleh aturan pasang di teritorial Ammatoa, yang 

sehingga penulis meneliti fenomena tersebut. Adapun yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah perkawinan tidak sekufu antara Ata dan Puang. Aturan pasang 

ri kajang yang mengharamkan penyatuan ikatan perkawinan tidak sekufu dengan 

permisalan lain ialah haramnya seorang perempuan yang berdarah biru 

(Puang/Karaeng) menikah dengan seorang laki-laki dari goglongan budak 

(Ata/Hamba Sahaya).  

Banyak pertanyaan yang timbul di benak peneliti, seperti dalam Hukum 

Islam menganjurkan atau melarang hal perkawinan tidak sekufu dan bagaimana 

Hukum adat di kolaborasikan dengan Islam, dan jika tidak maka dalam hasil 

penelitian menjelaskan alasan-alasanya alasanya.  

Demikianlah sekilas penulis melihat dalam fakta sosial masyarakat kajang 

dalam hal perkawinan tidak sekufu, jelasnya masyarakat yang melangsunkan 

pernikahan itu melalui proses yang panjang . 

                                                             
15Pawennari Hijjang.  Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem 

Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang 
Sulawesi Selatan.  Jurnal Antropologi IndoneiaVol. 29, No. 3, 2005. h. 259. 

16Mudji Sutrisno,Ranah-Ranah Kebudayaan(Kanisius: Yogyakarta) h. 91. 
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B. Deskripsi fokus dan fokus penelitian 

1.  Fokus Penelitian 

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus kajian dalam 

penulisan tesis ini dan untuk menghindari kesalah pahaman (mis-understanding) 

terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh penulis maka yang perlu 

dikemukakan batasan pegertian-pengertian dari beberapa variabel yang tercakup 

dalam judul tesis, hal ini sangat penting dilakukan agar penulis fokus pada objek 

kajian dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Adapun penulisan ini 

difokuskan pada perkawinan tidak sekufu (Ata dan Puang) di Kawasan Adat 

Ammatowa, salah satu kesempurnaan manusia ketika manusia telah 

melangsungkan pernikahan, dan kesempurnaan manusia itu tercapai dengan 

tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 

Repolik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah  untuk membentuk 

keluarga sakinah mawaddah warahmah.  

2. Deskripsi fokus. 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalah 

pahaman maka peneliti memberikan definisi operasional terkait tesis diperlukan 

beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul Tesis yakni “pelaksanaan 

perkawinan tidak sekufu Pasang Ri Kajang dalam prespektif Hukum Islam”. 

a. Hukum Adat 

Hukum adat adalah suatu kebiasan-kebiasan yang diwariskan oleh 

para leluhur dan diwajibkan untuk diterapkan oleh seluruh elemen 

masyarakat adat ammatowa, dan  barang siapa yang tidak menghindahkan 

aturan adat tersebut, maka wajib di berikan sanksi, berupa sanksi adat 
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yang diberikan oleh orang yang melanggar. Contoh, pelarangan baju selain 

warna hitam akan diberikan sanksi adat berupa denda yang meliputi: Poko 

babbala (Sanksi berat), Tangnga Babbala (Sanksi sedang), Cappa 

babbala (Sanksi ringan). 

b. Pasang Ri kajang 

Pasang Ri kajang merupakan pedoman hidup masyarakat 

Ammatoa yang terdiri dari kumpulan amanat leluhur. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam pasang dianggap sakral oleh masyarakat Ammatoa, 

yang bila tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari akan 

berdampak buruk bagi kehidupan kolektif orang Ammatoa. Dampak buruk 

yang dimaksud adalah rusaknya keseimbangan ekologis dan rusaknya 

system social. Begitulah keyakinan masyarakat Ammatoa terhadap Pasang 

ri Kajang. 

Pasang mengandung panduan hidup bagi manusia dalam segala 

aspek, baik itu aspek sosial, religi, mata pencaharian, budaya, lingkungan 

serta system kepemimpinan. Bahkan pasang juga mendeskripsikan 

terjadinya bumi dengan berlandaskan pada mitologi masyarakat Ammatoa. 

Sebagaimana halnya kearifan local yang terdapat pada masyarakat 

adat pada umumnya, pasang memuat berbagai ajaran leluhur yang 

subtansinya adalah menuntun manusia untuk berbuat baik, hidup jujur dan 

sederhana. 

c. Hukum Islam 
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Hukum Islam yang di maksud dalam penelitian ini adalah aturan 

atau ketetapan yang di turunkan oleh tau rie a’rakna (Allah SWT), yang 

mengatur seluruh sendi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat 

dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat dikawasan adat 

Ammatoa baik yang berkaitan dengan ibadah maupun bidang muamalah. 

Berkaitan mengenai ibadah yakni tata cara manusia berhubungan dengan 

Tuhan, tidak boleh di tambah-tambah atau di tunda atau di ubah-

ubah.ketentuannya telah diatur oleh Allah SWT sendiri dan di jelaskan 

secara rinci oleh RasulNya. Sedangkan dalam muamalah dalam pengertian 

yang luar yakni ketetapan yang di berikan oleh Tuhan yang langsung 

berhubungan dengan kehidupan social manusia, terbatas pada pokok-

pokok saja. Penjelasan Nabi kalaupun ada, tidak pula terperinci seperti 

halnya dalam bidang ibadah. 

C. Rumusan Masalah 

Perkawinan tidak sekufu dalam prespektif pasang ri kajang yang menjadi 

suatu kajian yang penting bagi  seorang akademisi dengan meilhat berbagai fakta 

sosial yang timbul dalam masyarakat dan melihat uraian dari latar belakang 

tersebut maka dapat di rumuskan pokok masalah yang di kaji dan diteliti dalam 

penulisan tesis adalah bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu Pasang 

Ri Kajang di kawasan adat ammatoa dalam Prespektif Hukum Islam” agar 

permasalahan di bahas lebih fokus, maka dirumuskan sub masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan tidak sekufu di kawasan Adat 

Ammatoa? 
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b. Bagaimana dampak penerapan pernikahan tidak sekufu dalam perspektif 

pasang ri kajang? 

c. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan perkawinan tidak 

sekufu dalam prespektif pasang ri kajang ? 
 

D. Kajian pustaka dan Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian mengenai „proses pelaksaan pelaksanaan 

perkawinan menurut pasang ri kajang” peneliti menemukan buku dan jurnal yang 

berkaitan sebagai pedoman dalam penelitian diantaranya: 

1. Samiang Katu dalam Jurnalnya yang berjudul Pasang ri Kajang (Suatu 

Kajian dari Sudut Fenemenologi Agama). Dengan metode pendeketan 

kualitatif  dan tujuan penelitian mengetahui philosofi kepercayaan 

masyrakat kajang terhadap fenamenologi kehidupan sehari-hari, dengan 

hasil penelitiannya bahwa kajian analisa fenemonologis terhadap Pasang ri 

Kajang dapat dibagi atas tiga hal, yaitu dari segi kepercayaan atau konsep 

tentang Ketuhanannya, dari segi pelaksanaan upcara sebagaiaturan tetap 

dari sistem kepcrcayaan mereka dan sistem sosial.17 

2. Rusdiansyah dalam jurnalnya yang berjudul Sumur dan Budaya Suku 

Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang, adapun metode yang digunakan 

adalah metode kuantitatif  kualitatif dan tujuan penelitian adalah melihat 

fungsi sumur pada masyarakat suku kajang  hasil penelitiannya  bahwa 

Masyarakat suku Kajang mengantungkan kebutuhan air mereka hanya 

pada satu sumur atau sumber air ditiap dusunnya, sehingga sumur inilah 

                                                             
17Samiang Katu. Pasang Ri kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama). 

Jurnal 4, No. 9, Juni 1993. h. 43. 
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menjadi salah satu tempat berkumpulnya masyarakat suku Kajang. tujuan 

peneletian dari Fenomena tersebut untuk menjadikan sumur menjadi aset 

vital masyarakat karena sebagai wadah berkumpulnya masyarakat tiap 

pagi/sore selain untuk pemenuhan kebutuhan air seperti untuk minum, 

mandi, dan mencuci, sumur juga menjadi media masyarakat untuk saling 

bertukar informasi, bercengkrama, dan bahkan membagikan informasi 

penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat suku Kajang.18 

3. Syamsurijal dalam jurnalnya yang berjudul Islam Patuntung: Temu 

Tengkar Islam dan Tradisi Lokal di Tana Towa Kajang. Dengan metode 

penelitian kualitatif dan tujuan penelitian  Menuliskan bahwa Patuntung 

sebagai kepercayaan komunitas adat Amma Towa dalam praktiknya, 

tradisi tersebut sudah berbaur dan kawin mawin dengan ajaran Islam 

seperti do‟a yang diucapkan sanro pada saat acara ritual akkalomba. Nama 

tu rie’ A’ra’na dan nama Nabi Muhammad Saw menjadi satu bagian do‟a 

yang diucapkan dalam satu tarikan nafas. Menurut Syamsurijal inilah salah 

satu tanda komunitas adat Amma Towa yang menarik Islam bertemu 

dengan tradisi mereka, dan kedua hal tersebut tidak ada yang saling 

menaklukkan yang terjadi ialah dialog dan saling mengisi antara keduanya. 

Tapi kondisi yang terjadi sekarang ialah mereka mengenal shalat, haji 

maupun melaksanakan puasa, namun berbeda dengan konsep syariat Islam 

yang umumnya dilakukan. Seperti yang diungkapkan dalam pasang yaitu:  

Pakabajiki ateka’nu  
                                                             

18Rusdiansyah. Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang.  Jurnal 
Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer, Vol. 2, No. 2, 2019. h. 34. 
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Iyamintu Agama  
Naiyantu sembayangnga  
Jaman-jamanji (gau’ji) 
 Pakabajiki gau’nu  
Sara-sara makana’nu  
Nanulilian latatabaya  
Artinya:  
Perbaikilah hatimu,  
karena itulah Agama.  
Adapun sembahyang itu pekerjaan saja. 
Perbaikilah tindak tandukmu,  
sopan santun dan kata-katamu,  
agar jauh dari segala cela.19 

4. Eti Susanti, dkk dalam jurnalnya berjudul Analisis Perbandingan Pasang 

Ri Kajang (Tallasa Kamase-mase) dengan Syariat Islam. Metode 

penelitian yang digunakan adalah  metode kualitatif, dengan tujuamn 

penelitian aadalah untuk mengambarkan tentang nilai-nilai perbandingan 

pasang ri kajang (tallasa kamase-mase dengan syariat Islam) adapun hasil 

penelitiannya bahwa prinsip-prinsip dasar dalam pasang utamanya yang 

terkait dengan konsep keseimbangan dunia akhirat dan kebersahajaan 

dalam pandangan Komunitas Ammatoa Kajang kurang sejalan dengan 

konsep Islam, namun nilai-nilai hakiki dan semangat moral/akhlaq serta 

hikma-hikmanya tetap perlu diapresiasi bahwa Implementasi dari butir-

butir yang terdapat dalam Pasang berwujud pada kesadaran akan 

pentingnya keseimbangan antara manusia dan desain karya ciptaanya 

terhadap lingkungan sekitar.20 

5. Hukum Islam oleh Prof. Dr H. Zainuddin Ali, M.A. buku ini membahas 

tentang sumber Hukum Islam, asas Hukum Islam, kaidah ushul fikih, 

secara pertumbuhan Hukum Islam dimasa Nabi Muhammad, kondisi 

                                                             
19Syamsurijal. Islam Patuntung: Temu-Tengkar Islam dan Tradis Lokal di Tanah Kajang, 

AlQalam 20, No. 2 (2014) h.176 
20Eti Susanti, dkk. Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-mase) 

dengan Syariat Islam. Jurnal Pena, Vol 2, No. 2. h. 10. 
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Hukum Islam di masa khulafaur air rasyidin dan sesudahnya, eksistensi 

Hukum islam dalam system Hukum di Indonesia. Hukum Islam dalam tata 

Hukum dan pembinaan Hukum nasional di Indonesia, gambaran umum 

tentag pengadilan Agama, pengertian dan ruang lingkup, jarimah hudud, 

jarimah qiyas, da ta’zir. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini 

membahas secara terperinci tentang Hukum islam baik dari sumber, asas 

maupun sejarah perkembangan Hukum islam. Keterbatasan dari buku ini 

tidak membahas tentang Hukum adat , padahal Hukum islam yang 

berkembang di Indonesia ada yang sejalan dengan Hukum adat dan ada 

juga yang bertentangan. Sementara penduduk Indonesia mayoritas islam 

namun masih memegang teguh Hukum adat yang turun temurun. 

6. Heryati dalam publikasinya yang berjudul  Konsep Islam dalam Pasang ri 

Kajang sebagai Suatu Kearifan Lokal Tradisional dalam Sistem Bermukim 

pada Komunitas Ammatowa Kajangdengan metode penelitian kualitatif 

dan tujuan penelitianingin mengetehaui konsep Islam dan kearifan lokal 

taradisi komunitas masyarakat ammatoa menurut pasang ri kajang  

Adapun hasil penelitiannya adalah Prinsip hidup Kamase-masea 

kebersahajaan oleh Komunitas Ammatoa Kajang pada hakekatnya 

mengajarkan untuk memanfaatkan bahan alam secara berimbang dan 

sesuai kebutuhan. Demikian halnya dalam membuat perangkat keseharian, 

penataan/pemanfaatan ruang, perwujud dan bentuk, sistem struktur dan 

konstruksi rumah kesemuanya diaktualisasikan dengan sangat bijaksana 

dan sederhana. Yang terpenting bahwa pemahaman akan prinsip Kamase-

masea tidak sekedar ditafsirkan sebagai suatu situasi miskin atau 

sederhana semata, melainkan lebih kepada kesadaran akan lingkungan 

tempat berpijak dan kebijaksanaan untuk menjaga keseimbangan 
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lingkungan/alam, tidak terlepas dari aspek budaya masyarakat dan akan 

selalu berkembang karena tuntutan akan beradaptasi terhadap 

lingkungan.21  

7. Dadang Jaya, judul jurnal, Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan 

Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Relasi Suami–Istri 

Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi dan Dampaknya terhadap 

Keharmonisan Keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

atau field research dengan menggunakan pendekatan destriptif kualitatif 

melalui proses wawancara mendalam (indepth interview).hasil penelitian 

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan bahwa dari 5 

pasangan yang diteliti terdapat hubungan yang tidak harmonis sehingga 

terjadi perceraian adalah sebanyak 3 pasangan, 1 pasangan yang tidak 

harmonis tetapi tidak sampai terjadi perceraian dan 1 pasangan yang 

harmonis, sehingga keharmonisan tetap terjaga dan tidak sampai mengarah 

kepada perceraian. Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga, Perkawinan dan 

Profesi.22 

8. Uswatun khasanah. Dkk. Dalam jurnalnya yang berjudul “komparasi 

kensep kafa‟ah perspektif  M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mashab. 

Dan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksudkan untuk 

dapat menperoleh temuan-temuan, tidak melibatkan perhitungan statistik 

atau perhitungan laingnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan hukum normatif (yuridis Normatif) sebagai Langkah peneliti 

                                                             
21Heryati. Konsep Islam dalam Pasang Ri Kajang sebagai Suatu Kearifan Lokal 

Tradisional dalam Sistem Bermukim pada Komunitas Ammatowa Kajang. (Gorontalo, Indonesia). 
h. 12. 

22Dadang Jaya, “Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Profesi: 
Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga,” Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan 31, 
no. 1 (January 31, 2021): 1. 
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untuk menganalisa data dengan ,menggunakan dalil atau kaidah yang 

menjadi pedoman perilaku manusia. Dengan hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa kafa‟ah upaya mencari persamaan calon suami 

atau calon istri baik dalam keadaan kesempuraan maupun dalam keadaan 

cacat. Maksud daroi adanya kesamaan bukan berarti, akan tetapi di antara 

mereka mengetahui cacatnya calon suami atau istri, sedangkan ia tidak 

menerimanya makai a berhak membatalkan pernikahan dan apabila ia 

menerimanya maka pernikahan dianggap sah. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan  yang ingin 

dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahan tidak sekufu di 

kawasan Adat Ammatoa. 

b. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari penerapan pernikahan 

tidak sekufu dalam perspektif pasang ri kajang. 

c. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap 

perkawinan tidak sekufu dalam prespektif pasang ri kajang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pencerahan dan juga sebagai bahan wacana bagi masyarakat luas yang 

berada di setiap daerah dan khususnya daerah tempat penelitian serta 

dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Agama. 

b. Kegunuaan praktis. Peneliti berharap agar penulisan ini dapat 

memberikan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas 

terkait dengan masalah perkawinan tidak sekufu dalam prespektif 

pasang ri kajang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETES 

A.  Teori Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Kehadiran hukum Islam bertujuan untuk emansipasi (pembebasan). 

Semangat emansipasi yang dimaksudkan disini yaitu pembebasan dari tidak 

tahuan akan sesuatunya serta membebaskan dari keterbelakangnya pemikiran 

manusia juga perbudakan, kehadiran agama Islam dimaksudkan sebagai solusi 

atas penindasan dan perbudakan yang diskriminaf dilakukan oleh mayarakat 

jahiliah pada masa itu, kehadiran Islam bukan hanya sebagai rangkain penolakan 

terhadap sikap jahilia melainkan Islam hadir sebagai bentuk ideology utuh yang 

membawa misi pembebasan. Dalam sejarahnya yang besar berhasil melaksanakan 

revolusi yang besar sehingga sebagai pemantik perubahan sosial masyarakat yang 

sampai saat ini masi dirasakan, sampai saat ini Islam telah manjadi ideologi yang 

menandai sikap emansipasi yang berhasil memantik dan sebagai tanda terjadinya 

revolusi dalam peradaban umat.1 

Dalam bahasa ingris dikenal dengan Islamic Law (Hukum Islam), teori 

hukum barat misalnya dalam mendefinisikan hukum Islam sebagai ketentuan dari 

kitab Al-Qur‟an yang menjadi rule (aturan) dalam kehidupan umat islam dari 

semua sendi, menurut Hasbi Asy-Syiddiqy defenisikan hukum Islam sebagai 

                                                             
1Syarifuddin Jurdi, Sosilogi Islam Masyarakat dan Moderen, (Jakarta, Kencana Pramedia 

Grup, 2010), h,158. 
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ontologi daya upaya fuqaha dalam penerapan syari’at Islam yang sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat (society need),2 

Hukum Islam yang ditinjau secara filsafat menerangkan secara implisit 

tentang makna hikma serta nilai yang terkandung di dalamnya ilmu fiqh, sehingga 

manusia bisa mengaplikasikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh hukum Islam 

yang disertai dengan kesadaran akan hukum, maka masyarakat akan mencapai 

kedisiplinan dan ketaatan dalam mengaplikasikan hukum Islam, sehingga dapat 

memberikan pembeda antara mana hukum yang abslut yang berlaku sepanjang 

waktu yang memberikan arah manusia, sehingga hilanglah tidak pastian, serta 

dapat membedakan absolut dan relatif dalam hukum Islam menjamin kebebasan 

manusia dan bertanggung jawab di dalam kehidupan sesoorang, sehingga 

memberikan kecintaan yang dalam pada sumber hukum yang tertinggi yakni 

Allah SWT.3  

Hukum Islam merupakan dianggap sebagai doktrin normatif-etik  yang 

tidak dapat terlepas dari suatu konteks, time serta lokus (tempat) berlakuanya, 

teritorial Arab sebagai awal munculnya Islam serta berbagai konteks 

sosiokulturalnya mempengaruhi desain dan paradigma hukum, namun 

penyebarluas hukum Islam disertai berbagai macam tuntunannya meniscayakan 

asmilasi pada sebuah keadaan objek dakwah, serta pada rana makro maupun 

mikro yang tentunya telah tersusun suatu bentuk sistem yang bermacam-macam 

sebagai local genius peradaban tertentu, sebagaimana kondisi sosial peradaban 

                                                             
2Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, Muhammad Daud Ali, 

(Jakarta, PT. RajaGrafindopersada, 2014) h,128-130. 
3A. Djazuli,  Ilmu fiqh penggalian, perkembangan dan penerapan Hukum Isalm,( Jakarta, 

Kencana Pers Prenada media grup), h, 38-39. 
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asia tenggara, serta peradaban timur Islam mampu dengan ramah menyapa aset-

aset kultural berintegrasi menjadi local genius baru, Islam mampu menyelaraskan  

dan berdialektika dengan berbagai macam doktrin local sesuai kebutuhan dan 

naluri masyarakat dimana ajaran Islam disyiarkan pada setiap masa.4 

 Hukum Islam bisanya disebut dengan berbagai macam istilah yang 

masing-masing mengambarkan karakterisrik tertentu di antaranya yaitu: 5 

1. Syariah  

Syariah biasanya digunakan dalam dua pengertian: 

a. Syariah dalam arti luas. 

Dalam arti luas syariah merujuk kepada rangkaian norma atau petunjuk 

yang bersumber kepada wahyu ilahi untuk menata sistem kepercayaan dan 

tingkah laku kongkrit kepada manusia dalam berbagai dimensi hubungan. 

b. Syariah dalam arti sempit.   

Konsepsi hukum yang didukung oleh sanksi yang dapat ditegakkan secara 

paksa yang dilakukan oleh kekuasaan yang berwenang. 

2. Fiqh  merupakan himpunan norma yang mengatur tingkah laku baik berasal 

dari Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. 

3. Qanun mengambarkan bagaian dari syariah yang telah diposistivisasikan dan 

diintegrasi oleh pemerintah menjadi hukum Negara seperti hukum 

perkawinan sebagaiman ketentuan perundang-undangan Repoblik Indonesia 

No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Undang-Undang Repoblik Indonesia 

No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.  Tindakan ini dikenal dengan syiasah 
                                                             

4Warkum Sumitro,  Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia ( Setara 
Pers, 2016), H. 7.  

5Mustofa, Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, sinar garfika: 2016.  h.1-2.  
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syariah. Jika seperti itu, maka eksistensi fiqh Islam tidak lagi merupakan 

hukum Islam in abstrackto (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah 

menjadi hukum Islam in concreto (pada tataran aplikasi atau pembumian. 

Sebab secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yaitu 

aturan yang mengikat dalam suatu Negara.6 

Penegakann hukum Islam di tengah-tengah masyarakat menempati posisi 

sangat berpengaru untuk bangsa dan Negara Repoblik Indonesia dan keadilan bagi 

ummat Islam, menjamin adanya kepastian, kemanfaatan dan keadlian hukum bagi 

masyarak Indonesia melindungi hak dan kewajiban asasi warga Negara dan 

mengatur ketertiban hidup bermasyarakat.7 

B. Sumber-Sumber Hukum Islam  

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang memberikan aturan dari 

seluruh bagian kehidupan manusia, pemikiran hukum Islam itu sendiri 

berlandakan pada: 

1. Al-Quran 

Al-quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang memuat 

kaidah hukum fundamental yang perlu dikembangkan dan dilakukan 

pengkajian lebih lanjut menurut keyakinan ummat Islam. 

2. As-sunnah (al-hadis) 

Al-sunnah (al-hadis adalah landasan hukum Islam ke dua yang 

merupakan ucaoan (sunnah qualiyah) atau sunnah fi,liyah serta sikap 

                                                             
6
 Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)  hlm. 1-3 

7Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis Metodologis. 
(Jambi, syaria’ah pers IAIN STS, 2008, h. 1.     
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diam, sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah, ujaran, perbuatan serta 

sikap diam Nabi yang terkumpul pada awal Islam disebarkan. 

3. ijtihat (ra’yu) 

yang ketiga dari sumber hukum islam ialah akal manusia yang 

mempunyai persyaratan untuk ikhtiar, berupaya agar semua ability 

(kemampuan) yang eksis dari manusia untuk  menerima pemahaman 

dari kaidah hukum yang secara fundamental terdapat di dalam Al-

quran yang sifatnya lebih umum yang ada pada sunnah nabi dan 

merumuskanya menjadi haluan atau garis hukum yang diterapkan pada 

kasus tertentu.8 

Kehadiran Islam sebagai ajaran agama terakhir sebagai lanjutan dari kitab 

sebelumnya. Islam memiliki karakteristik yang mempunyai perbadaan (khas) jika 

dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang telah dituankan oleh Allah SWT 

sebelumnya, Hukum Islam serta ruang lingkup ajaranya berbagai metode untuk 

memahaminya tentunya perlu dipertimbangkan pengkajian secara baik, sehingga 

bisa menghasilkan pahaman tentang Islam dengan cara yang lebih luas, tentunya 

metode ini dirasa sangat urgen dilaksanakan. Oleh karena, kaitannya dengan 

kualitas ilmu keislaman seseorang. Dari aspek keautentikan Islam bersumber dari 

Bahasa arab yaitu dari kata salima yang berarti selamat, damai dan sentosa, dari 

kata salima ini selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama berserah diri masuk 

kepada kedamaian. 

 

                                                             
8Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Tata Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta, PT. RajaGrafindopersada, 2014) . h. 78.  
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C. Tujuan Hukum Islam 

Tujuan Hukum Islam dalam mensyriatkan ketentuan-ketentuan syari,i pada 

orang mukallaf untuk mewujudkan hal yang baik untuk hidup mereka, ataupun 

dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat: 

a. dhahuri, hajiy  

Katentuan-ketentuan dhahuri merupakan ketentuan yang bisa menjaga 

keinginan kehidupan manusia dengan memelihara dan serta berupaya 

untuk mempertahankan manfaat yang berdampak pada umat. jika 

norma itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan 

berdampak kepada kerusakan serta keburukan, seacara luas akan 

sampai kepada lima hal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk 

memelihara antara lain: Jiwa, Agama, harta, akal, serta keturunan. Di 

sisi lain, pelbagian regulasi diciptakan oleh ulama dan atau umara pada 

suaru negara berbentuk regulasi perundang-undangan, sebagai contoh 

konstitusi, dan lain sebagainya, yang sifatnya memaksa serta mengikat, 

sebagai konsekuensi seseorang tidak mematuhinya atau melanggar 

peraturan tersebut akan terkena sangsi/hukuman sesuai dengan regulasi 

yang berlaku. 

b. tahsini. 

a. Sementara ketentuan-ketentuan tahsinia merupakan berbagai 

ketetapan untuk menuntup mukallaf (seorang muslim yang telah 

dikenai perintah atau kewajiban serta menjauhi larangan agama) 

melaksanakan keteentuan dhahuri dengan jalan terbaik. Karena, 



24 
 

ketentuan tahsini ini mempunyai kaitan yang cukup kuat dengan 

upaya untuk medidik dalam aspek akhlak, kebiasaan baik, serta 

malaksanakan berbagai ketentuan dhahuri dengan cara yang paling 

sempurna, untuk mencapai tujuan dari hukum maka perlu untuk 

menerepkan tiga asas hukum sebagai berikut: 

1. Asas keadilan  

Asas keadilan adalah suatu asas yang sangat penting dalam 

hukum Islam sehingga asas ini disebut sebagai asas di antara 

semua asas  

a. Asas kepastian hukum 

Asas ini menerangkan bahwa tidak ada satu perbuatan pun 

dapat dihukum atas kekuatan hukum kecuali atas atas 

ketentuan hukum atau peraturan perundang-prundangan 

yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. 

b. Asas kemanfaatan  

asas ini adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan 

kepastian hukum9 

Tujuan hukum Islam di atas dapat dilihat dua sisi sebagai berikut. 

1. Segi pembuat hukum Islam yaitu Allah SWT dan Rasul 

2. Manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam. 

                                                             
9Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di 

Indonesia. h,163-164. 
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a. Sudut pandang pertama memenuhi seluruh kebutuhan 

hidup manusia baik yang sifatnya dalam kepustakaan 

hukum Islam masing-masing. 

b. Sudut pandang ke dua tujuan hukum Islam adalah untuk 

ditaati dan dilaksanakan oleh mansuia dalam kehidupan 

sehari-hari.10 

D. Konsep pernikahan 

1. Pengertian pernikahan 

Asal kata dari pernikahan yaitu “nikkah” yang menjadi serapan dari bahasa 

arab yang mempunyai arti subuah perjanjian dalam perkawinan. Pernikahan 

sendiri mempunyai arti, bersetebuh atau melakukan hubunga kelamin, atau biasa 

disebut dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa 

artinya bercampur dengan kata lain menyalurkan hasrat seksualitas biologis, 

(wathy),11 ada beberapa istilah dalam hukum Islam dikenal seperti pernikahan 

dalam pandangan syara’ ialah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan 

bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang 

senang perempuan dan laki-laki, 12 

Dalam hukum Islam perkawinan itu sangat pentig dalam kehidupan manusia 

di samping itu merupakan asal-usul dari suatu keluarga sebagai unsur dari suatu 

Negara, perkawinan dikenal dalam istilah dalam agama Islam yaitu nikah, 

merupakan sesuatu hal yang melakukan akad atau ijab qhaul antara laki-laki dan 

                                                             
1010Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

Di Indonesia, h, 20. 
11Abdul Rahman Ghozali, Fiqih munakahat, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 

2003), h, 7. 
12Abdul Rahmat Ghozali, Fiqih munakahat, h, 8. 



26 
 

seorang perempuan, ikatan batin dengan dalil cinta antara kedua bela pihak yang 

berkeluarga dengan dalil kasih sayang (mawaddah warahma) yang diridoi oleh 

Allah SWT.13  

Ijab qhabul dalam perkawinan ialah ikatan cinta dan kasih sayang, dalam al-

quran disebut mawaddah warahma dari pasangan jenis kelamin yang berbeda 

untuk mencapai tujuan perkawinan dan membagun sendi dasar dari susunan 

masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin di dalamnya terdapat hak dan 

kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih sayang harus dijunjun tinggi oleh 

mempelai semata karena Allah SWT.14 

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan yang diperintahkan Allah SWT 

melalui firman ilahi sebgai bentuk penyempurnaan ibadah insan ilahi dan 

memebtuk sebuah peradaban.15 

 Firman Allah SWT (QS. An-Nur/24:32) yang berbunyi: 

ىِهِمُ ٱلَلُّ  لِحِيهَ مِهأ عِباَدِكُمأ وَإِمَائٓكُِمأۚۡ إنِ يكَُىوىُاْ فقُزََاءَٓ يغُأ مَىَٰ مِىكُمأ وَٱلصََٰ يَََٰ  وَأوَكِحُىاْ ٱلۡأ

سِعٌ عَلِيمٞ   لِهِۗۦ وَٱلَلُّ وََٰ  مِه فضَأ

Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.16 

 

                                                             
13Soemyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta 

Liberty 1986) h, 9.  
14Jamaluddin dkk, Hukum Perkawinan, (Kampus bukit Indah: unimal Pers) H. 337.   
15Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakahat, (Jakarta perdana media Grup,2003), h. 9.  
16Kementerian Agama. Al-Quran dan Terjemahnya (Bogor: PT: Pantja 

Cemerlang,  2014). h. 353.  
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 Secara substansial manusia dikodradkan hidup bersama sama demi 

kelangsunan hidupnya sebagaimana agama Islam menganjurkan agar manusia 

segera melangsungkan perniakahanya karena menikah merupakan naluri hidup 

manusia tanpa terkecuali dan dapat mengurangi maksiat, memelihara diri dari 

perbuatan zina sebagaimana firman Allah SWT.17 Firman Allah SWT dalam (QS. 

Al-Isra/17:32) yang berbunyi: 

حِشَتٗ وَسَاءَٓ سَبِيلٗٗ   ٰٓۖٓ إوِهَُۥ كَانَ فََٰ وىََٰ زَبىُاْ ٱلزِّ  وَلََ تقَأ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.18 

 
Hukum perkawinan merupakan kebutuhan biologis manusia di samping itu 

perkawinan juga mrupakan sunnah baginda Rasulullah Saw oleh karena itu 

manusia dengan ijtihadnya merancang karangka dasar yang termuat dalam 

beberapa kitab seperti ialah Undang-Undang Repoblik Indonesia No. 1 Thun 1974 

tentang perkawinan, kompilasi Hukum Islam, perkawinan ini merupakan ikatan 

lahir dan batin antara seoorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami 

isteri bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahma, (rumah 

tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).19   

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi 

kehidupan manusia sebagai aksiologi tinggi dan beberapa tujuan utama lainya 

sebagai insan yang dimuliakan Allah SWT, kemudian dibekali syariat dan hukum-

                                                             
17Abi Abdillah Muhammad bin IsmailBin Ibrahim, Shahih Bukhari (Mesir Darul Fiqh 

1347H.)3  
18Kementerian Agama.  Al-Quran dan Terjemahnya. h. 285. 
19Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan 

Hukum Adat Hukum Agama, mandar maju, 2007. H.6.  
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hukum Islam agar dipedomani sebaik mungkin,  tujuan pernikahan dalam Islam 

bukan sebatas nafsu seksual semata layaknya binatang-binatang yang kawin tanpa 

mengenal tempat dan kondisi yang memungkinkan, akan tetapi perkawinan dalam 

Islam memiliki aturan-aturan yang wajib terpenuhi sebagai indikasi ketinggian 

derajat manusia, maka Islam menuntut akwad-ikwan untuk menikah20 

Pernikahan secara Islam dapat diartikan sebagai menyatunya dua insan 

yaitu sepasang laki-laki dan perempuan melalui perjanjian tertulis yang dikenal 

dengan istilah akad pernikahan serta pemenuhan beberapa rukun pernikahan yang 

berlaku di ataranya yaitu, calon mempelai laki-laki serta perempuan, dan wali 

dalam pernikah disertai ijab kabul atau akad nikah. Dalam fiqih termuat aturan 

yang mengatur tatacara pernikahan dalam Islam sebagai persyaratan sahnya suatu 

pernikahan dan juga termuat didalamnya penikahan yang tidak diperbolehkan. 

Dalam undang-undang dijelaskan tentangn pernikahan dan aneka ragam hukum 

Islam. Pernikahan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad 

yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mematuhi perintah Allah SWT. 

melaksanakannya merupakan ibadah.21 perkawinan berperang siap melakukan 

perananya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT tidak 

menjadikan manusia seperti mahluk ciptaan lainya yang hidup bebas mengikuti 

                                                             

20Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat 
Khibah, Nikah dan Talak, Remaja RosdaKarya, H. 39.  

21https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/hukum-pernikahan, 

https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/rukun-nikah-dalam-islam
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nalurinya yang berhubungan Antara jantang dan betina secara bebas atau tidak ada 

aturan yang mengikat. 

Melainkan, untuk melindungi hargadiri serta kehormatan manusia. 

Tuntunan yang diberikan oleh Allah sebagaimana dimaksudkan juga untuk tetap 

menjaga martabat/kehormatan manusia itu sendiri, wujud dari pernikahan adalah 

sebagai panduan agar manusia terjaga dari hasrat yang besar terhadap seksualitas 

serta sebagai pembeda antara makluk yang berakal dan yang tidak,22  

Untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup harmonis dalam suatu 

kerukunan kekeluargaan meliputi dari berbagai macam aspek seperti dalam hal 

perkawinan dan hubungan sosiologis, ketentraman dan lain lain sebagainya, itu 

dengan cara yang diridoi oleh Allah SWT, oleh karena itu untuk mendapatkan 

ridho Allah SWT, yakni sebagai manusia mahluk ciptaanya senantiasa 

mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi laranganya serta melaksakan segalah 

perintahnya23 

Professor Dr. H. Muhammad Yunus memberikan pendapat pernikahan itu 

adalah perjanjian yang disepakati antara calon mempelai suami dan istri dalam 

mewujudkan dorongan naluri yang telah menjadi fitrah manusia yang tentunya 

sesuai dengan aturan yang terdapat pada syariat Islam.24 

 

 

 

                                                             
22Slamet Dam Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h, 

298.  
23Abdul kadir ahmad. System Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. h 17.  
24Muhammad Yunus. Perkawinan dalam Islam (Jakarta: PT Hida karya Agung, 1985).  h. 

1.  
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E. Dasar Hukum Pernikahan 

 Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjuran dalam agama Islam, 

anjuran tersebut dijelaskan dalam berbagai bentuk ungkapan, baik secarara 

eksplisit maupun implisit sesuai dengan isyarat Al-Qur‟an dan hadis rasulullah 

saw, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nur/24:32:  

تٖ لعَلَكَُمأ تذَكََزُونَ   تِِۢ بيَِّىََٰ ىاَ فِيهَآ ءَايََٰ هَا وَأوَزَلأ ىََٰ هَا وَفزََضأ ىََٰ  سُىرَةٌ أوَزَلأ

Terjemahanya: 

(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan 
(menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di 
dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatinya.25 

 

 Hukum nikah memiliki dua makna yang dimaksud dalam pembahasan ini 

yaitu. 

1. syara‟ secara sifatnya menyerupai haram, makruh, wajib, mubah, serta 

sunnah. 

2. Konsekuensi dari dampak jika di pandang secara syara’ misalnya 

perdagangan yang berusaha mengalihkan hak milik dari suatu benda 

yang dijual pada komsumen, serta aturan pinjam (ijarah) merupakan 

kepemilikan pinjam yang melihat kegunaan suatu benda dipinjamkan. 

Oleh karenanya aturan di dalam pernikahan berarti perjanjian atau 

                                                             
25 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya. 
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iqrar yang disumpahkan sepasang suami istri terhadap tanggung 

jawab.26 

 Jika ditelisik berbedanya hukum nikah dikarenakan bedanya keadaan 

seseorang secara kapital dan hirarki sosial yang masih berlaku di beberapa 

kebudayaan, aturan terkait pernikahan bukan cuma mengatur person namun hal ini 

juga melingkupi mukallaf secara keseluruhan, namun diantaranya memiliki neraca 

berbeda jelas yang berdasar pada keadaan tertentu, seperti syarat kapital, fisik 

serta ahklak kemudian dijelaskan menurut hukum-hukum nikah sebagai berikut: 

1. Fardu,  

Di saat keadaan individu dapat membiayai pembiayaan, ia dikatakan 

berkewajiban dalam pernikahan meliputi pengeluaran menafkahi serta ada  

kepercayaan terhadap diri jika dia dapat berlaku adil di sebuah 

mempergaul seorang istri secara baik, serta dia meyakini dua insan yang 

saling yang saling memcintai akan berbuat zina jika tidak disegerakan 

pernikahan, adapun bentuk peribadatan puasa sebagai anjuran oleh nabi 

Muhammad saw, tetap akan sulit untuk menjauhkan diri dari perzinahan 

itu. Adapun definisi Hanafi yang berkaitan ini ini sebagai berikut “sebuah 

akad mengubah yang tadinya haram menjadi halal yaitu hubungan 

persetubuhan di antaranya selama dalam koridor syara‟.27 

 

 

                                                             
26Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawas. Fiqih Munakahat, 

Khitbah Nikah dan Talak. h. 43.  
27Mahmuda Junus.  Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi’I, Hanafi, Maliki 

dan Hambali (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989). h. 110. 
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2. Wajib. 

Pernikahan akan menjadi wajib bagi seseorang jika mampu membiayai 

pernikahan tersebut, juga mempunyai kemampuan bersikap adil serta 

berlaku baik  saat mempergauli wanita yang hendak dinikahinya, ia juga 

memiliki pertimbangan yang jika ia tidak menikah maka ia akan 

melakukan perzinaan. Dikarenakan dalil fardunya mempunyai 

kepastian/keyakinan karena sebab-sebabnya pasti sebab dalam 

mewajibkan pernikahan merupakan hanya ada unggulan dugaan kuat 

(zham). Namun perlu digaris bawahi seperti apa yang di ungkapkan oleh 

Al – Karkhi menegaskan bahwa esensi dari pernikahan bukan lah 

bersetubuh.28 

3. Pernikahan dikategorikan sebagai haram oleh seseorang jika ia tidak 

mempunyai kesanggupan untuk menafkahi pasangannya serta keyakinan 

akan adanya kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan tersebut 

dipaksanakan, hukum ini dimaksudkan karena pernikahan kerap dijadikan 

hanya sebagai sebagai caran untuk menggapai keinginan birahi seseorang, 

oleh karena itu hal yang digapai dengan haram maka juga akan 

menghasilkan keharam pada akhirnya, hal seperti ini kerap membawa pada 

kekerasa pada rumah tangga dalam hubungan mereka. 29 

 

                                                             
28Abdurrahman . Kompilasi Hukum Di Indonesia (Jakarta : Akademika Presindo, 1995).  

h. 14. 
29Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawas, Fiqih munakahat, 

khitbah nikah dan talak, h, 45. 



33 
 

4. Makruh  

Pernikahan dikategorikan sebagai makruh kerika ia dihadapkan pada 

kondisi dilema, karena disisilain seorang pria telah memiliki modal kapital 

untuk menafkahi seorang wanita namun terdapat keraguan di dalam 

hatinya yang tidak meyakini bahwa jika hubungan pernihakan tersebut 

akan tidak terjadi kekerasan/penganiayaan, pada kondisi seperti ini 

seseorang hidadapkan pada hal yang saling bertentangan antara kewajiban 

serta larangan dan tuntunan. 30 

5. Fardu mandub dan mubah  

Kondisi ini dimana invidu mepunyai kapital serta takkhawatir bahwa ia 

akan melakukan perzinaan walaupun lama menjomblo serta berkeyakinan  

tidak melakukan perberbuatan yang tidak senonoh pada istrinya.31  

3. Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, yang berkaitan sah 

atau tidak sahnya perbuatan tersebut dari segi hukum, kata tersebut 

mengandung arti yang sama, dalam acara berlangsungnya perkawinan 

yang apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan 

tersebut tidak sah.32  

Literature fiqh klasik disebutkan syarat dan rukun nikah di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Rukun perkawinan 

                                                             
30 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Jakarta : Attahiriyah, 1993).  h. 355 
31Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawas. Fiqih Munakahat, 

Khitbah Nikah dan Talak.  h. 47 . 
32 Amir syarifuddin, Hukum perkawinan di Indonesia,h, 59.  
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1. Terdapat laki-laki 

2. Terdapat perempuan  

3. Keberadaan wali 

4. Uacapan yang disakralkan dalam proses berlangsungnya pernikahan 

(Ijab khabul) 

5. Terdapat Saksi di dalam pernikahan33 

6. Serta maharr. 

 UU memberikan serta penetapan bahwa dalam persyaratan suatu pernikahan 

disebutkan dalam pasal 6 sampai pasal 11 Undang-Undang Repoblik Indonesia 

No. 1 Tahun 1974 yang mengatur terkait pernikahan, yakni: 

a. Adanya kesepakatan/persetujuan (aggrement) dari masing-masing pihak.  

b. Diberikannya restu oleh wali bagi calon seseorang yang umurnya belum 

mencapai 21 tahun. 

c. Kedua mempelai berumur 19 Tahun. 

d. Kedua pihak tidak mempunya status keluarga yang diharamkan bagi 

agama .  

e. Berstatus lajang/belum menikah. 

f. Bukan istri yang diperceraikan sebelumnya. 

g. Tidak dalam masa iddah bagi jadda.34 

 Rukun serta syarat pernikahan selanjutnya dibahas di dalam pasal 14 tentang 

unsur yang mesti eksis dalam suatu pernikahan diantaranya:. 

 
                                                             

 
33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan. 
34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.  
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a. Calon Mempelai pria. 

b. Calon mempelai wanita. 

c. Wali nikah.  

d. Ijab dan khabul.35 

 Walaupun pernikahan sudah melengkapi keseluruhan dari rukun serta syarat 

yang ada tetapi pernikahan tidak dikatakan sah jika mempelai yang akan 

dinikahkan merupakan wanita yang dikategorikan haram hukumnya dinikahi 

seperi: 

1. Anak. 

2. Ibu. 

3. Saudara ayah. 

4. Saudara ibu. 

5. Saudara. 

6. Anak dari saudara perempuan. 

7. Anak dari saudara laki-laki36 

 Keharaman perempuan untuk dikawini yang disebut sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa/4:23) 

تُ الَْخُْتِ  تُ الَْخَِ وَبىََٰ تكُُمْ وَبىََٰ لَٰ تكُُمْ وَخَٰ تكُُمْ وَعَمّٰ تكُُمْ وَاخََىَٰ تكُُمْ وَبىََٰ مَتْ عَليَْكُمْ امَُهَٰ تكُُمُ الّٰتيِْٓ  حُزِّ وَامَُهَٰ

تُ وسَِاۤىِٕكُمْ وَرَباَۤىِٕبكُُمُ الّٰتيِْ فِ  هَ الزَضَاعَتِ وَامَُهَٰ تكُُمْ مِّ هْ وسَِّاۤىِٕكُمُ الّٰتيِْ ارَْضَعْىكَُمْ وَاخََىَٰ يْ حُجُىْرِكُمْ مِّ

ىِٕلُ ابَْىاَۤىِٕكُمُ الَ  ذِيْهَ مِهْ اصَْلَٗبِكُمْْۙ وَانَْ دخََلْتمُْ بِهِهَٰۖٓ فاَِنْ لمَْ تكَُىْوىُْا دخََلْتمُْ بهِِهَ فلََٗ جُىاَحَ عَليَْكُمْ ٰۖٓ وَحَلَٗۤ

َ كاَنَ غَفىُْرًا رَحِيْمًا ۔تجَْمَعىُْا بيَْهَ الَْخُْتيَْهِ الََِ مَا قدَْ سَ   لفََ ۗ اِنَ اللّّٰٰ

                                                             
35 Abdurrahman .  Kompilasi Hukum Di Indonesia. h. 25 
36 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 109.  
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Terjemahnya: 

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang 
menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu 
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam 
pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 
berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 
kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam 
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 
pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.37 
 

F. Kafaah dalam perkawinan  

 Kafaah yang berasal dari bahasa arab adapun persyaratan kafaah menurut 

para fuqaha sebagai berikut: 

1.  Pendapat yang pertama, para fuqahaa seperti di antaranya Hasan al-

Basri, al-Kurkhi, serta Ats-Tsauri yang berasal dari mazhab Hanafi 

memberikan penilaian bahwa kafaah pada dasarnya bukanlah sebuah 

persyaratan. Bukan syarat mutlak yang menentukan sah dan tidaknya 

sebuah pernikahan, serta bukanlah persyaratan yang berlaku secara 

umum. Oleh karena itu suatu pernikahan dapat dianggap sah serta 

lazim, walaupun calon mempelai pria dan wanita tidak setara.  

2. Pendapat yang kedua, pendapat ini berasal dari jumhur fuqaha, 

diantaranya merupakan empat mazhab yaitu, Maliki, Hambali, Syafi‟i 

serta Malik yang memandang bahwa kafaah adalah sebuah persyaratan  

                                                             
37 Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 2014). 
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lazimnya suatu pernikahan, namun bukan suatu persyaratan yang 

membuah pernikahan dikatakan sah. 

Kafaah menurut hukum Fiqh berarti persamaan (Al-mumasalah) dan 

persusaian (Al-musawah). Secara istilah Kafa’ah merupakan kesepadanan atau 

kesesuaian baik laki-laki maupun perempuan dalam proses perkawinan baik 

berkaitan dengan status sosial seseorang, agama serta kekayaan/harta, dominan 

para ahli Fiqih berpendapat bahwa kufu‟ adalah suatu hak yang dimiliki oleh 

pihak perempuan serta walinya. Maka, seorang yang menjadi wali tidak 

diperbolehkan menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki yang tidak 

sekufu‟. Namun hal ini dapat berlansung kecuali terdapat ridha setiap walinya. 

Oleh karenanya menikahkan seorang wanita bersama lelaki yang tidak kufu‟ 

mempunyai arti menyerahkan aib kepada keluarganya. Itulah sebabnya hukumnya 

tidak diperbolehkan  dengan pengecualian wali kedua pihak meridhai.38   

Meskipun kafaah dijelaskan dalam Fiqh tidak ditemukan ayat atau hadis 

yang menjelaskan tentang haramnya menikah atau melangsungkan pernikahan 

dalam Islam yang tidak sekufu,menurut jumhur ulama kafaah yang dimaksud 

dalam Islam hanya sebagai dasar pentimbangan untuk melangsungkan pernikahan, 

agar kedua bela pihak baik itu pihak laki-laki atau pihak perempuan tidak merasa 

berat hati dan agar mereka berpuas hati maka dari itu dibolehkan untuk 

menjadikan kafaah, itu sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan pilihan 

atau calon suami atau istri untuk dirinya atau untuk anak cucu serta keluarganya.39 

G. Konsep kafaan dan keluarga Sakinah  

Kebahagiaan adalah harapan prioritas untuk membagun  keluarga. Oleh 

karena itu, untuk mengapai kebahagiaan yang diprioritaskan tidak hanya pada 

                                                             
38 https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-

pernikahan.html, diakses, tanggal, 12 oktober 2018. Pukul 20. 00 WITA. 
39 www.idntimes.com 20 desember 2020  

https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-pernikahan.html
https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-pernikahan.html
http://www.idntimes.com/
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pengapaian akan tetapi menghindar dari masalah merupakan suatu kebahagiaan. 

Dalam hal pernikahan, tentunya setiap orang yang hendak menikah,  mempunyai 

tujuan untuk membagun keluarga yang bahagia, namun Bahagia yang dimaksud 

bukan hanya pada dunia saja karena dalam pernikahan  merupakan suatu ibadah 

tentunya kebahagiaan yang diharapkan hingga akhirat kekal. Di masyarakat kita, 

tidak sedikit dijumpai bahwa orang tua sebagai wali dari anaknya tentunya 

menghendaki kafa‟ah atau persamaan-persamaan yang ada pada calon pasangan 

anaknya, entah itu dalam hal starata social, pekerjaan, dan lain-lainya.40 

 Orang tua sebagai wali yang hendak mengharpakan anaknya menikah 

dengan pasangan yang sepadam denganya, terkadang mewajibkan suatu budaya 

atau tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarkat hingga menjadikan suatu tolak 

ukur untuk menolak anaknya menikah dengan orang yang tidak sepadam 

denganya. Misalnya pasangan yang layak untuk anaknya harus keturunan 

bangsawan, materi, Pendidikan dan keberadaan tempat tertentu, selain itu 

pemenuhan terhadap hak-hak anak yang ingin melangsungkan pernikahan perlu 

diperhatikan dalam tatanan hidup masyarakat dan tidak boleh ditinggalkan begitu 

saja, namun pada kenyataanya kebanyakan system yang berlaku di masyarakat 

berbanding terbalik,  di antaranya keterbatasan independesi anak untuk 

menentukan permulaan dan jalan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan 

kemauan pribadinya. Hal ini sering terjadi dipedesaan yang  menolak menikahkan 

anaknya tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi seketika anak yang 

tadinya menginkan perempuan yang dipersunting, hanya karena persoalan tidak 

sepadam dalam hal nasab akhirnya melakukan sesuatu diluar kehendak orang tua 

atau norma-norma yang berlaku di masyarakat adat.41 

                                                             
40

 Syafi‟ih, konsep kafa’ah dan keluarga Sakinah, genggong Probolingo,h. 33. 
41 Syafi‟ih, konsep kafa’ah dan keluarga Sakinah, genggong Probolingo, Jurnal, Vol, 6. 

No. 1 Tahun 2020, h. 33.  
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Kafaah merupakan hal yang esesial dalam pernikahan, keberadaanya 

dianjurkan oleh agama Islam dalam hal memilih pasangan untuk jadi calon suami 

atau calon istri, dan hal ini tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, artiya sah 

atau tidak tidaknya pernikahan tidak tidak bergantung pada kafa‟ah, pernikahan 

tetap sah menurut hukum walaupun tidak sepadam antara suami dan istri. Hanya 

saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang 

sepadam, dalam arti keduanya boleh membatalkan akad nikah dan boleh 

menggugurkan haknya karena dan melangsungkan pernikahan, untuk membentuk 

keluarga Sakinah mawaddah warahma.42 

 Sakinah dalam hal perkawinan perspektif kafa‟ah tidak hanya dilihat dari 

satu aspek saja, yakni kafa‟ah dalam kesetaraan sosial, materi dan lain-lainya akan 

tetapi Sakinah dapat dilihat dari aspek, yang lain seperti kesamaan karakter atau 

kesamaan prinsip. Karena anak dalam menetukan pilhan pasangan hidup, kasta 

dan lain-lainya bukan menjadi jaminan kebahagian. Oleh karena itu, selain dari 

pada tidak sekufu dalam hal agama maka perkawinan tidak dapat dicegah seketika 

kedua calon suami dan istri serta wali nikah sudah menghendaki.  

 

H. Hukum Adat. 

Istilah adat acap kali diasumsikan sebagai suatu bentuk aturan kultural 

dalam sebuah wilayah, padahal dimensi tersendiri antara adat dan hukum adat 

(aturan adat). Untuk mengetahuai pengertian keduanya dari berbagai metodologi. 

  Istilah adat yang termuat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan: 

                                                             
42Uswatun  Khasanah, Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif Quraish Shihab 

dan Fiqh empat mazhab, Jurnal, h. 129. 
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a. Adat merupakan aturan (rule) dari tindakan atau perbuatn yang pada 

lazim dilaksanakan turun-temur dari sejak dulu kala; 

b. Adat sebagai jalan dan kelakuan dan lain sebagainya dan telah  

menjadi kebiasaan;  

c. Adat merupakan gagasan/wacana dari kebudayaan yang tersusun oleh 

nilai kebudayaan, hukum, aturan serta norma yang berkaitan dan 

membentuk suatu system; 

d. Adat menjadi cukai seperti yang yang tertera pada peraturan yang telah 

beralaku (di pelabuhan dan sebagainya). 43 

       Adat sebagaimana menurut Hilma Hadikusuma dikutip dalam buku I Gede 

A. B. Wira nata, juga di asumsikan berdasar dari bahasa Arab yaitu “adah” yang 

mendalili pada keberagamaan tindakan yang dilaksanakan turun temurun. Hal 

memberikan arti bahwa adat merupakan habbit (kebiasaan) dan mengasumsikan 

masyarakat bahwa adat telah telah eksis, setelah atau sebelum keberadaan 

masyarakat itu sendiri. Untuk sebuah tindakan yang tidak sesuai adat dapat 

dikategorikan sebagai maknutuk adat, yang berarti bahwa sebuah tindakan yang 

menentang ketentuan adat, menurut Kusumadi Pudjosewojo menberikan 

pandangan, istilah adat dari sisi perannya yang lebih aktual dalam proses kreasi 

hukum dalam masayarakat. Pada awalnya suatu tindakan diikuti sebagai suatu 

kebiasaan secara berturut-turut yang selanjutnya tatanan dalam masyarakat, 

sehingga memberikan perasaan patut dan pada akhirnya tindakan tersebut menjadi 

adat. 44 

                                                             
43M. Aris Munandar, SH.Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Subtansi Menuju 

Koherensi) (Cet. 1; Desa Sidoarjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo: Uwais Inspirasi 
Indonesia, 2019), h. 2-10.  

44M. Aris Munandar, SH.Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Subtansi Menuju 
Koherensi, h, 12.  
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Adat atau kebiasaan merupakan regulasi yang mengatur perbuatan atau 

yang berkaitan, serta lazim sebagai tuntunan yang dilaksanakan turun temurun, 

yang telah menjadi suatu kebiasaan (habbit), gagasan tentang kebudayaan 

terwujud dalam bentuk nilai kebudayaan, hukum, norma, serta regulasi yang 

saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh. Penyerapan istilah adat 

ke dalam bahasa Indonesia dengan sendirinya membentuk kebiasaan, oleh karena 

itu istilah hukum adat bisa diidentikkan dengan hukum kebiasaan, namun berbeda 

dengan kebiasaan yang merupakan upaya manusia tentang berbagai hal yang tetap 

terlaksanakan dalam bentuk tindakan yang mirip dalam janjang yang tergolong 

panjang. Jika sebuah habbit dari tindakan manusia dilaksanakan secara konsisten 

dan berulang-ulang dalam jangka waktu yang tegolong lama akan menciptakan 

keharusan serta hak, atau diizinkan (perencanaan). 

Kebiasaan itu memiliki kekuatan yang bersifat mengikat secara normatif. 

Jika tindakan yang dilaksanakan oleh mayoritas orang dan dilakukan secara 

berulang-ulang, hal ini tentu saja akan memberikan keyakinan. kesadaran bahwa 

suatu tindakan seharusnya mesti mengalami pengulangan dalam jangka waktu 

yang lama, itulah yang disebut dengan adat kebiasaan.45   

 

 

 

 

I. Sejarah Hukum Adat 

Pada Zaman sebelum penjajahan yaitu sekitar tahun 1602 tak ditemukan 

jejak catatan atau tak ada fokus mengenai hukum yang mengatur Adat pada 

masyarakat oleh bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia pada masa itu. Barulah 

                                                             
45Muhammad Saldi Is, S.H.I., M.H,Pengantar Ilmu Hukum, E. 1. (Cet. 2; Jakarta: PT 

Kharisma Putra Utama, 2017) h. 115-116. 
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hukum yang mengatur tentang adat tersebut di atur setelah penjajah datang hal ini 

lah yang memulai upaya untuk melihat kebudayaan/adat-istiadat kita sebagai 

hukum adat menaruh perhatian pada beberapa individu, juga yang menur 

perhatian pada status sosial. 

Mengingat hukum adat merupakan aturan memberikan gambaran karakter 

serta soul of nation dari sebuah bangsa, oleh karenanya masih menjadi 

kepercayaan yang relevansinya masih dapat dijadikan sebagai instrumen dalam 

kebudayaan yang terdapat pada hukum adat, terdapa beberapa hal yang masih 

layak sebagai acuan dalam pembentukan hukum nasional. Masuknya kebudayaan 

luar secara otomatin memburamkan posisi hukum adat akan hilang dengan 

sendirinya, hal ini dikarenakan hukum adat produk yang lahir dari konteks 

kebudayaan serta kepercayaan di suatu kelompok masyarakat tertentu.46  

snouck hurgronje  merupakan orang uang awalnya memperkenalkan istilah 

hukum adat sekitar 1983 terdapat dalam karyanya athjenese, buku tersebut 

diperkenalkan istilah adatrech. Van Vollen Hoven seseorang yang menjadi plopor 

utama yang menjadikan hukum adat sebagai hukum yang diberlakukan dalam 

sebuah pengadilan dan diterapkan oleh majelis hakim dalam karyanya berjudul 

athjenese.47 

Seperti Negara dan masyarakat yang masih berkembang, Indonesia adalah 

salah satu negara yang mendapari suatu proses peraliha/transisi yang di dalamnya 

terliput pelbagai bermacam kehidupan di antaranya hukum adat merupakan suatu 

tradisi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun 

dilangsungkan oleh masyarakat yang bersifat mengikat bagi kelompoknya.48 

                                                             
46Lastuti abubakar, Revitalisasi Hukum Adat  Dalam Membagun Sistem Hukum di 

Indonesia, Vol, 13 No. 2, H,322.  
47Mahdi syahbandi, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, No, 50, (2010), h,2  
48Soerjono soekarno, Hukum Adat Indonesia, PT RajaGrafindo persada, 1983, h, 374.  
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Pertanyaan tentang apa sebenarnya kegunaan/fungsi hukum adat dalam 

masyarakat, bisa dijawab dengan merujuk pada tujuan hukum itu sendiri. Jika  

harus diringakan pada satu hal saja maka yang didapat dari tujuan pokok hukum 

adat tersebut yaitu berupa “ketertiban”, mengingat bahwa ketertiban adalah 

sebuah visi yang fundamental dari semua hukum, sebagaimana yang telah 

dipaparkan, bahwa hukum adat memiliki makna yang identik, perannya sebagai 

sebuah susunan norma yang memberikan arah terhadap tidakan serta perubahan 

dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai tujuan utnuk meciptakan suatu 

ketertiban masyarakat,  oleh karena itu dirasa cukup penting diungkapkan upaya 

dalam menyadarkan hukum dalam kehidupan masyarakat, terkhusus hakim 

misalnya dalam membuat sebuah  hasil keputusan akhir. 

Hukum positif atas pemberlakuan hukum adat harapkam perlunya  

penjelasan lebih dalam terhadap kedua kensep hukum tersebut karena landasan 

darikeduanya mempunyai perbedaan hukum positif misalnya berdasar dari 

kalangan positiviseme namun keberadaan hukum adat dirasa perlu midalnya 

dalam pandangan aliran hukum sejarah, melihat bahwa yang ingin dicapai dari 

hukum adalah suatu ketertiban oleh karenya  penting menajdi bahan perhatian 

bahwa hukum adat adalah produk yang berkembang dalam masyarakat yang lahir 

atas kesadaran mereka sendiri.49 

  Oleh karena itu, hukun adat tidak definit dalam menimandang bangsa 

penajajah, (baca Bangsa Belanda) namun lebih dari itu terlah bemberikan 

perhatian pada bangsa-bangsa yang berkemajuan lainnya.  

                                                             
49 Mahdi syahbandi, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, h. 7-8.  
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        Hukum adat dengan tapak-setapak mulai menjadi dikenal dalam dunia 

ilmu pengetahuan dan oleh karenanya penghargaan terhadap hukum adat 

mulai menanjak.50 

Hukum adat merupakan serangkaian aturan yang berupaya untuk 

mendekripsikan manusai dalam konteks kebangsaan. Relevansi dalam hukum 

adat masih menjadi keperyaan dalam masyarakat bahwa nilai-nilai 

sebagiannya masih dapat memberikan sumbangsih dalam pembentukan 

perundang-ungan yang ada dalam skala nasional atau pun dalan wujud 

PERDA. Bebrapa diantaranya hukum yang relevan atau karena kemajuan dan 

polarisasi atau urbanisasi dan lain sebagianyat akan perlahan hilang dalam 

masyarakat, hal ini juga banyak di pengaruhi oleh multikulturalisme dalam 

sebuah daerah perkotaan misalnya.51  

snouck hurgronje  merupakan orang pertama (the fist man) yang 

menggunakan term “Hukum Adat” sekitar tahun 1983 dalam karyanya yang 

bertajuk athjenese ia mengungkapkan dalam bahasa belanda dengan istilah 

“adatrech” yang berarti hukum adat, dan mendefinisikannya sebagai suatu hukum 

yang berlaku pada bangsa pribumi di Indonesia. Van Vollen Hoven juga 

mengusungkan tentang keberlakuan hukum adat sebagai hukum yang 

diberlakukan di dalam pengadilan pada masa itu, karena keberakuan hukum 

tersebut telah menjadi norma dan panduan dalam kehidupan bangsa Indonesia 

sendiri.52 

Sama seperti beberapa masyarakat dalam negara tertentut yang mengalami 

perkembangan dalam hal ini Indonesia, dalam mengalami pralihan kekuasaannya  

                                                             
50Surojo Wignjodipuro, S.H.Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, (Cet, 8; Jakarta: PT 

Gunung Agung, 1985), hal. 40-43. 
51Lastuti abubakar, Revitalisasi Hukum Adat  Dalam Membagun Sistem Hukum di 

Indonesia, Vol, 13 No. 2, H,322.  
52Mahdi syahbandi, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, No, 50, (2010), h,2  
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atau disebut juga sebagai masa transisi masih kental di dalamnya hukum-hukum 

adat hal ini sulit untuk dihilangkan mengingat hukum adat itu sendiri merupalkan 

sebuah produk dari serangkain pandangan dunia yang tentunya hal tersebut tidak 

lahir dalam ruang yang hampa melainkan lahir akibat respond masyarakat tentang 

konteks dan konsidi mereka bermasyarakat.53 

Sebagai upaya dalam memberikan jawab atas pertanyaan tentang apa pungsi 

eksistensi hukum adat terhadap masyarakt, dapat dikembangkan kepada misi 

hukum itu sendiri yang jika harus dikurangi kepada suatu hal, karena itu hal yang 

menjadi dasar mengapa hukum adat itu eksis adalah keteraturan, mengingat 

bahwa keteraturan adalah misi utama dari hukum, sebagaimana yang telah 

terangkan sebelumnya, hukum adat memiliki makna yang menjadi serangkaian 

panduan (rule) atas perbuatan dalam interaksi kehidupan dalam masyarakat dan 

sama seperti hukum pada umumnya yang berupaya untuk mewudkan keteraturan 

dalam kehupan.54 

 Dikuatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pasal 146 ayat 

(1) rumusan hukum adat dinyatakan sebagai: 

“Segala Keputusan Kehakiman harus berisi alasan-alasannya dalam 

perkara hukum harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-

aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu.55 

J. Pasang Rikajang 

                                                             
53Soerjono soekarno, Hukum Adat Indonesia, PT RajaGrafindo persada, 1983, h, 374.  
54

 Mahdi syahbandi, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, h. 7-8.  
55Asbar Rasyid, S.H, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Adat Appassala di 

Kawasan Adat Ammatoa, (Alauddin University Press, 2019), h. 20-32. 
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Jika ditinjau pada pengertian istilah maka dapat didefinisikan pasang 

sebagai sebuah pesan-pesan yang terkandung di dalamnya sebuah pemaknaan 

terhadap kehidupan yang begitu komplek serta bagaimana cara menjalaninya.56 

Pasang ri Kajang adalah serangkaian  panduan  dalam kehidupan bermasyarakat 

dalam kawasan adat Ammatoa terangkai pada suatu himpunan amanah dari petua. 

Nilai pasang ri kajang di dalamnya terkadung sesuatu dipercaya memiliki nilai 

magis/sacral dari penduduk Ammatoa, dan jika tidak diaplikasikan ke dakam 

kehidupan sehri-hari memberikan konsekuensi yang negatif bagi kehidupan 

masyarakat Ammatoa itu sendiri. Nilai keburukan yang dipercaya oleh 

masyarakan ammaota dapat memberikan dampak pada ekosistem dan lingkungan 

mereka. Pasang mengandung arahan hidup seseorang dari semua segi kehidupan. 

Pasang sama halnya dengan ajaran agama yang memandu sitem manusia untuk 

hidup, namun perlu diketahui eksistensi pasang bukan layaknya sebuah sistem 

kepercayaan dalam bentuk agama namun kerja pasang dapat dapat dalam 

keyakinan masyarakat kajang dapat dikategorikan lebih kuat dalam 

mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat adat ammatoa. Secara penegrtian 

Pasang ri Kajang memuat pengelaman orang terdahu pada suku kajang tentang 

pengatahuannya tentang kehidupan, baik itu dinamika yang karap terjadi dalam 

masyarakat maupun hal yang dirasa baik dalam kehidupan bermasyarakat, yang 

menjadi amanat yang dibakukan secara hukun dalam hukum adat, tentu pasang 

rikajang adalah produk yang tidak lahir dalam ruang yang hampa, melainkan 

terdapat konteks dalam bagaimana cara hidup ini dijalani dalam sistem yang utuh 

                                                             
56Samiang Katu. Pasang ri Kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama). 

Jurnal 4, No. 9, Juni 1993. h. 38. 
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tersebut lah yang terlampir pada pasang ri kajang. Kepercayaan masyarakat adat 

Kajang dengan apa yang dikenal dengan istilah Turie‟ A‟ra‟na merupakan zat 

yang menciptakan segala sesuatunya, dia yang maha besar dan berkuasa atas 

segala sesuatunya dan kekal abadi.57 

Secara teologi, Pasang ri Kajang dipercaya mempunyai asal Tu Rie 

A’ra’na (Yang Maha Kuasa) diperantarai oleh Ammatoa hal ini takubahnya 

seperti Hermes dalam peradaban yunani kuno sebagai pembawa pesan tuhan,  

Pasang ri Kajang ada beberapa hal misalnya yang rujuk pada aspek ketuhanan 

sebagai berikut “Anne linoa pammari-marianji allo riboko pammantangngan 

kara’kang” yang mempunyai arti bahwa bumi ini tidak lain dari pada sebuah 

hanya tempat persinggahdan terdapat dimensi lain dimana seseorang hidup dalam 

kekekalan. Pernyataan tentang hari akhir tersebut menandakan Pasang ri Kajang 

juga adalah sebuah ajaran teologi. Kejelasan dalam teologi ini dikuatkan dengan 

pernyataan yang disebutkan dalam pasang rikajang sebagai berikut “Anre 

nasalama rilino tulusu mange riallo ribokona Tu rie A’ra’na” tidak terdapat 

kesalamatan baginya di akhirat jika berkelakuan buruk di dunia. Panduan akan 

hidup sederhana yang mereka kenal dengan istilah talla kamase-kamasea.58 

Dalam Pasang ri Kajang pernyataan tersebut mengukuhkan kedudukan 

pencipta dalam hal ini Tuhan sebagai tujuan akhir manusia akan berada segala 

sesuatunya akan kembali ketuhan dan setiap perbuatan yang buruk didunia akan 

                                                             
57Adnan.  Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang. (Jakarta: Yayasan Interaksi 

bekerjasama dengan Tifa Foundation, 2005).  h. 270. 
  

58Heryati. Konsep Islam dalam Pasang ri Kajang sebagai Suatu Kearifan Lokal 
Tradisional dalam Sistem Bermukim pada Komunitas Ammatowa Kajang. (Gorontalo, Indonesia). 
h. 2. 
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mendapatkan balasan yang pedih kemudian hari, ini lah yang mengindikasikan 

masih kuatnya aspek teologi dalam masyarakat kajang. Tidak hanya itu, hubungan 

tentang sesama manusia juga turut dipesankan di dalam pasang ri kajang dengan 

ungkapan “oleh sebab kejujuran kamu maka kamu menjadi raja “lambusu’nu ji nu 

karaeng” oleh sebab sikap tegas kamu maka kamu menjadi hakim “Rigattannu ji 

ada” oleh sebab sikap sabar mu maka kamu menjadi pengajar “Risabbara’nuji nu 

guru” dan oleh sikap pasrahmu maka kamu mejadi orang yang sakti 

“Appapiso’nanu ji nu sanro.59 

Dari setiap status sosial yang mansia dapat kan di bumi hendaknya mereka 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebaik-baik mungkin karena 

konsekuensi akibat penyalah gunaan dari amanat yang telah digunakan akan 

berdampak pada diri individu itu sendiri. Hal ini seperti apa yang terterah pada 

pasang rikajang sebagai berikut: “Appa’I pa’gentunna tanayya na pa’tungkulu’na 

langi’” jikan amanat tidak dipergunakan secara baik maka berakibat pada 

kerusakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam upaya agar terhindar 

dari hal buruk tersebut Pasang ri Kajang memesankan pada setiap individu agar 

barlaku sebaik-baik mungkin dalam setiap peran dalam masnyarakat. Maka 

keempat aspek tanggungjawab sosial diatas seperti pemimpin, hakim, guru, serta 

orang sakti tersebut mestilah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka 

secara amanah keempat pemuka tersebut dikenal dnegan sebutan “Appa’I 

                                                             
59 Http://www.sistempengetahuan sosial.com/ di akses pada tanggal 7 Agustus 2019. 



49 
 

pa’gentunna tanayya na Pattungkulu’na langi’” yang berarti empat penopang dan 

penggantung langit dan bumi.60  

Pasang ri Kajang juga memuat tentang bagaimana seharusnya relasi  

manusia dan alam hal ini seperti apa yang telah dituliskan di Pasang ri Kajang 

sebagai berikut “Jagai linoa lollng bonena pakua’ toppole langi’a rurung rupa 

taua na rurung borongnga” yang berarti manusia mempunyai tanggung jawan 

untuk melestarikan dunia hal ini mempunyai kemiripan dengan konsep khalifah 

dalam quran yang di sebutkan bahwa manusia diciptakan sejatinya sebagai 

pemimpin alam semesta. Relasi antara manusia dan alam merupakan relasi yang 

niscaya, oleh karena alam mesti rirawat bukanlah dicemari. istilah “Jagai” yang 

berarti pelinng menghimbau bahwa pada awalnya memang munisa dalam proses 

pemenuhan kebutuhannya menghandalkan hutan sebagai sumber dari komuditas 

mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pada awalnya manusuia hanya 

mencari makan dihutan untuk bertahan hidup oleh karenanya suku kajang sanng 

konsern pada sumber mata pencaharian mereka ialah hutan itu sendiri, 

pengetahuan tentang hutan apa yang baik dan jelek untuk kesehatan telah 

ditemukan sejak dahulu kala karena, mereka mengandalkan pengalaman sebagai 

salah satu dari sumber pengetahuan oleh karenanya masyarakat adat ammatoa 

masih sangar kental dalam melindungi dan merawa hutan karena hutan bagi 

                                                             
60Adhan, Syamsurijal. Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada 

Akhir, dalam Hikmat Budiman, ed., Hak-Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia, 
Yayasan Intereksi Bekerjasama dengan Tifa Foundation, Jakarta, 2005. h. 40. 
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mereka ada sumber penghidupan, yang segalanya dapat tercukupi, baik air, udara 

serta makanan.61 

Peran kearipan lokal dalam pengelolaan lingkungan begitu penting bagi 

komunitas masyarakat adat ammatoa, kearaipan tersebut keseluruhannya termuat 

pada Pasang ri Kajang. Pesan yang termua di dalam Pasang ri Kajang 

melingkupi seluruh pembelejaran yang diambil dari pengalaman yang diwariskan 

turun temurun, yang tidak hanya terkandung pesan tenatang bagaimana 

menjalankan kehidupan dan berinteraksi dengan manusia namun aspek teologi 

juga termuat di dalamnya, serta tugas dan tanggung jawab yang dimiliki sebagai 

penjaga alam, dan hukumserta etika-etika lainnya ini yang menjadi dasar pedoman 

dalam masyarakat ammato dalam kehidupannya.62 

Dalam pasang terdapat amanah untuk selalu hidup sederhana, selaras dan 

menjaga alam, khususnya hutan, karena dari alam tersebutlah mereka 

mendapatkan sumber kehidupan, dalam implementasinya tetap berpegang pada  

serangkaian panduan yang telah ada sejak dahuluhal ini bertujuan agar relasi 

antara manusia dan alam bisa terjalin secara baik, serta dalam hubungan sosial 

kemasyarakatan terbentuk kehidupan yang sejahtrah.hingga saat ini para 

penduduk ammatoa masih berpegang pada adat dan blum terkikis secara dalam 

tradisinya termasuk salah satunya yaitu penggunaan terkhologi yang dilarang, 

karena mereka percaya alam terlah mnyediakan semua kebutuhan dasar manusia, 

bagi masayrakat Ammatoa Kajang. Sehingga penduduknya melakukan pelbagai 

                                                             
61Suriani. Tanah Laksana Ibu bagi Suku Kajang. dalam Harian Sore Sinar Harapan Edisi 

06 Februari 2006.   
62Daramawan Salaman, Sosiologi Desa Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas, 

Penerbit Ininnawa, Makassar, 2016. h. 129.  
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aktivitas kehidupan yang masih dilandasi oleh tradisi yang masih turun temurun. 

Semua turun dari adat yang mengikat setiap kegiatan mereka bersember dari 

pasang dan berisi amanah atau kemasyarakatan, pemerintahan, dan pelestarian 

alam. 63 

 Masyarakat Amma-toa, dalam implikasinya ada upaya untuk 

mensingkronkan, antara ajaran islam itu sendiri dan konsep terolo yang masih 

kental pada daerah tersebut, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan 

kebudayaan masih dianggap lebih tinggi dari pada islam itu sendiri hal ini 

tercermin pada perayaan teologi yang tidak sama dengan rukun yang dijalan kan 

oleh Islam. Adat Istiadat memiliki keterkaitan serta influance yang dapat 

mempengaruhi masyarakat. Hukum itu bersifat mengingat pada individu tertentu 

dalam hirarki sosial yang ada pada masyarakat Ammatoa.64 

Sampai sekarang walaupun mereka baru mulai melaksanakan ajaran islam 

hal ini tentu dianggap sebuah kewajaran oleh karena, kepercayaan tentang 

sesuatunya yang telah mengkristsal dalam suatu masyarakt tertentu akan sulit 

lansung hilang, namu perlu diapresiasi bahwa ketersidiaan pendidikan juga mulai 

mengikis beberapa adat yang masih bertentangan dengan islam namun hal ini 

hanya berlaku di luar kawasan adat, berbeda halnya dengan penduduk pada 

kawasan adat, di dalam melaksanakan tuntunan Islam seperti rukun-rukun islam 

pada umumnya mereka menyebutnya dengan istilah patuntungi kepercayaan 

terhadap relasi antara Tuhan dan manusia tidak diberlangsungkan dengan cara 

                                                             
63Samiang Katu. Pasang ri Kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi Agama). 

Jurnal 4, No. 9, Juni 1993. h. 40. 
64Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers,2016) h.73-75 
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rituan jasmani namun praktek kepercayaan ini melakukan penyembahan kepada 

Tuhan dengan tindakan kerohanian.65 

Pasang-pasang yang telah penulis sebutkan sebelumnya, menunjukkan 

atau mengindikasikan bahwa konsep teologi masyarakat kajang menganut konsep 

monoteis me yang berarti menganggap bahwa hanya ada satu zat tunggal yang 

eksis untuk meciptakan keselutuhan alam semesta, dan kedekatan seorang hamvba 

dan tuhannya ditentukan oleh ketaatan dalam menjauhi larangan dan melakukan 

perintahnya dan dalam kehidupan sehari-harinya perean-peran yang telah 

dimandatkan kepada mereka mestinya dilaksanakan dengan penuh amanah karena 

dunia dalam pandanngan masyarakat kajang adalah sesuatu yang hanya bersifat 

sementara.  Pasang juga menggambarkan tentang pandangan bahwa kehidupan 

sudah menjadi sebuah ketetap oleh Tuhan.66 

Tujuan dari kehidupan seseorang dalam masyarakat adat Ammatoa 

merupakan berusaha hidup seperti yang telah dijelaskan pada serangkaian 

„pasang‟ yang paling pokok dalam konsep pasang tersebut ialah relasi antara 

manusia dan Tuhan  (Tu rie A’ra’na) yang terwujud sebagai upaya untuk 

melakukan tuntunan-Nya dan tidak melakukan apa yang dilarangan. Diantaranya 

sebagai berikut 

1.  (kamase-masea) 

2.  (appiso’na) Ikhlas serta Menerima dengan apa adanya 

                                                             
65Pawennari Hijjang.  Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem 

Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang 
Sulawesi Selatan.  Jurnal Antropologi Indoneia Vol. 29, No. 3, 2005. h. 262.   

66Eti Susanti, dkk. Analisis Perbandingan Pasang ri Kajang (Tallasa Kamase-mase) 
dengan Syariat Islam. Jurnal Pena, Vol 2, No. 2. h. 5. 
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3. Tapakkoro Tafakur 

4. Sabbara sikap sabar 

Termuat dalam pasang, bahwa kedupan merupakan sesuatu yang telah 

ditetapkan oleh yang maha kuasa manusia tidak dapat mengubah takdir mereka. 

Maka tugas manusia hanyalah memelihara apa yang telah diberikan oleh Tuhan 

tersebut maka dari itu dengan sikap kepasrahan mereka memutuskan untuk hidup 

secara sederhana atau yang dikenal denhan istilah butta kamase-masea  ini 

merupakan sebuah tanah yang dipilih karena dianggap bahwa termpat tersebut 

tidaklah dapat memberikan kekayaan yang berlimpah pada manusia, karena 

mereka berpendapat kehidupan di dunia ini hanya merupakan proyeksi 

fatamorgana yang semu, apa yang di anggap kebahagiaan yang didapatkan di 

dunia hayalah bersifat sementara. Sedangkan Tuhan telah menjanjikan 

kebahagiaan yang kekal adanya yaitu kehidupan setelah kematian.67 

Pedoaman dan ladasan Islam ialah Al-Quran dan Al-Hadits namun 

berbeda dengan itu masyarakat adat kajang menjadikan Pasang rikajang memiliki 

posisi yang lebih dari pada Al-Quran dan Hadist selakipun mereka masih 

mengkategorikan diri sebagai islam, oleh karenanhya dalam kehidupan mereka 

masih menganut kebudayaan sebagai hal yang mesti medasari kehidupan praktik-

prakti peribadatan islam secara umum tidak ditemukan di sana.68 

                                                             
67Pawennari Hijjang.  Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali 

Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di 
Kajang Sulawesi Selatan. h. 265.   

68Wardoyo, Subur. Semiotika dan Struktur Narasi. Kajian Sastra vol. 29. No.1, Januari, 
2005. 



54 
 

Masyarakat adat ammatoa yang dikenal sampai hari ini masih 

mempertahankan nilai-nilai pasang rikajang dan adat istiadat serta budaya mereka 

dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, sangat luas dan sangat banyak 

isi pasang yang dimiliki oleh komunitas mereka namun tidak semua pasang harus 

dipublikasikan oleh orang asing atau diluar kelompok yang mengikuti adat istadat 

dan budaya, pasang bagi mereka adalah pedoman hidup atau keyakinan yang 

diwariskan oleh nenek moyang atau doktirn yang di yakini oleh anak cucunya, 

keyakinan pasanag rikajang adalah kebenaran yang hakiki yang diturunkan oleh 

tau rie a,rana, sebagai pedoman keselamatan untuk kembali kepada sang pencipta 

(kembali kepada Tu rie, a’ra’na), segala sesuatu yang yang dihadapi manusia 

dalam kehidupan sehari-hari dan persiapan untuk menghadap kepada Tu rie 

a‟ra‟na (Allaw SWT) semua sudah diatur dalam pasang ri kajang.
69 

 Pasang inilah merupakan suatu keyakinan yang sifatnya lisan dan bagi 

mereka  pasang ini tidak akan bisa dan tidak akan pernah disampaikan lewat 

tulisan dalam bentuk apapun, menurut keyakinan masyarakat adat ammatoa 

pasang sangat sakral dalam ucapan apalagi diukir dalam sebuah kertas atau bentuk 

apapun itu, salah satu  sebab tidak dituliskanya pasang karena pasang tidak untuk 

semua orang dan hanya orang tertentulah yang bisa kaji selut belut pasang ri 

kajang yakni yang siap ikut dalam bagian barisan mereka dan mempunyai 

hubungan darah denganya. Bukan hanya sampai disutu akan tetapi untuk 

menyampaikan pasang kepada kelompok atau anggota keluarganya perlu waktu-

waktu tertentu (waktu pilihan) dan memerlukan banyak syarat  yang wajib 

                                                             
69 Rudianto, skripsi tinjauan hukum islam terhadap perkawinan beda strata antara 

golongan ata dengan puang di kawasan adat ammatoa, skripsi uin alauddin 2017,h. 25.  
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diadakan agar anggota keluarga dapat diberikan kajian (tareka) juga prosesnya 

sebelum kajian (tareka) dimulai bukan sesuatu hal yang mudah, orang yang ingin 

berguru atau ingin datang mengkaji pasang serta makna dan tujuannya, dan perlu 

saya sebagai penulis menyampaikan dalam tulisan ini bahwa sayarat yang wajib 

diadakan seketika kita ingin mengkaji pasang adalah sebagai berikut: 

a. Ohang ( uang kuno)  

b. Manu le‟leng atau manu pute,(ayam jantang hitam atau ayam putih) 

c. Kaluru (rokok) 

d. Colok kaju (korek kayu) 

e. Sulo sapiri (pelita terbuat dari bahan baku kemiri dan kapas) 

f. Tappere (Tikar tradisisonal).  

Fhilososfi dari syarat tersebut di atas adalah sebagai simbol atau koneksi 

antara makna hakiki dengan orang yang mengkaji pasang ri kajang dan hal 

tersebut dianggap memiliki hal yang sakral sehingga dianggap cocok untuk 

dijadikan syarat melakukan ritual tarikat pasang ri kajang70 

Adapun waktu yang ditentukan oleh mereka adalah malam senin dan malam 

jumat, bertepatan pada malam kentarang (bulan lolo)  atau yang biasa disebut  

masyarakat adat kajang dengan sebutan bulan mudah.71  

                                                             
70Baharuddin, tinjauan hukum yuridis terhadap perkawinan di kecaamatan kajang, tesis 

2017,h, 30.  
71Eti susanti, analisis perbandingan pasang ri kajang talasa kamase-mase dengan syariat 

islam, h 1, 



56 
 

 Ada banayak pasang yang mengatur tentang kehidupan manusia di dunia 

maupun di akhirat, akan tetapi saya sebegai peneliti lebih cenderung mengkaji 

pasang disekitar perkawinan adalah sebagai berikut:72 

Punna narapi’I se’re hattu rupa tau nikuangannga tedong punna 
narapi’mi hattunna labbatang tau ikau buru’nea nukullepi nulibuki 
pintujung pallua nampa akkulle nugagaukan nikuangangga akkalabine: 
 
Artinya: 

Kelak engkau lakil-aki, jika pada waktunya engkau sudah wajib untuk 
menikah maka engkau harus bisa mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali. 

Pesan atau pasang di atas merupakan bahasa amtzal atau bahasa khiasan 

yang mempunayi makna yang sangat dalam dan tidak semua laki-laki bisa 

memenuhi makna pasang ri kajang tersebut  adapun philosofi pasang ri kajang 

yang dijelaskan di atas adalah  bagi laki laki harus tawaadduh dan sudah matang 

serta siap memenuhi kewajibanya sebagai suami baik dalam kebutuhan jasmani 

dan rohani, serta dapat menuntun istrinya ke jalan Allah SWT dengan menerapkan 

makna dan tujuan pasang ri kajang73 

a. punna rie tedong hirang nibolai parallu  macca anjai, attannung, appallu, 
nakkullepi napasilolongan buru’nengana allo banggi. 
 
 

 

Artinya: 

Kelak ada anak gadis di rumah dan seketika akan dipersunting oleh 
laki-laki maka wajib untuk memenuhi kebutuhan rohania dan 
jasmani seperti memenuhi kewajibanya sebgai seoorang istri.74 

                                                             
72Eti Susanti, Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-Mase) Dengan 

Syariat Islam, hurnal pena Vol 2. N0. 2,  h,2.  
73Jusri, Toko Pemuda Desa Tanah Towa, Wawancara 8 February 2021: pukul 21 Wita  
74Adnan.  Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajan,. 268.  
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 Sebelum Islam masuk diwilaya komunitas adat ammatoa pasang telah 

diimplementasikan oleh komunitas adat  sebagaimana ajaran yang tesirat dalam 

pasang rikajang bahwa pasanglah pertamakali ajaran yang diturunkan dimuka 

bumi dan diyakini serta diamalkan oleh masyarakat,termasuk pasang yang 

mengatur tentang awal mula bumi diciptakan. Adapun bunyi pappasang dijelaskan 

sebagai berikut: 

Ia mula-mulana rie lino kunni ritana kamase-masea bungasa rie nikuanganga 
tana, iami nikuanganga tanah sikidi-kidia, tana risikidi-kidiami nigae ansulu 
pantarang aggena anjari linoa. Iamintu nikua kunni tanah sikidi-kidia. 

Artinya: 

Sejak pertama kali bumi diciptakan itu berawal dari  Tana Toa itulah 
sebabnya sehingga dikatakan tanah sikidi-kidia, dan di sinilah tanah tertua 
dan atas kuasa allah SWT, ia menciptakan bumi.75 

Sehubungan dengan masuknya Islam di Kajang, Islam menjadi tuntunan 

hidup bagi masyarakat kajang, sehingga agama islam dimasukkan sebagai 

bahagian dari pangngadatkan dan masuknya Islam di kajang tidak mengurangi 

tradisi-tradis yang pernah ada sebelumnya melainkan saling berdampingan satu 

sama lain. Untuk mengintensifkan siar agama Islam di kajang  dibangunlah 

beberapa tempat ibadah berupa mesjid dan sekolah-sekolah Islam di kawasan 

embayya atau diluar kawasan adat ammatoa  guna membekali pendidikan agama 

bagi generasi muda sehingga Islam berkembang pesat di kajang.76   

Tallang sipahua, manyu siparampe, lingu sipainga, a,lemo sibatu, a,bulo 
sipappa, buntig sipabasa, mate si roko’. 

Artinya  

Bahu membahu, saling menolong dalam segala hal, saling mengingatkan 
dalam kekeliruan, bersatu dalam kebaikan, berbondong-bondong satu 

                                                             
75Herayati, Konsep Islam Dalam Pasang Ri Kajang Sebagai Suatu Kearifan Lokal 

Tradisional dalam Sistem Bermukim Pada Komunitas Ammatoa Kajang,jurnal, gorongtalo hal,2.   
76Dr. Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, Lingkar Media Yogyakarta, 2016. h.  28. 
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petunjuk dalam kebaikan,menikah mengharap ridho maha pencipta, 
berduka dan menuntun jenasa di jalan Allah SWT. 

 Dalam penjelasan diatas membahas tentang pasang ri kajang akan tetapi 

saya sebagai penulis lebih fokus mengkaji tentang pelaksanaan perkawinan tidak 

sekufu. Perkawinan lazimnya kita kenal dan kita implimentasikan sesuai ajaran 

Islam selama ini, namun perkawinan masyarakat Ammatoa tidak seperti 

perkawinan yang diterapkan dalam ajaran Islam, dalam kawasan adat ammatoa 

masih mengenal perkawinan tidak sekufu (perkawinan beda starata) perlu kita 

ketahui bahwa perkawinan tidak sekufu menurut masyarakat adat ammatoa adalah 

perkawinan silang antara perkawinan golongan strata ata dan golongan strata 

puang. Ata yang dimaksud disini adalah budak atau orang yang tidak merdeka 

sementara puang yang dimaksud adalah tuan atau silsila keturunan bangsawan, 

budak ataupun puang menurut galla‟puto sebagai juru bicara Ammatoa .77 

falsafah sosial masyarakat adat ammatoa cukup memperihatinkan dengan 

adanya presfektik sosial yang dikenal dengan istilah starata sosial Ata dengan 

strata sosial Puang, stara inilah yang menjadikan jurang penghalang dan 

melatarbelakangi adanya sectarian atau kelompok dalam komunitas masyarakat 

adat ammatoa, strata seperti yang dijelaskan di atas akan menimbulkan rasa 

ketidanyamanan untuk berbaur dengan masyarakat yang berstrata puang, bukan 

hanya hal ini saja akan tetapi psikologi sosial sangat berpengaruh dengan berbagai 

macam hal, seperti keterbatasan dalam mengemukakan pendapat atau ide serta 

gagasan yang bermasalahat demi kepentingan bersama dengan dalil strata, kadang 

kebenaran yang hakiki bahkan tidak berhak untuk dia sampaikan olehnya,  karena 

ata tidak berhak untuk mengemukakan pendapat terhadap musyawarah adat untuk 

                                                             
77Eti Susanti, Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-Mase) Dengan 

Syariat Islam,h, 4.  
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mencapai suatu mufakat, bukan cuman itu saja akan tetapi banyak di antaranya 

kegiatan sosial yang tidak berhak mereka ikut serta yang terkait persoalan adat 

sejarah menyampaikan bahwa sejarah munculnya perbudakan di kawasan 

ammatoa di antaranya yaitu berawal dari tawana perang pertemran di toraja, 

kemudian berawal dari perbudakan di hidupi serta diberikan tempat tinggal 

bersama dengan keluarganya yang disebut sebaga ata balli baddo bubukang, 

sejarah yang dijadikan budak dari keturunanya karaeng ujung loe dan beberpa 

sejarah perbudakan lainya78. 

 

                                                             
78 Adnan.  Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang.h, 269. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih 

dikenal dengan istilah naturalistic inquiry  (ingkuiri alamiah)1.  Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi 

secara faktual dan sitematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.2 Pandangan 

lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan 

eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar 

data yang diperoleh di lapangan.3 Menurut Nana Syaodih Sukmadinata bahwa: 

Penelitian  kualitatif (qualitative reserch) adalah suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Pendekatan 

diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara utuh.4 

                                                             
1Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdaya 

Karya,1995),h.15 
2Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.11 
3 Lihat Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya (Cet.IV; Jakarta : Bumi 

Aksara,2007),h. 14 
4Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 2006) h. 3. 
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Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas, maka penelitian kualitatif 

dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan 

penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung 

mengamati peristiwa-pristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan 

bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu 

Dalam Pasang Ri Kajang di Kawasan Adat Ammatoa. 

2. Lokasi Penelitian 

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 

lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan”. S. Nasution berpendapat bahwa 

ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi 

penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.5 Oleh karena itu, yang dijadikan 

tempat/lokasi  penelitian adalah daerah kajang sebagai fokus obyek yang diteliti 

adalah bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu pasang ri kajang di 

kecamaraan Kajang dalam prespektif hukum Islam. Adapun hal yang menjadi dasar 

dalam pemilihan tempat di kecamatan kajang ini,  karena melihat  tempat ini ada  

starata sosial yang menjadi penghalang dalam penyatuan keluarga. 

Maka dari  itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Pasang Ri Kajang di 

Kawasan Adat Ammatoa. 

 

 

 

                                                             
5S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996),h. 43 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 

yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 

pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 

di teliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 

dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan 

multi disipliner.6 Olehkarena itu,  permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu Dalam Pasang Ri Kajang 

Di Kawasan Adat Ammatoa Dalam Prespektif Hukum Islam Dalam Pasang Ri 

Kajang. 

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti  sebagai berikut : 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan sejarah/historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas 

sebagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang 

dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat di lacak 

dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlihat 

didalam peristiwa itu tersebut.  

2. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis nomatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pendekatan tersebut, penulis dapat  mengkaji fakta-fakta dilapangan, Yuridis  dengan 

                                                             
6Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Disertasi) (Makassar, PPS. UIN Alauddin,2010),h. 129 
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menggunakan  pendekatan normatif, yaitu mengkaji data yang ada di Kawasan Adat 

Ammatoa berdasarkan prinsip-prinsip hukumyang berlaku. 

3. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik 

teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta 

pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.7 Pendekatan yang dimaksudkan 

disini adalah peneliti melihat gejala gejala sosial yang pernah di lakukan oleh 

masyrakat kajang dalam menentukan kehidupan berkeluarga, kemudian melakukan 

pendekatan kemasyarkatan. 

 Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa “pendekatan sosiologis adalah 

suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat 

dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya”.8Menurut 

Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad  Safei bahwa “pendekatan sosiologis dalam 

suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk membaca gejala sosial yang 

sifatnya kecil, pribadi  hingga kepada hal-hal yang bersifat besar”.
9 

C. Sumber Data 

Pada penelitian  kualitatif  sumber datanya ialah semua unsur yang ada pada 

masyarakat kajang, tetapi meliputi semua komponen yang ada.Kesemuanya itu 

sebagai sumber/informan, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa 

informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi 

                                                             
7Maman Kh. Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek ( Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada,2006),h. 128 
8Hasan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983), 

h. 1 
9Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmadi Safei, Metode Penelitian Dakwah (Cet. I; Malang: 

Pustaka Pelajar, 2003), h. 60. 
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atau data. Selanjutnya peneliti menetapkan persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  

harus dimiliki oleh informan,  maksudnya sepanjang unsur-unsur itu berasal dari 

kelompok informan yang menjadi sasaran penelitian maka data dan informasinya 

selalu terbuka untuk didengar oleh peneliti. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

1. Data primer  

Yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau 

objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Menurut Saifuddin Azwar data primer 

adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai bahan 

informasi yang dicari.10 Data primer dapat di peroleh dari informan. Penelitian ini 

yang menjadi informasi kunci (key informan) adalah : Ketua adat, kepala 

desa,masyarakat kajang, ustadz/ ustadzah. 

2. Data Skunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. 

Sumber data sekunder dapat dibagi kepada; Pertama; kajian kepustakaan konseptual 

yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku  yang ditulis oleh para ahli yang 

ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini.Data skunder yang 

digunakan iniantara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan 

mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, 

majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, 

gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. 

Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran 

hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini,  

                                                             
10Sifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 
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baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbikan dalam bentuk buku atau 

majalah ilmiah beserta dokumen-dokumen maupun data-data yang  terkait dengan 

penelitian tersebut. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang 

dapat dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu, mencakup ruang yang luas 

serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.11 Oleh 

karena itu, data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data 

yang bersumber dari penelitian  lapangan. 

Di dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

melalui observasi, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian 

dan dokumentasi, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi (observation)merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.12 Hal yang hendak di observasi haruslah diperhatikan secara detail. 

Observasi (observation) atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung.13 Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana cara 

membimbinganak yang bermasalah agar tidakmengulangi perilaku 

                                                             
11 J. Supranto, Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran ( Jakarta: Lembaga Penerbit FE-

UI, 1998), h.47. 
12Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi ,Metodologi Penelitian.(Cet.VIII; Jakarta : PT. Bumi 

Aksara, 2007),h. 70 
13Nana Syaodih Sukmadinata,  Metode Penelitian Pendidikan., h. 72. 
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menyimpang,dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang 

dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun memengaruhi 

observasi yang di lakukan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan  lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan 

keterangan.14 Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview, wawancara 

merupakan  suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan.  

Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung 

(face to face) dengan narasumber. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.15  Metode ini digunakan untuk mewawancarai  

Ammatoa, dan jajaran took masyarakat, took mpemuda dan masyarakat. 

Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin dengan 

menggunakan pedoman, yaitu  wawancara  yang  digunakan berpegang pada 

pedoman  yang telah disiapkan sebelumnya di dalam pedoman tersebut telah tersusun 

secara sistimatis, hal-hal yang akan ditanyakan.16 Wawancara mendalam, merupakan 

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua 

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.17 
                                                             

14Lihat Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodology Penelitian Sosial (Cet. IV; 
Jakarta: PT. Bumi  Aksara, 2001),  h. 73. 

15Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  h. 186. 
16Lihat Nana Syaodih Sukmadinata,  Metode Penelitian Pendidikan.,  h. 186. 
17Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi ,Metodologi Penelitian,h. 82 
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Tehknik semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang menggelinding saja 

dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau 

maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh, yaitu tidak 

ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.18 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun file baik itu berupa foto-foto 

pada saat peneliti melakukan penelitian tersebut. Dokumentasi juga di artikan sebagai 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. 

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 

cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan 

waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa 

macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, 

klipping, dokomen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, data 

tersimpan di website dan lain-lain.19 Tekhnik ini digunakan untuk mengetahui 

sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan pembahasan 

penelitian ini. 

 

 

 

 

                                                             
18Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan :Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi 

(Yogyakarta : Pustaka Widyatama,2006),h. 116 
19

Penalaran UNM, Metode Penelitian Kualitatif” Situs resmi penalaran, http//www.penalaran-
unm .org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian,kualitatif.html (27 November 2015) 
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E. Instrumen Penelitian   

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh 

karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai 

alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. 

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi; pedoman wawancara, kamera, alat perekam dan buku catatan. 

F. Tehknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupanan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh 

hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang 

faktual. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

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

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.20 

Analisis data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan draf ini 

bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur 

seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan  terhadap rupiah menurun. Oleh 

karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode 

pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis 

                                                             
20 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

h. 248 
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menggunakan teknik analisa  sebagai berikut: data dalam sebuah penelitian sangat 

dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah 

penelitian sebelumnya. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data 

peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap 

perlu dan mengolahnya kembali.21 

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan 

penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau 

tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan masyarakat 

terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut 

penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga 

dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian  untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “ kasar” 

yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.22 Reduksi ini diharapkan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian.  Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari 

lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang 

tepat untuk digunakan. 

2. Penyajian Data ( Data Display) 

                                                             
21Lihat Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Cet.III; Malang : UNISMUH Malang,2005),h. 15. 
22Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D,(Cet.VI; Bandung : 

Alfabeta,2008), h. 247 
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Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.23 Dari penyajian data tersebut, 

maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan  mana data pendukung. 

3. Tehnik Analis Perbandingan (Komparatif) 

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah di peroleh dari lapangan 

secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang 

lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Vervication)  

Langakah selanjutnya dalam menganalis data kualitatif menurut Miles dan 

Hubermen sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi, 

setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang medukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.24 Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan apalagi dalam 

sebuah penelitian ilmiah, diharuskan untuk menarik kesimpulan dari seluruh data 

yang telah dikumpulkan, mulai dari data yang telah direduksi maupun yang belum 

dan tidak menutup kemungkinan dari data yang telah disimpulkan  akan melahirkan 

saran-saran dari peneliti kepada  yang diteliti. 

                                                             
23Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D,h. 249. 
24Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D,h. 253. 
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A. Perkawinan Tidak Sekufu Menurut Pasang ri Kajang dan hukum Islam 

Perspektif hukum Islam dalam konteks perkawinan merupakan ikatan suci 

dari anugra Ilahi, pernikahan merupakan impian akhwad-ikhwan saling mengajak dan 

menuntun menuju syurga Allah SWT. Kolaborasi jenis kelamin pasca janji sakral 

(ijab qhabul) di depan penghulu saksi dan wali nikah merupakan salah satu bukti 

ketaatan  hamba  kepada pemilik segala milik, senada dengan penjelasan Abdul 

Rahman Ghozali dalam bukunya yang berjudul fiqih munakahat mengemukakan 

perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis bercampur beda 

jenis kelamin dengan cara yang halal menurut agama Islam.1 

Perkawinan tidak sekufu,  ata atau puang bukan alasan untuk mencegah nikah 

dengan dalil adat dan budaya, jumhur ulama mengemukakan bahwa Kafaah menurut 

hukum Fiqh berarti persamaan (Al-mumasalah) dan persusaian (Al-musawah) 

sedangkan menurut Istilah,  Kafa’ah  kesusuaian antara laki-laki dan perempuan yang 

akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, sosial dan harta, di antara 

beberapa ahli Fiqih berpendapat bahwa kufu’ merupakan hak bagi perempuan dan 

walinya. Perempuan tidak dinikahkan dengan lelaki yang tidak sekufu’ dengannya 

kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. Apabila bila melihat 

implementasi perkawinan dalam hukum adat Ammatoa, mengenyampingkan 

keridhoan mempelai wanita dan walinya. Sekalipun mempelai perempuan dan 

walinya ridho apabila diketahui mempelai laki-laki berasal dari keturunan ata maka 

tetap tidak dibolehkan melangsungkan pernikahan. Hal ini bertentangan dengan 

hukum Islam karena dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam adalah 

                                                             
1 Rahman Ghozali,  fiqih munakahat, H. 7.  
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perkawinan dapat dilangsungkan yang apabila wali dan mempelai perempuan tidak 

keberatan atau ridho.2 

perkawinan tidak sekufu  menurut pasang ri kajang  merupakan perkawinan 

yang dilangsungkan oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang tidak sama dalam 

starata sosial yakni ata dengan puang. Implementasi perkawinan beda strata (marga) 

antara starata sosial ata (budak) dan starata sosial puang (bansawan), perkawinan ini 

dapat dilakukan apabila dari mempelai laki-laki adalah puang dan mempelai 

perempuan adalah ata, jenis perkawinan ini tidak dibenarkan bagi laki-laki ata 

menikah dengan perempuan puang, menurut informaann Inisial PB bahwa.3 
 punna buru,nea nabuntingi atanna ia mintu nikua nabai’i tedongna mingka 
punna ata nabuntingi puangna ia mintu nikuanganga nadongkoki 
karaengna, iaminni talama,ring lalang kawasan punna nihoja mange 
pasanga ri Kajang.  

Artinya  
Kalau ada laki laki menikah dengan perempuan strata sosial budak maka 
dikatakan dia termasuk dalam golongan penuntun budaknya akan tetapi 
jikalau ada sesoorang perempuang (puang) dinikahi oleh budak laki-laki (ata) 
maka dia termasuk orang yang dipimpin oleh budaknya ini adalah sesuatu hal 
yang tidak dibolehkan dalam pelaksanaan perkawinan  menurut Pasang ri 
Kajang4 

Paradikma masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan tidak sekufu menurut 

pasang ri Kajang tidak senada dengan pakar hukum Islam Abdul Rahman Ghozali 

yang mengemukakan bahwa pernikahan ialah menghalalkan hubungan kelamin 

antara kedua bela pihak yang telah menikah didasari dengan rasa kasih sayang 

sakinah mawaddah warahma dengan cara yang diridhoi Allah SWT.5 

                                                             
2 https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-pernikahan.html, 

diakses, tanggal, 12 oktober 2018. Pukul 20. 00 WITA. 
3PB, wawancara, 7 januari 2021, pkl 17:00 WTA  
4PB, wawancara, 7 januari 2021, pkl 17:00 WTA.  
5 PB, wawancara, 7 januari 2021, pkl 17:00 WTA. 

https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-pernikahan.html
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Pelaksanaan perkawinan ata dengan puang dapat mengintervensi golongan, 

menghambat penyempurnan ibadah pernikahan. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh PB tentunya tidak senada dengan pakar hukum Islam Hilman hadi kusuma yang 

mengemukakan bahwa tujuan nikah dalam hukum Islam sebagai indikasi ketinggian 

derajat manusia di sisi Allah SWT karena hakikat pernikahan memiliki nilai spiritual 

dalam Islam sementara tidak sekufu hanya sebatas anjuran dalam pernikahan demi 

mandatangkan mudarat, 6 hal ini dudukung oleh pakar hukum Islam Dr. H. Muh. 

Saleh Ridwan mengemukakan bahwa persoalan sekufu dalam pernikahan menurut 

hukum Islam terbagi dalam dua hal yaitu prinsip dan anjuran akan tetapi terkait 

dengan tidak sekufu bukan karena agamanya itu, hanya sebatas anjuran yang tidak 

bersifat melarang.7 

Sementara doktrin yang terbagun oleh masyarakat kawasan Ammatoa sebagai 

prinsip pernikahan tidak sekufu  sebagaimana ditentukan berdasarkan peraturan adat 

istiadat yang berlaku di antaranya yang harus di penuhi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pernikahan melihat terlebih dahulu  silsila keluarga mempelai. 

b. Mempelai perempuan darin golongan ata dan mempelai lak-laki dari 

golongan puang. 

c. Pelaksanaan pernikahan tidak sekufu tidak diperbolehkan untuk melakukan 

pernikahan seperti biasaya dilakukan oleh masyarakat golongan puang. 

d. Pernikahan mereka harus ada ijin dari anak pua’na ( bangsawan). 

Doktrin masyarakat Ammatoa dalam pernikahan tidak sekufu di antaranya 

adalah : 

                                                             
6Hilman hadi kusuma, perkawinan di indonesia menurut undang-undang hukum adat dan 

hukum agama,h, 6.  
7 Saleh Ridwan, Wakil Dekan III fakultas Syariah dan Hukum, wawancara, 1 April 2021,   
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a. Pelaksanaan perkawinan laki-laki dari golongan puang menikah dengan 

perempuang dari golongan ata maka kebangsawanan laki-laki dipandang 

rendah. 

b. Pelaksanaan perkawinan tidak sekufu dari perempuan golongan ata (budak) 

memandang bahwa perkawinan tidak sekufu mengangkat derajat 

perempuan. 

Prof. Dr, Jamaluddin SH, M.Hum, yang dikutip oleh Muhammad Yunus 

dalam jurnalnya yang berjudul Hukum perkawinan mengemukakan bahwa 

pernikahan bermakna ikatan lahir batin terbentuk dalam ikatan cinta dan kasih sayang 

dari sepasang insan manusia untuk membangun keharmonisan maka mewajibkan 

antara akhwat dan ikhwan membangun rasa dan kesadaran cinta diikat oleh ijab 

qhabul, apabila diselaraskan dengan hukum adat Ammatoa maka ruh hukum Islam 

baik vertikal maupun horisontal secara substansial tidak senada dengan perkawinan 

tidak sekufu menurut hukum adat Ammatoa.8 

Dalam ayat-ayat suci tentang perkawinan terdapat dalam Al-Qur’an Qs. Al-

Nur/24:32:  

ُِهِىُ ٱلَلُّ  أٍ عِباَدِكُىأ وَإيَِائِٓكُىأۚۡ إٌِ يكَُىَىُاْ فقُسََاءَٓ يغُأ ٍَ يِ هِحِي ىَٰ يُِكُىأ وَٱنصََٰ ًَ ََٰ يَ  يٍِ وَأََكِحُىاْ ٱلۡأ

سِعٌ عَهِيىٞ   هِهِۗۦ وَٱلَلُّ وََٰ  فضَأ

Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.9 

                                                             
8 Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan, jurnal, h, 337. 
9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya.  
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Dalam pelaksanaan pernikahan tidak sekufu dijelaskan berdasarkan hasil 

observasi di lapangan bahwa pelaksanaan perkawinan yang diimplementasikan di 

kawasan adat Ammatoa ada ketidak sesuaian denga tujuan perkawinan dalam hukum 

Islam, menganalisis lebih dalam substansi dan eksistensi pelaksanaan perkawinan 

dengan berbagai ontologi dan menyelaraskan pendapat pakar Hukum Islam Abdul 

Aziz Muhammad Azzam, dan  Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, dalam bukunya Fiqh 

Munakahat Khibah, Nikah dan Talak yang mengemukakan bahwa dalam ajaran 

agama Islam, sang Ilahi dapat mengankat derajat sesoorang yang telah 

menyempurnakan ibadah nikah dan mengapai nikmat yang sangat dahsyat, tidak 

senada denganinforman inisial AK, bahwa perkawinan beda tidak sekufu dalam 

masyarakat adat Ammatoa tidak dibolehkan bagi perempuang puang dinikahi oleh 

laki-laki golongan ata kalaupun itu terjadi maka mereka diusir keluar dari kawasan, 

kalau perempuannya ata menikah dengan laki-laki puang maka keturunanya 

bercampur (sila), kalau dia sila pada acara-acara adat ataupun acara-acara umum 

lainya dia tidak boleh duduk di bagian atas, yang sila juga ini tidak bisa menikah 

dengan perempuan bangsawan paling tidak dia kawin sesamanya sila atau kawin 

dengan perempuan dari golongan budak, dalam pandangan hukum adat apabila 

menyimak penjelasan dari AK merendahkan derajat sesoorang.10 

History masyarakat adat Ammatoa tentang pelaksanaan perkawinan pernah 

terjadi beberapa tahun lalu di Desa Pattiroang akan tetapi diberikan sanksi kepada 

pelaku dan kelaurga kedua bela pihak, dan sanksi ini berlaku secara sosial dan tidak 

                                                             
10Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khibah, 

Nikah dan Talak,h 39.  
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ada pernah menolak, apabila dia tidak mau didenda maka tidak ada pelayanan adat 

untuk kedua bela pihak dan keluarganya (ninanroangi ripara-paraya)11
 

Senada dengan informan inisial SA  dalam keterangan wawancara bahwa 

pernikahan tidak sekufu antara perempuan dari gologan puang dan laki-laki dari 

golongan ata, ababila hal ini terjadi maka pelaku diperhadapkan dua pilihan tetap 

tinggal bersama keluarga atau pergi meninggalkan keluarga dan kampung halaman, 

masayarakat yang melanggar hukum adat tetap tinggal dan memilih kelaurga dan 

kampung halaman maka perkawinan tersebut dibatalkan dan apabila tetap ingin 

menikah maka dijatuhkan sanksi berupa diusir dari dari kampung dan memutuskan 

tali silaturahmi kepada orang tua dan keluarganya, hal ini tidak dapat ditoleransi, 

senada dengan penjelasan inisial IS pada pembahasan sebelmnya.12 

Hukum adat  Ammatoa menurut  pasang ri Kajang berlaku secara universal di 

lapisan masyarakat, implikasi tentang  larangan pernikahan beda strata (tidak sekufu) 

tidak selaras dengan hukum Islam kerena tidak sekufu (bukan pembatalan pernikahan 

kecuali tidak sekufu karena agama),  dalam kegiatan sosial budak tidak 

diperkenangkan untuk duduk di bagian atas dengan dalil “tala namanai” dia tidak 

berhak duduk di bagian atas selama golongan puang masih berada disekitar kegiatan 

sosial masyarakat, baik berupa kegiatan adat maupun kegiatan sosial pada umumnya, 

sementra hukum Islam menjalaskan kedudukamanusia di mata Allah SWT  hanyalah 

kualitas ketakwaan. 13 

 

 

                                                             
11AK, wawancara, 20 februari 2021 
12Salam, kepala Desa Tanah Toa, wawancara, 23 fevruari 2021.  
13Abd. Kahar Muslim, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Cabang Bulukumba, wawacara 21 

februari 2021.  
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B. Dampak Pelaksanaan Perkawinan Tidak Sekufu Menurut Pasang ri Kajang. 

Perkawinan tidak sekufu sebagaimana dijelaskankan di atas, akan 

mempegaruhi dinamika sosial dalam kehidupan sehari-hari baik dari psikologi sosial 

maupun sanksi sosial dan bahkan pada keturunan oleh karena itu berdasarkan hasil 

penelitian dilapangan dari beberapa informan yang telah saya kumpulkan sangat 

merasakan efek dari pelaksanaan perkawinan menurut IB: 
Injo punna nakke nukuta’nang bateku attappa mae rie ataya nu kodikedde, 
kusa,ring lancaritai mingka numpentin antuke iaka isse kedde nusanna 
pa’ris’na bungasa battu ri bungasakku antappa punna nikua dampa’na iya 
bungasa battu ri bahinengku allante ri matoangku talarie nikua nike puang 
jari papaunna tau nakua ia inakke iya tatta to’ja anjari karaeng punna ri 
kampongku ri bone minka punna attappa,a kunni mae tattatojja nisuro-suro 
kabahine nukubattuia ata kabattuanna, injo pole punna nikuangaga laku 
allei’i kialengku hatang to’ikanasaba aturanga tosse kunni mae nampa pole 
rie,mo anakkuu, mingka injo ana’kku tatta to’ji sila. 
Artinya: 
bahwa pelaksanaan pernikahan tidak sekufu itu sangat memperihatinkan selain 
dari pada membedakan implementasi dalam proses pelaksanaanya perkawinan 
tidak sekufu itu mempengaruhi keturunan dan psikologi sosial karena setelah 
melangsungkan pernikahan sebagai seseorang suami walaupun dari keturunan 
petta yang berasal dari salah satu marga yang ada di kabupaten bone akan 
dihilangkan status marga sebagai petta seperti hal yang terjadi kepada saya 
yang berasal di bone, saya akrab disapa petta Ibba setelah menikah dengan 
perempuan yang berstatus ata yang bernama Kami maka saya hanya disapa 
dengan panggilan Ibba, kemudian perlakuan masyarakat kepada saya 
memposisikan sebagai budak, betul secara strata sosial hanya sebagai 
seseorang suami yang beristri budak tetapi perlakuan yang harus dipikul 
adalah layaknya sebagai seorang budak, dari sudat pandang kemanusiaan saya 
sebagai suami yang beristri budak sangat tidak sepantasnya diberlakukan 
seperti ini karena nilai-nilai etika sosial yang tidak saya dapatkan, dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam budaya atau adat istiadat masyarat adat Kajang 
sebagaimana yang dijelaskan menurut pasang riKajang seorang puang di 
dalam strata sosial Kajang atau seorang petta, saya sebagai seorang suami 
yang berasal dari kabupaten Bone mengikuti ketetapan yang telah menjadi 
budaya dan doktrin adat yang telah diterapkan jauh-jauh sebelum pelaksanaan 
pernikahan saya berlangsung.14 

Menurut KM’ 
Punna ijo tuhusengku nunimana nisuroa jari punna tau carita pantarang  
hatangki lalarro kanasaba manakku nakke apakunjoa, anra, tojjaki abbangsa 
puanga mingka tala ma’ringki inakke punna labbangsa’a puanga rihattungku 

                                                             
14Ibba, Korban  perkawinan tidak sekufu, wawancara, 9 februari, 2021, pukul 11:30, Wita.  
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bunting nimangei rolo ana’ pua’ku angera simang mingka punna puangkuo 
angkua iyo tarimami nampa to’mi nipanjari, peunna injo nikuangaga 
pappisa;ring kodi tojji kede pappisa;ringku mingka lanikurami. 

Artinya: 
Kalau keteurunan saya memang sudah menjadi kewajiban untuk 
diperntahkan dan mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh “puang”  
kalau ada cerita-cerita yang berkembang di luar sana yang terkait dengan 
kewajibanku maka saya tidak bisa marah dan sebenarnya saya juga ingin 
merdeka selayaknya mereka (puang) dan juga waktu saya menikah saya 
terlenih dahulu menunggu persetujuan dari keuarga ”Puamg” setelah itu 
baru dilaksanakan pernikahan, soal perasaan pastinya terbebani.15 

Menurut CB  
 Inakke padangkuji kuurang abbatang tau, punna inakke simbangsakuji 
kuurang siurang riolo lappadaji punna puang lattappa mae, mingka punna 
se,re kasukkurang punna puang lantappaiki akkulleki napahua abbaho tana, 
akkuleki napansulu anjari ata mingka tatta tojjaki anjari tau lappara.16 
 
Artinya: 
 
Saya menikah sesama budak, kalau persoalan pelaksanaan dala perkawinan 
kurang lebih kalau misal “puang” yang ingin memperistri budak, cuman 
letak perbedaanya adalah kita berpotensi dibebaskan dari perbudakan dan 
anak-anak kita jadi orang biasa.17 

 Dari penjelasan informan melihat dampak perkawinan tidak sekufu sangat 

fatal dalam penerapan kehidupan sehari-hari bagi golongan ata di masyarakat 

Ammatoa, dengan berbagai ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang 

mereka terima, dalam penjelasan informan inti tentunya mengharapkan perlakuan 

yang sama dari masyrakat atau perlakuan yang sama di mata hukum (equality before 

the law), setelah ditelusuri lebih jauh ternyata dampak dari pada implementasi 

pelaksanaan perkawinan tidak sekufu berbeda dengan hukum Islam tentang 

perkawinan dan kedudukan manusia di mata Allah SWT bahwa kodrat semua 

manusia berasal dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya, sadar atau tidak yang 

                                                             
15KM, pelakuPelaksanaan Perkawinan tidak sekufu, Wawancara, 21 februari 2021.   
16CB, Budak, Wawancara, 22 februari 2021.  
17 CB, Budakan, Wawancara, 22 februari 2021. 



79 
 

mebedakan manusia di mata Allah SWT adalah ketaqwaan sesoorang sebagaimana 

dijelaskan dalam firman Allah QS Al-hujarat: 13.18 

ٍ ذكََسٖ وَأَُثىََٰ  كُى يِّ ََُٰ أٓيَُّهَا ٱنُاَسُ إَِاَ خَهقَأ سَيَكُىأ عُِدَ  يََٰ ٌَ أكَأ  إِ
كُىأ شُعىُبٗا وَقبَاَئِٓمَ نِتعَاَزَفىُٓاْۚۡ ََُٰ وَجَعهَأ

ٌَ ٱلَلَّ عَهِيىٌ خَبِيسٞ   كُىأۚۡ إِ قىََٰ  ٱلَلِّ أتَأ
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.19 

 

Menurut GP: 
 Punna ata iya labunti mae tatta talakkulle punna nahine puang buru,ne ata 
mingkajia punna bahine atapuang buru,nea ma’ringji injomi nikua nabai 
tedongna nadongkoki dongkokanna punna kamaengmaenganna na’ra 
naspansulu ana’na akkulleji punna rie pakullena, minka punna ata buru’ne 
napuang bahinea nipalampai pantarangkampong nipatoppangi’i kampong, 
punna dampa’na lanikuta,nang ataya nagauangi passuroangna puangna 
nipa’maraengangi kanre-kanrena ataya na puanga lalang ngase’mi injo 
pa’buntingan. 

Artinya  
Kalau budak ingin dinikahi oleh laki-laki puang itu dibolehkan dalam 
pasang ri Kajang istilah ini yang biasa disebut dalam istilah nabai’i 
tedongna (jadi penuntun untuk perempuan yang berstatus Ata) dan 
perempuan yang berstarata sosial puang  yang ingin menikah denganya 
sementara calon suaminya budak maka itu yang tidak dibolehkan istilah ini 
biasa disebut dalam istilah dipimping oleh budaknya, adapun dampaknya 
dari pernikahan tersebut  ia harus menerima pembeda antara ata dengan 
puang dan tidak mendapatkan persamaan kedudukan dalam kegiatan sosial 
maupun dalam kegiatan adat dan budaya masyarakat Ammatoa termasuk di 
dalamya ialah perkawinan.20 

 
 Menurut Ismail S.ip bahwa: 
Punna ata labunting rie ana’ buru’nenna ataya labunting labunting mange ri 
ana’ puanna talaa’ringi punna nihoja pasanga ri kajan, iajia punna ana’ 
buru’nenna puang labunting mange ri ana’bahinenna ataya anrejja 
nanggura mingka injo kahajuanna nipa’bangsaji pabbutinganna atay, 
mingka punna rie anak bahine puang na’ara mange ri ana’na buru’nenna 

                                                             
18Abdul Muid Nawawi, kesamaan derajat manusia menurut Islam, Repoblika .co.id, 25 juni 

2019.  
19 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya. 
20GP, wawancara, 7 februari 2021, Pukul 18:00 WITA  
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ataya nalarie duta nispainroi mange ri bahine nisuro ammile iamintu 
papileangi . 

a. Nisuro ammile iakanapile tau toana iaereka kampongna  
b. Iareka napile bu’ne nangaia. 

Punna napilei tau toana iareka kampongna talanijariangi pabbuntinganga 
mingka punna napilei buru’ne nangaia nipalampai rikamponga pantarang 
kampongi bunting minka talanitarimami amminro ri bija-bijanna nampa pole 
nipahambaimi tuka, nikahurangmi ahunna. Punna carita karinganggan 
kurasai ringan kalemi injo pappajarana kanasaba maingmi nampariolo 
nipaungi pasanga siurangan pappanjara, kanasaba punna pasangga riKajang 
naanre nahattala pappanjarana laloasaji taua aggaukangi nusala iaminjo 
nurie,a lalang asang riKajang21 

Artinya: 
seketika budak ingin melangsungkan pelaksanaan pernikahan perempuan 
yang berstarata sosial puang maka pernikahan itu tidak dibenarkan menurut 
Pasang ri Kajang bilamana perumpuan adalah puang dan laki laki adalah ata, 
kalaupu ada laki-laki yang strata sosialnya puang dan ingin menikah dengan 
status sosialnya budak itu dibenarkan akan tetapi keturunanya akan menjadi 
sila dan perlaksanaan pernikahan mereka tetap akan mengikuti kebiasaan 
pernikahan yang terapkan oleh masyarakat yang berstatus budak sekalipun 
mempelai laki-laki adalah puang, bila mana ada perempuan yang ingin 
dinikahi oleh laki-laki yang berstatus budak maka dikembalikan kepada 
perempuan untuk diberikan pilihan adapun pilihanya adalah: 
 
a. Tetap memilih laki-laki yang ingin menikahinya. 

Jika perempuan tetap untuk meimilih menikah dengan calon suamin yang 
berstatus strata sosial ata maka perempuan tersebut diusir dari kampun 
dan dianggap tidak pernah ada, kemudian dia tidak berhak kembali di 
kawasan adat dan sama sekali tidak mendapatkan haknya sebagai anak 
dari orang tuanya, baik itu warisan dan sebagainya. 

b. Memilih orang tua dan kampung halamanya. 
Jika perempuan memilih tetap tinggal bersama degan orang tua serta 
keluarga di kampung halamanya, maka pernikahan tersebut dibatalkan.22 

Masyarakat adat Ammatoa dikenal beberapa poin yang mengatur tentang  

sanksi adat berupa: 

1. Pokok babbala (saksi berat). 

2. Tangga babbala (sanksi sedang) 

3. Cappa babbala ( saksi ringan) 

                                                             
21 Is, Wawancara, 10 februari 2021. 
22Is Wawancara, 10 februari 2021 
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 Saksi dapat diperuntuhkan kepada masyarakat kawasan adat Ammatoa salah 

satunya bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan dari perempuan golongan 

puang dengan laki-laki golongan ata ialah pokok babbala, sanksi adat ini tidak dapat 

ditoleransi dan berlaku bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan hukum adat.23 

Menurut Ismail dalam pandangan kemanusiaan dalam pemberian sanksi 

kepada perempuan yang hendak melanggar aturan adat adat menurut Pasang ri 

Kajang disekitar pelaksanaan perkawinan adalah24 

a) semua masyarakat adat terdahulu telah diberikan pemahaman dan 

pengatuhan tentang adat budaya serta sanksinya. 

b) perempuan yang hedak menikah masih diberikan kesempatan untuk hidup 

diluar kawasan adat Ammatoa.  

c) Dalam aturan adat masih memberikan rekomendasi tempat tinggal di 

seuatu daerah galagang dimana daerah ini adalah khususka bagi masayrakat 

adat yang melanggar aturan adat berupa pernikahan ata dengan puang.25 

Pandangan Ismail S.ip dalam penerapan sanksi adat menurut pasang itu sudah 

benar karena menurut ismail penerapan Pasang ri Kajang tanpa sanksi yang keras itu 

lemah dan masyarakat seenaknya saja melakukan pelanggaran, apalagi sanksi ini 

sudah di atur dalam Pasang ri Kajang sejak pertama kali masyarakat adat Ammatoa 

mengenal Pasang ri Kajang,ironisnya lagi menurut  Budi selain dari pada budak 

dibatasi ruang gerak dan selalu mendapat intervesi dari puang yang membelinya, 

budak juga dapat dijadikan sebagai mahar yang apabila ana’ pua’ya ingin menikah, 

menurut Budi bahwa diwaktu kakeknya menikah yang dijadikan mahar adalah 

                                                             
23Is, wawancara, 10 februari 2021 
24Is, wawancara, 10 februari 2021  
25 Is, wawancara, 10 februari 2021. 
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seorang peempuan yang bernama R yang bertempat tinggal di dusun U, Desa B, 

Kecamatan Kajang yang termasuk dalam salah satu masyarakat Ammatoa. Perlu saya 

luruskan bahwa keturunan budak yang bernama R inilah yang diangkat jadi budak 

oleh keturunan kelaurga B  itulah sebabnya R dijadikan sebagai mahar dalam 

perkawinan. Tidak menutup kemungkinan apabila anak cucu B yang melangsungkan 

pekawinan, maka anak atau cucu R kembali dijadikan mahar dalam pelaksanaan 

perkawinan. 

 B menjelaskan bahwa: 
Ianakke boheku riolo i R napassungranggan kanasaba i R maing nahalli 
boheku jari allante kamunnina Ria punna rie tau angkeo’i appallu anggera 
tabe’i ri keluargaku, punna nakuamo boheku a,lampamako nampami a’lampai 
jari punna sallo narie tuhusengku rie kuasangku ampanjari,i sunrang iria 

Artinya: 
saya punya kakek waktu menikah yang dijadikan mahar adalah R, karena 
beliau dan keturunanya adalah budak kakek saya. Olehnya itu, hingga sampai 
sekarang seketika ada masyarakat yang panggil memasak harus ijin dari 
keluarga saya apabila sudah mendapatkan ijin maka baru bisa pergi memasak 
dan apabila tidak maka Ria tidak boleh memenuhi panggilan untuk pergi 
masak dan apabila saya mau atau keturunan saya yang menikah lalu anak 
cucu mereka yang saya jadikan mahar itu saya dan keleuarga punya hak26 

Menurut Ammatoa sebagai pucuk pimpinan adat kawasan adat Ammatoa 

bahwa pelaksanaan perkawinan budak sangat jelas dalam  pasang ri Kajang bahwa 

tidak diperbolehkan seoorang budak (laki-laki) menikah dengan tuang (perempuan) 

karena hal ini melanggar Pasang ri Kajang dan apabila ada masyarakat adat Kajang 

yang melanggar maka saya beserta mentri saya akan menjatuhkan denda berupa 

denda adat berdasarkan ajaran leluhur yang sudah menjadi tuntunan yakni Pasang ri 

Kajang berupa nipahambai tuka, nipelai pantarang kampong (diusir dari rumah dan 

dibuang keluar kawasan kekuasaan Ammatoa. 

                                                             
26Budi, golongan  puang  cucu pelaku yang  menjadikan budak sebagai mahar dalam 

perkawinan, Wawancara, 10 februari 2020, pukul 18:18 WITA.  
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Punna rie taungku anggaukangi nusalaya iareka lasibuntingi buru,ne 
nurie’a tuhuseng ata ri karana nidahui pappajarra ada’ iamintu 
pappajarrana nipahambai tuka nanipela’i pantarang kampong talrie  
pakkamasse ribatang kalenna.  

Artinya: 
Kalau ada masyarakat di bawah kekuasaanku melanggar aturan adat berupa 
melakukan pernikahan dengan laki-laki yang punya garis darah budak maka 
akan dijatuhkan sanksi berat berupa diusir dari rumah dan dibuang k6eluar 
kawasan dan tidak ampun baginya.27 

Kolaborasi feminin dan maskulin dengan soliditas ritual agama yang 

menghalalkan hubungan biologis dan menyatukan rumpung keluarga mempelai 

disebut sebagai perkawinan, hal ini didukung oleh pakar hukum Islam Soemyati, 

dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ialah 

kolaborasi jenis kelamin yang berbeda merupakan simbiosis mutualisme biologis 

manusia dengan ridho logos Ilahi dengan ijab qhabul sebagai bukti ikatan batin 

dengan dalil sakinah mawaddah warahma,28  

Senada dengan penjelesana pakar hukum adat dan budaya Kajang tentang 

defenisi perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mengikatkan diri dalam 

kedua rumpung mempelai keluarga besar dengan mengharap ridho logos ilahi.29 

Pasang ri Kajang menghegomoni hasrat ikhwan dan akhwat yang tidak sekufu 

bercocok tanam secara ilegal, hal ini dapat  berdampak pada perzinahan, hamil diluar 

nikah dan silariang dalam istilah Bugis Makassar, menyebabkan pelanggaran hukum 

adat, tentunya  yang melangsungkan perkawinan tidak sekufu dari perempuan 

golongan puang dan laki-laki dari golongan ata dijatuhkan sanksi berat berupa 

(pokok babbala) yaitu nipahambai tuka dan dikahuran ahungna, (diusir dari rumah 

                                                             
27PP, wawan cara 7 februari, 2021 pukul 15:00, WITA.  
28Soemyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,  h. 9. 
29IM, wawancara, 9 februari 2021.  
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dan dikeluarkan dari anggota masyarakat adat Kajang, tentunya hal demikian tidak 

diinginkan oleh masyarakat dan adat istiadat serta budaya hal ini didukung oleh pakar 

hukum adat Moh.  Koesno bahwa hukum adat dapat diartikan lebih luas  mencakup 

seluruh aspek kehidupan sosial baik dalam pelaksanaan perkawinan dan filosofi 

kehidupan manusia dari ontologi dan perilakunya sebagai representatif adat istiadat 

sebagai tindakan dinamis masyarakat secara sistematis berdasarkan ijtihad yang 

relevan dengan sosio cultural kemudian terakumulasi sebagai aksiologi logos ilahi, 30 

Selain itu, dampak perkawinan tidak sekufu dirasakan langsung oleh 

masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Ibba’ bahwa dampak yang dia rasakan 

setelah melangsungkan perkawinan beda strata ialah sepanjang pergaulan sehari-hari 

ada batasan yang dirasakan dan keharmonisan dalam pergaulan yang apabila 

berkumpul dengan kerabat dan tetangga kadang strata yang dijadikan bahan lelucon 

padahal itu seharusnya berkaitan dengan etika. Diluar dari pada perkawinan sangat 

berpengaruh pada potensi intelektual yang dimiliki oleh kelompok ata yang 

seharusnya di berdayakan seperti mengimplimentasikan ilmu keagamaan di majelis 

ilmu, yang pada umumnya dilakukan di masjid seperti menyampaikan ukhuwah 

Islamia untuk mendakwakan Islam, tetapi dengan keterbatasan ruang gerak yang 

mengharamkan untuk menyalurkan di atas mimbar karena notabene ata tidak bisa 

duduk atau berdiri di atas mimbar seketika puang di duduk di hadapan mibar.31 

Mitologhy perkawinan tidak sekufu merupakan problematika sosial sehingga 

dalam perspektif teologi Islam memandang bahwa sebab adanya larangan perkawinan 

tidak sekufu merupakan akibat  dari penyakit masyarakat, sebagaimana dijelaskan 

                                                             
30Sutarman, ketua DPK KNPI Kecamatan Kajang, wawancara 10 februari 2021, pukul 8:00 

WITA.  
31Ibba, korban pelaksaan perkawinan tidak sekufu, wawancara 10, februari,13:00 WITA.  
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oleh informan bahwa dampak pelaksanaan perkawinan tidak sekufu kurang berfaedah 

karena starata sosial menghegomoni ruang gerak untuk menyalurkan potensi khasana 

intelektual seorang budak. Oleh karena itu, potensi yang produktif tidak diaktualkan 

karena setiap kegiatan baik itu kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan seperti 

memimpin rapat atau menjadi khatib, khusus golongan budak tidak benarkan oleh 

adat sebagai mana pasang ri Kajang bahwa ata takallue rate na puangna raha (budak 

tidak bisa berada pada posisi di atas sementara bangsawang di depan budak). Hal 

demikian diamtzalkan dalam perkawinan tidak sekufu bahwa dalam kegiatan sosial 

untuk menjadi khatib saja seoorang budak tidak diperkenankan jadi pemimpin apalagi 

dalam hal perkawinan tidak sekufu antara perempuan puang dengan laki-laki ata 

dengan dalil seorang suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga.32 
 

C. Pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan tidak sekufu menurut 

pasang ri Kajang. 

Hukum Islam menjujung tinggi harkat dan martabat manusia serta 

mengangkat derajat dan menjadikan kebutuhan manusia sebagai ibadah seperti 

perkawinan, di samping perkawinan merupakan kebutuhan biologis juga merupakan 

ibadah bagi ummat Islam. Selain daripada itu perkawinan merupakan pencetak 

generasi peradaban, neraca masyarakat tentang perkawinan beragam adat istiadat dan 

budaya, terkhusus perkawinan tidak sekufu menurut masyarakat kawan Ammatoa 

dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh informan inisial HR 

bahwa prosesi yang diterapkan oleh masyarakat Ammatoa banyak yang tidak selaras 

dengan hukum Islam, misalnya perkawinan tidak sekufu, hukum Islam tidak 

menganggap sekufu sebagai syarat sah perkawinan, berbeda dengan pasang ri Kajang 

                                                             
32 IB, korban pelaksanaan perkawinan tidak sekufu  
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yang mengimplementasikan larangan pernikahan beda kasta, sadar atau tidak isi  

pasang ri Kajang secara tidak langsung sekufu dianggap sebagai syarat sah.33 

Walaupun sebagian masyaakat sadar bahwa perkawinan tidak skufu yang 

dimaksud oleh pasang ri Kajang tidak sesuai dengan hukum Islam, tidak mentasdiq 

sekufu sebagai alasan pembatalan perkawinan, pendapat ini didukung oleh Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 61 ayat 2 yaitu tidak sekufu tidak dapat dijadikan sebagai 

alasan untuk mebatalkan perkawinan.34 

Melihat dari dua sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan 

perkawinan perempuan dari golongan Puang dengan laki-laki dari golongan Ata  

bertentangan dengan hukum Islam. Karena tidak ada laranagan dalam hukum Islam 

tentang adanya pernikahan tidak sekufu kecuali, tidak sekufu karena agama. 

seharusnya masyarakat adat Ammatoa mengutamakan hukum Islam sebagai pedoman 

dalam pernikahan dan hukum Islam diunifikasi dalam pasang ri Kajang agar tidak 

terjadi diskriminasi terhadap masayarakat, walaupun status budak tetap eksis tetapi 

dalam hal perkawinan sekufu tidak bisa dijadikan alasan yang kuat serta tidak dapat 

membatalkan pernikahan selama mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ridho 

pernyataan ini seanada dengan kompilasi hukum Islam tentang pernikahan.35 

Penjelasan di atas di dukung oleh penelitian terdahulu, dalam jurnal yang 

ditulis oleh Uswatun Khasanah, mengemukakan bahwa Kafaah merupakan hal yang 

esesial dalam pernikahan, keberadaan kafaah dianjurkan oleh agama Islam untuk 

menentukan calon pasangan, akan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, 

artiya sah atau tidak tidaknya pernikahan tidak tidak bergantung pada persamaan 

                                                             
33 H, wawancara 18 februari 2021 
34KHI,  
35H, wawancara, 2 februari 2021,    
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antara suami dan istri, kecuali dalam hal agama, pernikahan mereka tetap sah 

menurut hukum walaupun tidak sepadam antara suami dan istri. Dan bukan berarti 

kedua bakal calon penganting ditiadakan haknya untuk menerima atau menolak 

pernikahan, akan tetapi jika para pihak menggugurkan haknya maka, perkawinan 

tersebut sah dan kedua belah pihak tentunya mengapai tujuan pernikahan yakni 

keluarga Sakinah mawadah warahma.36 

Berbeda dengan pandangan inisial nama JM tentang proses perkawinan tidak 

sekufu menurut pasang ri Kajang dalam perspektif hukum Islam, mengemukakan 

bahwa proses pelaksanaan perkawinan di masyarakat adat Ammatoa, menurutnya 

tidak ada pertentangan karena itu merupakan akulturasi hukum adat dan hukum 

Islam, puang  JM berpendapat bahwa hukum Islam sesuai dengan budaya yang 

dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Ammatoa mengikuti 

kebudayaan yang berkembang sesuai dengan perkembagan zaman, ini disebabkan 

oleh adanya perkawinan beda budaya (akultarasi budaya) dimasa lampau sehingga 

tingkat kegengsian masyarakat ikut berkembang, karena masing-masing di antara 

kedua bela pihak ingin melestarikan budaya dan menerapkan dalam kehidupan 

sehari-harinya sehingga dari perkawinan beda budaya ini diramu dan dikembangkan 

sampai melahirkan budaya baru, yang dapat diterima oleh masyrakat secara universal 

kemudian diimplemantasikan secara turun temurun. Jadi kebudayaan yang nampak 

sekarang itu merupakan akulturasi budaya dan akulturasi hukum adat dengan hukum 

Islam.37 

                                                             
36 Uswatun  Khasanah, Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif Quraish Shihab dan Fiqh empat 

mazhab, h. 129. 
37JM, Tokoh Agama, Wawancara, 19, februari 2021.  
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Implementasi perkawinan tidak sekufu menurut hukum adat Ammatoa, secara 

tidak langsung bertentangan dengan kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 61 ayat 2 

menjelaskan dengan tegas bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk 

membatalkan perkawinan, dalam kompilasi hukum Islam pun tidak memberikan 

batasan bahwa sekufu yang dimaksud di sini dari golongan laki-laki berasal dari kasta 

yang rendah atau perempuan dari golongan kasta yang tinggi. 38  

Hukum Islam menganjurkan hukum adat untuk dilestarikan agar tetap hidup 

dan eksis, karena hukum adat dapat dijadikan dasar pertimbanagan untuk menetukan 

hukum, selama hukum adat yang berlaku tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan 

Al-Hadits, terkecuali hukum adat yang lestarikan oleh mayarakat tidak seiring dengan 

hukum Islam itu sendiri. Di antaranya hukum adat yang mengatur tentang perkawinan 

sebagaimana dalam pelaksanaan perkawinan di Kawasan adat Ammatoa yakni 

perkawinan tidak sekufu, selain itu, hukum Islam mengingikan pernikahan 

dipermudah seketika mempelai perempuan dan mempelai laki-laki sudah dianggap 

mampu untuk melakukan pernikahan. Sementara pengecualian dalam pernikahan 

laki-laki starata sosial budak tidak oleh menikah dengan perempuan puang, perlu kita 

sadari bahwa tujuan pernikahan baik dalam hukum Islam maupun hukum adat yaitu 

mengharapkan ridho Allah SWT, tidak lain daripada untuk membentuk keluarga 

sakinah mawaddah warahmah dan memperoleh keturuan serta menyatukan kedua 

keluarga besar dan menciptakan keharmonisan di antara kedua mempelai karena 

Allah SWT. seharusnya tidak sekufu yang dijadikan alasan pembatalan pernikahan 

tidak boleh terjadi karena seoorang anak yang saling mencintai berpotensi melakukan 

                                                             
38 JM, Wawancara, 19, februari 2021. 
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perzinahan yang mengakibatkan hamil di luar nikah, hal ini dapat memicu komplik 

terhadap keluarga kedua bela pihak.39 

Pernyataan yang dikemukakan oleh JM tidak senada dengan pendapat 

informan inisial Abd KM, yang berpendapat dalam keterangan wawan cara, bahwa 

manusia pada dasarnya di mata Allah SWT.   Secara substansial semua manusia sama 

dan sama-sama berasal dari adam dan hawa akan tetapi Ammatoa selaku pucuk 

pimpinan adat tidak merestui niat suci  Abd. KM dengan alasan bahwa ketika 

perbudakan atau budak dihilangkan maka tidak ada yang bisa diperintah dan tidak 

ada yang selesaikan peekerjaan budak, menganalisis makna dari pada niat 

membebaskan budak dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam 

perbudakan dan budak di masyarakat adat Ammatoa tidak senada dengan hukum 

Islam40 

Sementara pakar hukum Islam Dr. Saleh Ridwan Wakil Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Makassar yang mengemukakan bahwa 

perkawinan tidak sekufu yang dimmplementasikan pada masyarakat adat Ammatoa 

dalam pandangan hukum Islam bertentangan dengan prinsip sekufu dalam pernikahan 

menurut hukum Islam yakni kewajiban dan anjuran sebagai berikut: 

a. Prinsip Sekufu sebagai kewajiban. 

Sekufu dalam hal agama merupakan sesuatu hal yang wajib karena dalam 

pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam berbeda agama diharamkan 

untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana firman Allah SWT 

b. Prinsip sekufu sebagai anjuran. 

                                                             
39 JM, Wawancara, 19, februari 2021. 
40Abd. Kahar Muslim, wawancara, 20 februari 2021  
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Sekufu merupakan anjuran adalah kecantikan, harta, kekayaan, usia, nazab, 

mengapa sekufu dianjurkan dalam menentukan pasangan karena beropotensi 

memicu konflik dalam rumah tangga nantinya berakibat fatal kepada 

keharmonisan rumah tangga, didukung oleh pendapat jumhur ulama kafaah 

bahwa dalam hukum Islam sekufu dasar pentimbagangan untuk menjadi 

dasar pertimbangan mempelai menentukan sikap dalam melangsungkan 

pernikahan, agar kedua bela pihak tidak merasa berat menerima mempelai 

laki-laki sebagai suami dari mempelai perempuan.41 

Pandangan Dr. Saleh ridwan sependapat dengan Dr. Hj Fatimah M.Ag. selaku 

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negri Makassar 

mengemukakan bawha pada masa rasulullah memang pernah ada perbudakan  akan 

tetapi pernah dilakukan secara evolusi penghapusan budak dalam Islam karna 

dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia akan tetapi pada pelaksanaan 

pernikahan tidak sekufu bukan karena agama dalam hukum Islam kemulian manusia 

tidak dikaitkan  manusia dari starata sosiol, dan dikuatkan oleh Firman Allah SWT 

Qs : Al-Israa: 70.  

هُ  ََُٰ تِ وَفضََهأ ٍَ ٱنطَيبََِّٰ هُى يِّ ََُٰ سِ وَزَشَقأ بحَأ بسَِّ وَٱنأ هُىأ فيِ ٱنأ ََُٰ هأ ًَ ُاَ بَُيِٓ ءَادوََ وَحَ ىأ عَهىََٰ ۞وَنقَدَأ كَسَيأ

ضِيلٗٗ   ُاَ تفَأ أٍ خَهقَأ ًَ  كَثِيسٖ يِّ

Terjemahan: 
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan.42 

                                                             
41 Saleh Ridwan, Wakil Dekan Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negri 

Makassar, Wawancara, 1 Maret 2021,   
42Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya.  
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 Dari berbagai pandangan tokoh adat dan pakar hukum Islam tentang 

pelaksanaan perkawinan masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda 

seperti pakar hukum Islam berbeda pandangan dengan  pakar hukum adat Ammatoa 

tentang perkawinan tidak sekufu sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

perkawinan tidak sekufu menurut pasang ri Kajang tidak selaras dengan hukum 

Islam, aksiologi pasang ri Kajang  mengdiskriminasi dan mengintimidasi golongan 

ata, dalam hukum Islam dianggap bahwa pasang ri Kajang tentang pernikahan 

mempersulit masyarakat dari golongan ata maupung puangdalam pernikahan dan 

menghambat menghalag-halangi masyarakat untuk menyempurnakan salahsatu ibdah 

yakni ibadah pernikahan, perbedaan pendapat ini dipertegas oleh pakar hukum Islam 

Hilman hadi kususma dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 61 dan 

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat .43 

 Perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan hukum Islam dan representatif 

pasang ri Kajang ialah haramnya pelaksanaan perkawinan laki-laki dari golongan ata 

dengan perempuan dari marga puang sementara dalam hukum Islam sebagaina 

dijelaskan pada penjelasan sebelumya bahwa tidak sekufu bukan seuatu yang haram 

akan tetapi tidak sekufu merupukan sebatas anjuran dalam memilih pasangan karena 

diangap berpotensi memicu komplik dalam rumah tangga, senada dengan peendapat 

Dr. Saleh Ridwan bahwa pelaksanaan perkawinan dalam hukum adat bertentangan 

dengan hukum Islam, pendapat ini dikuatkan oleh Firman Allah SWT Qs:An-Nur:32. 

ُهِِىُ ٱلَلُّ   أٍ عِباَدِكُىأ وَإيَِائِٓكُىأۚۡ إٌِ يكَُىَىُاْ فقُسََاءَٓ يغُأ ٍَ يِ هِحِي ىَٰ يُِكُىأ وَٱنصََٰ ًَ ََٰ يَ  يٍِ وَأََكِحُىاْ ٱلۡأ

سِعٌ عَهِيىٞ   هِهِۗۦ وَٱلَلُّ وََٰ  فضَأ

Terjemahnya: 

                                                             
43 Kompilasi Hukum Islam 
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.44 

Menuru wahid haddade selaku sekertaris fatwa hukum Info Com. Majelis 

Ulama Indonesia Provensi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa perkawinan yang 

dilakukan oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam hukum adat itu 

dibenarkan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, berkenaan dengan 

perkawinan menurut hukum adat masyarakat Tanah toa yang berpendapat bahwa 

sekufu adalah salah satu syarat perkawinan dan sekufu merupakan alasan-alasan 

pembatalan perkawinan dan perkawinan yang tidak sekufu dari starata sosial 

mempelai laki-laki adalah budak (ata) melangsungkan pernikahan dengan perempuan 

dari starata bangsawan (puang) maka pernikhana terebut dalam perspektif hukum 

adat kawasan Ammatoa bertntangan dengan pelaksanaan perkawinan dalam 

perspektif hukum Islam, karena di dalam hukum Islam perkawinan tidak sekufu itu 

memng dianjurkan dan Islam mengajarkan kita memilih perempuan dengan empat 

perkara yaitu memilih menikah perempuan karena kecantikanya, hartanya, 

keturunannya akan tetapi nikahilah perempuan karena agamnaya sebab dalam agama 

mencangkup ketiga perkara yakni harta, kecantikan dan nazabnya.45  

Menurut wahid haddade pernikahan dapat dibatalkan atau tidak boleh 

dilangsungkan apabila salah satu dari kedua bela pihak dalam berbeda agama dalam 

perspektif Hukum Islam dan dikuatkan oleh konpilasi hukum Islam dalam pasal 61 

ayat 2 bahwa tidak sekufu tidak dapat alasan untuk mencegah perkawinan kecuali 

tidak sekufu dalam agama, senada dengan pedapat Dr. Hj. Fatimah, S,Ag, M,Ag. 

                                                             
44Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya. 
45Wahid Haddade, sekertaris Bidang Fatwa Info Com. Majelis Ulama Indonesia Provensi 

Sulawesi Selatan, wawancara 23  April 2021. 
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Selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang mengemukakan bahwa dalam 

perkawinan sekufu hanya sebatas anjuran dalam perkawinan dan tidak dapat dijadikan 

alasan untuk membtalkan  perkawinan karena anjuran merupakan yang tidak prinsipal 

berbeda dengan tidak sekufu dalam hal agama.46
 

Senada dengan jumhur ulama tentang kafaah sebagai dasar pertimbangan 

bahwa dalam hal pernikhan perlu adanya beberapa pertimbagan dalam memutuskan 

untuk memilih calon baik itu calon Istri atau calon suami demi menjaga kehormatan 

dan beberapa hal yang berfaedah untuk kelangsungan keturunanya. Senada dengan 

Wahid Haddade selaku pakar hukum dari sekertaris hukum info.com  Majelis Ulama 

Indonesia Provensi Sulawesi-Selatan (sekertarsi Bidan Hukum MUI Prov. SUL-SEL) 

yang mengemukakan bahwa proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarkat hukum 

adat Ammatoa bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena masyarakat hukum 

adat Ammatoa dapat menganalisis hukum adat dalam pandangan hukum Islam 

tentang pernikahan tidak sekufu.47 

Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum hukum Islam datang sebagai agama 

yang terakhir  dan juga sebagai penyempurna dari pada agama yang datang 

sebelum agama Islam. maka kehadiran hukum islam di tengah-tengah masyarakat 

mampu menyapa dengan ramah kultur, struktur dan sistem hukum yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat, (hukum adat). Kehadiran hukum Islam di Indonesia 

Kembali menjadi akulturasi (proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan 

karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi) yang melahirkan 

kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam di Indonesia, bukan berarti dengan 

                                                             
46Fatiamah, wawancara 20 Maret  2021.  
47 www.idntimes.com 20 desember 2020  

http://www.idntimes.com/
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masuknya kebudayaan Islam di Indonesia bukan berarti Kebudayaan kultur 

masyarakat adat hilang di Indonesia .48 

Dewasa ini, perkembangan hukum Islam sangat pesat di Indonesia dan dapat 

diterimah sebagai tuntunan ummat manusia dan mengkolaborasikan hukum adat 

dan hukum Islam, akulturasi hukum adat dan hukum Islam seharusnya meciptakan 

budaya baru dalam masyarakat yang tidak bersinggungan di antara keduanya 

seperti pada implementasi perkawinan menurut hukum adat Ammatoa dan hukum 

Islam, perbedaan implementasi perkawinan dalam dua sudut pandang berlum 

terakomodir dalam substansi system hukum  dimana system hukum adat 

Ammatoa, pada prisipnya perbedaan strata sosial sebagai prinsip sementara hukum 

Islam mennganggap tidak sekufu dalam strata sosial sebagai anjuran dalam 

perkawinan, dalam hal ini tentunya perbedaan starata sosial semestinya hanya 

sebatas anjuran dalam perkawinan selama mempelai dan keluarganya ridho 

sebagaimana dijelaskan pada penjelasan sebelumnya dan hadis yang riwayatkan 

oleh HR. Bukhari: 

هسيسَةَ زضي الله عُه عٍ انُّبيِِّ صهىّ الله عهيه وسهىّ عٍ أبي  

   قالَ 

ٍِ تسَِبَتْ يَ  ي انِهَا، وَنِدِيُِهَا، فاَظْفسَْ برِاَتِ اندِّ ًَ انِهَا، وَنِحَسَبِهَا، وَجَ ًَ سْأةَُ لِۡزَْبَعٍ نِ ًَ ُْكَحُ انْ ُ داَكَ ت  

 Artinya  
Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu 

dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, 
dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi 
perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu 
akan selamat." (HR. Bukhari Muslim). 

 

                                                             
48Limyah Al-Amri, Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal, Jurnal, Vol, 11, No. 2, Stain Pare, 

2017, h. 192.   
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 Akulturasi hukum adat dan hukum Islam merupakan solusi untuk 

menciptakan keharmonisan sosial dalam masyarakat tanpa ada ada hak masyarakat 

yang dikebiri, persamaan hak masyarakat yang dikemiri yang dimaksud adalah 

pengecualian dalam menetukan pilihan pasangan. Oleh karena itu sangat tepat Ketika 

hukum adata diselaraskan oleh hadis HR. Bukhori dalam memilih pasangan.   
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai leteratur dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

landasan teori sebagai dasar untuk melakukan peneletian di lapangan sehingga 

dapat diberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan tidak sekufu 

menurut pasang ri kajang dalam prespektif hukum Islam adalah sebabagai 

berikut: 

1. Proses pelaksanaan perkawinan tidak sekufu yakni perkawinan ata dengan  

Puang, berdasarkan analisis penelitian di lapagan megemukakan bahwa 

proses pelaksanaan perkawinan tidak sekufu. Membenarkan apabila 

pelaksanaanya dilakukan oleh marga lak-laki adalah puang dan perempuan 

dari marga ata dan apabila sebaliknya mempelai perempuan adalah 

Puangdan mempelai laki-laki adalah ata maka tidak diporbelahkan karena 

dianggap bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. Proses 

pelaksanaan pernikahan tidak sekufu menyebabkan diskrisminasi dan 

intimidasi terhadap golongan ata karena tidak dapat diperlakukan sama di 

mata hukum (equality bee foure the law). 

2. Dampak dari pelaksanaan perkawinan tidak sekufu terhadap masyarakat 

golongan ata berdampak pada psikology masyarakat budak. Karena budak 

di kawasan hukum adat Ammatoa tidak mendapatkan perlakuan sama 

secara sosial dan hukum adat, fakta di tengah-tengah masyarakat kawasan 

adat Ammatoa  sampai hari ini masih dipegan teguh yang berdampak pada 

kebebasan bermasyarakat dan secara substansial. Hak asasi manusia untuk 
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mendapatkan perlakuan sama di mata hukum tidak tidak melekat pada 

dirinya terkhusus dalam hal perkawinan. 

3. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan tidak sekufu di 

masyarakat adat Ammatoa berdasarkan observasi di lapagan tidak 

dibenarkan dalam hukum Islam. Karena dalam hal perkawinan masyarakat 

adat Ammatoa  menghukumi sekufu sebagai salah satu syarat wajib untuk 

melangsungkan pernikahan dan apabila tidak mengindahkan hukum adat 

maka kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan diberikan saksi 

berupa hukum adat yakni nikahurang ahunna nanipahombai tana. Dalam 

perspektif Hukum Islam terhadap proses pelaksanaan perkawinan tidak 

sekufu bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan perkawinan 

menurut hukum Islam sekufu bukan syarat wajib dalam perkawinan kecuali 

tidak sekufu yang dimaksud adalah agama. Dikuatkan oleh Kompilasi 

Hukum Islam dalam pasal 61 ayat 2 bahwa tidak sekufu tidak dapat 

dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan kecuali tidak 

sekuffu karena agama. 

B. Saran. 

Dari hasil observasi dilapangan berdasarkan wawancara kepada masyarakat 

dan tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan korban pelaksanaan perkawinan tidak sekufu 

maka dapat saya berikan saran terhadap masyarakat dan petinggi-petinggi adat 

kawasan ammatoa bawa ketidak implementasi perkawinan tidak sekufu menurut 

pasang ri Kajang dengan hukum Islma perlu untuk diakulturasi di dalam system 

hukum yang berlaku pada masyarakat kajang agar kedua hukum adat adat dan hukum 

adat harmonis pada pemberlakuanya. 



122 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 
Abd Manaf.  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. (Jakarta:2015), h.37. 
Abd. Kahar Muslim, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Cabang Bulukumba, 

wawacara 21 februari 2021.  
Abdul Muid Nawawi, kesamaan derajat manusia menurut Islam, Repoblika 

.co.id, 25 juni 2019.  
Abdurrahman . Kompilasi Hukum Di Indonesia. Jakarta : Akademika Presindo, 

1995. 
Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim. Shahih Bukhari. Mesir Darul 

Fiqh 1347 H. 
Abu Bakar, Lastuti.  Revitalisasi Hukum Adat  Dalam Membagun Sistem Hukum 

di Indonesia, Vol, 13 No. 2.  
Adnan. Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang. Jakarta: Yayasan Interaksi 

Beker, 2005. 
Ahmad, Abdul Kadir.  System Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat.  
Ahmad, Baharuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia, Studi Historis 

Metodologis. (Jambi, syaria’ah pers IAIN STS, 2008.    
Ali, Muhammad Daud.  Hukum Islam Pengantar Tata Hukum dan Tata Hukum 

Islam di Indonesia. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014. 
Ali, Zainuddin.  Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. 
Amin, Muliati.  Dakwah Jamaah (Disertasi). Makassar, PPS. UIN Alauddin, 

2010. 
Aminuddin, Slamet Dam Fiqh Munakahat I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999. 
Amiruddin.  Iman Dusun Ululembang,wawancara 27 maret 2020. 

Https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-
pernikahan.html, diakses, tanggal, 12 oktober 2018. Pukul 20. 00 WITA. 

Azwar, Sifuddin.  Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.  
Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.  Fiqh 

Munakahat Khibah, Nikah dan Talak, Remaja Rosda Karya.  
Baharuddin, Tinjauan Hukum Yuridis terhadap Perkawinan di Kecamatan Kajang. 

Tesis. 2017.   
Budi. Golongan  Puang  Cucu Pelaku yang  Menjadikan Budak sebagai Mahar 

dalam Perkawinan, Wawancara, 10 februari 2020, pukul 18:18 WITA.  
Cabe.  Budak.  Wawancara, 22 februari 2021.  
Djazuli, A.   Ilmu fiqh penggalian, perkembangan dan penerapan Hukum Isalm. 

Jakarta, Kencana Pers Prenada Media Grup.  
Endarsawara, Suwardi. Penelitian Kebudayaan :Idiologi, Epistimologi dan 

Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006. 
Fatimah, wawancara 20 Maret  2021.  
Geertz, Clifford. Kebudayaan dan Agama. Yogyakarta, 1993. 
Geertz. Agama Jawa  Abangan Santri Priyai dalam Kebudayaan Jawa. Cet.III, 

Depok, 2017. 
Ghozali, Abdul Rahman.  Fiqih munakahat. Jakarta, Kencana Prenada Media 

Grup, 2003. 
Habai. Pemangkut Adat Ammatoa, wawancara, 9, februari 2021 pukul 8:00 

WITA.  
Hamidi. Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal 

dan Laporan Penelitian. Cet.III; Malang : UNISMUH Malang, 2005. 
Hartati, perempuan wahda Islamia, wawancara 18 februari 2021 

https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-pernikahan.html
https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-pernikahan.html


123 
 

Heryati. Konsep Islam dalam Pasang Ri Kajang sebagai Suatu Kearifan Lokal 
Tradisional dalam Sistem Bermukim pada Komunitas Ammatowa Kajang. 
Gorontalo, Indonesia, 2015. 

Hijjang, Pawennari.  Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali 
Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan.  Jurnal Antropologi 
Indoneia Vol. 29, No. 3, 2005.  

Http://www.sistempengetahuan sosial.com/ di akses pada tanggal 7 Agustus 2019. 
Https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-

pernikahan.html, diakses, tanggal, 12 oktober 2018. Pukul 20. 00 WITA. 
Https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/hukum-pernikahan, 
Ibba.  Korban  perkawinan tidak sekufu, wawancara, 9 februari, 2021, pukul 

11:30, Wita.  
Indra makkulau, Kader Lingkar Hitam Putih Pemerhati Budaya adat Kajang, 

wawancara, 9 februari 2021.  
Ismail S.ip.  Pemandu Wisata Adat dan Budaya Ammatoa, Wawancara, 10 

februari 2021. 
Jamaluddin dkk.  Hukum Perkawinan. Kampus bukit Indah: unimal Pers.    
Jamaluddin Muslim, Tokoh Agama, Wawancara, 19, februari 2021.  
Jaya, Dadang.  “Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu Dalam 

Profesi: Dampak Terhadap Keharmonisan Keluarga,” Jurnal At-Tadbir : 
Media Hukum dan Pendidikan 31, no. 1, January 31, 2021. 

Junus, Mahmuda.  Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi’I, Hanafi, 
Maliki dan Hambali. Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989).  

Jurdi, Syarifuddin.  Sosilogi Islam Masyarakat dan Moderen. Jakarta, Kencana 
Pramedia Grup, 2010). 

Jusri. Toko Pemuda Desa Tanah Towa, Wawancara 8 February 2021: pukul 21 
Wita.  

Kami.  Pelaku Pelaksanaan Perkawinan tidak sekufu, Wawancara, 21 februari 
2021.   

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Cet. VIII; 
Jakarta : Balai Pustaka, 1989. 

Katu, Samiang. Pasang Ri kajang (Suatu Kajian dari Sudut Fenomenologi 
Agama). Jurnal 4, No. 9, Juni 1993. 

Kementerian Agama. Al-Quran dan Terjemahnya. Bogor: PT: Pantja Cemerlang, 
2014. 

Kusuma, Hilman Hadi. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-
undangan Hukum Adat Hukum Agama, Mandar Maju, 2007.  

Maman Kh. Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek. Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2006.  

Mardani. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, Muhammad Daud 
Ali. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014. 

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2007. 

-------. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995. 
Munandar, M. Aris. Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Subtansi 

Menuju Koherensi). Cet. 1; Desa Sidoarjo Kecamatan Pulung Kabupaten 
Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.  

Mustofa, Abdul Wahid.  Hukum Islam Kontemporer. Sinar garfika: 2016.  
Muhtadi, Asep Saeful dan Agus Ahmadi Safei. Metode Penelitian Dakwah. Cet. I; 

Malang: Pustaka Pelajar, 2003.  
Narbuko, Cholid  dan Abu Ahmadi.  Metodologi Penelitian.  Cet.VIII; Jakarta : 

PT. Bumi Aksara, 2007. 

https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-pernikahan.html
https://chacinggingsolz.blogspot.com/2016/07/kafaah-kesetaraan-dalam-pernikahan.html
https://dalamislam.com/hukum-Islam/pernikahan/hukum-pernikahan


124 
 

Nasution, S. Metode Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsinto, 1996. 
Nurcaya.  Kafa’ah dalam prespektif fiqh Islam dan Undang-Undang Negara 

Islam, fakultas Syariah & Hukum SU.    
Nurdin. Wawancara 28, Maret 2021. 
Patimah. Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum 

Nasional. Alauddin Uneversity press, 2014. 
Penalaran UNM. Metode Penelitian Kualitatif” Situs resmi penalaran, 

http//www.penalaran-unm .org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-
metode-penelitian,kualitatif.html (27 November 2015). 

Profil Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Tahun 2019. 
Puto Bolong (Galla Puto), wawancara, 7 januari 2021, pkl 17:00 WTA  
Puto palasa, wawancara, 18 maret 2021.  
Puto Palasa. Kepala Adat Ammatoa, wawancara 28 maret 2021. 
Rajid, Sulaiman.  Fiqih Islam. Jakarta : Attahiriyah, 1993. 
Ramelan Rafida.  Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Moderen, 53. No. 9.  

2013. 
Rasyid, Asbar. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Appassala di Kawasan 

Adat Ammatoa. Alauddin University Press, 2019. 
Riswanto. Implementasi Adat Perkawinantana Toa di Desa Tanah Koa 

Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Jurnal UNM : 2016.  
Rudianto. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Strata antara 

Golongan Ata’ dengan Puang di Kawasan Adat Ammatoa.  Skripsi.  Uin 
Alauddin 2017.  

Rusdiansyah. Sumur dan Budaya Suku Kajang; Kearifan Lokal Suku Kajang.  
Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer, Vol. 2, No. 2, 
2019.  

Salam. Kepala Desa Tanah Towa, Wawancara, 14 maret 2021.  
Salaman, Daramawan.  Sosiologi Desa Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas, 

Penerbit Ininnawa, Makassar, 2016.  
Saldi, Muhammad.  Pengantar Ilmu Hukum, E. 1. Cet. 2; Jakarta: PT Kharisma 

Putra Utama, 2017.  
Saleh Ridwan, Wakil Dekan Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negri 

Makassar, Wawancara, 1 Maret 2021,   
Saleh Ridwan, Wakil Dekan III fakultas Syariah dan Hukum, wawancara, 1 April 

2021,   
Saleh, K. Wantjik. Hukum perkawinan Indonesia. Jakarta Timur. Ghalia 

Indonesia, 1982. 
Sambu, Abdul Haris.  Sejarah Kajang.  Lingkar Media Yogyakarta, 2016. 
Sardari, Ahmad Asif. Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lahamolot di 

Flores Timur Perspektif Hukum Islam, 2019. 
Sekdes Desa Tanah Towa, wawancara 27 Maret 2021.   
Soekarno, Soerjono.  Hukum Adat Indonesia. PT RajaGrafindo persada, 1983. 
Soemyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,  h. 9. 
Soemyati.  Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 

Yogyakarta Liberty 1986.  
Subur, Wardoyo.  Semiotika dan Struktur Narasi. Kajian Sastra vol. 29. No.1, 

Januari, 2005. 
Sugiono.Metode Penelitian Kualitatif.  Edisi III; Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2017.  
-------. Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D. Cet.VI; 

Bandung : Alfabeta, 2008. 
Sukardi. Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya. Cet.IV; Jakarta : 

Bumi Aksara, 2007.  



125 
 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Cet.IV; Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2008.  

Sumitro, Warkum.  Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia. 
Setara Pers, 2016. 

Supranto, J.  Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran ( Jakarta: Lembaga 
Penerbit FE-UI, 1998), h.47. 

Suriani. Tanah Laksana Ibu bagi Suku Kajang. dalam Harian Sore Sinar Harapan 
Edisi 06 Februari 2006.   

Susanti, Eti.  dkk. Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-
mase) dengan Syariat Islam. Jurnal Pena, Vol 2, No. 2, 2016. 

Sutarman, ketua DPK KNPI Kecamatan Kajang, wawancara 10 februari 2021, 
pukul 8:00 WITA.  

Sutrisno, Mudji. Ranah-Ranah Kebudayaan. Kanisius: Yogyakarta. 
Syahbandi, Mahdi. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum, No, 50, 

(2010). 
Syamsurijal, Adhnan. Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan 

Tiada Akhir, dalam Hikmat Budiman, ed., Hak-Hak Minoritas: Dilema 
Multikulturalisme di Indonesia, Yayasan Intereksi Bekerjasama dengan 
Tifa Foundation, Jakarta, 2005.  

Syamsurijal. Islam Patuntung: Temu-Tengkar Islam dan Tradis Lokal di Tanah 
Kajang, AlQalam 20, No. 2, 2014. 

 
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia, Jakarta 2019. 
Taufik, Otong Husni.  Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal, 

V, 5, no. 2, 2017. 
Undang-Undang Dasar 1945.  
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.  
Usman, Husman dan Purnomo Setiady Akbar.  Metodology Penelitian Sosial. Cet. 

IV; Jakarta: PT. Bumi  Aksara, 2001. 
Wahid Haddade, sekertaris Bidang Fatwa Info Com. Majelis Ulama Indonesia 

Provensi Sulawesi Selatan, wawancara 23  April 2021. 
Wignjodipuro, Surojo. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Cet, 8; Jakarta: PT 

Gunung Agung, 1985. 
Www.idntimes.com 20 desember 2020  
Www.idntimes.com 20 desember 2020  
Yudono, dkk. Perspektif Sosio-Kultural Sebuah Kearifan Lokal dalam 

Perencanaan dan Perancangan Kota Makassar. Makassar. Vol.20, No. 1, 
2016.  

Yunus, Muhammad. Perkawinan dalam Islam. Jakarta: PT Hida karya Agung, 
1985. 

http://www.idntimes.com/
http://www.idntimes.com/

