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KATA PENGATAR 

حِين حْوَنِ الره ِ الره  بسِْنِ اللَّه

نْياَ وَالدِّينِ، وَالصهلاةَُ وَالسهلامَُ عَلَ  ى أشَْرَفِ الَْحَوْدُ لِلهِ رَبِّ الْعاَلَوِيْنَ،وَبِهِ نسَْتعَِيْنُ عَلَى أهُُورِ الدُّ

دٍ وَعَلَى الَِهِ وَاصَْحَبِهِ أَ  ا بعَْدُ الْأنَْبِياَءِ وَالْوُرْسَلِيْنَ سَيدِِّناَ هُحَوه جْوَعِيْنَ. أهَه  

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan 

berbagai macam kenikmatan dan rahmat-Nya, terutama nikmat kesehatan dan imam 

dalam bentuk ketekunan dan kesabaran dalam menulis tesis sebagai salah satu syarat 

penyelesaian kuliah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yakni 

tesis yang berjudul “Fenomena dan Implikasi Uang Panai’ terhadap Pernikahn di 

Desa Datara, Kabupaten Jeneponto (Perspektif Dakwah Kultural)”. Tak lupa 

pula peneliti kirimkan shalawat dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad 

saw yakni nabi yang telah berhasil membawa umatnya keluar dari zaman jahiliah 

menuju zaman yang islamiah seperti yang dirasakan saat ini.  

Penyusunan tesis ini merupakan rangkaian tulisan dalam bentuk tesis sebagai 

salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Sosial jurusan/konsetrasi Dakwah dan 

Komunikasi Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri  Alauddin Makassar. 

Proses penyelesaian tesis ini dilakukan peneliti secara teliti dan cermat berdasarkan 

masukan dan arahan dari pembimbing maupun penguji. Namun disisi lain peneliti 

juga masih menyadari bahwa tesis yang peeliti kerjakan ini masih belum sempurna 

secara keseluruhan, baik dari segi metodologi penulisan maupun isi atau konten dari 
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tesis ini, karena itu penulis dengan lapang dada sangat mengharapkan masukan-

masukan, kritikan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. 

Setelah selesainya penyusunan tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah 

membantu serta memberikan support sehingga tugas akhir ini dapat terlaksana 

dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya terutama kepada kedua orangtua peneliti yang telah berusaha keras 

dalam menyiapkan biaya demi lancarnya perkuliahan dan selalu memberi dukungan 

untuk tetap tegar dalam menyelesaikan kuliah sampai bisa diwisuda yakni ayahanda 

yang bernama H. Juha dan ibunda yang bernama Hj. Karannuang yang telah 

membimbing saya untuk selalu semangat dalam belajar, serta Kakanda Suhardi Diri, 

S. Sos, M. Sos. I dan Kartini, A. Md. Kep, yang selalu memberikan saya semangat 

hingga saya bisa menggapai cita-citaku. 

 Tak lupa pula saya mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada pihak 

pengelolah kampus dalam lingkup UIN Alauddin Makassar, diantaranya: 

1.  Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M. A, Ph. D, Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. H. Mardan, M. 

Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Wahyudin Naro, M. Pd, Wakil Rektor III 

Bapak Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M. Ag dan Wakil Rektor IV Bapak 

Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag UIN Alauddin Makassar yang telah 

memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun Kampus Peradaban UIN 

Alauddin Makassar agar lebih baik dan semakin berkualitas kedepannya. 
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2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A dan Bapak Dr. H. Andi Aderus, M. Thi selaku 

direktur dan wakil direktur Pascasarjana yang telah mengeluarkan kebijakan-

kebijakan dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung bagi para mahasiswa 

Pascasarjana sehingga Peneliti bisa mengambil materi terkait dengan teori-teori 

yang relevan dengan pembahasan sehingga peneliti bisa berhasil menyelesaikan 

studi Program Magister di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.  

3. Ibunda Dr. Indo Santalia, M. Ag dan Dr. La Ode Ismail. M. HTh. I Selaku Ketua 

dan Sekretaris Program Studi Dirasah Islamiah Jurusan Dakwah dan 

Komunikasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

4. Bapak Dr. H. Usman Jasad, S. Ag, M. Pd dan Dr. Firdaus Muhammad, M. A 

selaku Promotor dan Kopromotor yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing dan mengarahkan peneliti mulai dari draft proposal sampai akhir 

penulisan tesis ini sesuai dengan aturan dan konsep teoritis yang ada dalam buku 

pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang ada di UIN Alauddin Makassar. 

5. Tak lupa saya berterimakasih kepada Dr. Arifuddin Tike, M. Sos. I dan Bapak Dr. 

Hamiruddin, M. Ag selaku penguji utama 1 dan penguji utama II pada Program 

Studi Dirasah Islamiah Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

6. Seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 

telah memberikan pelayanannya secara baik, sehingga saya bisa mengembangkan 

keilmuan dan bisa mentaati aturan yang berlaku di Pascarjana Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 ش

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

„ain 

 

„ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 و

 

mim 

 

m 

 

em 

 
ٌ 

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

‟ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

 



x 
 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan  

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوَْلََ 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 

 

a a  َا 

 
kasrah 

 

i i  ِا 

 
d}ammah 

 

u u  ُا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i 
 ـيََْ

 fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : يـاَتََ

 <rama : رَيَـي

 qi>la : لِـيْـمََ 

 yamu>tu : يَـًـوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

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

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ah dan alif atau 

ya>’ 

 

 ...َََاَ|َ...َََى

 

d}ammah dan wau 

 

 ــُـو

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

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

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

Contoh: 

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

ـدِيْـَُـةََُانَْـفـاَضِــهةَ ًَ ُ   انَْـ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ــة ًَ ُ   انَـحِْـكْـ  : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  <rabbana : رَبـّـَُا

ََ  <najjaina : ََـجّـيَْــُا

ُ   انَــْحَـكَّ  : al-h}aqq 

 nu’ima : َعُـّـِىََ

 aduwwun‘ : عَـدوَُ 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )
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Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

ـصَُ ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّـ

نــْسَنــَة ُ   انَسَّ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   ـهْسَـفَةانَــْفََ  : al-falsafah 

 al-bila>du : انَــْبـــِلادََُ

7. Hamzah  

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

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

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

ٌََ  ta’muru>na : تـأَيُْـرُوْ

وْعَُ  ‘al-nau : انَــُّـَ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أيُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

Contoh: 

َاللهَِ ٍُ    billa>h بِاللَِ  di>nulla>h دِيـْ

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

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

ةَِاللهَِ ًَ  hum fi> rah}matilla>h    هُـىَْفيَِْرَحـــْ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
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Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

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

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li „Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

MA = Madrasah Aliyah 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama    :  Juhansyah 

Nim    :  30400115089 

Judul Tesis : FENOMENA DAN IMPLIKASI UANG PANAI’ DAN 

TERHADAP PERKNIKAHAN DI DESA DATARA, KEC. 

BONTORAMBA, KABUPATEN  JENEPONTO 

 

Pokok masalah dalam tesis ini yakni fenomena dan implikasi uang panai’ 

terhadap pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, 

sedangkan fokus penelitiannya, yakni dakwah kultural mulai dari pelaku dakwah 

(dai), penerima pesan (madu), pesan (materi dakwah), media (alat/ saluran), metode 

dakwah dan efek atau umpang balik madu. Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi 

ke dalam beberapa submasalah, yakni 1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap 

uang panai’ 2. Bagaimana implikasi uang panai’ terhadap pernikahan 3. Bagaimana 

implementasi dakwah kultural dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat 

terhadap uang panai’ sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

 

Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif dengan tiga pendekatan, 1. 

Pendekatan sosiologi, 2. Pendekatan budaya, 3. Pendekatan komunikasi. Sumber data 

yang digunakan dalam memperoleh data yakni data primer (data utama) dan data 

sekunder (data pendukung), sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui: 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian yakni buku, 

pulpen dan handphone. Tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga 

tahapan: 1) reduksi data, 2) penyajian data 3) penarikan kesimpulan.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman masyarakat terhadap 

Uang Panai’ di Desa Datara,  Kecamatan Bontoramba, Kabupaten  Jeneponto, yakni: 
a. Sesuatu yang diutamakan dalam perrnikahan, b. Penghargaan terhadap perempuan, 

c. Ajang gengsi dalam memperlihatkan status sosial dan ekonomi d. Bukti 

kesungguhan laki-laki e. Simbol kerja keras laki-laki dalam mencari nafkah f. 

Tolong-menolong dan g. Modal usaha dalam rumah tangga 2) Implikasi uang panai’ 

terhadap pernikahan di Desa Datara,  Kecamatan Bontoramba, Kabupaten  Jeneponto 

terbagi 2 yakni a. Implikasi negatif uang panai’ terhadap pernikahan, seperti: a). 

kawin lari (silariang), b). batalnya pernikahan, c). mengutang dan menggadaikan 

tanah/ emas dan d). simbol penolakan kepada laki-laki. b. Implikasi positif uang 

panai’ terhadap pernikahan, seperti: a). motivasi dan semangat kerja bagi kaum laki-

laki, b). mengajarkan tanggung jawab, c). simbol penghargaan dalam meminang 

perempuan, d). mempersulit perceraian dan e). bukti kesungguhan dalam melamar 

perempuan. 3) Implementasi dakwah kultural dilakukan melalui beberapa tahapan 

yang terdiri dari: pelaku dakwah (dai), seperti: tokoh agama/ ustadz dan imam dusun/ 
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desa. Sedangkan penerima pesan (madu), yakni: calon mempelai, orangtua mempelai, 

keluarga calon mempelai dan sebagian masyarakat yang hadir. Adapun pesan (materi 

dakwah) yang dibahas, yakni: sedekah, silaturrahmi, tolong-menolong. Sedangkan 

media (alat) saluran yang digunakan untuk menyampaikan dakwah, yakni uang 

panai’ yang dilakukan melalui metode dakwah dalam bentuk: nasehat, washiyyah 

(wasiat atau pesan), bimbingan dan  penyuluhan yang dilakukan dengan cara: 1. 

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap uang panai’ yang sesuai 

dengan syariat Islam, 2. Menyesuaikan pemahaman masyarakat terhadap makna uang 

panai’ dengan nilai-nilai Islam dan 3. Meluruskan pemahaman masyarakat terhadap 

uang panai’ yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

Implikasi penelitian yang diharapkan oleh peneliti, yakni: 1. Diharapkan 

masyarakat memahami dan mengaplikasikan makna uang panai’ sesuai dengan nilai-

nilai Islam. 2.  Diharapkan masyarakat mengetahui implikasi negatif dan implikasi 

positif uang panai’ terhadap pernikahan, sehingga masyarakat bisa menghindari 

implikasi negatif yang bisa ditimbulkan uang panai’ dan menjalankan implikasi 

positif yang terkandung dalam uang panai’ terhadap pernikahan. 3. Diharapkan dai 

atau pelaku dakwah untuk senantiasa membimbing dan meluruskan pemahaman 

masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tanpa mengubah bentuk 

tradisinya sesuai konsep dakwah kultural, sehingga calon mempelai yang akan 

menikah senantiasa melestarikan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan nilai-nilai 

Islam dalam kehidupannya kelak. 
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ABSTRACT 

 

Name           :     Juhansyah 

Number       :     30400115089 

Thesis Title :  PHENOMENON AND IMPLICATIONS OF UANG PANAI' 

AND ON MARRIAGE IN DATARA VILLAGE, KEC. 

BONTORAMBA, JENEPONTO DISTRICT 

 

The main problem in this thesis is the phenomenon and implications of Uang 

Panai' on marriage in Datara Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency, while 

the focus of the research is cultural da'wah starting from da'wah actors (dai), message 

recipients (honey), messages (da'wah material), media (tools/channels), da'wah 

methods and honey effects or feedback. The main problem is further divided into 

several sub-problems, namely 1. How is the public's understanding of uang panai' 2. 

What are the implications of uang panai' on marriage 3. How is the implementation of 

cultural da'wah in providing understanding to the community about uang panai' in 

accordance with Islamic values . 

The type of research is qualitative research with three approaches, 1. 

Sociological approach, 2. Cultural approach, 3. Communication approach. The data 

sources used in obtaining the data are primary data (main data) and secondary data 

(supporting data), while the data collection methods are carried out through: 

observation, interviews, and documentation. The research instruments are books, pens 

and mobile phones. Data processing and analysis techniques were carried out through 

three stages: 1) data reduction, 2) data presentation, 3) drawing conclusions. 

The results of the study show that: 1) Public understanding of Uang Panai' in 

Datara Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency, namely: a. Something that 

is prioritized in marriage, b. Respect for women, c. An arena of prestige in showing 

social and economic status d. Evidence of male sincerity e. Symbol of men's hard 

work in earning a living f. Please help and g. Business capital in the household 2) The 

implications of uang panai' for marriage in Datara Village, Bontoramba District, 

Jeneponto Regency are divided into 2 namely a. The negative implications of uang 

panai' for marriage, such as: a). elopement (silariang), b). the annulment of the 

marriage, c). borrowing and mortgaging land/gold and d). symbol of rejection of men. 

b. The positive implications of uang panai' for marriage, such as: a). motivation and 

work ethic for men, b). teach responsibility, c). symbol of appreciation in proposing 

to women, d). complicate divorce and e). proof of sincerity in proposing to women. 3) 

The implementation of cultural da'wah is carried out through several stages consisting 

of: da'wah actors (dai), such as: religious leaders/ustadz and hamlet/village priests. 

While the recipients of the message (honey), namely: the prospective bride, the 
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parents of the bride and groom, the family of the prospective bride and some of the 

people present. The messages (da'wah material) discussed are: alms, friendship, help. 

While the media (tools) used to convey da'wah, namely uang panai' which is carried 

out through the da'wah method in the form of: advice, washiyyah (will or message), 

guidance and counseling carried out by: 1. Providing understanding to the public 

about uang panai' 'which is in accordance with Islamic law, 2. Adjusting people's 

understanding of the meaning of uang panai' with Islamic values and 3. Aligning 

people's understanding of uang panai' which is not in accordance with Islamic 

teachings. 

The research implications expected by the researcher are: 1. It is hoped that 

the public will understand and apply the meaning of panai' money in accordance with 

Islamic values. 2. It is hoped that the community will know the negative and positive 

implications of uang panai' on marriage, so that people can avoid the negative 

implications that may arise from uang panai' and implement the positive implications 

contained in Uang Panai' on marriage. 3. It is hoped that the dai or da'wah actors will 

always guide and straighten the understanding of the community that is contrary to 

Islamic values without changing the form of their traditions according to the concept 

of cultural da'wah, so that the prospective bride and groom who will marry always 

preserve cultural values in accordance with Islamic values in his future life. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tradisi pernikahan pada setiap daerah di Indonesia begitu banyak dan menarik 

untuk dibahas, mulai dari latar belakang budaya pernikahan sampai ke tahap 

pemberian uang panai’ pada pesta pernikahan. Proses pernikahan terdapat nilai-nilai 

yang akan menjadi pertimbangan sebelum pesta pernikahan, seperti status sosial, 

ekonomi, dan budaya serta kebiasaan yang berlaku dalam pernikahan baik dari pihak 

perempuan maupun laki laki. Demikian yang terjadi di Sulawesi Selatan khususnya 

masyarakat suku Makassar yang dalam proses untuk melangsungkan pernikahan 

dikenal dengan adanya istilah  uang panai atau uang belanja yang dianggap sebagai 

persyaratan utama sebelum melangsungkan pernikahan. 

Asal mula sejarah diwajibkannya uang panai’ dalam prosesi adat pelamaran 

sebelum pesta pernikahan dimulai pada masyarakat adat Bugis-Makassar berawal dari 

zaman kerajaan Gowa-Tallo yang dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada 

perempuan dan sekaligus sebagai bentuk kesungguhan laki-laki dalam melamar 

perempuan, sehingga dengan adanya uang panai’ menjadikan laki-laki memiliki rasa 

kebanggaan tersendiri atau sebagai bentuk prestise di masyarakat.1 Jadi, salah satu 

                                                           
1
Nur’azima Azis, “Pergeseran Makna Budaya Uang Panai’ Suku Bugis (Studi Masyarakat 

Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)  

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219 (25 Agustus 

2019). 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219%20(25
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tujuan dari pemberian uang panai’ pada zaman kerajaan Gowa-Tallo adalah untuk 

memberikan penghargaan terhadap perempuan dan sebagai wujud kebanggaan laki-

laki ketika memberikan biaya yang besar kepada keluarga perempuan.  

Disisi lain, asal mula sejarah diwajibkannya uang panai’  pada masyarakat 

Bugis-Makassar yakni terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Sejarah pemberian 

uang panai’ dilatarbelakangi ketika pemuda Belanda tertarik dengan seorang putri 

bangsawan Bugis yang sangat cantik dan menarik, sehingga pria asal Belanda jatuh 

hati kepada putri raja (keluarga bangsawan) dan ingin menikahinya. Akan tetapi, raja 

tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun khususnya para pemuda 

Belanda. Hal itu dlakukan karena pemuda Belanda yang bebas menikahi wanita 

Bugis-Makassar yang diinginkannya dikarenakan tidak adanya persyaratan khusus 

dan kuat yang bisa mengikat dan mempertahankan pernikahan mereka ke depan, 

sehingga akhirnya raja memberikan syarat kepada pemuda Belanda yang dijadikan 

sebagai tanda bukti keseriusan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat 

perempuan dan keluarganya yang saat ini dikenal dengan istilah uang panai’.2 

Budaya seperti itu ternyata membekas pada masyarakat Bugis-Makassar bahkan 

sampai Indonesia Merdeka. Hal ini disebabkan adanya doktrin pemikiran yang 

membekas bagi para pemuda di Indonesia khususnya masyarakat Bugis-Makassar, 

sehingga mereka dengan bebas menikahi perempuan lalu kemudian meninggalkannya 

                                                           
2
Hajra Yansa, Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada 

Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, Jurnal PENA|Volume 3|Nomor 2|ISSN 2355-

3766|524   
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tanpa memikirkan dampak buruk yang bisa ditimbulkan terhadap keluarganya 

khususnya istri dan anak-anaknya ke depan, sehingga membuat perempuan Bugis-

Makassar seakan-akan tidak dihargai atau tidak bernilai apa-apa.3
 Jadi, sejarah 

munculnya praktek pemberian uang panai’ pada zaman Belanda hingga Indonesia 

merdeka diperuntukkan untuk membatasi kebebasan pemuda Belanda dan pemuda 

Bugis-Makassar dalam menikahi perempuan Bugis Makassar, sehingga pemuda 

Belanda dan pemuda Bugis-Makassar yang sudah menikah tidak mempunyai 

kebebasan menikah kembali dan tidak mudah dalam meninggalkan perempuan yang 

sudah dinikahi dikarenakan adanya persyaratan khusus dan sulitnya mendapatkan 

uang panai’ yang dijadikan sebagai pengikat kebebasan dalam melakukan pernikahan 

kepada wanita Bugis-Makassar yang diinginkan selanjunya.  

Namun seiring perkembangan zaman dari masa ke masa, budaya praktek 

pemberian uang panai’ berubah sejak seorang pemuda Bugis-Makassar mencoba 

menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Akan tetapi, pihak keluarga 

menolak karena khawatir bahwa laki-laki yang datang melamar hanya akan 

merendahkan harkat dan martabat dari keluarga perempuan, dikarenakan melamar 

anaknya tanpa adanya keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak raja akan 

sama dengan perempuan yang lainnnya, sehingga pihak keluarga meminta bukti 

keseriusan pada pemuda atas niatnya datang melamar. Jadi pada saat itu orang tua 

                                                           
3
http://www.blibuku.com/index.php?page=newsdetails&id=2016031710175&judul=NGERI-

nyaUang-Panai-untuk-Mereka-yang-Melamar-Wanita-Bugis-.html (diakses pada jam 12:48 pada tgl 8 

Sepember 2019).  

 

http://www.blibuku.com/index.php?page=newsdetails&id=2016031710175&judul=NGERI-nyaUang-Panai-untuk-Mereka-yang-Melamar-Wanita-Bugis-.html
http://www.blibuku.com/index.php?page=newsdetails&id=2016031710175&judul=NGERI-nyaUang-Panai-untuk-Mereka-yang-Melamar-Wanita-Bugis-.html
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gadis mengisyaratkan kepada pemuda yakni kalau ingin menikahi anak 

perempuannya, maka harus terlebih dahulu menyediakan uang panai’ yang telah 

ditentukannya. Uang panai’ yang diajukan kepada pemuda sangatlah berat, karena 

pemuda harus menyediakan material maupun non material. Hal ini dilakukan dengan 

maksud untuk mengangkat derajat atau harga diri dari kaum wanita. Sehingga setelah 

mencukupi persyaratan yang diajukan oleh orang tua perempuan, maka pemuda itu 

kembali lagi untuk melamar perempuan yang diinginkannya dan pada saat itu dengan 

melihat kesungguhan hati pemuda, orang tua perempuan akhirnya merelakan anaknya 

menjadi milik pemuda yang datang melamarnya.
4
 Berdasarkan latar belakang sejarah 

di atas, maka jelaslah bahwa penyediaan uang panai’ yang diajukan oleh keluarga 

perempuan terhadap laki-laki dilakukan dengan maksud supaya tidak diperlakukan 

seperti layaknya barang yang diperjual belikan yakni nanti dibutuhkan baru diambil. 

Akan tetapi, makna dari uang panai’ hanya dijadikan sebagai simbol penghargaan 

dan sekaligus untuk menguji keseriusan laki-laki dalam melamar perempuan, 

sehingga laki-laki tidak akan mudah dalam meninggalkan perempuan dikarenakan 

betapa sulitnya mereka dalam mendapatkan wanita yang akan dinikahi, sehingga 

memberikannya sebuah pelajaran berharga bahwa tingginya uang panai’ 

mengisyaratkan bahwa wanita memang sangat mahal untuk disakiti apalagi 

                                                           
4
http://www.blibuku.com/index.php?page=newsdetails&id=2016031710175&judul=NGERI-

nyaUang-Panai-untuk-Mereka-yang-Melamar-Wanita-Bugis-.html (diakses pada jam 12:48 pada tgl 8 

Sepember 2019).  

 

http://www.blibuku.com/index.php?page=newsdetails&id=2016031710175&judul=NGERI-nyaUang-Panai-untuk-Mereka-yang-Melamar-Wanita-Bugis-.html
http://www.blibuku.com/index.php?page=newsdetails&id=2016031710175&judul=NGERI-nyaUang-Panai-untuk-Mereka-yang-Melamar-Wanita-Bugis-.html
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ditinggalkan oleh pemuda yang telah menikahinya, dan yang lebih sulit lagi kalau 

laki-laki mendapatkan istrinya dari hasil jeri payahnya sendiri.  

Dari segi asal-usul uang panai’, sangat berbeda dengan makna awal uang 

panai’ yang dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah 

menjadi uang belanja yang lebih cenderung diarahkan sebagai ajang gengsi sosial di 

masyarakat.5 Berdasarkan perbedaan pemahaman dari zaman dulu hingga sekarang 

menyebabkan masyarakat menilai uang panai’ sebagai ajang gengsi untuk 

memperlihatkan kemampuan ekonomi dan status sosial seseorang seperti: kaya, 

bangsawan dan pendidikan tinggi secara berlebihan, sehingga tidak banyak orang 

yang mampu untuk memenuhi permintaan uang panai’. Bahkan biasanya calon 

mempelai pria harus rela berutang, menggadaikan tanah atau emas dan bahkan 

menjual tanahnya. Untuk mengatasi permasalahan uang panai’ dan konsekuensi yang 

bisa ditimbulkannya terhadap pernikahan, maka masyarakat terutama calon mempelai 

perlu memahami makna dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam praktek uang 

panai, tujuannya supaya uang panai’ yang diberikan kepada perempuan tidak 

menjadi masalah dalam pernikahan.  

Adapun kasus-kasus yang ada kaitannya dengan uang panai’ dan tak 

semestinya terjadi dalam pernikahan seperti kasus yang terjadi pada tanngal 9 Juli 

2019 di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang berujung 

                                                           
3
Hajrayansa,  Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada 

Perkawinan Suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan,  Jurnal PENA|Volume 3|Nomor 2|ISSN 2355-

3766|533, h. 14. 
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pada kematian dikarenakan uang panai’ yang terlalu dipaksakan oleh orang tua 

perempuan diluar kemampuan laki-laki hingga akhirnya perempuan tewas 

dilatarbelakangi dengan tingginya uang panai’ yang dipaksakan di luar batas 

kemampuan laki-laki. Menurut Laporan Wartawan TribunJeneponto.com Ikbal 

Nurkarim saat melakukan wawancara kepada orang tua korban "Awalnya dia dilamar 

sama pacarnya, sebelum bulan Ramadhan dengan membawa uang panaik Rp 10 Juta, 

Tapi ditolak oleh pihak keluarga karena mereka minta Rp 15 juta agar direstui pihak 

keluarga perempuan, namun karena uang panaik kekasihnya ditolak, C nekad 

'silariang' (kawin lari) ke rumah lelaki. Saat di rumah lelaki, keluarga lelaki pun 

datang kembali Pala Baji (minta baik), namun ditolak karena keluarga perempuan 

tatap dengan uang panaik Rp 15 Juta sementara pihak laki-laki hanya sanggup Rp 10 

juta.” Berawal dari uang panai’ yang terlalu dipaksakan menyebabkan perempuan 

bunuh diri.6 Dari peristiwa di atas dapat dipahami bahwa uang panai’ yang terlalu 

dipaksakan di luar batas kemampuan laki-laki dapat menyababkan perempuan bunuh 

diri, hal itu dikarenakan uang panai’ yang terlalu dipaksakan oleh orang tua 

perempuan terhadap laki-laki yang melamarnya. 

Fakta kedua tentang fenomena dan implikasi uang panai yang dianggap 

sebagai pengikat eratnya rumah tangga, ternyata belum bisa membuat kedua 

pasangan hidup bahagia dan mempertahankan rumah tangganya yakni terjadi pada 

tanggal 22 April 2017 di Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Adapun rincian 

                                                           
6
https://makassar.tribunnews.com/2019/07/09/ . Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 

22.20.
 

 

https://makassar.tribunnews.com/2019/07/09/
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uang panai yang diberikan pada saat melamar istrinya yakni uang panai sebesar Rp 

150 juta ditambah 200 gram emas dan mahar mobil merek Honda seharga Rp 600 

juta dan rumah type 45 di Makassar senilai Rp 700 juta, sehingga total pemberian 

mempelai pria kepada calon istrinya sebesar Rp 1, 4 miliar atau lebih.
7
 Akan tetapi, 

jumlah uang panai yang sangat besar dan dianggap sebagai pengikat eratnya dalam 

mempertahankan rumah tangga dari kedua pasangan, ternyata berujung pada kasus 

perceraian di Pengadilan Agama di Kabupaten Bone.  

Fakta ketiga dari fenomena uang panai’ yang sempat viral di media sosial 

dengan jumlah uang panai’ sebesar Rp 3 M terjadi pada tanggal 10 Februari 2020  di 

Cabbenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Berdasarkan penelusuran 

wartawan Tribun-Soppeng.Com diketahui, bahwa acara pelamaran tersebut yakni 

acara Omar Syaharuddin, Ketua HIPMI Kabupaten Gowa yang melamar calon 

istrinya yang bernama Aqilla Nadya Zalsabilah, yang merupakan lulusan Fakultas 

Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan anak salah satu 

pengusaha di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Namun, pihak keluarga 

menganggap bahwa itu semata-mata hanya bentuk kesyukuran dan untuk menghibur 

masyarakat.8 Berdasarkan peristiwa di atas, dapat dipahami bahwa uang panai’ lebih 

dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipenuhi oleh laki-laki, 

sehingga membuat orang yang kurang mampu mengurungkan niat untuk menikah. 

                                                           
7
Https://makassar.tribunnews.com/2018/03/19/tenyata-mantan-wawali-parepare-gugat-cerai-

istrinya-karena-pebinor. Di akses pada tanggal 22 Februari 2020. 
8
https://makassar.tribunnews.com/2020/02/11/breaking-news-viral-uang-panaik-rp-3-m-di-

soppeng-pihak-keluarga-bantah-dan-bilang-begini?page=all. Di akses pada tanggal 21 Februari 2020. 

https://makassar.tribunnews.com/2020/02/11/breaking-news-viral-uang-panaik-rp-3-m-di-soppeng-pihak-keluarga-bantah-dan-bilang-begini?page=all
https://makassar.tribunnews.com/2020/02/11/breaking-news-viral-uang-panaik-rp-3-m-di-soppeng-pihak-keluarga-bantah-dan-bilang-begini?page=all
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Berdasarkan kasus di atas, fenomena dan implikasi uang panai’ terhadap 

pernikahan juga terjadi di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 

Jeneponto. Berdasarkan hasil pengamatan sementara peneliti di lokasi penelitian telah 

ditemukan kasus silariang (kawin lari), menjual sawah/ tanah perkebunan, rela jatuh 

miskin atau mengutang demi menutupi uang panai’ dan bahkan batalnya pernikahan. 

Adapun penyebab yang melatarbelakangi terjadinya masalah tersebut yakni ketika 

uang panai’ terlalu dipaksakan diluar batas kemampuan ekonomi laki-laki.   

Berdasarkan masalah dan contoh kasus di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa perlu dakwah kultural yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terhadap uang panai’ sesuai dengan nilai-nilai Islam tanpa harus 

mengubah bentuk kegiatan tradisinya, akan tetapi makna yang tekandung dalam uang 

panai’ yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang harus dirubah, sehingga 

masyarakat bisa memahami dan mengaplikasikan makna uang panai’ sesuai dengan 

nilai-nilai Islam, dengan demikian implikasi negatif yang bisa ditimbulkan uang 

panai’ terhadap pernikahan dengan adanya uang panai’ bisa diminimalisir atau 

bahkan dihilangkan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian dalam tesis ini yakni dakwah kultural dengan sub fokus 

penelitiannya, yakni: pelaku dakwah (dai), penerima pesan (madu), pesan (materi 

dakwah), media (alat/ saluran), metode dakwah dan efek atau umpang balik dari 

madu, sedangkan studi kasusnya yakni fenomena dan implikasi uang panai’ terhadap 



9 
 

 
 

pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Tujuan 

fokus penelitian yakni untuk membatasi dan menentukan pembahasan utama yang 

akan diteliti pada saat melakukan penelitian di lokasi penelitian, sehingga peneliti 

tidak keluar dari pembahasan utama yang difokuskan untuk diteliti.  

2. Deskripsi fokus 

Deskripsi fokus dilakukan oleh peneliti untuk menjelaskan poin-poin penting 

dari fokus penelitian yang diteliti sesuai dengan kenyataan yang ada pada objek 

(lokasi penelitian) tanpa dilebih-lebihkan. Berdasarkan fokus penelitian, dapat 

dideskripsikan bahwa penelitian ini dibatasi hanya yang terkait dakwah kultural 

dengan studi kasus fenomena dan implikasi uang panai’ terhadap pernikahan di Desa 

Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, tujuannya agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca mengenai 

fokus penelitian yang akan dideskripsikan di hasil penelitian. 

Adapun poin penting fokus penelitian dan dideskripsikan di bawah ini: 

Tabel. 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

Dakwah Kultural 

1. Pelaku dakwah (dai) 

2. Penerima pesan (madu) 

3. Pesan (materi dakwah) 

4. Media (alat/ saluran) 

5. Metode dakwah 

6. Efek atau umpang balik madu. 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya satu fokus 

penelitian yang akan dibahas dalam hasil penelitian yakni dakwah kultural yang 

diuraikan menjadi 6 sub pembahasan dalam hasil penelitian, yakni 1. pelaku dakwah 

(dai), 2. penerima pesan (madu), 3. pesan (materi dakwah), 4. media (alat/ saluran), 5. 

metode dakwah dan 6. efek atau umpang balik. Sedangkan fenomena dan implikasi 

uang panai’ terhadap pernikahan hanya dijadikan sebagai studi kasus untuk dibedah 

sesuai dengan konsep dakwah kultural yang dilakukan dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman tanpa harus 

mengubah bentuk tradisinya.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan pokok 

masalahanya yakni bagaimana fenomena dan implikasi uang panai’ terhadap 

pernikahan di Desa Datara, Kabupaten Jeneponto (perspektif dakwah kultural) ? 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun sub-sub masalahnya yakni: 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap uang panai di Desa Datara, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto  ? 

2. Bagaimana implikasi uang panai terhadap pernikahan di Desa Datara, Kecamatan 

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto ? 

3. Bagaimana implementasi dakwah kultural dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terhadap uang panai’ di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, 

Kabupaten Jeneponto ? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dilakukan dengan mencari dan menelusuri buku-buku, jurnal, 

dan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian tesis yang diajukan peneliti 

dengan tujuan untuk menemukan dan memperkuat data mengenai fakta di lapangan. 

Tujuannya sebagai bahan reverensi dan perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas 

perbedaan dan persamaannya, sehingga dapat ditemukan kesimpulannya bahwa 

walaupun penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang diteliti saling 

berkaitan, namun ada aspek lain yang membedakan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang, sehingga peneliti bisa menyimpulkan bahwa 

penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang sekarang.  

Adapun tinjauan pustaka yang ada kaitannya antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang, sebagai berikut:  

Pertama, Jurnal Mahmuddin yang berjudul “strategi komunikasi dan dakwah 

dalam mengurangi uang panai’ terhadap pernikahan di Bulukumba”.9 Dalam jurnal 

ini dibahas tentang cara dalam berdakwah berdasarkan misioris Islam dengan tujuan 

untuk mengurangi tingginya uang panai’, sedangkan dalam tesis ini membahas 

tentang pemahaman masyarakat tentang uang panai’ dan konsekuensi yang bisa 

diakibatkan dari uang panai’  ditinjau dari dakwah kultural yakni pendekatan nilai-

nilai Islam ke dalam budaya yang terkandung dalam uang panai’. 

                                                           
9
Mahmuddin, Strategi Komunikasi dan Dakwah dalam Mengurangi Uang Panai dari 

Pernikahan di Bulukumba Jurnal Komunikasi: Jurnal Komunikasi Malaysia Jilid 35 (3) 2019: 92-107 

E-ISSN: 2289-1528 https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3503-06. Di akses pada tanggal 4 

Desember 2019.  

https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3503-06
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Kedua, disertasi Sudirman yang berjudul, “uang panai’ pada Masyarakat 

Bugis-Makassar (Analisia Maslahah)”. Dalam penelitian ini ia menyimpulkan bahwa 

uang panai pada masyarakat Bugis-Makassar lebih bervariatif jika dilihat dari faktor 

tinggi dan rendahnya uang panai’, dengan sudut pandang keilmuan syari’ah yakni 

analisis maslahah (mamfaat dan mudharatnya).10 Sedangkan penelitian yang saya 

lakukan masing-masing meneliti uang panai’, akan tetapi dalam tesis ini hanya 

membahas pemahaman dan implikasi yang bisa ditimbulkan dalam pernikahan 

ditinjau dari perspektif dakwah Kultural yakni ajakan untuk memahami nilai-nilai 

Islam yang terkandung dalam uang panai’ terhadap pernikahan). 

Ketiga, Jurnal Hajra Yansa di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan 

judul Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada 

Perkawinan Suku Bugis-Makassar ((Desa Ara’ Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba 

Sulawesi Selatan). Dalam jurnal ini dia menyimpulkan bahwa status sosial 

perempuan sangat menentukan tinggi rendahnya uang panai’. Adapun status sosial 

yang dia maksud dalam jurnal ini seperti keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat 

pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi perempuan. Namun saat ini uang panai’ 

sudah dianggap sebagai suatu siri’ (harga diri) seorang perempuan dan keluarga. 

Adapun kaitannya dengan tesis yang saya bahas adalah kedua penelitian ini masing-

masing mengulas dan mengkaji dari aspek uang panai’. Namun dalam jurnal ini dia 

lebih fokus pada status sosial perempuan yang menentukan tinggi rendahnya uang 

                                                           
10

Sudirman, Uang Panai’ pada Masyarakat Bugis-Makassar (Analisi Maslahah) Disertasi 

(Makassar: Alauddin University, 2019) 
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panai’ dan nilai yang terkandung dalam uang panai’ dalam perspektif Budaya Siri’ 

pada Perkawinan sedangkan dalam tesis ini, peneliti lebih memfokuskan terhadap 

dakwah kultural, sedangkan uang panai’ nya hanya dijadikan sebagai studi kasus.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dipaparkan di atas baik yang 

ditemukan dalam literatur yang berupa buku, jurnal, tesis dan disertasi, maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa walaupun penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang yang diteliti masing-masing saling berkaitan, namun ada aspek lain yang 

membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, karena 

penelitian dalam tesis ini lebih fokus mengkaji tentang dakwah kultural dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tradisi uang panai’ dalam 

pernikahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan 

penelitian sekarang yang ada dalam tesis ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni menemukan 

jawaban atau solusi dari masalah yang terdapat dalam rumusan masalah terkait 

dengan objek yang diteliti di lokasi penelitian, yakni:  

1. Mengetahui pemahaman masyarakat terhadap uang panai’ di Desa Datara, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

2. Mengetahui implikasi uang panai’ terhadap pernikahan di Desa Datara, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 
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3. Mengetahui implementasi dakwah kultural dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terhadap uang panai’ di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, 

Kabupaten Jeneponto  

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan disiplin keilmuan dan tradisi ilmiah, 

baik untuk penelitian yang sama maupun yang sifatnya berbeda sesuai dengan 

perspektif keilmuannya masing-masing. 

2. Sebagai pelengkap materi dakwah bagi para muballigh dalam berdakwah 

khususnya yang berkaitan dengan dakwah kultural. 

3. Sebagai penambah pengetahuan masyarakat supaya memahami makna tradisi 

terutama yang berkaitan dengan uang panai’ dan implikasi yang bisa 

ditimbulkannya terhadap pernikahan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.    Tradisi Uang Panai’  

1. Definisi Tradisi Uang Panai’  

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sejak zaman 

dahulu hingga sekarang dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok di 

masyarakat.1 Jadi, tradisi dipahami sebagai gambaran sikap dan perilaku manusia 

yang telah berproses menjadi suatu kebiasan yang senantiasa terulang dan telah 

melekat dalam sistem kehidupan di masyarakat. Sedangkan dalam Jurnal Sri Rahayu 

Yudi uang belanja (uang panai’) dinyatakan sebagai sejumlah uang yang diberikan 

oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang dianggap sebagai bentuk 

penghargaan dan penghormatan terhadap norma dan strata sosial, seperti keluarga 

kaya, keturunan bangsawan dan pendidikan tinggi, sehingga uang panai’ dianggap 

sebagai uang adat yang wajib berdasarkan jumlah yang disepakati oleh kedua belah 

pihak dari masing-masing keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.2 Jadi, 

uang panai diartikan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam masyarakat 

Bugis-Makassar yang diwariskan dari generasi kegenerasi hingga saat ini, tujuan 

pemberian uang panai’ dijadikan sebagai biaya dalam resepsi pernikahan.  

                                                           
1
Suharto dan Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru (Edisi Terbaru; Surabaya: Indah 

Surabaya, 2011), h. 264. 
2
Sri Rahayu Yudi, “Uang Nai’ antara Cinta dan Gengsi”.Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 

Vol. 6 No.2,2015, h. 54. 
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Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa tradisi uang panai’ 

merupakan ketentuan adat yang dijadikan sebagai salah satu syarat dalam menikahi 

perempuan sekaligus sebagai bentuk kesungguhan laki-laki dalam melamar 

perempuan, sehingga praktek pemberian uang panai’ dijadikan sebagai tradisi atau 

suatu kebiasaan secara turun temurun sampai sekarang.  

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingginya Uang Panai’  

Pesta pernikahan merupakan media utama bagi orang Bugis-Makassar untuk 

menunjukkan posisinya dalam masyarakat., seperti: menjalankan ritual-ritual, 

mengenakan pakaian, dan pakaian yang menunjukkan identitas seseorang 

berdasarkan status sosial sesuai dengan tingkat kebangsawanan dan status sosial 

mereka, sehingga biasanya calon mempelai berlomba-lomba menaikkan tarif uang 

panai’ yang akan diberikan kepada anak perempuannya.3
 Dari adanya tingkatan 

stratifikasi sosial seseorang dalam masyarakat yang berbeda-beda kemudian 

mempengaruhi tingginya rendahnya jumlah uang panai’ yang harus diberikan oleh 

pria kepada calon mempelai perempuan. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya-rendahnya jumlah uang 

panai’ , diantaranya: 

a. Stratifikasi Sosial  

Stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial dalam masyarakat seperti tingkatan-

tingkatan sosial dalam kehidupan sehari-hari terutama pada saat upacara adat 

                                                           
3
Susan Millar, Study tentang Perkawinan Suku Bugis pada tahun 1975 (Bandung: Pustaka 

Setia, 1997), h. 105. 
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berlangsung. Pelapisan sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan mengakibatkan 

munculnya jarak sosial antara golongan atas dan bawah.4
 Jadi dengan adanya 

stratifikasi sosial atau tingkatan-tingkatan sosial di masyarakat mengakibatkan 

konsekuensi tinggi rendahnya uang panai’ yang diberikan kepada perempuan 

dikarenakan adanya jarak status sosial seseorang di masyarakat. Adapun stratifikasi 

sosial yang dimaksud seperti, keturunan bangsawan, kekayaan dan pendidikan. 

b. Adat Istiadat 

Pesta pernikahan dalam segala tempat dan waktu, manusia sering dipengaruhi 

oleh kepentingan adat istiadat yang berlaku dilingkungan tempat tinggalnya, sehingga 

mereka melihat dan mengetahui serta melakukan perbuatan, sedangkan kekuatan 

memberi hukum kepada sesuatu belum jelas, sehingga kebanyakan orang melakukan 

sesuatu disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat.5 Jadi, adat istiadat 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi cara masyarakat bertindak, 

berpikir dan membuat hukum tentang makna tradisi yang harus mereka terapkan 

seperti halnya dengan faktor tingginya jumlah uang panai’ yang cenderung 

dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat yang ada di suku Bugis-Makassar. 

Menurut Talcott Parsons, seseorang ahli sosiologi berkebangsaan Amerika 

Serikat menyimpulkan bahwa ada beberapa sumber yang menandakan status 

seseorang dianggap mempengaruhi tingkat kedudukannya di masyarakat, yaitu :  

                                                           
4
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Adat dan Upacara Perkawinan 

Daerah Sulawesi Selatan (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2006), h. 37. 
5
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Adat dan Upacara Perkawinan 

Daerah Sulawesi Selatan  (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2006), h. 37. 
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a. Keanggotaan dalam sebuah keluarga. Misalnya keluarganya mempunyai statsus 

yang tinggi dilingkungannya, seperti keturunan bangsawan dan lain-lain. 

b. Kualitas perseorang yang termasuk dalam kualitas perseorangan antara lain 

karakteristik fisik, usia, jenis kelamin, dan kepribadian.6
  

c. Prestasi yang dicapai oleh seseorang dapat mempengaruhi stastusnya misalnya 

pekerja yang berpendidikan, berpengalaman, mempunyai gelar, dan sebagainya.  

d. Aspek materi dapat mempengaruhi statsus sosial di dalam lingkungannya. 

Misalnya, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang,  

e. Kekuasaan dan kekuatan (autority and power), seperti dalam suatu organisasi, 

individu memiliki kekuasaan atau kewenangan yang formal bisa memeroleh status 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu-individu di bawahnya.7
   

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa tolak ukur dalam 

menentukan tinggi rendahnya uang panai yang diminta melalui proses negosiasi 

antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan adalah status ekonomi keluarga calon 

istri, stratus keturunan calon istri, tingkat pendidikan dan kondisi fisiknya.  

3. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi Uang Panai’  

 

Nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai’ yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah makna yang terkandung dalam tradisi uang panai’. Tujuan 

                                                           
6
Widyawati, Makna Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai 

Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli 

– Desember 2018, h. 10-11. 
7
Widyawati, Makna Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai 

Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli 

– Desember 2018, h. 10-11. 
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pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai’ adalah untuk 

memastikan bahwa makna yang terkandung dalam praktek pemberian uang panai’ 

sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak perlu untuk dihilangkan/ dihapuskan. 

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai’, yakni:   

a. Nilai Sosial   

Uang panai’ mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat 

sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari uang panai’. Nilai derajat sosial seseorang 

sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai’ yang merupakan budaya 

pernikahan masyarakat Makassar.8 Jadi nilai sosial yang dimaksud dalam uang panai’ 

adalah perhatian khusus terhadap derajat sosial seseorang dalam masyarakat dilihat 

dari tinggi rendahnya uang panai’ yang diberikan laki-laki kepada pihak perempuan.  

b. Nilai kepribadian  

Uang panai’ menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk 

bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah.9 Jadi dalam uang panai’ 

terkandung nilai pribadi berupa kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang 

mempunyai uang panai’ tinggi, seperti bagi pihak laki-laki tidak akan menjadi beban 

sebab semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami 

kesusahan dalam pernikahan semuanya berjalan lancar serta dapat mengundang 

keluarga besar jika uang panai’ mencukupi persiapan pernikahan.   

                                                           
8
Hajrayansa, Uang Panai‟ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri‟ pada 

Perkawinan Suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan, Jurnal PENA|Volume 3|Nomor 2|ISSN 2355-

3766|532, h. 8. 
9
Hajrayansa, Uang Panai‟ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri‟ pada 

Perkawinan Suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan Jurnal PENA|Volume 3|Nomor 2|ISSN 2355-

3766|532, h. 8. 
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c. Nilai Budaya   

Budaya merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke 

dalam perilaku-perilaku masayrakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun 

menjadi suatu adat kebiasaan dalam masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan.10
  

Jadi, nilai budaya yang dimaksud dalam pemberian uang panai’ dalam pernikahan 

yakni nilai budaya yang berasal dari hasil pikiran, ide dan gagasan seseorang dan 

diwujudkan menjadi perilaku-perilaku dalam masyarakat, seperti uang panai’. 

d. Nilai religius 

Uang panai’ merupakan salah satu bentuk tradisi atau adat kebiasaan yang 

dijadikan sebagai bentuk penghargaan laki-laki terhadap perempuan, sebagaimana 

salah satu ajaran dalam agama Islam yakni mengangkat derajat manusia.11 Jadi nilai 

religius yang terkandung dalam uang panai’ yakni penghargaan terhadap harkat dan 

martabat perempuan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam agama Islam. 

e. Nilai kekeluargaan 

Nilai kekeluargaan yang terkandung dalam tradisi uang panai’ merupakan 

bentuk adanya hubungan yang mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah.12 

Jadi, praktek pemberian uang panai’ menandakan bersatunya dua insan yakni laki-

                                                           
10

Widyawati, Makna Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai 

Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli 

– Desember 2018, h. 12. 
11

Hajrayansa, Uang Panai‟ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri‟ pada 

Perkawinan Suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan Jurnal PENA|Volume 3|Nomor 2|ISSN 2355-

3766|533. 
12

Widyawati, Makna Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai 

Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli 

– Desember 2018, h. 13.  
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laki dan perempuan menjadi satu, sehingga membentuk satu kekeluargaan sesuai 

dengan nilai yang ada dalam uang panai’. 

Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai’ di atas, maka 

dapat dipahami bahwa nilai-nilai uang panai’ mengandung nilai filosofi budaya yang 

tinggi dalam masyarakat yang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai yang ada dalam 

ajaran agama Islam yakni prinsip saling menjaga dan menghormati harkat dan 

martabat manusia, sehingga uang panai’ bisa dipahami sebagai tradisi yang perlu 

dipertahankan dikarenakan memiliki makna yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

4. Bentuk-Bentuk Implikasi Uang Panai’  

Implikasi merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dan memiliki berbagai 

konsekunsi akibat adanya suatu kebijakan dalam kegiatan yang harus dilaksanakan 

oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan.13 Sedangkan menurut Silalahi implikasi 

diartikan sebagai akibat yang bisa ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu 

program atau kebijakan baru yang memiliki konsekuensi berupa kebaikan dan 

keburukan terhadap orang-orang yang menjadi target pelaksanaan program kerja atau 

kebijakan yang telah diputuskan bersama.14
 Jadi, implikasi dapat dipahami sebagai 

segala sesuatu yang bisa menimbulkan konsekuensi berupa kebaikan dan keburukan 

berkat adanya kebijakan yang telah diputuskan bersama terhadap pihak-pihak yang 

                                                           
13

M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 

2003), h. 114-115. 
14

Amin Silalahi, Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Surabaya: 

Batavia Press, 2005), h. 43.  
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akan menerima tanggungjawab, seperti: tradisi pemberian uang panai’ yang memiliki 

2 sisi yakni kebaikan dan keburukan. 

 Adapun bentuk-bentuk implikasi uang panai’ terhadap pernikahan, yaitu : 

a. Implikasi Negatif Uang Panai’ terhadap Pernikahan 

Adapun implikasi atau konsekuensi yang bisa ditimbulkan uang panai’ pada 

calon mempelai dilihat dari segi negatifnya, diantaranya: 

1)  Silariang (Kawin Lari) 

Silariang (kawin lari) dapat diartikan sebagai sesuau yang melanggar syariat 

Islam dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang dilakukan oleh kedua 

pasangan laki-laki dan perempuan. 

 Adapun definisi silariang menurut pendapat para pakar budaya baik dalam 

maupun luar negeri, yakni: 

1. Dr. T.H. Chabot mengatakan, perkawinan silariang adalah apabila perempuan 

dengan laki-laki setelah lari bersama-sama. 

2. Bertling berpendapat bahwa silariang adalah apabila gadis atau perempuan dengan 

pemuda atau laki-laki setelah lari bersama atas kehendak bersama. 

3. Mr. Moh Natsir Said berpendapat, silariang adalah perkawinan yang 

dilangsungkan setelah pemuda atau laki-laki dengan gadis atau perempuan lari 

bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri.15 

                                                           
15

Zainuddin Tika dan M Ridwan Syam, Silariang dan Kisah-Kisah Siri’, h. 22. 
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Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa kawin silariang 

adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan setelah 

sepakat lari bersama dan menikah di suatu tempat. 

2)  Ajang memperlihatkan status sosial 

H. J. Friedrecy berpendapat bahwa masyarakat Bugis-Makassar terbagi atas 

tiga golongan, yaitu bangsawan murni, golongan merdeka, dan golongan budak. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa golongan budak tidak dapat dimasukkan dalam ke dua 

golongan lainnya, sehingga golongan budak tidak mempunyak hak-hak dan 

kewajiban seperti yang dipunyai oleh golongan sosial lainnya.16 Jadi adanya 

perbedaan status sosial menyebabkan laki-laki yang rendah status sosialnya di 

masyarakat tidak mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti orang kaya dan orang 

yang mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga pemuda dari golongan lebih 

rendah akan lebih sulit mendapatkan perempuan dari keturunan yang lebih tinggi.  

3) Batalnya Pernikahan 

Patokan uang panai’ menjadikan pihak laki-laki mengurungkan niatnya untuk 

menikah karena merasa tidak sanggup dengan permintaan uang panai’ yang tinggi 

bahkan sudah berumur belum menikah.17 Jadi, uang panai’ yang minta perempuan 

kepada laki-laki yang melampaui batas kemampuan ekonomi laki-laki dapat 

                                                           
16

Muhammad Tang, Sistem Budaya Indonesia, Kebudayaan Bugis: Menegakkan Siri’ (Cet, I; 

Jakarta: PT. Pamator, 1997), h. 78. 
17Nur’azima Azis, “Pergeseran Makna Budaya Uang Panai’ Suku Bugis (Studi Masyarakat 

Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)  
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219 (25 
Agustus 2019). 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219%20(25
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menyebabkan pihak laki-laki memilih mundur karena menganggap tidak sanggup 

dengan persyaratan uang panai’ yang ditawarkan oleh pihak keluarga perempuan.  

4) Tradisi Pemaksaan18
  

Uang panai’ yang terlalu tinggi dapat menyebabkan berbagai problem dalam 

perkawinan khusunya bagi laki-laki karena memaksakan diri demi menebus uang 

panai’ yang ditawarkan oleh keluarga perempuan.  

5) Timbulnya  perilaku “annyala”  (melanggar adat) 

 

Annyala artinya berbuat salah, perilaku annyala biasa juga diartikan sebagai 

pelanggaran terhadap adat perkawinan yang berbentuk kawin lari dari laki-laki 

ataupun perempuan yang sudah menikah dengan orang lain di luar pasangan yang ada 

dalam rumah tangganya.19 Sehingga dalam aturan adat tentang orang annyala’ atau 

pelanggar hukum adat dalam perkawinan, akan mendapat ganjaran berupa dikasih 

keluar dari kampung halaman dengan jangka waktu tertentu hingga ada belas kasihan 

atau sampai diterimanya permohonan maaf dari keluarga perempuan. 

b. Implikasi uang panai’ terhadap pernikahan dilihat dari segi positifnya 

 

Adapun implikasi uang panai’ terhadap pernikahan dilihat dari segi 

positifnya,  yaitu:  

1) Uang panai sebagai bentuk prestise.20 

                                                           
18

Abdul Rahman, Analisis Penerimaan Khalayak terhadap Tradisi Uang Panai’ dalam Film 

Uang Panai’ 2016, Jurnal_TSK.26 Rah a.pdf 
19

Ahmad Abd. Kadir, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Cet, I; 

Makassar: Indobis, 2006), h. 53-54. 
20

Nur’azima Azis, “Pergeseran Makna Budaya Uang Panai’ Suku Bugis (Studi Masyarakat 

Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)  
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Permberian uang panai merupakan keuntungan dan kebanggan tersendiri 

dipihak perempuan karena mendapat uang panai untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan pihak perempuan dalam mengadakan pesta pernikahan sekaligus 

membuat laki-laki bangga dikarenakan berhasil memenuhi jumlah uang panai’. 

2) Menguji kesungguhan laki-laki dalam melamar perempuan.21 

 

Persyaratan uang panai’ pada pesta pernikahan mengajarkan pihak laki-laki 

bahwa menikahi perempuan Bugis tidak semudah yang dibayangkan karena harus 

memenuhi ketentuan adat yaitu dengan membawa seserahan berupa uang panai’ 

selaian uang mahar. Sehingga uang panai’ sebenarnya bukan hal yang menakutkan 

ketika masyarakat mampu menyikapinya dengan bijak, akan tetapi pemberian uang 

panai’ sebelum mengadakan pesta pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji keseriusan laki-laki dalam melamar perempuan. 

3) Sebagai simbol harkat dan martabat perempuan 

 

Praktek pemberian uang panaik’ pada masyarakat Bugis-Makassar bukan 

hanya sebagai uang belanja atau uang resepsi dalam pesta pernikahan, akan tetapi 

uang panai’ juga merupakan simbol nilai dalam menjaga dan mengangkat harkat dan 

martabat seorang perempuan. 

 

                                                                                                                                                                      
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219 (25 
Agustus 2019). 

21
Nur’azima Azis, “Pergeseran Makna Budaya Uang Panai’ Suku Bugis (Studi Masyarakat 

Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan)  
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219 (25 
Agustus 2019). 
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4) Simbol  peminangan atau ikatan dalam Pernikahan 

Bentuk pernikahan dengan peminangan ini berlaku umum dalam berbagai 

strata sosial. Peminagan bagi kaum bagsawan melalui proses upacara adat. Apabila 

peminangan telah diterima maka hubungan kedua calon pengantin disebut abbayuang 

(bertunangan). Cara pernikahan dengan peminangan ini adalah suatu cara adat 

sebagai legitimasi terhadap pertunangan seseorang. 

5) Bentuk tanggung jawab laki-laki 

Menurut jurnal Abdul Rahman yang mengkaji tentang analisis penerimaan 

khalayak terhadap tradisi uang panai’ dalam film uang panai’ 2016 menyatakan 

uang panai’ dalam film tersebut sebagai bentuk siri’ (malu atau harga diri) dan 

sebagai tradisi Bugis-Makassar dinilai sebagai simbol dalam mereflesikan tanggung 

jawab laki-laki terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan dalam uang panai’ ada 

harga diri yang harus diperjuangkan oleh laki-laki dengan usaha yang keras untuk 

menunjukkan kepada perempuan yang akan dinikahi.22
 Jadi uang panai’ bukan hanya 

dinilai sebagai beban yang memberatkan laki-laki untuk menikah, akan tetapi 

tingginya uang panai’ menjadikan laki-laki untuk bekerja keras dan bertanggung 

jawab demi menyiapkan jumlah uang panai’ yang diajukan oleh keluarga perempuan. 

6) Mempersulit perceraian (kawin cerai) 

Salah satu dampak positif dari mahalnya uang panai’ adalah mencegah 

perceraian ditengah-tengah masyarakat, sehingga dengan tingginya uang panai’ 

                                                           
22

Abdul Rahman, Analisis Penerimaan Khalayak terhadap Tradisi Uang Panai’ dalam Film 

Uang Panai’ 2016, Jurnal_TSK.26 Rah a.pdf 
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membuat laki-laki akan berfikir untuk menikah lagi, karena sudah tidak mempunyai 

lagi kemampuan dalam mengeluarkan uang panai’.23 Jadi adanya persyaratan dan 

tingginya uang panai’ yang diberikan kepada perempuan, maka pasangan yang sudah 

menikah akan sulit melakukan perceraian mengingat besarnya pengorbanan dalam 

mempersiapkan uang panai’ sebelum mengadakan pesta pernikahan. 

7)  Nilai siri’ (harga diri) dalam pernikahan 

Siri’ diartikan sebagai harga diri, dalam ukuran nilai aktual yang dipandang 

sepadan dengan harga diri, kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui 

dan diperlakukan sama oleh setiap orang terhadap sesamanya.24 Jadi, nilai siri‟ 

dipandang masyarakat sebagai harga diri yang menyebabkan seseorang akan merasa 

malu apabila tidak mampu memenuhi uang panai’ yang ditawarkan kepadanya, 

sehingga berapapun uang panai’ yang diputuskan oleh pihak perempuan, maka pihak 

laki-laki akan siap menanggung biaya yang dibebankan demi menjaga nilai siri’ 

(harga diri) dan lancarnya pernikahan. 

Berdasarkan uraian implikasi uang panai’ terhadap pernikahan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pemberian uang panai’ memiliki 2 sisi yakni uang panai’ 

bisa menyebabkan dampak negatif atau sesuatu yang tidak diinginkan dalam prosesi 

pernikahan seperti terjadinya kawin lari, batalnya pernikahan dan rela jatuh miskin 

demi menutupi jumlah uang panai’ yang dibebankan kepada orangtua laki-laki, akan 

                                                           
23

Sudirman, Uang Panai’ pada Masyarakat Bugis-Makassar (Analisis Maslahah), Desertasi 

(Makassar: UIN Alauddin Makassar), h. 78. 
24

Natzir Said, Silariang Siri’ Orang Makassar (Cet. II. Makassar: Pustaka Refleksi, 2005), h. 

45. 
 



28 
 

 

tetapi disisi lain pemberian uang panai’ dalam pernikahan juga memiliki dampak 

positif berupa kebaaikan yang mengajarkan tentang tanggung jawab,  mencari nafkah 

dan mencegah terjadinya kasus perceraian. 

B. Dakwah Kultural  

 

1. Definisi Dakwah Kultural 

 

Dakwah kultural diartikan sebagai suatu konsep pendekatan nilai-nilai Islam 

ke dalam budaya atau adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan sulit untuk 

dihilangkan, tujuannya untuk islamisasih budaya tanpa mengubah adat 

kebiaasaannya. Jadi, dakwah kultural dilakukan dengan tujuan untuk membangun 

tradisi berupa pemahaman budaya yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam ke dalam 

konteks budaya lokal, nasional dan global yang dilakukan dengan berbagai strategi 

dalam membangun dan membentuk masyarakat yang Islami.25 Dakwah kultural 

diterapkan dengan tujuan untuk memberikan solusi terhadap problematika budaya 

yang terjadi di masyarakat, sehingga konsep pendekatan dakwah kultural dilakukan 

dengan memberikan apresiasi terhadap budaya yang berkembang, serta menerima dan 

menciptakan budaya dan adat kebiasaan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran 

Islam yakni agama yang rahmatan li al-‘alamiin (rahmat bagi seluruh alam 

semesta).26 Jadi, konsep dakwah kultural dapat dipahami sebagai upaya dalam 

menanamkan nilai-nilai Islam terhadap budaya yang ada disetiap dimensi kehidupan 

manusia dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai 

                                                           
25

Usman Jasad, Dakwah Persuasif dan Dialogis (Ponorogo: Wade Group, 2019), h. 90. 
26

Usman Jasad, Dakwah Persuasif dan Dialogis, h. 94-95. 



29 
 

 

makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang 

sebenar-benarnya, sehingga problem atau masalah yang bisa ditimbulkan dari tradisi 

yang sudah mengakar di masyarakat dan sulit dihilangkan bisa diselesaikan dengan 

baik tanpa mengahapus atau menghilangkan kebiasaan-kebiasan yang lama. 

2. Dakwah Kultural dalam al-Quran dan Hadits 

 

Salah satu tujuan utama dalam berdakwah yakni mengajak manusia menuju 

jalan keselamatan. Menurut Thomas W. Arnold, dalam The Preaching of Islam, 

menyebutkan bahwa ada beberapa agama yang memiliki sifat dakwah atau missionari 

dalam arti mewajibkan pemeluknya untuk menyebarkan ajaran agama bersangkutan 

kepada orang lain yang belum memeluk agama tersebut. Agama dakwah atau 

missionari ini adalah Islam, Kristen, Yahudi, dan Budha.27 Jadi, menyampaikan 

dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pengikunya dengan 

maksud memberikan pemahaman yang benar kepada umat manusia supaya mengikuti 

perintah Allah swt dan menjauhi segala hal yang dilarang-Nya. 

Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt dalam QS. Ali Imran/ 3: 110. 

ۗ ِ ةٍ أخُْسِجَتْ نِهىَّاسِ تأَمُْسُونَ بِٱنْمَعْسُوفِ وَتىَْهَىْنَ عَهِ ٱنْمُىكَسِ وَتإُْمِىىُنَ بِٱللََّّ   كُىتمُْ خَيْسَ أمَُّ

Artinya:  

“Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”28
  

                                                           
27

Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam, diterjemahkan oleh A. Nawawi Rambe dengan 

judul „Sejarah Dakwah Islam‟, Cetakan Kedua, (Jakarta: Widjaya, 1981). h. 39. 
28

M. Quraish Shihab: kata ummat secara semantik digunakan untuk menunjuk semua 

kelompok yang dihimpun oleh sesuautu berupa agama yang sama, maupun waktu atau tempat yang 

sama. Bahkan kata Quraish, al-Quran dan hadis tidak membatasi kata umat hanya pada kelompok 

https://islami.co/kesanku-terhadap-prof-quraish-shihab-tentang-akal/
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Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa semua ummat secara 

keseluruhan diperintahkan untuk menyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 

kemungkaran, baik perseorangan, kelompok dan agama dalam waktu atau tempat 

yang sama.  

Keanekaragaman budaya merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat 

pisahkan dari kehidupan sosial manusia terutama dalam hal kegiatan tertentu yang 

sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, sehingga pelaku dakwah perlu 

memberikan pesan dakwah secara arif dan konstruktif sesuai dengan konsep dakwah 

kultural yang membiarkan budaya hidup berdampingan dengan agama sepanjang 

makna kegiatan budaya sesuai ajaran Islam yakni al-qur‟an dan hadits sebagai 

pegangan hidup umat Islam.29
 Hal demikian, dikarenakan pluralitas budaya dan 

agama saling berkaitan erat yang membedakan hanyalah bentuk kegiatan tradisinya, 

tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap sesuai dengan nilai keislaman. 

Pluralitas budaya dan agama merupakan bagian dari sunnatullah atau sebagai 

kenyataan yang menjadi kehendak Tuhan yang dimaksudkan untuk saling kenal-

mengenal dan memahami perbedaan budaya seperti perbedaan etnis, agama dan suku 

                                                                                                                                                                      
manusia, burung seperti dalam Surat al-An‟am ayat 38 dan semut dalam hadis, juga disebut sebagai 

umat. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah-nya menambahkan bahwa umat adalah ikatan 

persamaan dalam pengertian apa pun: bangsa, suku, agama, ideologi dan sebagainya. Ikatan itu telah 

melahirkan satu umat, dengan demikian seluruh anggotanya adalah saudara. Dengan banyak dan 

lenturnya makna umat ini, kata Shihab, dalam persamaan dan kebersamaannya dapat menampung 

aneka perbedaan. Lihat. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur’an (Bandung: Lentera Hati, 2017), Juz. 7, h. 108. 
29

Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW yang artinya, “Aku tinggalkan dua 

perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, 

yaitu kitabullah dan sunnah Rasul”. Dalam buku Hadits Sahih Lighairihi, H.R. Malik; AL-Hakim; al-

Baihaqi; Ibnu Nashr; Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam Kitab Ta‟zhim wal 

Minnah fil Intisharis Sunnah, h. 12-13. 

https://islami.co/kesanku-terhadap-prof-quraish-shihab-tentang-akal/
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masing-masing individu ataupun kelompok untuk hidup secara rukun dan toleran. 

Hal ini sesuai dengan QS. Al-Hujurat/ 49: 13. 

 

ا۟ ۚ ئِنَّ  َٰٓئمَِ نِتعََازَفىَُٰٓ كُمْ شُعىُباً وَقبَاَ ًَٰ وَجَعهَْىََٰ ه ذكََسٍ وَأوُثَ كُم مِّ َٰٓأيَُّهَا ٱنىَّاسُ ئِوَّا خَهقَْىََٰ كُمْ ۚ  يََٰ ِ أتَقَْىَٰ أكَْسَمَكُمْ عِىدَ ٱللََّّ

َ عَهِيمٌ خَبيِسٌ   ئِنَّ ٱللََّّ

Artinya:  

"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 di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."30 

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa penciptaan manusia 

dengan latar belakang suku, ras dan agama yang berbeda-beda menegaskan agar 

manusia saling mengenal dan memahami makna dan keanekaragaman kebudayaan 

sebagai wujud sunnatullah di muka bumi, sehingga dengan adanya perbedaan budaya 

manusia bisa saling memberi pelajaran dan pengalaman terhadap makna kebudayaan 

masing-masing sebagai wujud untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.  

Konsep dakwah kultural dalam ajaran Islam harus berdasarkan pada ajaran-

ajaran Islam dengan merujuk pada al-qur‟an dan hadits. Agama Islam merupakan 

                                                           
30

M. Quraish Shihab: Semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada 

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

antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Tidak 

wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi dari pada yang lain, bukan saja antara satu 

bangs, suku, atau warna kulit dan lainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Perkenalan dibutuhkan 

untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada 

Allah swt.yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan 

kebahagiaan ukhrawi. Lihat. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur’an (Bandung: Lentera Hati, 2017), Juz. 26, h. 632. 
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agama yang rahmatallil alamin (rahmat bagi seluruh alam semesta) yang bersifat 

universal (menyeluruh), terbuka, toleransi dalam berbagai perbedaan yang alamiah 

seperti adat kebiasaan masyarakat sepanjang budaya atau adat itu tidak bertentangan 

dengan  nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, segala kegiatan atau hasil budaya wajib 

merujuk kepada ajaran agama dan tidak boleh agama yang tunduk pada budaya.  

Hal ini sesuai dengan konsep dakwah dalam QS. Al-Ma‟idah/ 4: 104.  

سُىلِ قَانىُا۟ حَسْبىَُا مَا وَجَدْوَا عَهَيْهِ  ُ وَئنًَِ ٱنسَّ ًَٰ مَآَٰ أوَزَلَ ٱللََّّ  وَئذِاَ قِيمَ نهَُمْ تعََانَىْا۟ ئنَِ

َٰٓؤُهُمْ لََ يعَْهمَُىنَ شَيْـًٔا وَلََ يهَْتدَوُنَ   ءَابَآَٰءَوَآَٰ ۚ أوََنىَْ كَانَ ءَاباَ

 
Terjemahnya: 

Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan mengikuti Rasul“. Mereka menjawab: “Cukuplah 

untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya“. 

Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun 

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) 

mendapat petunjuk?.31 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk 

mengikuti ajaran Islam yang terkandung dalam al-qur‟an dan hadits serta tidak 

dianjurkan untuk mengikuti ajaran tradisi atau kebiasaan nenek moyang dahulu 

apabila tidak mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi atau tidak ada 

petunjuk dan dasarnya dari al-qur‟an dan hadits. Hal ini dilakukan dikarenakan 
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Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya: Apabila dikatakan kepada orang-

orang kafir,"Marilah mengikuti Alquran yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti apa yang 

dijelaskan Rasul-Nya agar kita berpetunjuk,"mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami 

dapati dari bapak-bapak kami." Benarkah yang mereka katakan ini, walaupun nenek moyang mereka 

seperti binatang ternak yang tidak mengetahui kebenaran dan jalan yang benar?. Lihat. M. Quraish 

Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Bandung: Lentera Hati, 2017), 

Juz. 7, h. 219.. 

 

https://risalahmuslim.id/kamus/kafir
https://risalahmuslim.id/kamus/alquran
https://risalahmuslim.id/kamus/rasul
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jangan sampai makna yang terkandung dalam tradisi yang ada dimasyarakat 

bertentangan dengan kaidah-kaidah keislaman. 

Dakwah kultural menganjurkan agama dan budaya saling hidup berdampingan 

sepanjang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dikarenakan agama Islam merupakan agama 

yang rahmatallil alamiin (rahmat bagi seluruh alam semesta).  

Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt dalam QS. Al Anbiya/21: 107. 

همَِيْهَ  كَ اِلََّ زَحْمَةً نِّهْعَٰ  وَمَآَٰ ازَْسَهْىَٰ

Terjemahnya:  

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi seluruh alam.32 

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa rahmatan lil alamin diartikan sebagai 

Allah swt tidak hanya mengutus Nabi Muhammad saw untuk membawa rahmat, 

tetapi sebagai rahmat atau agar bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.  

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad ibn Hanbal dari Ibn Mas‟ud ra.  

“…fa ma ra’a al-muslimun h}asanan fa huwa ‘inda Allah h}asanun, wa ma 

ra’aw sayyi’an fa huwa ‘inda Alla>h sayyi’un:  
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Menurut Quraish Shihab, redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi ia mengandung makna 

yang sangat luas, yakni: 1) Rasul atau utusan Allah dalam hal ini Nabi Muhammad Saw, 2) yang 

mengutus beliau dalam hal ini Allah, 3) yang diutus kepada mereka (al-‘alamin) serta 4) risalah, yang 

kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat. Nabi Muhammad Saw adalah rahmat, bukan 

saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadian-nya adalah rahmat yang 

dianugerahkan Allah Swt kepada beliau. Ayat ini menyatakan bahwa: “Kami tidak mengutus engkau 

untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam.” . 

Lihat. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Bandung: 

Lentera Hati, 2017), Juz. 8, h. 518. 
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Artinya:  

Sesuatu yang baik menurut orang-orang Islam, maka adalah baik menurut 

Allah; dan sesuatu yang jelek menurut orang-orang Islam, maka adalah jelek 

menurut Allah”.
33

  

 

Berdasarkan hadits di atas, menunjukkan bahwa tradisi yang berlaku di 

masyarakat Muslim dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka tradisi tersebut 

dibolehkan. Sebaliknya tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. maka 

kebiasaan itu dilarang Allah swt. 

3. Tahapan-tahapan Dakwah Kultural  
 

Tahap-tahap dakwah kultural dilakukan dengan maksud untuk mendekati 

suatu kebudayaan dan tradisi dengan langkah-langkah yang tepat tanpa menyinggung 

dan membuat perasaan madu semakin jauh dari ajaran Islam. Oleh sebab itu, seorang 

dai harus bisa memberikan pemahaman yang lebih bijaksana kepada masyarakat 

terkait dengan budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat. 

Adapun proses dakwah kultural dalam menanamkan nilai-nilai Islam terhadap 

tradisi yang berlaku di masyarakat, yakni: 

1) Islamisasi kebudayaan yakni menyesuaikan suatu sistem ritual dan kepercayaan 

masyarakat terhadap budaya sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Sehingga 

walaupun bentuk kegiatan budaya sulit dirubah, akan tetapi makna atau nilai-nilai 

yang terkandung dalam budaya sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
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Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, T.Th.). 212-213. 
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2) Islamisasi kebudayaan terdiri dari suatu perjuangan untuk mempertahankan diri 

dalam menghadapi penyesuaian dengan keadaan.34
  

3) Memberikan pemahaman dan meluruskan persepsi masyarakat terhadap budaya 

Jadi, pemahaman persepsi orang terhadap budaya dimaksudkan untuk 

mengetahui dan menelaah lebih jauh tentang maksud yang ingin disampaikan oleh 

madu (lawan bicara) mengenai tradisi yang berlaku di masyarakat. Tujuannya untuk 

memperjelas dan menghindari kesalahan terkait dengan makna dan simbol pesan 

yang disampaikan oleh dai, sehingga seorang madu tidak salah dalam memahami 

simbol pesan yang disampaikan lawan bicara dan bisa memberikan solusi terhadap 

masalah yang dialami oleh madu maupun masyarakat umum. 

Adapun tujuan dan orientasi dakwah kultural kepada sasaran dakwah, yaitu:  

1) Membangun masyarakat yang Islami, sebagaimana para Rasulullah yang memulai 

dakwahnya di kalangan masyarakat Jahiliyah.  

2)  Melakukan perbaikan pada masyarakat terkait dengan tradisi.  

3) Memelihara keberlangsungan dakwah di kalangan masyarakat yang berpegang 

pada Islam dengan melalui pengajaran secara berkelanjutan dan pendidikan.35
 

Sehingga upaya mewujudkan tujuan dakwah memerlukan persiapan yang matang.  

Adapun persiapan untuk mewujudkan tujuan dakwah, diantaranya:  

                                                           
34

Afif Rifai, “Pendekatan Kutural dalam Dakwah Walisongo” (Jurnal Al-Jamiah, No. 54, 

Thn. 1994), h. 123. 
35

Abdus Salam Masykur (pen), Ad-Da’wah, Qawa’id wa Ushul (Solo: Era Adicitra 

Intermedia, 2011), h.  29. 
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1) Pengenalan terhadap mad’u melalui identifikasi secara mendalam dan menyeluruh 

terhadap kebudayaannya.  

2) Pengenalan terhadap pengetahuan, sikap, praktik aktivitas kehidupan mad’u, dan 

kebudayaan yang dijalankannya.  

3) Mengenali media yang akan digunakan, baik dari kelebihan, kekurangan, hingga 

dampak yang mungkin ditimbulkan.36 Jadi, tahapan-tahapan dakwah kultural yang 

dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Islam terhadap tradisi yang berlaku di 

Masyarakat dengan menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan sistem ritual dan 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebudayaan yang sulit untuk dirubah 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam hal mewujudkan 

tujuan dakwah, maka dibutuhkan beberapa pengenalan budaya sesuai dengan syariat 

Islam dan adat kebiasaan masyarakat yang akan didakwahi. 

Menurut Andi Syahraeni konsep dakwah kultural dapat dipahami melalui:  

1) Dakwah Kultural dalam Konteks Budaya Lokal  

Dakwah kultural dalam konteks budaya lokal berarti mencari bentuk 

pemahaman dan aktualisasi gerakan dakwah Islam dalam realitas kebubudayaan 

masyarakat Indonesia, khususnya kalangan umat Islam, melalui pendekatan dan 

strategi yang tepat. Untuk menerapkan dakwah dalam budaya lokal diperlukan 

beberapa tuntunan sebagai pelaku dakwah. 

a) Pengenalan secara arif aspek dasar dari ajaran agama dan pesan-pesan dasarnya. 
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Kustadi Suhandang, Strategi Dakwah : Penerapan Strategi Komunikasi Dalam Dakwah 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 105. 
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b) Pengenalan dengan baik kebudayaan lokal dengan seluk beluk kehidupan 

masyarakat, termasuk bahasa, kesustraan, seni dan pandangan hidup.  

c) Pemberian pemahaman tentang kenyataan masa kini, perubahan yang terjadi dan 

fenomena yang timbul pada masyarakat.  

d) Penguasaan sejarah dan penggunaan imajinasi kreatif.37
  Jadi, dakwah kultural 

dalam konteks budaya lokal dilakukan dengan cara mengenalkan nilai-nilai Islam 

ke dalam konteks kebudayaan dengan memberikan pesan-pesan dakwah terhadap 

tradisi tanpa mengubah adat kebiasaan yang ada di masyarakat lokal. 

2) Dakwah Kultural dalam Konteks Budaya Global  

Dakwah kultural dalam konteks globalisasi dilakukan dengan memperhatikan 

substansi atau pesan dakwah, memperhatikan pendekatan dan strategi dakwah, 

memperhatikan media atau wahana dakwah dan memperhatikan pelaku atau subjek 

dakwah. Dengan demikian, dakwah dapat mewarnai dan memberi nilai terhadap 

kontesk dan kebudayaan manusia serta dapat melakukan penyemaian nilai Islam 

melalui media-media yang familiar di era globalisai saat ini.   

Secara praktik konsep dakwah kultural sebenarnya sudah dilaksanakan oleh 

Nabi Muhammad baik pada periode Mekah (610-622 M) maupun periode Madinah 

(622-632 M).
38

 Nabi saw menggunakan pendekatan dakwah kultural dimulai dari 

keluarga dan orang-orang yang dekatnya yang dilakukan dengan cara memperbaiki 
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Samsul Munir Amiin, Rekonstruksi Pemikiran dan Dakwah Islam (Jakarta: Amzah, , 2008), 

h. 113. 
38

Philip K. Hitti, History of The Arabs, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedy Slamet Riady, 

Sejarah Peradaban Arab (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 141. 
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budaya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi pendekatan dakwah kultural 

dilakukan dengan tujuan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang berlaku 

dalam masyarakat, sehingga budaya ataupun kebiasaan yang sudah turun-temurun 

bisa berjalan sesuai dengan ajaran Islam. 

Adapun pendekatan dakwah kultural yang bisa dilakukan dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat mengenai tradisi, yakni: 

a. Pendekatan Persuasif 

Pendekatan persuasif yakni pendekatan yang dilakukan dai terhadap madu 

supaya bisa memahami dan merubah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada dalam masyarakat, baik dalam konteks 

kepercayaan, sikap maupun perilakunya.39 Jadi pendekatan persuasif dipahami 

sebagai cara yang dilakukan oleh dai dalam menyampaikan pesan dakwah kepada 

madu dengan tujuan supaya madu bisa memahami maksud dan tujuan dari tradisi. 

b. Pendekatan Dialogis 

Pendekatan dialogis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara 

berdialog atau bercakap-cakap terhadap madu yang dilakukan dengan menyesuaikan 

materi dakwah dengan kebutuhan madu dan kondisi budaya yang ada dalam 

masyarakat.40 Tujuan pendekatan dialogis adalah untuk menyampaikan pesan dakwah 

kepada madu dengan berdialog terkait dengan masalah yang akan diselesaikan.  
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Usman Jasad, Dakwah Persuasif dan Dialogis (Cet. Pertama; Ponorogo: Wade Group, 

2019), h. 15. 
40

Usman Jasad, Dakwah Persuasif dan Dialogis, h. 26. 
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c. Pendekatan Komunikasi Budaya 

Pendekatan komunikasi budaya merupakan proses penyampaian pesan 

dakwah melalui budaya dengan memberikan makna berdasarkan simbol budaya yang 

terkandung dalam tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.41 Jadi 

pendekatan komunikasi budaya dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman 

terkait dengan makna budaya yang terkandung dalam tradisi yang berlaku dalam 

masyarakat tanpa mengubah bentuk tradisi atau kebiasaannya. Akan tetapi nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Hal itu 

dilakukan karena dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan dan 

menggunakan kebudayaan sebagai pendekatan dakwahnya. 

4. Teori-teori Komunikasi Antar-Budaya 

 

Salah satu model komunikasi yang dapat diterapkan dalam aplikasi dakwah di 

tengah keberagaman budaya adalah model komunikasi antar budaya. Komunikasi 

antar budaya merupakan model komunikasi yang mampu menembus batas-batas 

etnik, komunal, dan keragaman budaya. Melalui pendekatan ini, para pelaku dakwah 

wajib menyampaikan ajaran Islam dengan tetap melihat dan memhami makna dan 

tujuan dari budaya yang akan diubah. Selanjutnya apabila praktek dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam budaya sesuai dengan Islam, maka solusinya budaya itu harus 

dipertahankan. Sebaliknya apabila bentuk kebudayaan yang ada di masyarakat 

bertentangan dengan kaidah-kaidah keislaman maka seorang dai hanya perlu 
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Usman Jasad, Dakwah dan Komunikasi Transformatif (Mencari Titik Temu Dakwah dan 

Realitas Sosial Ummat) (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 4. 
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mengubah makna yang terkandung dalam budaya sesuai dengan nilai-nilai Islam 

tanpa mengubah bentuk kegiatan budayanya sebagaimana konsep dakwah kultural 

yang membiarkan budaya hidup berdampingan dengan agama sepanjang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 

Komunikasi antar budaya merupakan proses interaksi atau penyampaian 

pesan dengan memberikan makna terhadap peristiwa dan fenomena berdasarkan 

pengalaman budayanya masing-masing. Jadi, setiap orang memiliki pemaknaan yang 

berbeda-beda, karena masing-masing memiliki latar belakang dan pengalaman 

budaya yang berbeda pula. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesulitan atau masalah 

yang timbul dalam komunikasi antarbudaya, maka diperlukan komunikasi bersifat 

dinamik dan interaktif. Komunikasi dinamik adalah suatu aktivitas yang terus 

berlangsung dan selalu berubah. Jadi, dalam menjalani kehidupan setiap orang yang 

terlibat dalam proses komunikasi mengalami perubahan secara terus menerus sebagai 

orang-orang yang dinamik ketika berinteraksi dengan orang lain dan terpengaruh 

dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sedangkan komunikasi interaktif 

menunjukkan adanya dua orang atau lebih yang membawa latar belakang dan 

pengalaman mereka masing-masing ke dalam suatu peristiwa komunikasi. 

Komunikasi dianggap berhasil, bila respons penerima pesan mendekati yang 

dikehendaki oleh sumber yang menciptakan pesan. Pesan terdiri dari: pesan verbal 

dan non-verbal. Pesan verbal adalah kata-kata yang terucap atau tertulis, sedangkan 

pesan non-verbal adalah seluruh perbendaharaan perilaku. 
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 Budaya mempengaruhi seseorang dalam melakukan komunikasi sejak dalam 

kandungan hingga mati, bahkan setelah mati pun seseorang dikuburkan dengan cara-

cara yang sesuai dengan budayanya. Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai, 

dan mengusahakan hal-hal yang baik dan patut menurut budayanya. Orang-orang 

memandang dunia mereka melalui kategori-kategori, konsep-konsep, dan label-label 

yang telah dihasilkan oleh budaya mereka masing-masing. Apa yang orang-orang 

lakukan, bagaimana mereka bertindak, bagaimana mereka hidup dan berkomunikasi, 

merupakan respons-respons terhadap fungsi-fungsi dari budaya mereka. Bila realitas 

budaya itu beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi. 

 Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur 

komunikasi, yaitu: pertama, sumber (source), yaitu orang yang mempunyai suatu 

kebutuhan untuk berkomunikasi. Seseorang berkomunikasi didorong oleh keinginan 

untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku orang lain; kedua, penyandian 

(encoding), yaitu suatu kegiatan internal seseorang untuk memilih dan merancang 

perilaku verbal dan non-verbalnya guna menciptakan suatu pesan; ketiga, pesan 

(message), yaitu lambang-lambang verbal dan atau non-verbal yang mewakili 

perasaan dan pikiran sumber pesan pada suatu saat dan tempat tertentu; keempat, 

saluran (channel), yaitu alat fisik yang berfungsi sebagai penghubung yang 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima; kelima, penyandian balik 

(decoding), yaitu proses internal penerima dan pemberian makna kepada perilaku 

yang mewakili perasaan dan pikiran sumber pesan; keenam, respons penerima 

(receiver responnse), yaitu menyangkut apa yang penerima lakukan setelah ia 
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menerima pesan; ketujuh, umpan balik (feedback), yaitu informasi yang tersedia bagi 

sumber yang memungkinkannya menilai keefektifan komunikasi yang dilakukannya 

untuk mengadakan penyesuaian dan perbaikan dalam komunikasi selanjutnya. 

a. Teori Persepsi 

 Persepsi adalah proses pemberian makna kepada objek-objek sosial dan 

peristiwa yang ditemukan di lingkungan sekitar. Persepsi adalah proses internal yang 

dilakukan untuk memilih, mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari 

lingkungan eksternal. Pemberian makna kepada pesan dalam banyak hal dipengaruhi 

oleh budaya penyandi balik pesan. Bila pesan yang diartikan dalam budaya lain, 

pengaruh-pengaruh dan pengalaman-pengalaman budaya yang menghasilkan pesan 

mungkin seluruhnya berbeda dari pengaruh-pengaruh dan pengalaman-pengalaman 

budaya yang digunakan untuk menyandi balik pesan. Akibatnya, bisa saja timbul 

kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemaknaan pesan yang tidak dimaksudkan 

oleh sumber pesan. Kesalahan ini diakibatkan oleh orang yang berlatar belakang 

budaya yang berbeda dan tidak dapat memahami satu sama lainnya dengan akurat. 

 Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam komunikasi antarbudaya, yaitu: 

etnosentrisme, power, dan streotipying. Etnosentrisme adalah selalu mengedepankan 

budaya sendiri dalam melakukan komunikasi. Power adalah membangun hubungan 

antarbudaya dalam sudut pandang superior-inferior yang berdasarkan keanggotaan 

dalam budaya, ras, dan kelompok tertentu. Streotipying adalah melakukan 

generalisasi atau „pukul rata‟ yang bersifat negatif terhadap semua orang. 

 Untuk memperoleh keberhasilan dalam komunikasi antarbudaya, maka 



43 
 

 

diperlukan sikap yang positif, kejujuran, dan ketulusan oleh orang-orang yang terlibat 

dalam komunikasi antarbudaya. Menyadari faktor-faktor budaya yang mempengaruhi 

komunikasi ini, baik dalam budaya sendiri maupun budaya orang lain. Seorang juru 

dakwah perlu memahami perbedaan dan persamaan budaya. Pemahaman atas 

perbedaan budaya akan membantu untuk mengetahui sumber-sumber potensial yang 

dapat menjadi penyebab terjadinya konflik, sedangkan pemahaman atas 

persamaannya akan membantu menjalin hubungan lebih dekat dengan pihak lain. 

 Untuk memahami dunia dan tindakan orang lain, maka perlu memahami 

persepsi orang lain terlebih dahulu. Ada tiga unsur budaya yang berpengaruh besar 

terhadap makna-makna yang dibangun dalam persepsi. Unsur-unsur tersebut adalah: 

pertama, sistem-sistem kepercayaan (belief), nilai (value), sikap (attitude); kedua, 

pandangan dunia (world view), dan ketiga, organisasi sosial (social organitation).
42

 

Ketiga unsur di atas mempengaruhi persepsi dan makna yang dibangun oleh 

setiap orang. Unsur-unsur tersebut mempengaruhi aspek-aspek makna yang bersifat 

pribadi dan subjektif, misalnya seorang Arab dan seorang Amerika akan setuju secara 

objektif bahwa seseorang itu adalah seorang wanita. Tetapi kemungkinan besar 

mereka tidak akan setuju tentang apa arti seorang wanita secara sosial. 

a. Sistem-sistem Kepercayaan, Nilai, dan Sikap 

 Kepercayaan adalah pendapat pribadi seseorang yang diyakini individu 

bahwa suatu obyek atau peristiwa memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. 
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Wadsworth Publishing Company, 1985). 
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Budaya memainkan suatu peranan penting dalam pembentukan kepercayaan. Oleh 

sebab itu, dalam komunikasi antarbudaya tidak ada hal yang paling benar atau hal 

yang salah sepanjang sesuatu itu berkaitan dengan kepercayaan. Misalnya, seseorang 

percaya bahwa suara angin dapat menuntun perilaku seseorang ke jalan yang benar, 

maka harus dapat mengenal dan menghadapi kepercayaan tersebut bila ingin 

melakukan komunikasi yang sukses dan memuaskan. 

 Nilai adalah aspek evaluatif dari sistem-sistem kepercayaan, nilai dan sikap. 

Dimensi-dimensi evaluatif meliputi kualitas-kualitas, seperti: kemanfaatan, kebaikan, 

estetika, kemampuan memuaskan kebutuhan, dan kesenangan. Nilai-nilai ini 

umumnya normatif dalam arti bahwa nilai-nilai itu menjadi rujukan seorang anggota 

budaya tentang sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah, yang sejati dan palsu, 

positif dan negatif, dan sebagainya. Nilai-nilai dalam suatu budaya menampakkan diri 

dalam perilaku para anggota budaya yang dituntut oleh budaya tersebut. 

Adapun contoh budaya yang terkait dengan sistem-sistem kepercayaan, nilai, 

dan sikap dapat dilihat pada contoh pertarungan manusia dengan banteng. Pada 

umumnya, orang Amerka Utara percaya bahwa kekejaman terhadap binatang adalah 

salah dan bahwa perbuatan meletihkan dan membunuh seekor Banteng adalah contoh 

kekejaman. Konsekuensinya, banyak orang Amerika Utara memandang pertarungan 

melawan Banteng dengan sikap negatif dan akan menghindari tontonan, walaupun 

tontonan itu hanya lewat televisi. Mereka bahkan berkampanye agar pertarungan 

dilarang. Sebaliknya, orang-orang Amerika Latin, memandang pertarungan manusia 

melawan Banteng adalah lambang keberanian antara manusia dan binatang. 
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Pertarungan itu dinilai positif dan kemenangan seorang matador tidaklah dianggap 

sebagai kekejaman terhadap binatang, melainkan sebagai perbuatan berani, 

keterampilan dan ketangkasan fisik. Perbedaan pemahaman dalam konteks budaya 

pertarungan manusia melawan banteng disesuaikan dengan kebiasan dan pendapat 

sesorang terhadap budaya tersebut. Jadi tergantung dari sudut pandang seseorang 

dalam memaknai budaya itu, dikarenakan boleh jadi budaya demikian bernilai positif, 

tapi karena dilihat dari sudut pandang lain, sehingga pertarungan tersebut dinilai 

sebagai hal negatif demikian pula sebaliknya. 

b. Pandangan Dunia (World View) 

 Pandangan dunia berkaitan dengan orientasi suatu budaya terhadap hal-hal 

seperti: Tuhan, kemanusiaan, alam, alam semesta, dan masalah-masalah filosofis 

lainnya yang berkenaan dengan konsep makhluk. Pandangan dunia, membantu 

seseorang untuk mengetahui posisi dan tingkatan individu dalam alam semesta. 

 Pandangan dunia bersifat abadi dan merupakan landasan paling mendasar dari 

suatu budaya. Seorang Katolik mempunyai suatu pandangan terhadap dunia yang 

berbeda dengan seorang Muslim, Yahudi, atau seorang Ateis. Sebagai contoh 

pandangan dunia orang-orang yang beragama Khatolik terhadap budaya makan babi 

dan minuman beralkohol tentu sangat berbeda dengan pandangan dunia orang yang 

beragama Islam tentang hal yang sama. Orang yang beragama Islam berpendapat 

bahwa budaya makan babi dan minuman beralkohol merupakan sesuatu yang 

diharamkan dalam ajaran agamanya, sedangkan orang-orang yang beragama Khatolik 

berpendapat bahwa budaya makan babi dan minuman beralkohol merupakan sesuatu 
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yang baik dan sudah dianggap sebagai sebuah tradisi bagi mereka. 

Pandangan dunia sangat mempengaruhi budaya. Efeknya terkadang sangat 

jelas dan nyata dalam kehidupan , seperti: pakaian, isyarat, dan perbendaharaan kata. 

c. Organisasi Sosial (Social Organitation) 

 Cara suatu budaya mengorganisasikan diri dan lembaga-lembaganya 

mempengaruhi cara berpikir anggota-anggota budaya dalam mempersepsi dunia dan 

cara mereka berkomunikasi. Ada dua unit organisasi sosial yang dominan dalam 

suatu budaya, yaitu: keluarga dan sekolah. 

 Keluarga merupakan organisasi sosial terkecil dalam suatu komunitas budaya 

yang mempunyai pengaruh dalam mengembangkan anak selama periode-periode 

formatif dalam kehidupannya, seperti: pembentukan sikap pertamanya sampai 

pemilihan atas barang-barang mainan, membimbing anak dalam menggunakan 

bahasa, dan memberikan persetujuan, dukungan, dan hukuman yang mempengaruhi 

nilai-nilai dikembangkan oleh seorang anak dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.  

 Sekolah merupakan penyambung budaya yang menghubungkan masa lalu 

dengan masa kini dan masa depan. Sekolah memelihara budaya dengan memberi tahu 

para peserta didik tentang sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang penting, dan ha-hal 

yang perlu diketahui seseorang sebagai anggota budaya. Mata pelajaran apapun yang 

diajarkan di sekolah, pelajaran itu ditentukan oleh budaya tempat sekolah itu berada. 

b. Teori Empati 

 Model komunikasi empati dilakukan dengan memperlakukan orang lain 

seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri, dalam artian pelaku dakwah 
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hanya memperlakukan madu sesuai dengan kebiasaan lama mereka. Akan tetapi 

kesalahan dari kebiasaan tersebut dihilangkan secara perlahan.  

Model komunikasi empati terdiri dari enam langkah.
43

 Setiap langkah adalah 

prasyarat yang diperlukan untuk langkah selanjutnya. Bila langkah-langkah tersebut 

dilakukan secara berurutan, maka komunikasi empati ini akan menjadi pendekatan 

yang efektif untuk diterapkan di tengah keanekaragaman budaya. 

Langkah Pertama: Mengasumsikan Perbedaan 

 Asumsi adalah membayangkan diri kita berada dalam posisi orang lain. 

Langkah ini harus ditempuh untuk menjembatani perbedaan antarindividu. 

Kemampuan menghubungkan persfektif kita dengan persfektif orang lain akan 

memudahkan terjadinya komunikasi  yang empati. 

Langkah Kedua: Mengenali Diri 

 Prasyarat pengakuan diri dilakukan agar identitas diri tetap terjaga meskipun 

terjadi asumsi terhadap identitas orang lain. Prasyarat ini hanyalah menjadikan 

perubahan itu sebagai pilihan yang diambil, dan bukan menghilangkan identitas diri. 

Langkah Ketiga: Menunda Diri 

 Menunda diri adalah perluasan batas secara sementara, yaitu menghilangkan 

pemisahan antara diri dengan lingkungan. Pusat perhatian pada langkah ini adalah 

bukan pada menunda isi identitas, berupa: asumsi, nilai, perangkat perilaku, 

organisasi sosial, dan sebagainya. Tetapi, fokusnya terletak pada kemampuan 

                                                           
43

 Milton J. Bennet, “Mengatasi Kaidah Emas: Simpati dan Empat”, dalam Dedy Mulyana & 

Jalaluddin Rakhmat (ed.), Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang 

Berbeda Budaya, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 72-94.  
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mengubah dan memperluas batas. Dengan memperluas batas diri, maka terbuka 

peluang untuk mengenal lebih jauh isi identitas pihak lain. 

Langkah Keempat: Melakukan Imajinasi Terbimbing 

 Melakukan imajinasi terbimbing bertujuan memahami perbedaan antara yang 

internal dengan yang eksternal (subjektif dan objektif). Agar empati interpersonal 

terjadi, maka harus membiarkan imajinasi diambil orang lain, apabila berhasil maka 

sesungguhnya kita sedang berpartisipasi secara imajinatif pada pengalaman orang itu. 

Langkah Kelima: Membiarkan Pengalaman Empati 

 Jika membiarkan imajinasi dibimbing ke dalam diri orang lain, maka 

seseorang akan menganggap orang itu adalah diri sendiri. Pengalaman empati berupa 

imajinasi harus dibiarkan. Dengan empati, orang mendapat kehormatan untuk hidup 

singkat pada „negeri‟ yang hampir tidak dapat dicapai, yaitu pengalaman orang lain. 

Langkah Keenam: Meneguhkan Kembali Diri 

 Peneguhan diri adalah komponen yang diperlukan dalam komunikasi empati. 

Jika seseorang gagal melakukannya, maka komunikasi yang dilakukan dapat berakhir 

pada kehancuran identitas diri. Komunikasi empati adalah membiarkan penundaan 

identitas secara terkendali dan bersifat sementara untuk mencapai tujuan khusus, 

yaitu memahami orang lain. Jika tujuan ini telah tercapai, maka batas-batas diri harus 

ditegakkan kembali. Salah satu pengecualiannya adalah mempertahankan hubungan 

akrab di mana seseorang terlibat “menjadi satu dengan” orang lain. Identitas 

diteguhkan kembali dengan menciptakan kembali rasa keterpisahan antara diri 

dengan orang lain yang merupakan keadaan normal dalam kebudayaan. 
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4. Implementasi Teori-teori Komunikasi Antar-Budaya dalam Praktek Dakwah 

1. Implementasi Teori Persepsi 

Berdasarkan teori persepsi yang dibangun oleh Larry A. Samovar ditemukan 

bahwa unsur-unsur komunikasi antar budaya terdiri dari: source, message, encoding, 

channel, decoding, receiver respon, dan feed back. Jika teori ini dipakai untuk 

membaca unsur-unsur dakwah, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Dai (Source) 

 Dakwah Islam menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap muslim. Unsur dai 

sebagai  pelaksana dakwah ini merupakan faktor penentu bagi keberhasilan dakwah, 

sebab dai yang merancang strategi dakwah yang akan diterapkan. 

b. Menetapkan Materi Dakwah (Encoding)  

 Memilih dan merancang materi-materi dakwah yang akan dijadikan sebagai 

pesan dakwah merupakan unsur penting berikutnya. Pada dasarnya materi dakwah 

adalah seluruh rangkaian ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. yang sesuai 

dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Materi dakwah yang dikemukakan dalam 

Alquran berkisar pada tiga masalah pokok, yaitu: akidah, akhlak, dan hukum.44 

c. Materi  Dakwah (Message) 

 Meteri dakwah merupakan pesan yang disampaikan dai yang disesuaikan 

dengan tujuan yang ingin dicapai dan kondisi sosial yang dihadapi oleh dai. 

 

                                                           
 

44
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an: Peran dan Fungsi Al-Qur’an dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1997), h. 193. 



50 
 

 

d. Media Dakwah (Channel) 

Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan-pesan 

dakwah dari dai kepada mad’u (sasaran dakwah). 

e. Penyandian Balik (Decoding) 

Setelah pesan dakwah disampaikan atau ditampilkan, selanjutnya sasaran 

dakwah (mad’u) memberikan makna terhadap pesan-pesan tersebut. Pemberian 

makna ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor persepsi yang dimiliki oleh mad’u. 

f. Respons Mad’u (Receiver Response) 

Setelah memberikan makna terhadap pesan dakwah, maka sasaran dakwah 

(mad’u) menunjukkan perilaku tertentu sebagai efek dari pesan yang diterimanya. 

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran dakwah agar mau 

menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari 

baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial-

kemasyarakatannya, agar tercapai kehidupan yang penuh dengan keberkahan.  

Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam  QS. al-A‟raaf/ 7: 96. 

كِهْ كَ  هَ انسَّمَاۤءِ وَالَْزَْضِ وَنَٰ تٍ مِّ َّقَىْا نَفَتحَْىَا عَهَيْهِمْ بسََكَٰ مَىىُْا وَات ي اَٰ َٰٓ هُمْ بمَِا وَنَىْ انََّ اهَْمَ انْقسَُٰ رَّبىُْا فَاخََرْوَٰ

ََ كَاوىُْا يكَْسِبىُْن  

Terjemahnya: 

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan 

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata 

mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai 

dengan apa yang telah mereka kerjakan”.45
  

                                                           
45

Menurut M. Quraish Shihab ayat tersebut memberikan pesan bahwasanya kalau saja 

penduduk negeri itu beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul, melakukan pesan-pesan mereka 
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Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt akan memberikan 

berkah yang berlimpah apabila manusia beriman dan bertaqwa kepada-Nya. 

Sebaliknya apabila manusia melanggar ketentuan Allah swt maka mereka semua akan 

ditimpakan musibah sesuai dengan ganjaran dari pekerjaan yang mereka lakukan 

selama hidup di dunia. 

Selain itu madu juga akan mendapat ganjaran berupa kebaikan dunia dan 

akhirat, serta terbebas dari adzab neraka apabila berkenang menerima dan 

menjalankan ajaran Islam sebagaimana yang diarahkan oleh dai. 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam Q. S. al-Baqarah/ 2: 202.  

ُ سَرِیۡعُ الۡحِسَبةِ  ب کَسَبوُۡا ؕ وَ اللّٰہ مَّ ٰٓئِکَ لہَُمۡ نصَِیۡتٌ مِّ  اوُل 

Terjemahnya: 

Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, 

dan Allah Mahacepat perhitungan-Nya.46
  

Dakwah juga bertujuan untuk membangkitkan keinsafan orang untuk kembali 

ke jalan Allah.47 Jadi, sudah jelas bahwanya respon atau efek yang ditimbulkan 

                                                                                                                                                                      
dan menjauhi larangan Allah, maka niscaya mereka akan Kami berikan sejumlah keberkahan dari 

langit dan bumi berupa hujan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak, rezeki, rasa aman dan 

keselamatan dari segala macam bencana. Tetapi mereka ingkar dan mendustakan para rasul. Maka 

Kami timpakan kepada mereka hukuman ketika mereka sedang tidur, akibat kemusyrikan dan 

kemaksiatan yang mereka lakukan. Hukuman yang mereka terima itu adalah akibat perbuatan mereka 

yang jelek. Dan itu juga merupakan pelajaran bagi orang lain, jika mereka selalu menggunakan akal. 

.Lihat. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Bandung: 

Lentera Hati, 2017), Juz. 8, h. 518. 
46

Maka kepada mereka itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, 

melalui doa- doa dan pendekatan diri kepada Allah. Dan Allah akan memberi ganjaran kepada mereka 

yang berhak mendapatkannya, karena Dia sangat cepat perhitungan dan balasan-Nya. Lihat. M. 

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Bandung: Lentera Hati, 

2017), Juz. 2, h. 113. 

 
47

A. Machfoeld, Filsafat Da’wah: Ilmu Da’wah dan Penerapannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1975), h. 33. 
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setelah madu mendengarkan pesan dakwah dari muballigh ialah mengubah perilaku 

yang jelek, seperti kemaksiatan menuju jalan yang diridhoi Allah swt. 

g. Umpan Balik (Feed Back) 

Umpan balik merupakan informasi yang tersedia bagi dai yang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk menilai efektifitas dakwah yang dilakukannya sehingga 

dapat melakukan perbaikan-perbaikan untuk kegiatan dakwah berikutnya.  

Untuk memperoleh kesuksesan dalam komunikasi antar-budaya, maka 

diperlukan sikap yang positif, kejujuran, dan ketulusan oleh orang yang terlibat dalam 

komunikasi antar-budaya. Oleh sebab itu, para dai perlu memiliki sikap dasar, yaitu: 

pertama, menghilangkan sikap saling curiga yang berlebihan dan tidak menanamkan 

benih permusuhan dan kebencian; kedua, tidak melakukan generalisasi dalam melihat 

suatu fenomena keagamaan, yakni tindakan atau ucapan seseorang atau kelompok 

penganut agama lain, lalu digeneralisasikan sebagai sikap menyeluruh dari penganut 

agama yang bersangkutan; ketiga, mengembangkan suasana positive thinking 

(berfikir positif) dengan berusaha memahami dan menghargai keyakinan orang lain. 

2. Implementasi Teori Empati 

Salah satu unsur dakwah yang memiliki peran yang signifikan adalah metode 

dakwah. Metode dakwah adalah cara yang digunakan untuk mengajak umat manusia 

kepada Islam untuk taat dan patuh kepada Allah dan rasul-Nya, baik dilakukan secara 

individu maupun secara berkelompok.
48

 Jadi, metode dakwah merupakan cara yang 

ditempuh oleh dai dalam melaksanakan tugas dakwah. Metode dakwah ini berkaitan 

                                                           
 

48
Nasaruddin Razak, Metodologi Dakwah, (Semarang: Toha Putra, 1976), h. 2. 
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dengan kemampuan seorang dai untuk menyesuaikan materi dakwahnya dengan 

situasi dan kondisi sasaran dakwah serta tujuan yang hendak dicapai. 

 Untuk memperoleh hasil yang baik, maka diperlukan metode dakwah yang 

tepat dan sesuai dengan situasi sosial yang terjadi, sebab situasi sosial besar 

pengaruhnya dalam membentuk sikap dan tingkah laku manusia.
49

 seperti: 

pembentukan watak dan kepribadian seseorang, pembentukan norma-norma, bahkan 

pengembangan kepribadian lebih cenderung dipengaruhi oleh situasi sosial. Untuk 

itu, terkait dengan kontek keanekaragaman budaya, maka metode dakwah yang perlu 

diterapkan adalah metode dakwah empati. Penerapan metode dakwah empati 

dijadikan sebagai dasar dasar dalam merumuskan materi dakwah yang relevan terkait 

dengan masalah yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan kenyataan yang 

berkembang dalam masyarakat, bila dilihat dari aspek kehidupan psikologi, maka 

dalam kegiatan dakwah berbagai permasalahan menyangkut mad’u perlu 

mendapatkan konsiderasi yang tepat. Penetapan metode dakwah yang didasari pada 

prinsip-prinsip psikologis yang berbeda merupakan suatu kerangka keharusan 

bilamana  ingin  mewujudkan efektivitas dalam pelaksanaan dakwah.
50

 

Idealitas metode dakwah yang digambarkan di atas yang menekankan 

perlunya memperhatikan perbedaan yang dimiliki oleh mad’u harus 

diimplementasikan ke dalam praktek dakwah di tengah keanekaragaman budaya. 

Sehingga, proses dakwah yang dilakukan oleh dai tidak memaksa pelaku tradisi 

                                                           
 

49
Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Gramedia, 1987), h. 72. 

 
50

M. Arifin,  Psikologi  Dakwah,  (Jakarta:  Bumi  Aksara,  1993), h. 3-4. 
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untuk berhenti menjalankan kegiatannya. Ajaran Islam memang harus didakwahkan, 

tetapi yang lebih utama adalah madu secara sukarela menerima ajaran yang 

terkandung dalam Islam. Penerapan dakwah simpatik dilakukan supaya pelaku tradisi 

tertarik dengan keluhuran akhlaq Islam yang memberikan keleluasaan kepada orang 

lain dalam hal kegiatan dan kepercayaan. Sehingga apabila seseorang telah 

mengaplikasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang sedang dijalankannya, maka 

tinggal dilesatarikan budaya tersebut sepanjang bentuk kegiatan dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya masih tetap sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 

Milton J. Bennet menyebutkan bahwa untuk menghadapi orang-orang yang 

memiliki latar belakang budaya yang berbeda, maka model komunikasi yang efektif 

dan perlu dikembangkan adalah komunikasi empati. Komunikasi empati dilakukan 

dengan memperlakukan orang lain seperti mereka memperlakukan diri mereka 

sendiri. Model komunikasi empati terdiri dari beberapa langkah. Setiap langkah 

adalah prasyarat yang diperlukan untuk langkah selanjutnya. Bila langkah-langkah 

tersebut dilakukan secara berurutan, maka komunikasi empati menjadi pendekatan 

yang efektif untuk diterapkan di tengah keanekaragaman budaya.
51

 

Dakwah empati merupakan penghubung untuk membangun dialog yang lebih 

humanis terkait dengan makna kebudayaan yang dilakukan untuk saling belajar dan 

memahami makna kebuadayaan, bukan untuk membanding-bandingkan dan mencari 

siapa yang salah dan siapa yang benar, sebab persfektif komunikasi antar-budaya 

                                                           
51

Milton J. Bennet, “Mengatasi Kaidah Emas: Simpati dan Empati”, dalam Dedy Mulyana & 

Jalaluddin Rakhmat (ed.), Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang 

Berbeda Budaya, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 72-94.  
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disebutkan bahwa yang berkaitan dengan kepercayaan tidak ada yang salah sepanjang 

kepercayaan dilihat dalam persfektif penganut kepercayaan bersangkutan. 

Sebaliknya, jika kepercayaan dilihat dalam persfektif kepercayaan lain, maka akan 

terlihat kelemahan dan kekurangannya, karena dilihat dari sudut yang berbeda. 

Berdasarkan faktor-faktor budaya yang mempengaruhi komunikasi anatar 

budaya. Maka perlu memahami perbedaan dan persamaan budaya tersebut. Tujuan 

pemahaman atas perbedaan budaya dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber 

potensial yang dapat menjadi penyebab terjadinya konflik, sedangkan pemahaman 

atas persamaannya akan membantu untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan 

pihak lain. Terkait dengan konteks komunikasi antar budaya, perbedaan pemahaman 

terhadap makna budaya bisa diselesaikan dengan mengembangkan penafsiran yang 

mengarah kepada upaya mempertemukan kesamaan yang terdapat pada budaya 

tersebut.
52

 Tujuannya supaya kesamaan makna yang terdapat dalam budaya bisa 

disesuaikan kembali dengan nilai-nilai Islam tanpa harus mengubah bentuk kegiatan 

budaya seperti konsep dakwah kultural yang dilakukan dengan membiarkan budaya 

hidup berdampingan dengan agama sepanjang nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.  

Menurut Muhammad Amin Suma menunjukkan bahwa arti penting dari 

toleransi terhadap budaya yakni dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang 
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Bashori A. Hakim & M. Ridwan Lubis, Kajian Tentang Kasus-kasus Keagamaan di 

Indonesia (Studi Kasus Kerukunan Internal Kelompok Agama Islam dan Kristen di Kota Pekanbaru 

Propinsi Riau), dalam ‟Kasus-kasus Keagamaan di Indonesia: Studi Kasus Kerukunan Internal 

Kelompok Agama Islam dan Kristen di Berbagai Daerah‟ oleh Departemen Agama RI, (Jakarta: Badan 

Libang Agama dan Diklat Keagamaan Depag  RI, 2005), h. 2. 
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untuk menjalankan kegiatan budayanya, tetapi pada sisi yang lain seorang muslim 

berkewajiban untuk mempertahankan ajaran Islam yang lurus.53 Sehingga budaya dan 

Islam bisa tetap lestari dan hidup berdampingan tanpa saling mengganggu sesuai 

dengan teori komunikasi antarbudaya. 

Penerapan teori-teori komunikasi antarbudaya ke dalam praktek dakwah, lebih 

lanjut dapat divisualisasikan melalui gambar berikut: 
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Muhammad Amin Suma, Pluralisme Agama Menurut Al-Qur’an: Telaah Aqidah dan 

Syari’ah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 137. 

Teori Persepsi: 
Memahami „persepsi‟ orang 

lain 
 

Setiap individu memiliki: 
belief, values system, world 
view, social attitude, social 

organisation 

 
Teori Komunikasi 

Antar-Budaya 

 
Praktek Dakwah 

Memahami „persepsi‟ penganut 
budaya lain 

 
Setiap komunitas budaya 

memiliki: sistem kepercayaan, 
ritual, tradisi, institusi sosial 

keagamaan 

Teori Empati: 
Komunikasi Empati: 

 Hindari streotipying dalam 
budaya 

 Ciptakan mutual 
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C. Kerangka Konseptual 

Kerangka teoretis digunakan peneliti untuk memudahkan arah berpikir sesuai 

dengan teori-teori yang dipakai dalam mengidentifikasi masalah sehingga peneliti 

lebih mudah dalam merumuskan hasil penelitian dan menemukan solusi yang 

dihadapi terkait dengan permasalahan. 

 Adapun teori yang digunakan yakni “komunikasi antarbudaya (Intercultural 

Communication)” yang dikemukakan oleh Larry Samovar dan Richard Porter. Larry 

Samovar dan Richard Porter menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya dilakukan 

pada saat terjadi komunikasi antara produsen pesan dan penerima pesan yang berbeda 

latar belakang kebudayaannya.54 Sedangkan menurut Gou-Ming Chen dan Willian J. 

Starosta mengemukakan bahwa komunikasi antarbudaya merupakan suatu proses 

percakapan yang dilakukan melalui pertukaran sistem simbolik dengan tujuan 

membimbing dan mengarahkan seseorang mengenai batasan-batasan dalam 

menjalankan fungsinya sebagai kelompok.55
 Sedangkan dalam pengertian yang lebih 

spesifik, komunikasi antarbudaya (Intercultural Communication) diartikan sebagai 

proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda 

pemahamannya terhadap budaya.56 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa komunikasi antarbudaya ialah komunikasi yang dilakukan dengan 

                                                           
54

Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya (Yogyakarta: PT. LKIS 

Printing Cemerlang, 2009), h. 12. 
55

Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya, h. 13. 
56

Deddy Mulyana, Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 11. 
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tujuan menyampaikan maksud yang terkandung dalam budaya dengan latar 

pemahaman yang berbeda kebudayaannya sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. 

Adapun unsur-unsur dalam proses komunikasi antarbudaya, yakni: 

1. Komunikator atau pemberi pesan (dai) 

Komunikator diartikan sebagai pihak yang menyampaikan pesan kepada 

komunikan (penerima pesan), dalam komunikasi antarbudaya komunikator 

diposisikan dengan latar belakang kebudayaan tertentu yang berbeda dengan latar 

kebudayaan lainnya, misalnya kebudayaan A berbeda pemahaman dengan B. 

2. Komunikan (penerima pesan) 

Komunikan diartikan sebagai pihak yang menerima pesan atau sasaran yang 

menjadi tujuan dari komunikator, misalnya dalam komunikasi antarbudaya  

komunikan diposisikan dengan latar kebudayaan A. 

3. Pesan (materi) 

Pesan diaartikan sebagai materi atau bahan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan.  

4. Media (alat) 

Media ialah alat atau saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang 

disampaikan oleh komunikator. 

5. Efek dan Umpan Balik 

Efek diartikan sebagai pengaruh yang didapatkan oleh komunikan setelah 

mendengarkan pesan dari komunikator (pemberi pesan), sedangkan umpang balik 
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diartikan sebagai tanggapan balik yang dikeluarkan atau disampaikan komunikan 

kepada komunikator atas pesan yang telah disampaikan kepadanya. 

6. Gangguan (Noise atau Interference) 

Gangguan dalam komunikasi antarbudaya dimaknai dengan segala sesuatu 

yang menjadikan pesan tidak lancar atau terhambat, sehingga komunikan (penerima 

pesan) kurang memahami maksud yang disampaikan oleh komunikator (dai).57  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

komunikasi antarbudaya ialah bagian-bagian atau komponen yang harus ada pada 

saat proses komunikasi berlangsung. 

Skema Kerangka Teori Komunikasi Antarbudaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar model komunikasi antarbudaya.58 

                                                           
57

Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya (Yogyakarta: PT. LKIS 

Printing Cemerlang, 2009), h. 25-31. 
58

Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya, h. 32. 
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Gambar di atas menerangkan bahwa A dan B diartikan sebagai dua orang 

yang berbeda pemahaman terhadap kebudayaan, misalnya A sebagai komunikan/ 

madu (penerima pesan) dan B sebagai komunikator/ dai (pemberi pesan) yang 

memiliki perbedaan pemahaman sendiri dan persepsi (pendapat) mereka masing-

masing terhadap makna kebudayaan (relasi antarpribadi). Selanjutnya, A dan B 

berbicara atau mendiskusikan tentang perbedaan pemahamannya masing-masing 

terhadap makna yang terkandung dalam kebudayaan, maka pembahasan antara  A 

dan B mengenai budaya disebut sebagai komunikasi antarbudaya dikarenakan 2 pihak 

yang berbeda pemahaman terhadap budaya saling membahas tentang kebudayaan.  

Berdasarkan hasil percakapan antara A dan B mengenai persepsi atau 

pendapat masing-masing terhadap makna kebudayaan yang sedang mereka bahas, 

maka selanjutnya kedua pihak yakni A (madu/ penerima pesan) dan B (dai/ pemberi 

pesan) “menerima perbedaan”, sehingga menurunkan tingkat ketidakpastian 

(kesalahpahaman) dan kecemasan mengenai persepsi atau pendapatnya masing-

masing terhadap makna kebudayaan (relasi antarpribadi). Jadi, menurunnya tingkat 

ketidakpastian dan kecemasan dalam relasi antarpribadi (pendapat masing-masing 

terhadap kebudayaan) menjadi semangat bagi seorang dai/ pemberi pesan (B) dalam 

melakukan strategi yang akomodatif (menyesuaikan diri), dalam artian pihak pemberi 

pesan (dai) melakukan strategi dakwah yang akomodatif yakni menyesuaikan budaya 

dengan nilai-nilai Islam, hal itu dilakukan karena budaya harus mengikuti dan tidak 

                                                                                                                                                                      
 



61 
 

 

boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Selanjutnya 

dari hasil penyesuaian yang dilakukan dengan strategi dakwah yang akomodatif oleh 

dai/ pemberi pesan (B), maka terbentuklah sebuah “kebudayaan” baru (C), dalam 

artian kebudayaan baru yang sesuai dengan nilai-nilai yang ajarkan dalam Islam dan 

bisa diterima oleh kedua belah pihak yakni A (madu/ penerima pesan) dan B (dai/ 

pemberi pesan) menerima perbedaan persepsi terhadap kebudayaan. Hasilnya ialah 

komunikasi yang bersifat adaptif (beradptasi/ menyesuaikan) yakni A dan B saling 

menyesuaikan diri, sehingga menghasilkan komunikasi antarpribadi-antarbudaya 

yang bersifat efektif yakni komunikasi yang berjalan alok dan lancar, sehingga 

perbedaan pemahaman terhadap budaya bisa diterimah oleh kedua belah pihak yakni 

A (madu/ penerima pesan) dan B (dai/ pemberi pesan).
59

 

Berdasarkan skema gambar di atas, dapat simpulkan bahwa teori komunikasi 

antarbudaya (Intercultural Communication) menjelaskan tentang adanya percakapan 

antara A (penerimah pesan/ madu) dan B (komunikator/ pemberi pesan/ dai) tentang 

kebudayaan, selanjutnya kedua pihak menerima perbedaan pemahaman terhadap 

persepsi masing-masing dan terjadi kecemasan serta ketidakpastian tentang 

penjelasan kebudayaan yang dibahas dan disampaikan oleh B (komunikator/ pemberi 

pesan/ dai), hingga akhirnya B (komunikator/ pemberi pesan/ dai) melakukan 

komunikasi yang akomodatif yakni penyampaian pesan dengan cara menyesuaikan 

diri atau beradaptasi dengan kebudayaan yang sedang dibahas bersama A (penerimah 

                                                           
59

Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya (Yogyakarta: PT. LKIS 

Printing Cemerlang, 2009), h. 33. 
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pesan/ madu), hingga pada akhirnya kedua pihak menerimah perbedaan pemahaman 

tentang makna kebudayaan dan dari hasil perbedaan pemahaman itulah menyebabkan 

terbentuknya kebudayaan baru yakni kebudayaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah 

keislaman, karena dilakukan dengan komunikasi yang akomodatif dengan 

menyesuaikan kebudayaan dengan nilai-nilai Islam tanpa mengubah bentuk 

kebudayaannya, sehingga komunikasi berjalan alok dan lancar sesuai dengan konsep 

teori komunikasi antarbudaya (Intercultural Communication). 

Berdasarkan teori komunikasi antarbudaya (Intercultural Communication), 

maka dapat dirumuskan proses dakwahnya sebagai berikut: 

1. Implementasi dakwah kultural (proses penerapan dakwah/ Input), terdiri atas: 

1) Pelaku dakwah (dai), yakni: tokoh agama/ ustadz dan imam dusun/ desa. 

2) Penerima pesan (madu), yakni: calon mempelai, orangtua mempelai, keluarga 

calon mempelai dan sebagian masyarakat yang hadir. 

3) Pesan (materi dakwah), yakni: sedekah, silaturrahmi, tolong-menolong 

4) Media (alat/ saluran), yakni uang panai’ 

5) Metode dakwah dilakukan bentuk: nasehat, washiyyah (wasiat atau pesan), 

bimbingan dan  penyuluhan.  

Sedangkan strategi dakwahnya dilakukan melalui 3 tahapan, yakni: 

a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap uang panai’ yang  

sesuai dengan syariat Islam 

b) Menyesuaikan pemahaman masyarakat terhadap makna uang panai’ 

dengan nilai-nilai Islam 
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c) Meluruskan pemahaman masyarakat terhadap uang panai’ yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam 

2. Proses dakwah adalah pelaksanaan mulai dari input, kemudian dikonversi hingga 

terjadinya output yang dihasilkan.  

3. Perubahan (conversion), perubahan yang diharapkan dari masyarakat khusunya 

calon mempelai sebagai objek atau sasaran dakwah diantaranya: 

1) Kognitif (pola pikir), diharapkan masyarakat dan calon mempelai memahami 

dan menimplementasikan makna yang terkandung dalam uang panai’ sesuai 

dengan nilai-nilai Islam, sehingga setiap perbuatan yang akan dilakukan selalu 

dipikirkan dengan baik.  

2) Behavior (pola tindak), yakni perubahan dalam tindakan maupun perilaku 

seseorang yang tidak sesuai ajaran Islam, seperti kawin lari dan mengutang. 

4. Keluaran (output) atau efek dakwah yang diharapkan dalam penelitian ini, yakni: 

 1. Diharapkan masyarakat memahami dan mengimplementasikan makna uang 

panai’ sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

2.  Diharapkan masyarakat mengetahui implikasi negatif dan implikasi positif uang 

panai’ terhadap pernikahan, sehingga masyarakat bisa menghindari implikasi 

negatif yang bisa ditimbulkan uang panai’ dan menjalankan implikasi positif 

yang terkandung dalam uang panai’ terhadap pernikahan.  

3. Diharapkan dai atau pelaku dakwah untuk senantiasa membimbing dan 

meluruskan pemahaman masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam 

tanpa mengubah bentuk tradisinya sesuai konsep dakwah kultural, sehingga 
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calon mempelai yang akan menikah senantiasa melestarikan nilai-nilai budaya 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya kelak. 

 Dengan adanya konsep dakwah kultural di atas, maka diharapkan masyarakat 

terutama calon mempelai yang akan menikah semakin paham tentang makna yang 

terkandung dalam uang panai’ sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga implikasi 

atau konsekuensi yang bersifat negatif (buruk) uang panai’ terhadap pernikahan bisa 

dihilangkan dan diarahkan kepada kebaikan. 

Proses 

Dakwah 

1. Mem
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian dipahami sebagai pembahasan mengenai konsep 

teoretik disesuaikan dengan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan sesuai 

dengan langkah-langkah dan aturan penelitian yang terdapat dalam pedoman 

penulisan karya tulis ilmiah.  

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif yang dimaksudkan 

untuk menjelaskan dan memahami fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian 

dan dialami oleh subjek yang diwawancarai pada saat melakukan penelitian.1 Jadi, 

penelitin kualitatif dilakukan dalam rangka memberi gambaran yang jelas mengenai 

fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diamati di lokasi penelitian.  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ialah tempat atau objek yang akan dituju dan diamati oleh 

peneliti pada saat mengadakan penelitian di lapangan.2 Adapun lokasi penelitian 

yakni di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.  

 

                                                           
1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 6. 
2
Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif), h. 79. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dilakukan untuk mengamati permasalahan sesuai 

dengan sudut pandang keilmuan peneliti yang dijadikan sebagai dasar teori dalam 

menganalisis dan mengungkap objek permasalahan sesuai dengan masalah yang 

dikaji dalam penelitian. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui seluk beluk kehidupan dan 

keadaan masyarakat di Desa Datara khususnya yang berkaitan dengan uang panai’ 

dan implikasi yang bisa ditimbulkan terhadap pernikahan sesuai dengan penjelasan 

yang disampaikan oleh informan yang dibutuhkan peneliti pada saat melakukan 

penelitian di lapangan. 

2. Pendekatan Budaya 

Pendekatan budaya digunakan untuk menganalisis dan mendalami makna 

filosofis dari perwujudan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat yang 

diteliti. Adapun perwujudan nilai-nilai budaya yang ingin diungkap dalam penelitian 

ini yakni tradisi uang panai’ dan konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap 

pernikahan serta penyelesaian masalahnya. 

3. Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 

cara memberikan pemahaman kepada masyarakat atau calon mempelai melalui 

komunikasi oleh tokoh agama pada saat prosesi pelamaran. Pendekatan komunikasi 



67 
 

digunakan karena proeses penyampaian dakwah dilakukan dengan cara 

berkomunikasi dan dakwah termasuk bagian dari komunikasi. Pendekatan 

komunikasi digunakan untuk mengkaji proses penyampaian pesan atau materi 

dakwah kepada calon mempelai pada saat prosesi pelamaran disesuaikan dengan 

kaidah-kaiah keislaman. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pemilik imformasi 

yang dijadikan sebagai sumber data utama (key imforman/ imforman kunci) dan 

buku-buku, jurnal maupun dokumen-dokumen sebagai pendukung dan pelengkap 

data.3 yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.  

 Adapaun sumber data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber, yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yakni data utama yang 

diperoleh peneliti dari informan yang diwawancarai.4
 yang dijadikan sebagai bahan 

rujukan utama oleh peneliti dalam memperoleh data.5 Jadi data primer dipahami 

sebagai data utama yang dijadikan sebagai sumber kunci (key imforman) dalam 

memperoleh data dan imformasi yang jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 

dalam penelitian. 

                                                           
3
Imam Suprayoga dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: CV. Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 134. 
4
Lofland dikutip oleh Lexi j. Moleong, sumber data dalam penelitian kualitatif (Yogyakarta: 

PT. Bumi Pertiwi, 2007), h. 79. 
5
ST. Rahmatiah, Terapi Salat bagi Pecandu Narkoba di Lembaga Permasyarakatan Narkotika 

Kelas IIA Sungguminasa, Gowa “Disertasi” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 106. 
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Adapun sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian yakni pelaku 

(pelamar), orangtua dari calon mempelai, tokoh agama (iman desan/dusun) serta 

sebagian masyarakat yang dipilih peneliti dan bisa memberikan penjelasan mengenai 

uang panai’ dan implikasinya terhadap pernikahan yang ada di Desa Datara, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yakni artikel, jurnal, buku-

buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen maupun data-data dan karya ilmiah yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan. Tujuannya sebagai data pendukung dan 

pelengkap hasil wawancara ataupun temuan yang didapatkan peneliti pada saat 

melakukan penelitian, sehingga memperkuat hasil penelitan dilapangan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data sesuai 

penjelasan dan imformasi yang ada kaitannya dengan uang panai’ dan konsekuensi 

yang ditimbulkn terhadap pernikahan yang diperoleh dari imforman.  

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yakni: 

1. Observasi (Observation) 

Observasi dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke tempat penelitian 

dan mengamati secara langsung kejadian-kejadian dan fenomena sosial yang terjadi 

dalam masyarakat yang ada di lokasi penelitian.  
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2. Wawancara (Interview) 

Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui maksud dan kejadian yang 

sebenarnya dari segala sesuatu yang disampaikan oleh imforman pada saat 

melakukan wawancara. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini yaitu wawancara secara terstruktur yang dilakukan berdasarkan urutan 

pertanyaan yang diajukan peneliti kepada imforman yang diwawancarai.6 Sedangkan 

teknik penyusunan kata-kata dan kalimat dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada 

saat wawancara berlangsung dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari 

orang yang akan diwawancarai pada saat memberikan pertanyaan kepada imforman 

terkait dengan masalah yang diteliti.7 Wawancara yang peneliti lakukan dalam 

penelitian ini ada 2 yakni wawancara secara langsung dan wawancara secara tidak 

langsung. Wawancara langsung yang dimaksud dalam penelitian ini, yakni peneliti 

berhadapan dan bertanya secara langsung kepada informan yang diwawancarai, 

sedangkan wawancara tidak langsung yakni peneliti melakukan wawancara lewat 

media sosial seperti facebook, wahatsapp, dan telepon kepada imforman. 

Adapun orang yang diwawancarai dalam penelitian ini, yakni 2 orang tokoh 

adat/ anrong bunting, 3 tokoh agama (para imam dusun/desa), 3 dai atau orang yang 

paham tentang uang panai’ dan konsekuensi yang bisa ditimbulkannya terhadap 

perkawinan, 6 calon mempelai yakni pihak pelamar dan pihak dilamar, 4 orang dari 

                                                           
6
Norman K. Dezin & Yvonna S. Lincoln (eds). Handbook of Qualitative Research, terj. 

Dariyatno Badrus Samsul Fatah, Buku Pedoman Penelitian Kualitatif, h. 504. 
7
Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitaif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 181.  
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orangtua calon mempelai yang dinikahkan dan sebagian masyarakat yang dipilih 

peneliti dan dianggap bisa memberikan keterangan dan penjelasan tentang maksud 

dan tujuan uang panai’ serta konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap pernikahan 

di Desa Datara, kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

3. Dokumentasi (Dokumentation) 

Dokumentasi dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan fakta 

yang berupa dokumen maupun gambar yang dijadikan sebagai bahan penguat untuk 

melengkapi data pada saat melakukan pengamatan dan wawancara dalam penelitian.
8
 

Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini seperti foto wawancara, 

arsip, pedoman wawancara dan observasi, serta profil dan dokumen-dokumen penting 

lainnya yang ada di Desa Datara, Kabupaten Jeneponto.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yakni alat yang dijadikan peneliti dalam mengumpulkan 

data yang valid (jelas) sebagai penguat dalam membuktikan kebenaran yang terjadi di 

lokasi penelitian, sehingga data yang didapatkan dari imforam bisa 

dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. 

Adapun alat-alat yang digunakan oleh peneliti pada saat melakukan 

pengamatan di lokasi penelitian,seperti: buku, pulpen atau pensil untuk mencatat 

informasi dan handphone sebagai alat untuk merekan dan mengambil gambar atau 

foto-foto di lokasi penelitian. 

                                                           
8
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

240. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data terlebih 

dahulu kemudian disusun secara jelas dan sistematis.
9
 Data-data yang sudah 

terkumpul kemudian dianalisis.10 Jadi tujuan dari teknik pengolahan data adalah cara 

yang dilakukan oleh peneliti dalam memilih, menyusun dan mengkaji ulang hasil 

penelitian sesuai dengan fakta atau kebenaran yang terjadi di lapangan yang peneliti 

temukan pada saat melakukan penelitian di lokasi penelitian. 

2. Analisis Data 

Analisis data digunakan peneliti dalam rangka memilih dan mengkaji ulang 

data yang ditemukan dalam penelitian sesuai dengan penjelasan yang disampaikan 

oleh imforman berdasarkan fakta atau kejadian yang terjadi di lapangan yang ada 

kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni sesuai langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu:  

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data dilakukan dengan maksud untuk merangkum kemudian memilih 

data yang paling pokok dan memfokuskannya pada data yang paling penting 

                                                           
9
Dewi Sadiah, Metode Penelitian Dakwah (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif) (Cet. I; 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 91. 
10

Moh. Kosiram, Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian) (Cet. II, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 119. 
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disesuaikan dengan judul pembahasan dan masalah yang dicari dan ditemukan di 

lokasi penelitian.11
 Tujuan analisis data yakni menganalisa kembali data-data yang 

terkait dengan penelitian dan studi kasus yang diteliti kemudian membuang data yang 

tidak perlu, sehingga peneliti lebih mudah dalam membuat kesimpulan akhir 

berdasarkan data yang sudah dipilih dan sesuai dengan objek yang diteliti. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi sesuai dengan informasi atau 

penjelasan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan terkait 

dengan masalah yang diteliti. Tujuan penyajian data diharapkan peneliti bisa memilih 

antara data yang dibutuhkan dan paling sesuai dengan fokus penelitian, sehingga 

peneliti bisa menbedakan antara data utama dan data pendukung atau pelengkap dari 

data yang ditemukan sebelumnya.  

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

Penarikan kesimpulan dimaksudkan dalam rangka memberikan pengertian 

menurut pemahaman peneliti sendiri terhadap data maupun fakta yang terjadi di 

lapangan,12 baik data yang berupa hasil wawancara atau penjelasan yang disampaikan 

oleh informan maupun kejadian-kejadian yang peneliti temukan langsung di lapangan 

pada saat melakukan penelitian terkait dengan fenomena dan implikasi uang panai’ 

terhadap pernikahan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.  

                                                           
11

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 

Laporan penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 92. 
12

Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama (Pontianak: STAIN 

Pontianak, 2000), h. 71. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data adalah pengecekan ulang tentang valid atau 

tidaknya data yang didapatkan peneliti di lapangan, tujuannya adalah untuk mengkaji 

ulang dan memastikan kebenaran atau kevalidan data mengenai fakta dan imformasi 

yang disampaikan imforman yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian 

di lokasi penelitian. Cara yang penulis lakukan dalam proses pengujian keabsahan 

data adalah dengan cara triangulasi. Tujuan dari metode triangulasi adalah untuk 

mengecek dan memastikan kebenaran data yang dilakukan dengan memamfaatkan 

sesuatu yang lahir diluar data dalam penelitian. 

Adapun metode triangulasi yang digunakan peneliti dalam proses pengujian 

keabsahan data, yakni: triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.13  

1. Triangulasi dengan Sumber 

Triangulasi Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan cara pengecekan 

data secara cek ulang dan cek silang). Pengecekan ulang ini dilakukan dengan cara 

mewawancarai dua atau lebih sumber (informan) dengan pertanyaan yang sama. Cek 

ulang data dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan melalui wawancara secara 

berulang-ulang terhadap masalah yang sama yang dilakukan dalam waktu yang 

berlainan, sedangkan pengecekan data secara silang dilakukan mengkaji kembali 

keterangan atau penjelasan yang disampaikan imforman mengenai masalah yang 

diteliti dengan berdasarkan fakta (kenyataan yang benar terjadi) dan imformasi 

                                                           
13

Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 

165. 
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(sesuatu yang disampaikan informan kepada peneliti) yang didapatkan peneliti pada 

saat melakukan wawancara di lapangan.14 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

dapat dipahami bahwa metode triangulasi adalah langkah-langkah yang digunakan 

oleh peneliti pada saat melakukan wawancara kepada informan dengan cara 

memberikan pertanyaan yang sama kepada dua imforman atau lebih dengan waktu 

yang berlainan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data berdasarkan fakta 

yang dtemukan di lapangan dan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

2. Triangulasi dengan Metode 

 

Triangulasi metode adalah cara yang dilakukan peneliti dalam menguji 

keabsaha data dengan menggunakan metode. Adapun triangulasi metode yang 

dilakukan peneliti, yakni: 

1) Membandingkan hasil pengamatan atau observasi yang sudah didapatkan 

sebelumnya dengan hasil berikutnya. 

2) Membandingkan hasil pengamatan atau observasi dengan hasil wawancara atau 

penjelasan yang disampaikan oleh imforman.15  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa metode 

triangulasi adalah salah satu cara yang dilakukan peneliti dengan cara 

membandingkan antara hasil pengamatan yang sudah selesai diteliti dengan hasil 

pengamatan yang akan diteliti berikutnya. 

 

                                                           
14

Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , h. 165. 
15

Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 

170. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Desa Datara adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Jeneponto 

yang terletak disebelah Timur Kota/Kelurahan Bontoramba, Kecamatan 

Bontoramba dengan batas wilayah : sebelah Utara Desa Bululoe Kecamatan 

Turatea, sebelah Timur Desa Mangepong dan Tanjonga Kecamatan Turatea. 

Sebelah Selatan Desa Bangkalaloe, sebelah Barat Desa Baraya, Desa 

Tanammawang Kecamatan Bontoramba dan Kabupaten Gowa.
1
 

 

PETA  DESA DATARA 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020 

Desa Datara 
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2. Keadaan Iklim 

Pada umumnya iklim di Desa Datara hampir sama dengan desa di luar 

wilayah kecamatan Bontoramba dimana curah hujan berkisar 6 bulan yang 

dimulai dari bulan Oktober sampai bulan April, sedangkan 6 bulan berikutnya 

adalah musim kemarau yang dimulai dari bulan Mei sampai bulan September. 

Desa ini memiliki sungai namun debit airnya berkurang pada musim kemarau 

karena  mengandalkan hujan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh para petani 

untuk mengairi tanaman. Secara umum wilayah Desa Datara memiliki jenis tanah 

berwarna abu-abu dengan tekstur  tanah lempungan dengan kedalaman 0,5-1m.2  

3. Keadaan Tipologi 

Kondisi tipologi tanah wilayah Desa Datara merupakan wilayah dataran 

tinggi dan bukit berpotensi untuk mengembangkan tanaman holtikultura, 

sedangkan wilayah dataran sedang berpotensi untuk mengembangkan perkebunan 

jangka menengah/pendek seperti jagung, kacang-kacangan bawang merah, cabe, 

ubi kayu, sayuran, dan lain-lain.3 

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Datara hingga tahun 2015 ini 

mengalami perbaikan, antara lain diukur dengan meningkatnya pendidikan yang 

meliputi pendidikan usia dini, pendidikan dasar Sembilan tahun, pendidikan 

menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan non formal.4 

 

                                                           
2
Sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020 

3
Sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020 

4
Sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020 
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Tabel 01: Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 

No 

Jenjang 

Pendidikan 

LK PR 

Peringkat Kesejahteraan 

Jiwa Sangat 

Miskin 

Miskin Sedang Kaya 

1 

Tidak/Belum 

sekolah 

1.046 974 352 620 968 90 2.030 

2 

Tamat SD / 

sederajat 

555 439 152 325 458 59 994 

6 

Tamat SMP / 

sederajat 

177 200 68 127 183 13 377 

7 

Tamat SMU / 

sederajat 

158 157 23 104 174 14 315 

10 Tamat D3 14 39 - 7 38 8 53 

11 Tamat S1 67 76 7 24 85 27 143 

12 Tamat S2 2 1 - - 2 1 3 

Jumlah 2020 1886 602 1207 1908 212 4412 

(Sumber:  Data Kantor Desa Datara tahun 2020) 

5.   Kesehatan dan Sanitasi Dasar 

Sarana pelayanan kesehatan. di Desa Datara telah tersedia 1 unit 

Poskesdes yang dimanfaatkan oleh warga untuk memeriksakan kesehatannya. 

Sarana ini dianggap sudah cukup memadai karena sudah ada Bidan Desa yang 

menetap disana yang setiap saat bisa membantu proses persalinan ibu-ibu yang 

hendak melahirkan. namun dari segi pelayanan Kesehatan secara umum sebagaian 

masyarakat masih sangat susah mengakses pelayanan terutama pada Puskesmas 
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dan Rumah Sakit ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki 

Kartu Indonesia Sehat dan Kartu BPJS.5 

6. Sosial Keagamaan  

Berbicara masalah keagamaan di Desa Datara sangat kuat 100% 

masyarakat beragama Islam sehingga boleh dikata tidak pernah ada permasalahan 

tentang agama ini dilihat dengan  kehidupan keseharian masyarakat dalam 

menjalankan ibadah sehingga keamanan dan ketentraman selalu terjaga.6 

Kehidupan Sosial Masyarakat sehari–hari masih kental dengan budaya timur yang 

mempertahankansemangat gotong royong dan bekerja sama dalam berbagai 

bidang, baik dalam hal, Pekerjaan fisik bangungan maupun pertanian, ini menjadi 

ciri khas masyarakat Jeneponto pada umumnya dan masyarakat Desa Datara pada 

khususnya dalam kehidupan sehari-hari.7 

7.  Kependudukan  

Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan tahun 2015, tercatat jumlah 

penduduk Desa Datara sekitar 4188 jiwa dengan perbandingan laki-laki 2097 jiwa 

dan perempuan sebanyak 2091. jiwa. Jumlah ini cukup banyak dan merupakan 

asset yang dimiliki desa, jika potensi ini diberdayakan. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 02 :Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 

NO JENIS KELAMIN JIWA 

1 Laki-laki 2021 

                                                           
5
 Sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020. 

6
 Sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020. 

7
 Sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020. 



79 
 

 
 

2 Perempuan 2391 

3 Transgender - 

TOTAL 4412 

Sumber:  Data Kantor Desa Datara tahun 2020 

Berdasarkan jumlah jiwa penduduk maka akan terlihat pengelompokan 

umur mulai dari usia balita (0-5 tahun), usia wajib sekolah sampai pada usia non 

produktif. Usia produktif yaitu usia 15 – 45 tahun adalah usia yang sangat 

potensial untuk menunjang aktifitas pembangunan di desa yang akan dilakukan. 

Tetapi factor usia tidak hanya berdiri sendiri tetapi harus ditunjang dengan 

kemampuan, kemauan dan keterampilan yang dimiliki. Kesempatan dan peluang 

yang besar diberikan kepada mereka sehingga mereka memiliki tanggungjawab 

dan selalu berpartisipasi dalam membangun desa. Semangat kebersamaan dan 

kepedulian akan pembangunan menuju perubahan yang lebih baik senantiasa 

menjadi acuan untuk berkarya.8
  

Sumber mata pencaharian utama masyarakat Desa Datara adalah bertani 

sehingga perekonomian masyarakat banyak yang ditentukan oleh tingkat produksi 

hasil pertanian seperti padi dan  jagung ada pun tanaman lain seperti cabe dan ubi 

kayu. Olehnya itu perlu melakukan peningkatan pengetahuan bagi para petani 

serta pengadaan sarana dan prasarana pertanian.  

Untuk melihat jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat kita 

lihat sebagai berikut: 

 

                                                           
8
Sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020 
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Tabel  03: Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan 

No 

Jenis 

Pekerjaan 

LK PR 

Peringkat Kesejahteraan 

Jiwa Sangat 

Miskin 

Miskin Sedang Kaya 

1 

Belum / tidak 

bekerja 

726 467 483 354 365 85 1193 

2 

Mengurus 

rumahtangga 

- 822 182 301 325 14 822 

3 

Pelajar / 

Mahasiswa 

282 311 26 182 276 21 593 

4 Pensiunan 4 1 - - 3 2 5 

5 

Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

18 15 - - 19 14 33 

6 

Tentara 

Nasional 

Indonesia 

(TNI) 

11 - - - 9 1 11 

7 Kepolisian RI 2 - - - - 2 2 

8 Pedagang 14 20 - 1 28 5 34 

9 

Petani / 

Pekebun 

1040 404 434 461 550 2 1447 

10 Peternak 1 - 1 - - - 1 

13 Sopir  50 - 19 25 6 - 50 

Jumlah 2148 2264 1126 1409 1729 147 4188 

Sumber:  Data Kantor Desa Datara tahun 2020 
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8. Kondisi Ekonomi 

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2015, Desa 

Datara termasuk salah satu kategori desa yang masih memiliki angka kemiskinan 

relative banyak. Hal tersebut bisa kita lihat dari kategori miskin dan sangat 

miskin. Penentuan kategori ini berdasarkan pada 13 aspek kesejahteraan yang 

ditentukan oleh masyarakat Desa Datara melalui Fokus Group Diskusi (FGD). 

Dari hasil FGD di peroleh yakni kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan, 

lahan, ternak, jamban, pekerjaan, kemampuan menyekolahkan anak, membeli 

pakaian, penerangan RT, pola makan, sarana air bersih, kemampuan berobat dan 

bahan bakar yang dipakai memasak.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel 04: Jumlah Keluarga berdasarkan Peringkat Kesejahteraan 

Masyarakat 

 

No Peringkat Kesejahteraan Jumlah KK 

1 Sangat miskin 197 

2 Miskin 339 

3 Sedang 479 

4 Kaya 35 

JUMLAH 1050 

Sumber:  Data Kantor Desa Datara tahun 2020 

Pendapatan masyarakat Desa Datara masih banyak yang tergolong sangat 

rendah karena masyarakat hanya mengandalkan hasil pertanian saja sehingga 

penghasilan perbulan masih sangat jauh dari standar olehnya itu kadang ada 

masyarakat ketika musim kemarau tiba mereka keluar daerah untuk mencari 
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nafkah ini dikarenakan sarana dan prasarana pertanian yang masih sangat kurang 

sehingga untuk bercocok tanam pada musim kemarau sangat susah.9 

9. Pembagian Wilayah Desa 

Desa Datara secara administratif terbagi dalam 6 wilayah dusun yakni : 

Dusun Camba-camba, Dusun Camba-camba Baru, Dusun Tamasongo, Dusun 

Karampuang, Dusun Batu-batua, dan Dusun Buttale‟leng.10 

B. Pemahaman Masyarakat terhadap Uang Panai’ di Desa Datara,  Kecamatan 

Bontoramba, Kabupaten  Jeneponto 

 

Menurut W. S Winkel pemahaman diartikan dengan kemampuan seluruh 

hasil olah pikiran yang dikeluarkan dalam menangkap makna dan arti dari bahan 

yang dipelajari.11 Sedangkan uang panai‟ merupakan sejumlah uang yang 

diberikan oleh mempelai pria kepada wanita yang dijadikan sebagai bentuk 

penghargaan dan penghormatan terhadap norma dan strata sosial perempuan 

dalam masyarakat berdasarkan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak 

dari masing-masing keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.12
 Sehingga 

pemahaman terhadap uang panai’ diartikan segala sesuatu yang dipahami 

masyarakat ataupun calon mempelai terhadap makna yang terkandung dalam uang 

panai’, baik makna yang bersifat tidak baik maupun yang baik. 

Adapun indikator pemahaman menurut Benyamin S. Bloom bisa dilihat 

berdasarkan 3 kategori utama, yakni: 

                                                           
9
Sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020 

10
sumber Data: Kantor Desa Datara, 25 April 2020 

11
 W. S Winkel, Psikologi Pengajaran (Jakarta: Rosdakarya. 1996), 245. 

12
Sri Rahayu Yudi, “Uang Nai’ antara Cinta dan Gengsi”.Jurnal Akuntansi 

Multiparadigma. Vol. 6 No.2,2015, h. 54. 



83 
 

 
 

a. Penerjemahan (translation), yaitu kemampuan seseorang menerjemahkan suatu 

konsep menjadi suatu model sesuai dengan arti yang sebenarnya, seperti dari 

lambang menjadi arti atau dari satu kata menjadi sebuah penjelasan.  

b. Penafsiran (interpretation), yakni kemampuan menghubungkan kalimat atau 

pembahasan sebelumnya dengan kalimat berikutnya dan bisa memahami ide 

pokok dari objek yang sedang dibahas, seperti: gambar, tabel, diagram 

kemudian ditafsirkan berdasarkan isi dan maksud dari konsep yang diberikan.  

c. Ekstrapolasi (extrapolation), yakni kemampuan menyimpulkan dan 

menangkap makna dibalik tulisan yang dibahas.13
  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

pemahaman seseorang dapat dilihat dari kemampuan menerjemahkan sesuai 

dengan makna konsep, menafsiran sesuai isi dan maksud konsep dan mampu 

menangkap makna dibalik tulisan yang sedang dibahas. 

Adapun pemahaman masyarakat terhadap uang panai’ di Desa, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yakni: 

a. Sesuatu yang diutamakan dalam Perrnikahan 

Uang panai’ dianggap oleh sebagian besar masyarakat di Desa Datara, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu yang harus ada 

sebelum pesta pernikahan dimulai. Sehingga apabila uang panai’ belum diberikan 

pada keluarga perempuan, maka pesta pernikahan akan ditunda dulu. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam wawancara yang dilakukan dengan 

Hj. Karannuang (48 Tahun) mengatakan bahwa : 

                                                           
13

Nanana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 24. 
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Menurut Hj. Karannuang, uang panai’ di Desa Datara, Kecematan 

Bontoramba, Kab. Jeneponto, adalah suatu keharusan sebelum pesta 

pernikahan, karena apabila uang panai’ belum diberikan kepada pihak 

perempuan, maka biasanya tidak adapula uang yang akan digunakan untuk 

membiayai kebutuhan pada saat pesta pernikahan. Jadi, uang panai‟nya 

harus ada terlebih dahulu paling tidak sebagian yang penting sudah bisa 

mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan pada saat pesta dimulai.14
  

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa uang panai’ ialah sesuatu 

yang sangat diutamakan dalam pesta pernikahan. Hal itu dikarenakan keberhasilan 

jalannya pesta pernikahan karena ditunjang uang panai’ yang diberikan terhadap 

perempuan, seperti pemenuhan makanan dan perlengkapan yang dibutuhkan 

sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 

Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan H. 

Hamid (Tokoh Agama), mengatakan bahwa: 

“Posisi uang panai’ dalam pernikahan memang sangat penting atau dalam 

artian dianggap sebagai sesuatu yang sangat diutamakan dalam 

pernikahan. Hal itu dikarenakan dengan adanya uang panai’, maka segala 

sesuatu yang dibutuhkan dalam pernikahan termasuk memenuhi kebutuhan 

dalam menjamu tamu dan memperlancar jalannya pesta pernikahan apabila 

ditunjang dengan uang panai’.”15 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa uang panai’ 

yang diberikan kepada perempuan merupakan sesuatu yang sangat penting demi 

mencukupi kebutuhan pesta dan lancarnya pernikahan. 

b. Penghargaan terhadap perempuan 

 

Salah satu tujuan uang panai’ yang diberikan kepada perempuan 

dimaksudkan sebagai tanda penghargaan dari laki-laki kepada perempuan. Hal ini 

                                                           
14

Hj. Karannuang, Petani, wawancara pada tanggal 30 Maret 2019. 
15

H. Hamid (65 tahun) Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara,13 Oktober 2020. 
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sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Muh. Yusri (dai/ 

mahasiswa) yang mengatakan bahwa: 

“Maksud pemberian uang panai’ kepada perempuan sebenarnya bukan 

dari banyak atau sedikitnya uang panai’ yang diberikan kepihak keluarga 

perempuan. Akan tetapi hanya sebagai wujud untuk mengangkat harkat 

dan martabat perempuan semata dalam artian penghargaan terhadap 

perempuan .16 

 

Pendapat lain yang ada kaitannya dengan wawancara di atas seperti yang 

disampaikan oleh Manragga (tokoh agama), bahwa: 

“Saya menikahkan putriku, bukan karena mengingingkan uang panai’ 

yang banyak. Akan tetapi bagaimana agar supaya kedua pasangan tersebut 

kelak kalau sudah menikah bisa mempraktikkan makna yang terkandung 

dalam uang panai’ yakni wujud saling menjaga dan menghargai”.17 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa uang panai’ 

merupakan bentuk penghargaan laki-laki sekaligus sebagai wujud untuk 

mengangkat derajat harkat dan martabat perempuan dan keluarganya.   

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. Kania 

(Petani), mengatakan dengan: 

“Uang panai’ merupakan bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan 

yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang, namun seiring perkembangan 

zaman dari waktu ke waktu  uang panai’ sekarang lebih sering disebutkan 

sebagai uang belanja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pesta.”18 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa uang 

panai’ merupakan bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan yang sudah 

ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. 

 

 

                                                           
16

Muh. Yusri, (22 tahun), dai/ Mahasiswa, wawancara, Desa Datara, 7 Maret 2019. 
17

Manragga, (56 tahun),  tokoh agama, wawancara, Desa Datara, 4 Agustus 2019. 
18

Hj. Kania (66 tahun), Petani, wawancara, Desa Datara, 4 Januari 2019. 
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c. Ajang gengsi dalam memperlihatkan status sosial dan ekonomi 

Status sosial merupakan pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan 

lapisan atau tingkatan-tingkatan sosialnya di lingkungan mereka tinggal. Jadi, 

status sosial dilihat berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sesorang, seperti: 

keturunan, kualitas perseorangan, prestasi, kekayaan dan kekuasaan atau jabatan 

yang dimiliki seseorang di lingkungannya. 

Menurut Talcott Parsons, seseorang ahli sosiologi berkebangsaan Amerika 

Serikat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menandakan status 

seseorang bisa dianggap mempengaruhi tingkat kedudukannya di kalangan 

masyarakat, yaitu :  

a. Keanggotaan di dalam sebuah keluarga. Misalnya sebuah anggota keluarga 

yang memeperoleh status tinggi karena keluarganya mempunyai statsus yang 

tinggi dilingkungannya.  

b. Kualitas perseorang yang termasuk dalam kualitas perseorangan antara lain 

karakteristik fisik, usia, jenis kelamin, dan kepribadian.19
  

c. Prestasi yang dicapai oleh seseorang, seperti: pekerja yang berpendidikan, 

berpengalaman, mempunyai gelar, dan sebagainya.  

d. Aspek materi dapat mempengaruhi statsus sosial di dalam lingkungannya. 

Misalnya, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang,  

e. Kekuasaan dan kekuatan (autority and power), seperti dalam suatu organisasi, 

individu memiliki kekuasaan atau kewenangan yang formal bisa memeroleh 

status yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu-individu di bawahnya.20
   

                                                           
19

Widyawati, Makna Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai 

Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II 

Juli – Desember 2018, h. 10-11. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

tolak ukur dalam menentukan tinggi rendahnya uang panai yang diminta oleh 

keluarga perempuan dilihat berdasarkan status keturunan, kualitas perseorangan, 

prestasi, kekayaan dan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki seseorang. 

Sehubungan dengan pendapat ilmuaan di atas, maka dapat diuraikan 

faktor-faktor yang melatarbelakangi tinggi rendahnya uang panai’ dalam 

pernikahan berdasarkan status sosial di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, 

Kabupaten Jeneponto, yakni: 

a. Keturunan  

Menurut Nasution keturunan ialah kedudukan atau status sosial yang 

menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial di masyarakat, yakni 

menentukan status atau kedudukan individu dalam suatu kelompok masyarakat, 

dalam artian adanya perbedaan posisi antara golongan atas dan golongan bawah 

yang mempengaruhi kedudukannya di masyarakat sekelilingnya.21
 Berdasarkan 

pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keturunan atau posisi seseorang dalam 

kelompok masyarakat yang berbeda status sosialnya akan mempengaruhi besar 

kecilnya uang panai’ yang akan diberikan kepada perempuan dikarenakan orang 

yang memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan orang yang status 

sosialnya kalangan bawah akan berpengaruh besar di lingkungan tempat 

tinggalnya. Sehingga uang panai’ yang akan diberikan kepada perempuan yang 

                                                                                                                                                               
20

Widyawati, Makna Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai 

Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II 

Juli – Desember 2018, h. 10-11. 
21

Mulia Nasution, Manajemen Personalia: Aplikasi dalam Perusahaan (Jakarta: 

Djambatan, 1994), h. 73.  
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status sosialnya tinggi biasanya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang 

memiliki status sosial yang rendah. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ridwan (19 tahun) dan 

Nurhalisa (17 Tahun) mengatakan bahwa: 

“Saya dijodohkan oleh kedua orang tuaku, karena kedua orangtuaku 

menganggap saya dan calon suamiku berasal dari keluarga yang sama, 

yakni sesama orang biasa, sehingga mudah untuk dinikahkan dikarenakan 

uang panai’ yang akan diberikan tidak terlalu banyak hanya disesuaikan 

dengan kemampuan dari calon mempelai laki-laki saja.22 

 

Jadi, apabila kedua pasangan masing-masing berasal dari keluarga yang 

berstatus sama yakni berasal dari kalangan orang biasa baik laki-laki maupun 

perempuan, maka proses pernikahannya akan lebih mudah dikarenakan uang 

panai’ yang akan diberikan tidak terlalu besar hanya disesuaikan dengan 

kemampuan ekonomi laki-laki. 

Hal ini sesuai dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Rostiah 

(kepala PAUD Batu-batua), mengatakan bahwa: 

“Kalau ada orang menikah dengan status sosial berbeda, seperti yang satu 

berasal dari keluarga daeng dan yang satunya lagi berasal dari keluarga 

biasa. Maka uang panai’ yang akan diberikan kepada perempuan biasanya 

berbeda pula. Sebagai contoh status orang biasa diberikan uang panai’ 

antara 35-50 juta, sedangkan status daeng sedikit lebih tinggi yakni 

berkisar Rp 45-55 juta. Namun hal tersebut tergantung dari kesepakatan 

kedua calon mempelai dan orangtuanya.”23 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

perbedaan status sosial yang dimiliki oleh seseorang dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya uang panai’. Akan tetapi disisi lain status sosial berdasarkan keturunan 

                                                           
22

Ridwan dan Nurhalisa (19 dan 18 tahun), wawancara Desa Datara pada tanggal 27 

Maret 2019. 
23

Rostiah (33 tahun), kepala PAUD Batu-batua, Wawancara, Batu-batua, Desa Datara 15 

Oktober 2020. 
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tidak selamanya mempengaruhi uang panai’ menjadi tinggi ataupun rendah, 

karena kedua calon mempelai biasanya lebih mementingkan kesepakatan sesuai 

dengan kemampuan ekonomi laki-laki. 

Adapun indikator-indikator tingginya uang panai’ berdasarkan keturunan 

di Desa Datara, Kabupaten Jeneponto, seperti tabel dibawah ini. 

Tabel. 1 Daftar rata-rata jumlah uang panai’ menurut tingkatan keturunan 

di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

 

Tingkatan Keturunan Penghargaan Uang Panai’ 

Orang biasa Rp < 50 juta  

Daeng Rp 45-60 juta 

Data: Hasil wawancara. 

Dari hasil wawancara berdasarkan tingkatan keturunan di atas, maka dapat 

di simpulkan bahwa perbedaan tingkatan keturunan dalam pernikahan bisa 

mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai’ yang harus dipersiapkan laki-laki. 

Namun disisi lain perbedaan latar belakang keturunan tidak terlalu 

dipermasalahkan dalam pernikahan dikarenakan bentuk perbedaan dalam hal 

keturunan sudah mulai hilang dan hanya disesuaikan dengan kemampuan 

ekonomi laki-laki dan kebutuhan pesta perempuan. 

b. Kualitas perseorang  

Kualitas merupakan kondisi yang ada hubungannya dengan produk, 

manusia/ karyawan yang bekerja serta proses dan pemberian tugas yang dilakukan 

dengan tujuan untuk memberiakan kepuasan melebihi harapan yang diinginkan 
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oleh seseorang atau konsumen.24 Adapun kualitas perseorangan yang dimaksud 

dalam penelitian ini yakni usia yang dilihat berdarkan tingkatan umur seseorang.  

Usia merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan uang panai’ 

menjadi tinggi maupun rendah, hal ini dikarenakan perempuan yang berusia muda 

lebih mudah menghasilkan keturunan dan sebaliknya perempuan yang sudah 

lanjut usia lebih sulit dalam memperoleh keturunan. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Tega (82 

Tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Menurut H. Tega, usia dalam prosesi pernikahan merupakan sesuatu yang 

sangat penting, karena hal yang demikian berkaitan dengan kemampuan 

perempuan dalam menghasilkan keturunan. Sehingga usia merupakan 

sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap biaya dalam pesta pernikahan. 

Jadi, seorang perempuan yang masih dalam usia produktif kisaran 17-30 

tahun perhitungan akan biaya pesta pernikahan masih di atas rata-rata 

yakni antara Rp 50-100 juta sedangkan usia 35 tahun ke atas jumlah uang 

panai’nya mulai berkurang yakni berkisar antara Rp 15-25 juta 

dikarenakan usianya sudah memasuki tahap yang tidak produktif lagi”.25 

 

Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai’ 

adalah usia. Hal itu dikarenakan semakin muda usia perempuan maka semakin 

besar pula peluang dalam menghasilkan keturunan, sebaliknya semakin tua usia 

perempuan maka semakin kecil pula peluang dalam menghasilkan keturunan.  

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Samakka 

(Tokoh Masyarakat), yang mengatakan bahwa: 

 “Laki-laki yang menikah dengan perempuan yang muda dengan yang tua, 

maka uang panai’ yang akan diberikan biasanya akan berbeda. Hal itu 

disebabkan perempuan yang berusia muda biasanya masih berstatus belum 

kawin dengan kisaran uang panai’ antara 45-80 juta, sedangkan perempuan 

yang sudah berumur tua biasanya sudah bangko (lama baru menikah) atau 

                                                           
24

Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Manajement (Cet. 1; Karanganyar: 

Ghalia Indonesia, 2015), h. 15. 
25

H. Tega, Petani, wawancara pada tanggal 29 Maret 2020. 
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biasanya sudah berstatus sebagai janda dengan kisaran uang panai’ yang 

akan diberikan yakni antara 15-35 juta. Dan itupun tergantung kemampuan 

laki-laki dan kebutuhan pesta perempuan.”26
  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa salah 

satu faktor yang menjadikan uang panai’ berubah-rubah yakni terkadang tinggi 

dan terkadang pula rendah dikarenakan faktor usia dari perempuan. Usia dijadikan 

tolak ukur karena kecenderungan perempuan dalam mengahasilkan keturunan 

biasanya diusia muda yakni umur 18-35 tahun, sedangkan usia 35 tahun ke atas 

sudah sulit bagi perempuan menghasilkan keturunan. 

Hasil wawancara yang berkaitan dengan wawancara di atas dilakukan 

dengan Jumriani (Petani), mengatakan bahwa: 

“Faktor dibalik tinggi rendahnya uang panai’ yang diberikan kepada 

perempuan merupakan salah satu persoalan yang dinamis atau berubah-

rubah. Adapun salah satu penyebabnya yakni dilihat dari usia perempuan 

yang akan dinikahi laki-laki, apabila perempuan masih berusia 17-30 tahun 

maka uang panai’ cenderung lebih besar dibandingkan perempuan yang 

sudah berusia di atas 30 tahun. Misalnya perempuan yang berusia dibawah 

30 tahun mungkin masih berkisar antara 45-100 juta, sedangkan 

perempuan yang berusia 30 tahun ke atas biasanya berkisar 36 juta ke 

bawah tergantung kesepakatan dari kedua mempelai yang menikah.”27 

 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kualitas perseorangan dilihat dari 

usia perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan yang lebih muda 

lebih besar jumlah uang panai’nya dan lebih diutamakan dalam pernikahan 

dibandingkan dengan orang yang sudah tidak terlalu muda lagi dengan alasan 

                                                           
26

H. Samakka (47 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Desa Datara pada tanggal 12 

Maret 2020. 
27

Jumriani (37 tahun) petani/ Ibu rumah tangga, wawancara, Desa Datara pada tanggal 5 

Maret 2020. 
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keturunan, sehingga uang panai’ yang diberikan kepada perempuan pun 

menyesuaikan dengan usianya. 

Adapun contoh atau indikator-indikator uang panai’ berdasarkan tingkatan 

umur/ usia di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, seperti 

tabel dibawah ini. 

Tabel. 1I Daftar rata-rata jumlah uang panai’ menurut tingkat kualitas 

perseorangan di Desa Datara, Kabupaten Jeneponto. 

 

Tingkatan kualitas perseeorangan 

berdasarkan usia 

Harga Uang Panai’ 

Usia  <  35 tahun  Rp 45-100 juta 

Usia  >  35 tahun  Rp 15-40 juta 

  Data: Hasil wawancara 

Berdasarkan indikator-indikator di atas, mengenai kualitas perseorangan 

dilihat dari usia perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin muda usia 

seorang perempuan, semakin tinggi pula jumlah uang panai’ yang akan diberikan 

kepadanya. Sebaliknya semakin tua usia seorang perempuan, semakin rendah pula 

jumlah uang panai‟ yang akan diberikan kepadanya. 

c. Prestasi  

Menurut Saiful Bahri Djamarah prestasi merupakan keberhasilan dalam 

menciptakan sesuatu, hasil pekerjaan dan hasil yang membuat perasaan menjadi 

senang yang diusahakan dengan cara kerja keras dan keuletan dalam bekerja.28 

Sehingga prestasi dipahami sebagai keberhasilan yang telah dicapai seseorang 

                                                           
28

Saifu Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Malang: RM. Books, 

2011), h. 20-21. 
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melalui kecakapan maupun pengetahuan setelah berhasil melewati standar garis-

garis yang telah ditetapkan dalam pekerjaan dan proses pembelajarannya.  

Prestasi yang dicapai seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya 

uang panai’ yang akan diberikan kepada perempuan, misalnya pekerja yang 

berpendidikan, berpengalaman, mempunyai gelar, dan sebagainya.  

Menurut hasil wawancara dilakukan dengan H. Samakka (47 Tahun) 

mengatakan bahwa : 

“Besar kecilnya jumlah uang panai’ yang diberikan kepada perempuan 

biasanya dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan karir calon mempelai 

perempuan. Hal ini dikarenakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan 

orangtua perempuan dalam membiayai anaknya pada saat menjalani 

pendidikan, sehingga uang panai’ yang akan diberikan pun setidaknya 

mengikuti jenjang pendidikan dari perempuan yang akan dinikahi. Sebagai 

contoh: kalau tamatan SMA dikasih uang panai’ sebesar 45-60 juta, maka 

paling tidak tamatan D3 sampai S1 sebesar 60 juta ke atas supaya 

seimbang antara jenjaang pendidikan yang dimiliki oleh perempuan 

dengan uang panai’ yang akan diberikan oleh orangtua laki-laki”.29 

 

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid 

(64 Tahun) mengatakan bahwa : 

“Pendidikan adalah sesuatu yang sangat sulit didapatkan dan jarang orang 

bisa menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Namun disisi lain 

orang yang yang memiliki pendidikan tinggi minimal ijazah SMA 

biasanya lebih mudah dalam hal mendapatkan pekerjaan di kantoran atau 

pegawai swasta daripada orang yang tidak memiliki pendidikan atau 

ijazah. Sehingga status sosial seseorang dalam pernikahan khususnya 

dalam hal penentuan besar kecilnya uang panai’ yang akan diberikan 

kepada perempuan biasanya akan berbeda pula, dikarenakan orang yang 

mempunyai pendidikan tinggi dianggap lebih dihargai dan lebih mudah 

dalam hal mendapatkan pekerjaan.30 

 

                                                           
29

H. Samakka, Petani, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019. 
30

H. Hamid (65 tahun) Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara, Kecamatan 

Bontoramaba, Kabupaten Jeneponto,13 Oktober 2020. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan 

merupakan salah satu faktor penyebab jumlah uang panai’ yang harus 

dipersiapkan laki-laki dalam melamar perempuan meningkat, karena semakin 

tinggi pendidikan seorang perempuan maka semakin tinggi pula uang panai’ yang 

harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan besarnya biaya 

pendidikan dalam menyekolahkan anaknya dan perempuan yang berpendidikan 

tinggi dianggap lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan. 

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kartini 

(perawat) mengatakan bahwa: 

“Orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang tidak berpendidikan 

biasanya akan berbeda dalam hal jumlah uang panai’. Hal itu dikarenakan 

pendidikan merupakan sesuatu yang butuh perjuangan, sehingga untuk 

menghargai hasil perjuangan dan kerja keras kepada orang yang 

berpendidikan, biasanya uang panai‟ yang akan diberikan kepada 

perempuan yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih banyak 

dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki pendidikan sama sekali.31 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pendidikan 

sangat mempengaruhi status sosial seseorang di masyarakat terutama dalam hal 

pemberian uang panai’ kepada orang yang memiliki pendidikan tinggi dengan 

orang yang tidak memiliki pendidikan sama sekali.  

Hasil wawancara lain yang dilakukan dengan Muh. Sadir dg. Sengka 

(Pegawai Pertanian) mengatakan bahwa: 

“Orang yang berpendidikan tinggi dianggap lebih disegani dan dihormati 

di tengah masyarakat, sedangkan orang yang tidak memiliki pendidikan 

yang tinggi tidak terlalu dihargai. Hal ini dikarenakan pendidikan 

merupakan sesuatu yang mulia dan perlu dihargai ditengah masyarakat, 

sehingga uang panai’ yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki pun 
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Kartini (33 tahun), perawat, wawancara, di Desa Datara, 17 Mei 2020. 
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harus mengikuti tingkatan pendidikan atau jenjang karir dari perempuan 

yang akan dinikahinya.”32 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

penentuan jumlah uang panai’ sangat dipengaruhi oleh pendidikan seseorang. Hal 

itu dikarenakan pendidikan merupakan sesuatu yang mulia, sehingga perlu untuk 

diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai bentuk apresiasi yang 

diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi.  

Namun disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa tidak selamanya 

pendidikan bisa melatarbelakangi tingginya jumlah uang panai’ yang akan 

diberikan kepada perempuan dalam pernikahan. Oleh sebab itu, dalam hal 

pemberian uang panai’ biasanya akan berbeda-beda mengenai jumlah uang 

panai’ yang diberikan kepada perempuan yang dinikahi. Hal itu dikarenakan 

adanya perbedaan pemahaman tentang makna uang panai’ dalam pernikahan, 

sehingga cara yang dilakukan dalam hal pemberian uang panai biasanya 

didasarkan atas kesepakatan dari kedua calon mempelai maupun keluarganya dan 

disesuaikan berdasarkan dengan kebutuhan pesta pernikahan saja. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan H. 

Sapiuddin Gau (Imam Desa Datara), yang mengatakan bahwa: 

“Waktu putriku dilamar orang dengan jumlah uang panai’ sebesar 60 juta 

rupiah yang dianggap sama keluarga dan tetangga/ kerabat dekat terlalu 

sedikit jumlah uang panai’ yang diberikan kepada saya dibandingkan 

dengan pendidikan yang dimiliki oleh anak saya, dikarenakan anak saya 

waktu itu berstatus sebagai PNS di sebuah sekolah. Namun saya 

berpendapat bahwa yang penting uang yang diberikan tersebut bisa 

mencukupi kebutuhan saya pada saat pesta pernikahan. Hal itu 

dikarenakan uang panai’ hanyalah sebuah simbol penghargaan kepada 
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Muh. Sadir dg. Sengka (48 tahun), Pegawai Pertanian, wawncara, di Buttale‟leng, Desa 

Datara, 23 Maret 2020. 
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perempuan. Jadi walaupun jumlah uang panai’  yang diberikan tidak 

terlalu banyak. Akan tetapi yang terpenting adalah pernikahan mereka bisa 

bertahan lama dan bisa saling menyayangi dan menghargai kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing dalam mengarungi bahtera rumah tangga 

ke depannya.”33 

 

Hal yang sama juga dijelaskan dari hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Rabaking (Tokoh Masyarakat), yang mengatakan bahwa: 

“Memang faktor tingginya pendidikan seorang perempuan bisa 

melatarbelakangi meningkatnya pula jumlah uang panai’ yang akan 

diberikan kepada kedua orang tuanya. Namun hal tersebut tidak selamanya 

berlaku secara umum dalam pernikahan, dikarenakan sepanjang kedua 

orangtua dan calon mempelai sama-sama sepakat tentang jumlah uang 

panai’ yang akan diberikan kepadanya, maka walaupun pendidikan dari 

perempuan maupun orangtuanya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-

laki yang datang melamarnya, maka faktor pendidikan tidak lagi menjadi 

sesuatu yang menyebabkan uang panai’ menjadi tinggi dikarenakan 

keduanya sudah saling sepakat menyatukan anaknya, sehingga pendidikan 

tidak lagi menjadi hal yang diutamakan dalam pernikahan.”34  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

walaupun pendidikan lebih sering dianggap sebagai salah satu faktor yang 

mendorong meningkatnya jumlah uang panai’ yang akan diberikan kepada 

perempuan. Akan tetapi disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa tidak 

selamanya pendidikan bisa melatarbelakangi tingginya jumlah uang panai’ dalam 

pernikahan. Hal itu dikarenakan dalam pernikahan bukan lagi pendidikan dan 

jumlah uang panai’ yang banyak yang diutamakan. Akan tetapi yang terpenting 

dalam pernikahan adalah supaya kedua calon mempelai bisa mengaplikasikan 

makna yang terkandung dalam uang panai’ yakni sebagai bentuk saling 

menghargai sebagaimana dihargainya uang yang diberikan kepada perempuan. 

                                                           
33

H. Sapiuddin Gau (63 tahun), Imam Desa Datara, wawancara, Karampuang, Desa 

Datara, 23 November 2020. 
34

Rabaking (57 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Buttale‟leng, Desa Datara, 30 

November 2020. 
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Adapun contoh atau indikator-indikator tingginya uang panai’ berdasarkan 

tingkatan pendidikan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 

Jeneponto, seperti tabel dibawah ini. 

Tabel. 1II Daftar rata-rata uang panai’ menurut tingkatan Pendidikan di 

Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

 

Tingkatan Pendidikan Harga Uang Panai’ 

SD-SMA Rp < 60 juta  

D3-S1 Rp 60-100 juta 

  Data: Hasil wawancara 

Berdasarkan data hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa semakin 

tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh perempuan, maka semakin tinggi 

pula uang panai’ yang akan diberikan kepada perempuan. Hal itu dilakukan laki-

laki sebagai bentuk untuk menghargai dan mengapresiasi hasil kerja keras 

perempuan selama menempuh pendidikan. Namun disisi lain ada juga yang 

berpendapat bahwa tidak selamanya pendidikan bisa melatarbelakangi tinggi 

rendahnya jumlah uang panai’ yang akan diberikan kepada perempuan dalam 

pernikahan, dikarenakan yang terpenting dalam pernikahan yakni saling 

menghargai dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

d. Harta/ Kekayaan 

 

Harta menurut pandangan syar‟i diposisikan sebagai washilah atau 

perantara dalam melakukan perantara yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah 

swt.35
 Sementara menurut Mustafa Zarqa memdefinisikan harta sebagai wujud 

                                                           
35

M. Yasid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 

Syari’ah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 18. 
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dalam bentuk materi yang bisa dinilai dengan uang.36 Harta dalam pengertian yang 

lebih luas dimaknai sebagai salah satu keperluan yang pokok dalam menunjang 

kehidupan manusia kedepannya.37 Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa harta merupakan bentuk materi yang bisa dibelanjakan karena 

bisa dinilai dengan uang. Adapun aspek materi yang dapat mempengaruhi statsus 

sosial di masyarakat, misalnya, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Tati (40 Tahun) 

mengatakan bahwa : 

“Harta atau kekayaan sangat besar pengaruhnya dalam berbagai kehidupan 

manusia terutama dalam penentuan jumlah uang panai’ yang diberikan 

kepada perempuan, karena biasanya kalau orang kaya yang dinikahi oleh 

laki-laki. Maka kekayaan dari orangtua perempuan akan diwariskan pula 

kepada laki-laki yang telah menikahi putrinya, sehingga uang panai’ yang 

akan diberikan kepada orangtua perempuan biasanya lebih banyak seiring 

dengan kekayaan yang dimiliki oleh orangtua perempuan”.38 

 

Jadi, semakin kaya perempuan yang dinikahi, maka semakin tinggi pula 

uang panai’ yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dan begitu 

pula sebaliknya, sehingga apabila perempuan berasal dari keluarga kelas ekonomi 

menengah ke bawah maka jumlah uang panai’ yang dipatok pun relatif lebih 

kecil. Hal ini disebabkan laki-laki akan diuntungkan apabila menikah dengan 

orang yang memiliki harta yang banyak, dikarenakan akan mendapatkan harta 

warisan yang banyak dari keluarga perempuan apabila sudah menikah.  

                                                           
36

Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam: Pilihan setelah  Kegagalan Sistem Kapitalis 

dan Sosialis, ter. Muhadi Zainuddin dan A. Bahuddin Norsalim (Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta, 2003), h. 27. 
37

Abdul Rahman Ghazaly et. Al., Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 20 
38

Tati, Petani, wawancara pada tanggal 28 Februari 2020. 
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Sedangkan menurut hasil wawancara lain yang dilakukan dengan Jani 

(Petani/ pekerja swasta), mengatakan bahwa: 

“Saya menikahkan anakku biasanya dari keluarga dekat yang memiliki 

kekayaan sama seperti saya, sehingga persoalan uang panai’ tidak terlalu 

dipermasalahkan lagi dalam pernikahan, dikarenakan kekayaan yang 

dimiliki masing-masing keluarga yakni keluarga laki-laki dan perempuan 

sama besar atau seimbang, saya juga berpendapat bahwa agar supaya harta 

kekayaan yang dimiliki oleh orangtuanya bisa diwariskan kepada keluarga 

dekatnya saja bukan orang lain (selain keluarga dekat)”39 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa besarnya 

uang panai’ yang diberikan kepada perempuan terkadang dilatarbelakangi dengan 

jumlah kekayaan yang dimiliki oleh salah satu keluarga mempelai. Akan tetapi 

apabila keluarga dekat atau kekayaan yang dimiliki oleh kedua keluarga calon 

mempelai sama besar. Maka uang panai‟ juga tidak terlalu dipersulit diluar batas 

kemampuan laki-laki, dikarenakan kelak suatu saat nanti apabila sudah menikah, 

maka harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua orangtuanya akan diwariskan 

kepada anak-anaknya yang sudah menikah. 

Hasil wawancara lain yang dilakukan dengan Fitri (19 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“Sesorang yang menikah dan memiliki perbedaan derajat seperti keluarga 

kaya menikah dengan keluarga miskin. Maka ada kecenderungan orangtua 

perempuan untuk tidak menerima lamaran dari laki-laki yang melamar 

putrinya dan biasanya mencari laki-laki yang dianggap sepadan dengan 

apa yang dimiliki oleh orangtua perempuan dan demikian pula 

sebaliknya.”40 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa uang 

panai’ dalam pernikahan sering dijadikan sebagai bentuk pengukuhan kedudukan 

                                                           
39

Jani (52 tahun), Petani/ pekerja swasta, wawancara, desa datara, 28 November 2020. 
40

Fitri Pelaku Silariang, Wawancara, Desa Datara, 20 Juli 2019. 
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dan gengsi semata dikarenakan keluarga dari perempuan memahami uang panai’ 

sebagai nilai dalam mengangkat status sosial perempuan yang dilamar. Sehingga 

biasanya orangtua perempuan tidak akan menyetujui apabila anaknya menikah 

dengan orang yang tidak sederajat dengannya terutama dalam hal kekayaan. 

Hasil wawancara lain yang dilakukan oleh peneliti dengan Jumriani (48 

Tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Apabila uang panai’ yang diberikan kepada keluarga perempuan lebih 

rendah daripada status sosialnya di masyarakat, seperti orang kaya yang 

menikah dengan orang miskin dan uang panai’ yang ditawarkan tidak 

sesuai dengan status sosial perempuan yang akan dinikahinya, maka 

masyarakat sekitar dan keluarga dekat dari perempuan biasanya 

menyebarkan berita ketidaksesuaian uang panai’ dengan status sosial dari 

perempuan, sehingga keluarga laki-laki akan merasa malu apabila tidak 

bisa memenuhi jumlah uang panai’ yang ditawarkan kepadanya.41
  

 

Jadi, perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi seperti 

kepemilikan harta yang jumlahnya banya di masyarakat, maka laki-laki pun harus 

siap menunaikan uang panai’ yang tinggi terhadap keluarga perempuan.  

Namun disisi lain walaupun kekayaan dianggap sebagai salah satu faktor 

yang menentukan besar kecilnya uang panai’ yang diberikan kepada keluarga 

perempuan. Sebagian masyarakat memahami bahwa dalam pernikahan tidak 

selamanya butuh uang panai’ yang banyak.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Suhapid 

(Sopir/ pengusaha kos-kosan). Mengatakan bahwa: 

“Rata-rata kalau keluarga kaya biasanya meminta uang panai’ yang 

banyak. Akan tetapi hal itu tidak berlaku secara umum. Karena faktanya 

ada juga sebagian masyarakat yang kaya tapi hanya meminta uang panai’ 

sesuai dengan keperluan pesta saja”.42 

                                                           
41

Jumriani  (Petani), Wawancara, Desa Datara Kabupaten Jeneponto,  17 Mei 2020. 
42

Suhapid (42 tahun), Sopir/ pengusaha kos-kosan, wawancara, Desa Datara, 9 

Novemeber  2020. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

kekayaan bukanlah penyebab utama tingginya uang panai’ yang akan diberikan 

kepada perempuan, karena sebagian masyarakat yang kaya biasanya hanya 

meminta uang panai’ sesuai dengan kebutuhan pesta semata. 

Sedangkan pendapat lain dari hasil wawancara yang dilakukan dengan H. 

Ghani (Tokoh Agama), mengatakan bahwa: 

“Menikahkan anak dengan orang yang berada (kaya) biasanya lebih sulit 

dibandingkan dengan orang biasa (miskin), dikarenakan adanya perbedaan 

jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki dengan 

calon mempelai perempuan. Sehingga saya biasa menikahkan anak saya 

sesuai dengan tingkat kekayaan yang saya miliki dengan keluarga 

perempuan yang akan dilamar oleh anak saya. Karena selain sederajat 

dalam hal ekonomi, uang panai’ yang akan diberikan kepada keluarga 

perempuan juga tidak terlalu banyak disesuaikan saja dengan kemampuan 

dari keluarga laki-laki dan kebutuhan perempuan yang akan dinikahi.43 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kekayaan merupakan salah satu faktor utama atau pendorong dibalik tingginya 

uang panai’ yang akan diberikan kepada keluarga perempuan. Namun walaupun 

demikian ada juga yang berpendapat bahwa walaupun perempuan yang akan 

dinikahi adalah orang yang berada. Akan tetapi sebagian masyarakat lebih 

memilih uang panai’ yang sedikit. 

Adapun contoh atau indikator-indikator tingginya uang panai’ berdasarkan 

tingkat kekayaan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, 

seperti tabel dibawah ini. 

 

 

                                                           
43

H. Ghani (72 tahun), Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara, 6  Desember 2020.  
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Tabel. 1V Daftar rata-rata jumlah uang panai’ menurut tingkatan Kekayaan 

di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 

 

Tingkat Kekayaan Harga Uang Panai’ 

Sangat Miskin Rp < 50 juta 

Miskin Rp < 50 juta 

Sedang Rp 50-60 juta 

Kaya Rp 60-100 juta  

Data: Hasil wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel rata-rata jumlah uang panai’ yang 

akan diberikan kepada perempuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kekayaan merupakan salah satu faktor dibalik tingginya uang panai’, sehingga 

semakin banyak kekayaan seseorang, maka semakin besar pula jumlah uang 

panai’ yang akan diberikan kepada orangtua perempuan. Namun walaupun 

demikian, kekayaan tidak selamanya menjadi faktor uang panai’ menjadi tinggi, 

dikarenakan sepanjang keluarga laki-laki dan keluarga perempuan saling sepakat 

tentang berapapun jumlah uang panai yang akan diberikan kepada perempuan, 

maka kekayaan tidak lagi diutamakan dalam pernikahan, melainkan kesepakatan 

dalam menikahkan anaknya yang lebih diutamakan demi kelancaran pernikahan. 

e. Jabatan/ Pekerjaan   

 

Jabatan atau pekerjaan merupakan tugas seseorang dalam pemerintahan 

atau organisasi. Kekuasaan dan kekuatan (autority and power) seperti dalam suatu 

organisasi, individu memiliki kekuasaan atau kewenangan yang formal bisa 

memeroleh status yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu-individu di 

bawahnya, sehingga perempuan yang memiliki pekerjaan atau jabatan disuatu 
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instansi akan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi daripada perempuan 

yang belum mempunyai pekerjaan sama sekali. Hal ini dikarenakan laki-laki 

menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban 

perekonomiannya kelak kalau sudah menikah.  

Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Rostiah (32 Tahun) 

yang mengatakan bahwa: 

“Orang yang sudah mempunyai pekerjaan atau kedudukan dalam suatu 

instansi, maka biasanya jumlah uang panai’ yang ditawarkan pun akan 

lebih tinggi, karena perempuan sudah ikut berperan aktif dalam membantu 

laki-laki mengurangi beban perekonomian keluarganya kelak apabila 

sudah menikah, sehingga pekerjaan sering dijadikan sebagai tolok ukur 

tingginya uang panai’ yang akan diberikan kepada keluarga perempuan”.44 

 

Salah satu yang menjadi tolok ukur tinggi rendahnya status sosial 

seseorang dalam masyarakat terutama dalam hal pemberian uang panai’ pada 

pernikahan yakni berdasarkan pekerjaan atau jabatan seseorang dilihat dari jumlah 

uang panai’ yang akan diberikan kepada perempuan.  

Hal yang sama juga dikatakan oleh H. Muharis Tompo (Guru SMPN 1 

Bontoramba), mengatakan bahwa: 

“Perempuan yang memiliki pekerjaan atau jabatan dalam suatu instansi 

akan lebih dihargai dibandingkan dengan perempuan yang tidak atau 

belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan pekerjaan merupakan 

salah satu bentuk dalam mendapatkan hasil yang bernilai ekonomis atau 

uang. Sehingga bisa membantu laki-laki dalam mengurangi beban 

keuangan dalam hal mencari nafkah.”45 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pekerjaan atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi nilai 

penghargaan orang lain kepada orang yang memiliki pekerjaan, sehingga apabila 

                                                           
44

Rostiah, Kepala PAUD, wawancara, Desa Datara pada tanggal 12 September 2019. 
45

H. Muharis Tompo (65 tahun), Guru SMPN 1 Bontoramba, wawancara, di Desa Datara, 

19 Februari 2021. 
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seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah memiliki pekerjaan atau jabatan 

disuatu instansi, maka untuk mengapresiasi hasil usaha yang telah didapatkan oleh 

perempuan yang akan dilamar ialah uang panai’ yang akan diberikan kepadanya 

biasanya lebih banyak dibandingkan orang yang tidak memiliki pekerjaan. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Rostiah (32 Tahun) yang 

mengatakan bahwa: 

“Pesta pernikahan di Desa Datara, Kabupaten Jeneponto tidak pernah 

terlepas dalam hal perjamuhan, baik perjamuhan yang datang dari sanak 

saudara, keluarga jauh hingga teman kenalan. Sehingga apabila seseorang 

memiliki pekerjaan, maka biasanya mereka akan mengundang teman dan 

kerabat kerjanya, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi 

meningkatnya kebutuhan bahan makanan hingga uang yang akan 

digunakan untuk membeli kuda pada saat acara pernikaha, jadi tidak 

mengherankan apabila orangtua dan perempuan yang memiliki pekerjaan 

bisa mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai’ yang akan diberikan 

kepada orangtua perempuan dikarenakan banyaknya undangan dan bahan 

makanan yang akan dibeli dalam menjamu kerabat kerjanya.46 

 

Jadi, pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menyebabkan uang 

panai’ terus meningkat seiring kebutuhan dan harga bahan makanan dalam 

menjamu kerabat kerja pada saat pesta pernikahan juga meningkat, sehingga hal 

tersebut mempengaruhi tingginya uang panai’ yang diberikan kepada perempuan.  

Namun terkait dengan faktor dibalik tingginya uang panai’ yang diberikan 

kepada perempuan yang memiliki pekerjaan atau jabatan tidak selamanya 

diberlakukan dalam pernikahan pada saat prosesi pelamaran berlangsung.  

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Rabaking 

(Tokoh Masyarakat), yang menjelaskan bahwa: 

“Waktu saya menikahkan anakku dengan perempuan yang memiliki 

pekerjaan, jumlah uang panai’ yang saya berikan kepada orangtua 

                                                           
46

Rostiah, Kepala PAUD, wawancara, Desa Datara pada tanggal 12 September 2019. 
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perempuan tidak terlalu besar, disebabkan saya berpendapat bahwa 

pekerjaan yang didapatkan perempuan memang sangat membantu 

ekonomi keluarganya kelak, tetapi sepanjang orangtua laki-laki dan 

perempuan sepakat tentang jumlah uang panai’ serta anak yang akan 

dinikahkan tidak terlalu mempersulit dan mempermasalahkan berapapun 

jumlah uang yang diberikan kepada orangtuanya. Maka pekerjaan yang 

dimiliki perempuan bukanlah faktor yang menyebabkan uang panai’ yang 

diberikan kepada keluarga perempuan menjadi lebih banyak”47 

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh H.Sapiuddin Gau (Imam Desa Datara), 

mengatakan bahwa: 

“Pekerjaan/ jabatan memang merupakan sesuatu yang tentunya sangat 

diinginkan oleh seseorang terutama dalam hal mencari pasangan hidup. 

Akan tetapi mengenai faktor dibalik uang panai’ terkadang menjadi tinggi 

terhadap perempuan yang memiliki pekerjaan tidak selamanya benar. 

Dikarenakan anak saya yang sudah memiliki pekerjaan bahkan sudah 

berstatus sebagai PNS dilamar oleh seseorang dengan jumlah uang panai’ 

yang dianggap oleh sebagian masyarakat tidak terlalu besar dikarenakan 

putri saya sudah memiliki pekerjaan. Akan tetapi saya berpendapat yang 

penting sudah bisa mencukupi kebutuhan pada saat melaksanakan pesta 

pernikahan dan tidak terlalu mempersulit keuangan laki-laki dalam 

menikahi anak saya dikarenakan yang terpenting dalam pernikahan bukan 

jumlah uang panai‟ yang banyak, tetapi bagaimna supaya mereka tetap 

bisa bersama dan hidup bahagia.”48  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pekerjaan sering dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan uang panai’ 

menjadi tinggi, namun disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa pekerjaan 

yang dimiliki oleh perempuan tidak selamanya menjadi faktor uang panai’ 

menjadi tinggi, dikarenakan yang terpenting dalam pernikahan ialah kesepakatan 

tentang jumlah uang panai’ yang akan diberikan kepada orang tua perempuan dan 

keinginan kedua calon mempelai untuk tidak mempersulit pernikahan yang akan 

dijalaninya serta bagaimana supaya mereka tetap bisa bersama dan hidup bahagia. 

                                                           
47

Rabaking (57 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Desa Datara, 30 November 2020. 
48

H. Sapiuddin Gau (63 tahun), Imam Desa Datara, wawancara, Karampuang, Desa 

Datara, 23 November 2020. 
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Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor dibalik adanya uang panai’ dalam pernikahan terutama bagi 

perempuan yang sudah memiliki pekerjaan akan mempengaruhi besarnya uang 

panai’ yang akan diberikan kepada orang tua perempuan. Akan tetapi 

pemberlakuan tersebut tidak selamanya dilakukan terhadap semua perempuan 

yang memiliki pekerjaan, dikarenakan ada juga sebagian masyarakat yang 

memahami pekerjaan tidak boleh dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan 

jumlah uang panai’ yang akan diberikan kepada orang tua perempuan yang 

penting kedua calon mempelai saling sepakat terus bersama dan hidup bahagia.  

Adapun contoh atau indikator-indikator tingginya uang panai’ berdasarkan 

tingkatan jabatan/ pekerjaan di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 

Jeneponto, seperti tabel dibawah ini. 

Tabel. V Daftar rata-rata jumlah uang panai’ menurut tingkatan jabatan/ 

pekerjaan  di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 

 

Tingkat Jabatan/ Pekerjaan   Harga Uang Panai’ 

Petani Rp < 55 juta  

Pegawai Honor/ Swasta Rp > 55 juta 

Perawat/ Bidan Rp 65- 100 juta 

PNS Rp > 60  juta 

Pengusaha/ pedagang Rp 75-100 Juta 
Data: Hasil wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel rata-rata jumlah uang panai’ 

menurut tingkatan jabatan/ pekerjaan di Desa Datara di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa klasifikasi jumlah uang panai’ yang diberikan kepada 

perempuan yang memiliki jabatan/ pekerjaan berbeda-beda yakni disesuaikan 
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dengan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan persetujuan dari kedua 

orang tua calon mempelai. 

 Hal ini berkaitan dengan  hasil wawancara yang dilakukan dengan Rostiah  

(36 Tahun)  mengatakan bahwa : 

“Ketika seseorang akan menikahkan anaknya, maka biasanya yang 

pertama ditanyakan yakni berapa jumlah uang panai’ yang diberikan 

kepadanya misalnya si A. Sehingga apabila kita mengatakan 40 juta. Maka 

orang yang bertanya tersebut cenderung akan menaikkan uang panai’nya 

dikarenakan menganggap dirinya lebih berada (kaya) dan status sosialnya 

lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mendapat uang panai’ 

dengan jumlah 40 juta tadi. Demikian seterusnya sesuai dengan tingkat 

kekayaan dan status sosial yang dimiliki oleh keluarga perempuan. Jadi 

uang panai’ ini hanya semacam dijadikan sebagai gambaran dalam 

memperlihatkan siapa yang kaya dan siapa yang miskin dalam bentuk 

ajang gengsi dalam memperlihatkan status sosial dan kekayaan yang 

dimiliki oleh seseorang.”.49
   

 

Jadi, pemberian uang panai’ dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai 

ajang dalam memperlihatkan kekayaan dan status sosial yang dimiliki oleh 

seseorang. Hal itu dikarenakan kecenderungan masyarakat masih ingin 

membanding-bandingkan kekayaan  dan status sosialnya dengan orang lain.  

 Hal di atas bertentangan dengan QS. An-Nisa' [4] : 36. 

 ْٕ َ لََ ٚذُِبُّ كُمَّ يُخْخاَ لٍ فخَُ ٌَّ اللّٰه ۗ  اِ  

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 

membanggakan diri”.50 

                                                           
49

Rostiah, (Kepala PAUD), Wawancara, Desa Datara, 30 September 2019. 
50

Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat tersebut ditutup dengan statemen bahwa Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat mukhtalan fakhura. Quraish Shihab yang mengatakan 

bahwa mukhtal terambil dari kata ليخ. Ini karena pada mulanya orang yang sombong, perilakunya 

didasari oleh khayalan bukan realita yang ada pada dirinya. Seorang yang mukhtal akan 

menuntunnya pada sikap berbangga diri dengan apa yang ia miliki, bahkan yang hakikatnya tidak 

ia miliki. Sikap ini juga tergambar pada kata fakhura. Lihat. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: 

Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Bandung: Lentera Hati, 2017), Juz. 2, h. 256. 
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Berdasarkan ayat di atas, maka jelaslah bahwasanya Allah swt sangat 

melarang orang-orang yang sombong termasuk dalam hal memperlihatkan atau 

membandingkan-bandingkan kekayaan dan status sosial yang dimiliki oleh 

seseorang dengan orang lain. 

Namun disisi lain tidak semuanya masyarakat memahami seperti itu, 

karena ada juga yang menyesuaikan dengan kemampuan laki-laki. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kari (48 

tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Biasanya kita menginginkan uang panai’ dengan jumlah yang banyak 

sesuai dengan yang kita miliki, namun apabila dipaksakan dan keluarga 

laki-laki tidak mampu memenuhinya. Maka solusinya disesuaikan saja 

dengan kemampuannya demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti kawin lari dan demi kelancaran prosesi pernikahan”.51 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

walaupun sebagian masyarakat memahami uang panai’ sebagai ajang gengsi 

dalam memperlihatkan status sosialnya dimasyarakat, namun hal tersebut tidak 

selamanya berlaku. Karena sebagian masyarakat juga tidak memberatkan dan 

hanya menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari laki-laki yang akan 

melamar anaknya. 

d. Bukti kesungguhan laki-laki  

Jadi, dalam realitas sosial masyarakat di Desa Datara khususnya dalam 

pernikahan uang panai’ dianggap sebagai pengikat yang menjadi bukti 

kesungguhan laki-laki dalam menikahi perempuan menurut Endasari (44 tahun) 

yang mengatakan: 

                                                           
51

Kari, (Petani), Wawancara, Desa Datara, 21 Oktober 2020.  
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“Biasanya pihak keluarga laki-laki memberi uang panai’ hanya sebagian 

kepada perempuan sebelum menikahinya dan nanti dilunasi pada saat ijab 

kabul, tujuannya supaya calon mempelai perempuan yang akan 

dinikahinya tidak pindah keorang lain lagi sekaligus menjaga agar bisa 

sampai kejenjang pernikahan dan membuktikan bahwa laki-laki sudah 

bersungguh-sungguh dalam melamar putrinya”.52 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu maksud 

pemberian uang panai’ adalah sebagai bukti bahwa laki-laki yang datang melamar 

di rumah perempuan sudah bersungguh-sungguh dalam melamar putrinya. 

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. Kania 

(Petani), mengatakan dengan: 

“Uang panai’ merupakan pemberian kepada perempuan sebagai bentuk 

tanggungjawab laki-laki kepada calon istri yang akan dinikahinya. 

Sehingga dengan tanggungjawab yang diberikannya tersebut membuktikan 

bahwa laki-laki bersedia dengan sungguh-sungguh dalam menerima 

tanggungjawab baru yang akan dibebankan kepadanya.”53 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat bahwa pemberian uang 

panai’ kepada perempuan diartikan sebagai bentuk kesungguhan laki-laki dalam 

menerima tanggungjawab kepada calon istri yang akan dinikahinya. 

Hasil wawancara lain yang ada kaitannya dengan wawancara di atas 

dilakukan dengan Kasma (46 tahun), mengatakan bahwa: 

“Untuk mengetahui apakah laki-laki bersungguh-sungguh datang melamar 

atau tidak, maka hal itu bisa diketahui ketika orangtua laki-laki langsung 

datang memberikan uang panai’ kepada orangtua perempuan sebagai 

bukti bahwa laki-laki tersebut sudah bersungguh-sungguh dalam 

melamar perempuan yang ingin dinikahinya. Hal itu dikarenakan tidak 

mungkin orangtua laki-laki memberikan uang panai’ kepada orangtua 

perempuan kalau laki-laki tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam 

melamar perempuan yang diinginkannya”.54 

 

                                                           
52

Endasari, Petani, wawancara, Desa Datara pada tanggal 8 Agustus 2019. 
53

Hj. Kania (66 tahun), Petani, wawancara, Desa Datara, 4 Januari 2019. 
54

Endasari, Wiraswasta, wawancara, Desa Datara pada tanggal 17 Agustus 2020. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

diberikannya uang panai’ kepada orangtua perempuan menunjutkan bahwa laki-

laki tersebut bersungguh-sungguh dalam malamar anaknya. 

e. Simbol kerja keras laki-laki dalam mencari nafkah 

 

Uang panai’ merupakan wujud yang mengajarkan seorang laki-laki dalam 

mencari nafkah kepada perempuan yang akan dinikahinya. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid 

(78 tahun) yang mengatakan bahwa: 

“Ketika laki-laki diminta kesediaannya dalam memberikan uang panai’ 

kepada perempuan, maka hal itu sudah menandakan kesediaan laki-laki 

untuk menerima tanggungjawab, karena kelak suatu saat nanti kalau sudah 

menikahi perempuan. Laki-laki harus bisa mengaplikasikan bentuk 

tanggung jawab tersebut dengan cara mencarikan nafkah yang baik dan 

halal bagi keluarganya”.55 

 

Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Rostiah 

(31 tahun) yang mengatakan: 

“Biasanya laki-laki sengaja pergi merantau keluar daerah untuk mencari 

uang atau dalam artian laki-laki tersebut sedang berusaha mencari nafkah 

untuk kepentingan dirinya sendiri dan perempuan yang akan dinikahinya 

kelak, sehingga apabila uang yang didapatkannya sudah cukup untuk 

membiayai pernikahan. Maka mereka kemudian akan datang melamar 

perempuan yang diinginkannya”.56 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa permintaan 

uang panai’ kepada laki-laki sehingga menyebabkan pergi merantau dijadikan 

sebagai bukti tanggungjawab dan kerja keras laki-laki dalam mencari nafkah 

sekaligus memenuhi uang panai’ yang akan diberikan kepada perempuan.  

                                                           
55

H. Hamid (Tokoh Agama), wawancara, Desa Datara pada tanggal 15 September 2020.  
56

Rostiah, Kepala PAUD, wawancara, Desa Datara pada tangga l 9 September 2019. 
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Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw dari Ka'b bin 'Ujrah radhiyallahu 

'anhu, yang mendengarkan Rasulullah saw bersabda: 

ٍْ سَعَٗ يكاثزًِا  يَ َٔ ِ، ٔيٍ سعٗ عهٗ عٛانّ ففٙ سبٛم الله،  ِّ فَفِٙ سَبِٛمِ اللَّّٰ ْٚ انِذَ َٔ ٍْ سَعَٗ عَهَٗ  يَ

 .فَفِٙ سَبِٛمِ انطَّاغُٕثِ 

Artinya: 

“Siapa yang bekerja untuk menghidupi orang tuanya, maka dia di jalan 

Allah, siapa yang berkerja menghidupi keluarganya maka dia di jalan 

Allah, tapi siapa yang bekerja untuk bermewah-mewahan (memperbanyak 

harta) maka dia di jalan thaghut.” (HR Thabrani, Al-Mu‟jam Al-Ausath).57 

Berdasarkan hadits di atas, maka jelaslah bahwa orang yang bekerja keras 

dan giat berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, maka orang tersebut 

termasuk dari golongan orang yang sedang berjihad di jalan Allah swt. 

f. Tolong-menolong  

Tolong-menolong merupakan wujud saling membantu dalam hal 

memenuhi kebutuhan seseorang apabila terdapat kekurangan yang dibutuhkannya, 

seperti halnya makna uang panai’ yang dipahami sebagai wujud tolong-menolong 

antarsesama manusia sebagaimana yang dikemukan oleh H. Sapiuddin Gau 

(Imam Desa Datara), bahwa: 

“Memberikan uang panai‟ kepada perempuan dan membantu laki-laki 

apabila tidak mampu mencukupi uang panai’ yang diberikan kepada 

                                                           
57

Hadis di atas menunjukkan bahwa nilai suatu profesi tak bisa dilihat pada jenis 

pekerjaannya, melainkan niat si pelakunya, yakni dari ketulusannya dalam mencari nafkah untuk 

menghidupi diri dan keluarganya supaya menghindarkan dirinya dari perilaku meminta-minta. 

Sebagaimana pesan Rasulullah SAW bahwasanya orang yang bekerja dengan niat demikian 

sedang berada dalam perjuangan di jalan Allah swt dan yang ditakutkan  oleh Rasulullah saw ialah 

orang yang bermaalas-malasan sebagaimana dalam Sabdanya "Yang sangat menakutkanku atas 

umatku adalah banyak makan, lama tidur, serta malas. Pengangguran hanya akan menjadikan 

seorang manusia menjadi keras hati" (HR al-Syihaab). Lihat. HR Imam Tabrani, dalam Al-Mu'jam 

Al-Aushth Juz. VII, h. 380. 
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perempuan membuktikan bahwasanya ada bentuk tolong-menolong yang 

terkandung dalam uang panai‟, karena dilakukan dengan tujuan 

mengurangi beban biaya yang dibutuhkan keluarga perempuan dan 

membantu laki-laki memenuhi uang panai’ yang diminta perempuan.”58 

 

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa uang panai’ 

yang dipersiapkan laki-laki diperuntukkan dalam rangka membantu membiayai 

kebutuhan perempuan dalam pernikahan sebagai wujud tolong-menolong. 

Hal yang sama juga dikatakan oleh H. Tega (Tokoh Agama) yang 

berpendapat bahwa: 

“Uang panai’ yang diberikan kepada keluarga perempuan merupakan 

wujud sikap saling tolong-menolong, yakni laki-laki menolong perempuan 

dengan memberikan uang panai’ untuk membantu mengurangi biaya yang 

dibutuhkan pada saat pesta pernikahan, sedangkan perempuan menolong 

laki-laki dengan tidak terlalu banyak meminta uang panai’ disesuaikan 

dengan kesanggupan ekonomi dari keluarga laki-laki yang melamarnya”.59 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa uang 

panai’ dijadikan sebagai wujud tolong-menolong yang dibuktikan dengan laki-

laki menolong perempuan dengan uang panai’, sedangkan keluarga perempuan 

membantu laki-laki dengan tidak mempersulit dalam memenuhi uang panai’ yang 

diminta oleh orangtuanya.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Surat Al-Ma‟idah/5: 2. 

  ٌِ َٰٔ ٱنْعذُْ َٔ ثىِْ  َُٕا۟ عَهَٗ ٱلِْْ َٔ لََ حعَاَ َٔ  ۖ ٰٖ َٕ َّقْ ٱنخ َٔ َُٕا۟ عَهَٗ ٱنْبزِِّ  َٔ حعَاَ َٔ   ۗ  

Terjemahnya:  

“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran…”.60 

                                                           
58

H. Sapiuddin Gau (Imam Desa Datara) Wawancara, Desa Datara,18 Februari 2021. 
59

H. Tega (68 Tahun), tokoh agama,  wawancara, Desa Datara, 23 Mei 2020. 
60

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menberikan penjelasan bahwa Allah swt 

memerintahkan orang-orang Mukmin untuk senantiasa saling tolong-menolong dalam berbuat baik 

https://risalahmuslim.id/kamus/mukmin


113 
 

 
 

Berdasarkan ayat di atas, maka jelaslah bahwa Allah swt memerintahkan 

hambanya untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan 

ketakwaan kepada-Nya dan melarang hambanya untuk saling menolong dalam 

perbuatan dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan-Nya.  

g. Modal usaha dalam rumah tangga 

Uang panai’ dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai modal usaha 

dalam rumah tangga setelah dilangsungkan perkawinan menurut Endasari (39 

tahun), bahwa: 

“Uang panai’ yang diberikan kepada perempuan selain digunakan untuk 

keperluan belanja. Maka apabila ada kelebihan biaya dari uang yang 

dibelanjakan tersebut, maka biasanya kelebihan uangnya digunakan untuk 

membeli sepeda motor, mobil, tanah, rumah dan lain-lain yang masih bisa 

dikelolah dan dimamfaatkan sebagai modal usaha dalam memenuhi 

kebutuhan keluarganya kelak setelah menikah.61 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dipahami bahwa kelebihan 

belanja dari uang panai’ yang diberikan laki-laki kepada perempuan dijadikan 

sebagai modal usaha yang berfungsi sebagai bekal dalam mengarungi 

kehidupannya kalau sudah menikah.  

Pendapat lain yang ada kaitannya dengan wawancara di atas menjelaskan 

bahwa uang panai’ memiliki mamfaat yang bisa dijadikan sebagai modal usaha 

bagi mempelai yang sudah menikah menurut H. Sapiuddin Gau bahwa: 

“Uang panai’ yang diberikan kepada perempuan memiliki mamfaat yang 

bisa digunakan sebagai modal usaha bagi calon mempelai, untuk itu 

                                                                                                                                                               
dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat 

kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah swt. Takutlah hukuman dan siksa Allah, 

karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan 

bahwa Alquran telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam 

kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada. Lihat. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-

Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Bandung: Lentera Hati, 2017), Juz. 6, h. 742. 
61

Endasari (39 tahun), Petani, wawancara, di Desa Datara, 24 Februari 2021. 

https://risalahmuslim.id/kamus/ketaatan
https://risalahmuslim.id/kamus/alquran
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orangtua laki-laki biasanya sengaja memberikan uang panai’ yang banyak 

supaya ada kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pesta. Jadi 

kelebihannya itulah yang biasanya dijadikan sebagai modal usaha, 

sehingga masyarakat mengikuti dan menjalankannya karena menganggap 

sebagai sesuatu yang memiliki mamfaat dalam menjalankan pesta 

pernikahan terutama untuk bekal mengarungi kehidupannya kelak”.
62

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa uang panai’ yang 

selalu dipersiapkan laki-laki dijadikan sebagai modal usaha apabila ada kelebihan 

uang belanja pada saat melakukan pesta pernikahan. 

C. Implikasi Uang Panai’ terhadap Pernikahan di Desa Datara,  Kecamatan 

Bontoramba, Kabupaten  Jeneponto 

 

Implikasi merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dan memiliki 

berbagai konsekunsi akibat adanya suatu kebijakan dalam kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan.63 Sedangkan menurut 

Silalahi implikasi diartikan sebagai akibat yang bisa ditimbulkan dengan 

dilaksanakannya suatu program atau kebijakan baru yang memiliki konsekuensi 

berupa kebaikan dan keburukan terhadap orang-orang yang menjadi target 

pelaksanaan program kerja atau kebijakan yang telah diputuskan bersama.64
 Jadi, 

implikasi dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang bisa menimbulkan 

konsekuensi berupa kebaikan dan keburukan berkat adanya kebijakan yang telah 

diputuskan bersama terhadap pihak-pihak yang akan diberi tanggungjawab. 

Adapun bentuk-bentuk implikasi uang panai’ terhadap pernikahan di Desa 

Datara,  Kecamatan Bontoramba, Kabupaten  Jeneponto, yaitu: 

 

                                                           
62

H. Sapiuddin Gau (Imam Desa Datara) Wawancara, Desa Datara,18 Februari 2021. 
63

M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 

2003), h. 114-115. 
64

Amin Silalahi, Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Surabaya: Batavia Press, 2005), h. 43.  
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a. Implikasi Negatif Uang Panai’ terhadap Pernikahan  

Implikasi negatif adalah konsekuensi yang bisa diakibatkan uang panai’ 

terhadap pernikahan yang bersifat tidak baik dan tidak diharapkan terjadi dalam 

pernikahan khususnya calon mempelai yang akan menikah, dikarenakan tidak 

adanya kesesuaian antara maksud dan tujuan tradisi uang panai’ dengan nilai-nilai 

yang diajarkan dalam agama Islam. 

Adapun implikasi negatif uang panai’ terhadap pernikahan, yaitu: 

a. Kawin Lari (Silariang) 

Salah satu konsekuensi negatif uang panai’ terhadap perkawinan yakni 

terjadinya kasus silariang (kawin lari). Kasus silariang (kawin lari) biasanya 

terjadi apabila jumlah uang panai’ yang diminta keluarga perempuan melebihi 

batas kemampuan ekonomi laki-laki. 

Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh saudara Sudirman 

(25 Tahun) mengatakan bahwa: 

“Kasus silariang (kawin lari) biasanya dilatarbelakangi dengan permintaan 

uang panai’ yang dipaksakan diluar batas kemampuan ekonomi dari 

keluarga laki-laki. Sehingga apabila laki-laki dan perempuan sudah saling 

menyayangi dan tidak rela apabila dipisahkan, maka salah satu jalan yang 

biasanya ditempuh oleh kedua calon mempelai yakni dengan silariang”.65 

 

 Jadi, implikasi yang bisa ditimbulkan uang panai’ yang melebihi batas 

kemampuan ekonomi orangtua laki bisa menyebabkan terjadinya kasus silariang 

dikarenakan silariang dianggap sebagai salah satu jalan yang bisa ditempuh dalam 

pernikahan dan bisa menyatukan perempuan dan laki-laki.  

 

                                                           
65

Sudirman , Wawancara, Desa Datara, 20 Juli 2020. 
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b. Batalnya pernikahan 

Salah satu konsekuensi tingginya uang panai’ adalah batalnya pernikahan. 

Hal tersebut disebabkan laki-laki yang datang melamar tidak sanggup 

menanggung beban uang panai’ yang diminta oleh keluarga perempuan. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Jumriani 

(35 Tahun) mengatakan bahwa : 

  “Batalnya pernikahan biasanya disebabkan dengan permintaan uang 

panai’ yang terlalu banyak kepada orangtua laki-laki diluar 

kesanggupannya, misalnya kemampuan laki-laki hanya 50 lalu dipaksakan 

menjadi 100 juta. Maka keluarga laki-laki biasanya membatalkan 

pernikahannya terhadap perempuan yang memintakan uang panai’ dengan 

jumlah yang besar, kemudian memilih pasangan lain yang sesuai dengan 

kemampuan ekonomi laki-laki”.66
   

 

Jadi, tingginya permintaan uang panai yang diinginkan oleh keluarga 

perempuan bisa menyebabkan batalnya pernikahan, dikarenakan laki-laki sudah 

tidak sanggup memenuhi jumlah uang panai’ yang diajukan orang tua perempuan. 

c. Mengutang dan menggadaikan tanah/ emas 

Salah satu jalan yang ditempuh oleh orangtua laki-laki demi memenuhi 

uang panai’ yang diminta oleh orangtua perempuan ialah dengan cara mengutang 

dan menggadaikan tanah/ emas. 

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Misen (56 Tahun) yang mengatakan 

bahwa: 

“Konsekuensi yang bisa ditimbulkan dengan adanya permintaan uang 

panai’ kepada orangtua laki-laki bisa membuat seseorang mengutang dan 

menggadaikan tanah  (sawahnya) demi menutupi jumlah uang panai’ yang 

ditawarkan kepadanya. Hal itu biasanya dilakukan orangtua laki-laki demi 

menjaga harga dirinya, sehingga berapapun yang diminta oleh orangtua 

perempuan sepanjang masih ada jalan keluar yang bisa ditempuh oleh 
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Jumriani (Petani), Wawancara, Desa Datara, 15 September 2020. 
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orangtua laki-laki dalam memenuhi permintaan uang panai’ yang 

dimintakan kepadanya, maka keluarga laki-laki akan berusaha keras 

memenuhi permintaan tersebut walaupun dengan jalan mengutang dan 

menjual tanah (sawahnya) demi menebus uang panai’”.67   

 

Jadi, konsekuensi pemenuhan uang panai’ yang sangat tinggi bisa 

mengakibatkan keluarga laki-laki menggadaikan sawah atau emas dan bahkan 

menjual sebagian sawah atau kebun untuk dijadikan biaya pernikahan, sehingga 

lahan pertanian sebagai sumber penghasilan utama semakin berkurang. 

d. Simbol penolakan kepada laki-laki 

Uang panai’ biasanya dijadikan orangtua perempuan sebagai simbol 

penolakan kepada laki-laki yang datang melamar anaknya. Hal itu biasanya 

dilakukan dengan sengaja memintakan uang panai’ hingga laki-laki dianggap 

sudah tidak bisa lagi memenuhinnya. 

Sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 

Jumriani (Petani), mengatakan bahwa: 

“Ketika perempuan akan dilamar oleh seseorang yang tidak disetujui  oleh 

perempuan maupun kedua orangtuanya karena pertimbangan ekonomi dan 

karakter dari laki-laki yang akan melamar putrinya. Maka orangtua 

ataupun keluarga calon mempelai perempuan biasanya menetapkan 

permintaan uang panai’ dalam jumlah yang sangat besar dan diperkirakan 

tidak mungkin dipenuhi oleh keluarga laki-laki. Penolakan secara halus 

yang dilakukan dengan sengaja menaikkan jumlah uang panai’ melebihi 

kemampuan ekonomi laki-laki menandakan adanya kesan penolakan yang 

lebih halus kepada laki-laki demi menjaga perasaan keluarganya”.68 

 

Jadi, tingginya permintaan uang panai’ melebihi kapasitas atau batas 

kemampuan ekonomi laki-laki bisa dijadikan sebagai alasan penolakan secara 
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halus oleh keluarga perempuan demi menjaga perasaan keluarga laki-laki agar 

tidak mudah tersinggung tentang ditolaknya lamarannya. 

b. Implikasi Positif Uang Panai’ terhadap Pernikahan 

Implikasi positif adalah konsekuensi yang bisa diakibatkan uang panai’ 

terhadap pernikahan yang bersifat baik dan diharapkan terjadi bagi calon 

mempelai yang akan menikah dikarenakan adanya kesesuaian antara makna 

tradisi uang panai’ dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. 

Adapun implikasi positif uang panai’ terhadap pernikahan, yaitu: 

a. Motivasi dan semangat kerja bagi kaum laki-laki 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Jumriani (Petani) yang 

mengatakan bahwa: 

“Tingginya uang panai’ bisa memicu semangat kerja bagi para laki-laki 

yang ingin menikah dengan perempuan yang diinginkannya. Sehingga 

walaupun uang panai’ yang dibebankan kepadanya terasa berat, akan 

tetapi semangat kerja laki-laki tetap tidak berkurang yang penting bisa 

memenuhi jumlah uang panai’ yang diminta oleh keluarga perempuan”.69
  

 

Jadi, laki-laki yang belum menikah akan merasa semangat dalam bekerja 

apabila dikasih tantangan dengan uang panai’ yang tinggi asalkan bisa meraih 

perempuan yang diinginkannya, dikarenakan uang panai’ dijadikan sebagai faktor 

pendorong bagi laki-laki sehingga memengaruhi mereka dalam mencari uang.  

b. Mengajarkan tanggungjawab 

Adanya persyaratan uang panai’ dalam pernikahan memberikan kesan 

positif kepada laki-laki untuk belajar bertanggung jawab sebelum berumah tangga 
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Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Endasari 

(45 Tahun) yang mengatakan bahwa:  

“Uang panai’ merupakan pemberian dari laki-laki kepada perempuan 

sebagai bentuk tanggungjawab laki-laki dalam memenuhi kebutuhan 

belanja perempuan pada saat pesta pernikahan, sehingga apabila uang 

panai’ yang dimintakan keluarga perempuan berhasil dipenuhi oleh 

keluarga laki-laki, maka keluarga laki-laki akan merasa senang dan 

bangga, sebaliknya apabila uang panai’ yang ditawarkan oleh keluarga 

perempuan gagal dipenuhi keluarga laki-laki, maka akan timbul rasa malu 

(siri’-siri’) karena sudah terlanjur diterima lamarannya dan biasanya 

dianggap sebagai laki-laki yang tidak bertanggungjawab”.70 

 

Jadi, salah satu mamfaat dengan adanya uang panai’ ialah mengajarkan 

laki-laki untuk bertanggung jawab dan berusaha keras memenuhi permintaan uang 

panai’ yang diminta oleh keluarga perempuan.  

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Suriati (39 

Tahun) mengatakan bahwa:  

“Memenuhi jumlah uang panai’ merupakan bentuk tanggungjawab laki-

laki dalam memberikan nafkah kepada calon istrinya. Hal tersebut 

dilakukan karena kelak kalau sudah menikah, maka laki-laki tersebut yang 

akan keluar mencari nafkah untuk menghidupi perempuan yang sudah 

dinikahinya”.71 

 

Jadi, salah satu makna yang terkandung dalam uang panai’ yakni suatu 

pelajaran yang mengarahkan calon mempelai maupun keluarga untuk 

bertanggungjawab demi memenuhi uang panai’ yang dimintakan kepadanya. 

c. Simbol penghargaan dalam meminang perempuan 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Suriati (39 Tahun) 

mengatakan bahwa:  
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“Dalam prosesi pelamaran uang panai’ menunjukkan dengan jelas bahwa 

laki-laki sangat menghargai keberadaan perempuan sebagai makhluk Allah 

swt yang sangat indah, sehingga untuk meminang perempuan maka perlu 

bukti yang menandakan perempuan dihargai seperti uang panai’ yang 

merupakan simbol penghargaan laki-laki terhadap perempuan”.72
  

 

Jadi, prosesi pelamaran sangat erat kaitannya dengan persyaratan uang 

panai’ yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh keluarga laki-laki sebelum 

menikahi perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa perempuan sangat 

perlu dihargai harkat dan martabatnya. 

d. Mempersulit perceraian 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Rostiah (32 Tahun) 

mengatakan bahwa: 

“Memenuhi uang panai’ saat melamar perempuan bukan persoalan 

mudah, akan tetapi dikarenakan sulitnya mendapatkan uang panai’ yang 

dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melamar perempuan, maka susah 

pula lepasnya atau bercerai. Hal itu disebabkan betapa sulitnya laki-laki 

dalam mendapatkan uang panai’, sehingga membuat laki-laki berpikir 

lebih bijak lagi apabila ingin menceraikan istrinya karena sudah berkorban 

banyak demi mendapatkan perempuan yang diinginkannya”.73
  

 

Jadi, kesulitan dalam memenuhi uang panai’ yang diminta oleh keluarga 

perempuan akan memengaruhi pola pikir laki-laki dalam menceraiakan istrinya 

dikarenakan sulitnya mendapatkan uang panai’ pada saat melamar istrinya. 

e. Bukti kesungguhan dalam melamar perempuan 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Hj. Kania (58 Tahun) 

mengatakan bahwa: 

“Pada zaman dahulu apabila orangtua perempuan ingin menguji 

kesungguhan laki-laki dalam melamar anaknya. Maka orangtua perempuan 
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terlebih dahulu memberikan syarat yakni harus memenuhi uang panai’ 

yang diminta oleh keluarga perempuan baru bisa menikahi anaknya, 

sehingga dengan adanya persyaratan tersebut laki-laki akan berusaha 

dengan sungguh-sungguh mengupayakan uang panai’ demi mendapatkan 

perempuan yang diinginkannya, karena dari situlah dilihat kesungguhan 

laki-laki dalam mendapatkan perempuan yang dicintainya".74  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi uang 

panai‟ terhadap pernikahan disatu sisi membawa pada sesuatu yang bermamfaat 

dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun disisi lain uang panai’ dapat 

menimbulkan masalah atau problem bagi calon mempelai dan keluarga apabila 

kedua belah pihak tidak memahami makna uang panai’ yang sesuai ajaran Islam.  

Menurut Talcott Parsons, seseorang ahli sosiologi berkebangsaan Amerika 

Serikat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menandakan status 

seseorang bisa dianggap mempengaruhi tingkat kedudukannya di kalangan 

masyarakat dan bisa menyebabkan implikasi terhadap pernikahan, yaitu :  

a. Keanggotaan di dalam sebuah keluarga. Misalnya sebuah anggota keluarga 

yang memeperoleh status tinggi karena keluarganya mempunyai statsus yang 

tinggi dilingkungannya.  

b. Kualitas perseorang yang termasuk dalam kualitas perseorangan antara lain 

karakteristik fisik, usia, jenis kelamin, dan kepribadian.75
  

c. Prestasi yang dicapai oleh seseorang, seperti: pekerja yang berpendidikan, 

berpengalaman, mempunyai gelar, dan sebagainya.  

d. Aspek materi dapat mempengaruhi statsus sosial di dalam lingkungannya. 

Misalnya, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang,  
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e. Kekuasaan dan kekuatan (autority and power), seperti dalam suatu organisasi, 

individu memiliki kekuasaan atau kewenangan yang formal bisa memeroleh 

status yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu-individu di bawahnya.76
   

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi 

tolak ukur dalam menentukan tinggi rendahnya uang panai yang diminta melalui 

proses negosiasi antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan adalah status 

ekonomi keluarga, stratus keturunan, tingkat pendidikan dan kondisi fisiknya.  

Sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi uang panai’ berdasarkan 

stratifikasi sosial dan implikasi atau konsekuensi yang ditimbulkan terhadap 

pernikahan, maka Rasulullah saw meberikan solusi memilih pasangan dengan 

lebih memperioritaskan yang baik agamanya, seperti Sabda Nabi saw berikut ini: 

زْأةُ لِِرَْبعٍَ:  ًَ ُْكَخُ ان سَهىّْ قَالَ: حُ َٔ  ِّ ْٛ ِّ صَهّٗ اللهُ عَهَ ٍِ انَُّبِٙ ُُّْ عَ َٙ اللهُ عَ ْٚزَةَ رَضِ ُْزَ  ْٙ ٍْ أبِ ا، ع َٓ انِ ًِ ن

ا فَاظْفزَْ بذَِ  َٓ ُِْٚ نِذِ َٔ ا،  َٓ انِ ًَ نِجَ َٔ ا،  َٓ نِذَسَبِ ٍِ حزَِبجَْ ٚذَاَكْ َٔ ْٚ اثِ انذِّ  

 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: 

“Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, yakni: karena 

hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. 

Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (keislamannya), sebab kalau 

tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari-Muslim).77 
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Widyawati, Makna Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai 

Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II 

Juli – Desember 2018, h. 10-11. 
77

Dari „Abdullah bin „Amr secara marfu‟, ia mengatakan : “Jangan menikahi wanita 

karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukkannya; dan jangan 

menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya membuatnya melampui batas. Tetapi, 

nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita yang sebagian hidungnya 

terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik.” Syaikh al-„Azhim Abad 

berkata: “Makna „fazhfar bidzaatid diin (ambillah yang mempunyai agama)‟ bahwa yang pantas 

bagi orang yang mempunyai agama dan adab yang baik ialah agar agama menjadi 
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Berdasarkan hadits di atas, maka jelaslah bahwa mencari pasangan untuk 

dinikahi bukan hanya mencari kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik 

semata, seperti keturunan, kekayaan prestasi dan jabatan yang dimiliki oleh 

seseorang. Akan tetapi terlebih dahulu harus memperioritaskan agamanya. Hal itu 

dikarenakan dengan kebaikan dan pemahaman agamanya, maka perempuan yang 

akan dinikahi dapat membimbing akal dan jiwanya, berlaku sabar dan menyadari 

tanggung jawab dan memahami tujuan dan persyaratan pernikahan terutama yang 

berkaitan dengan tradisi pemberian uang panai’. Sehingga dengan pemahaman 

dan kebaikan agama yang dimiliki oleh perempuan yang akan dinikahi, maka 

implikasi negatif atau keburukan yang bisa ditimbulkan uang panai’ terhadap 

pernikahan bisa diminimalisir dan dihilangkan. Selanjutnya memerhatikan hal-hal 

yang bersifat fisik dan dunia (kecantikan, keturunan dan harta). 

D. Implementasi Dakwah Kultural dalam Memberikan Pemahaman kepada 

Masyarakat terhadap Uang Panai’ di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, 

Kabupaten Jeneponto. 
 

Implementasi diartikan sebagai proses mewujudkan suatu program kerja 

hingga hasilnya bisa tercapai.78
 Sedangkan menurut Mulyadi implementasi 

mengarahkan pada suatu tindakan dengan maksud mencapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dalam keputusan.79 Sehingga secara umum implementasi 

dipahami sebagai proses pelaksanaan suatu kegiatan yang terkait dengan 

                                                                                                                                                               
karenanya, Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan supaya mencari wanita beragama 
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78

Dedi Mulyadi, Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 45. 
79

Dedi Mulyadi, Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 12.  



124 
 

 
 

pekerjaan dan dilaksanakan setelah program kerja diputuskan dengan tujuan 

menimbulkan mamfaat nyata dalam masyarakat. Sedangkan dakwah kultural 

merupakan proses penyampaian pesan dakwah yang dilakukan dengan cara 

menyesuaikan materi dengan budaya-budaya sesuai dengan kebiasaan yang ada 

dalam masyarakat dengan tujuan agar pesan atau materi dakwah yang 

disampaikan oleh dai bisa diterima ditengah masyarakat.80 Sehingga dakwah 

kultural dipahami sebagai sutu konsep pendekatan nilai-nilai Islam tanpa 

mengubah adat atau bentuk tradisi yang ada di masyarakat dengan tujuan supaya 

pesan atau materi yang disampaikan bisa dierima dengan baik oleh masyarakat.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi 

dakwah kultural merupakan proses penerapan atau tata cara pelaksanaan dakwah 

yang dilakukan oleh dai dalam memberikan pemahaman tentang budaya sesuai 

dengan nilai-nilai Islam kepada masyarakat khususnya keluarga dan calon 

mempelai yang akan menikah mengenai uang panai’ tanpa mengubah tradisinya. 

 Adapun teori yang digunakan peneliti yakni “komunikasi antarbudaya 

(Intercultural Communication)” yang dikemukakan oleh Larry Samovar yang 

menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya dilakukan pada saat terjadi 

komunikasi antara produsen pesan dan penerima pesan yang berbeda latar 

belakang kebudayaannya.81 jadi komunikasi antarbudaya ialah proses pertukaran 

pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda pemahamannya terhadap 
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budaya.82 Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi 

antarbudaya ialah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan menyampaikan 

maksud yang terkandung dalam budaya dengan latar pemahaman yang berbeda 

kebudayaannya sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. 

Adapun unsur-unsur dalam proses komunikasi antarbudaya, yakni: 

1. Komunikator atau pemberi pesan (dai) 

Komunikator diartikan sebagai pihak yang menyampaikan pesan kepada 

komunikan (penerima pesan), dalam komunikasi antarbudaya komunikator 

diposisikan dengan latar belakang kebudayaan tertentu yang berbeda dengan latar 

kebudayaan lainnya, misalnya kebudayaan A berbeda pemahaman dengan B. 

2. Komunikan (penerima pesan) 

Komunikan diartikan sebagai pihak yang menerima pesan atau sasaran 

yang menjadi tujuan dari komunikator, misalnya dalam komunikasi antarbudaya  

komunikan diposisikan dengan latar kebudayaan A. 

3. Pesan (materi) 

Pesan diaartikan sebagai materi atau bahan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan.  

4. Media (alat) 

Media ialah alat atau saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang 

disampaikan oleh komunikator. 

5. Efek dan Umpan Balik 
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Efek diartikan sebagai pengaruh yang didapatkan oleh komunikan setelah 

mendengarkan pesan dari komunikator (pemberi pesan), sedangkan umpang balik 

diartikan sebagai tanggapan balik yang dikeluarkan atau disampaikan komunikan 

kepada komunikator atas pesan yang telah disampaikan kepadanya.83  

Dari unsur-unsur komunikasi antarbudaya di atas, maka dapat dirumuskan 

skema kerangka teori komunikasi antarbudaya, berikut ini: 

Skema Kerangka Teori Komunikasi Antarbudaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar model komunikasi antarbudaya.84 
 

Gambar di atas menerangkan bahwa A dan B diartikan sebagai dua orang 

yang berbeda pemahaman terhadap kebudayaan, misalnya A sebagai komunikan/ 

madu (penerima pesan) dan B sebagai komunikator/ dai (pemberi pesan) yang 
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memiliki perbedaan pemahaman sendiri (kepribadian) dan persepsi (pendapat) 

mereka masing-masing terhadap makna kebudayaan (relasi antarpribadi). 

Selanjutnya, A dan B mendiskusikan tentang perbedaan pemahamannya terhadap 

makna yang terkandung dalam kebudayaan, maka pembahasan antara  A dan B 

mengenai budaya disebut sebagai komunikasi antarbudaya dikarenakan 2 pihak 

yang berbeda pemahaman budaya saling membahas tentang kebudayaan.  

Berdasarkan hasil percakapan antara A dan B mengenai persepsi atau 

pendapat masing-masing terhadap makna kebudayaan yang sedang mereka bahas, 

maka selanjutnya kedua pihak yakni A (madu/ penerima pesan) dan B (dai/ 

pemberi pesan) “menerima perbedaan”, sehingga menurunkan tingkat 

ketidakpastian (kesalahpahaman) dan kecemasan mengenai persepsi atau 

pendapatnya masing-masing terhadap makna kebudayaan (relasi antarpribadi). 

Jadi, menurunnya tingkat ketidakpastian dan kecemasan dalam relasi antarpribadi 

(pendapat masing-masing terhadap kebudayaan) menjadi semangat bagi seorang 

dai/ pemberi pesan (B) dalam melakukan strategi yang akomodatif (menyesuaikan 

diri), dalam artian pihak pemberi pesan (dai) melakukan strategi dakwah yang 

akomodatif yakni menyesuaikan budaya dengan nilai-nilai Islam, hal itu 

dilakukan karena budaya harus mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan 

nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Selanjutnya dari hasil penyesuaian 

yang dilakukan dengan strategi dakwah yang akomodatif oleh dai/ pemberi pesan 

(B), maka terbentuklah sebuah “kebudayaan” baru (C), dalam artian kebudayaan 

baru yang sesuai dengan nilai-nilai yang ajarkan dalam Islam dan bisa diterima 

oleh kedua belah pihak yakni A (madu/ penerima pesan) dan B (dai/ pemberi 
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pesan) menerima perbedaan persepsi terhadap kebudayaan. Hasilnya ialah 

komunikasi yang bersifat adaptif (beradptasi/ menyesuaikan) yakni A dan B 

saling menyesuaikan diri, sehingga menghasilkan komunikasi antarpribadi-

antarbudaya yang bersifat efektif yakni komunikasi yang berjalan alok dan lancar, 

sehingga perbedaan pemahaman terhadap budaya bisa diterimah oleh kedua belah 

pihak yakni A (madu/ penerima pesan) dan B (dai/ pemberi pesan).
85

 

Berdasarkan skema gambar di atas, dapat simpulkan bahwa teori 

komunikasi antarbudaya (Intercultural Communication) menjelaskan tentang 

adanya percakapan antara A (penerimah pesan/ madu) dan B (komunikator/ 

pemberi pesan/ dai) tentang kebudayaan, selanjutnya kedua pihak menerima 

perbedaan pemahaman terhadap persepsi masing-masing dan terjadi kecemasan 

serta ketidakpastian tentang penjelasan kebudayaan yang dibahas dan 

disampaikan oleh B (komunikator/ pemberi pesan/ dai), hingga akhirnya B 

(komunikator/ pemberi pesan/ dai) melakukan komunikasi yang akomodatif yakni 

penyampaian pesan dengan cara menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

kebudayaan yang sedang dibahas bersama A (penerimah pesan/ madu), hingga 

pada akhirnya kedua pihak menerimah perbedaan pemahaman tentang makna 

kebudayaan dan dari hasil perbedaan pemahaman itulah menyebabkan 

terbentuknya kebudayaan baru yakni kebudayaan yang sesuai dengan kaidah-

kaidah keislaman, karena dilakukan dengan komunikasi yang akomodatif dengan 

menyesuaikan kebudayaan dengan nilai-nilai Islam tanpa mengubah bentuk 
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kebudayaannya, sehingga komunikasi berjalan alok dan lancar sesuai dengan 

konsep teori komunikasi antarbudaya (Intercultural Communication). 

Hasil identifikasi teori komunikasi antarbudaya (Intercultural 

Communication) ke dalam praktek dakwah kultural sesuai hasil penelitian di 

lapangan, yakni: 

a. Pemberi pesan (dai) 

Dai diartikan sebagai pelaku dakwah atau orang yang memberikan pesan/ 

materi kepada sasaran dakwah (madu).86 Jadi, dai dipahami sebagai pihak yang 

terlibat dalam memberikan pesan dan mengajarkan pemahaman keagamaan 

kepada madu, seperti imam dusun/ desa dan ustdaz/ tokoh agama. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan H. 

Malaluddin selaku Bilal/ tokoh Agama, mengatakan bahwa: 

“Orang yang biasanya dilibatkan atau dipanggil untuk memberikan 

nasehat atau pesan dakwah kepada calon mempelai yakni imam desa, 

namun apabila imam desa berhalangan hadir maka yang dipanggil ialah 

imam dusun, dikarenakan kedua orang ini sudah dianggap memiliki 

pemahaman keagaman yang memadai dan bisa menjelaskan permasalahan 

yang dialami masyarakat khususnya calon mempelai terkait uang panai’ 

dan hubungannya dengan masalah keagamaan.”87 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa pelaku 

dakwah kultural dilakukan oleh para imam dusun/ desa dengan tujuan untuk 

memberikan pemahaman mengenai tradisi disesuaikan dengan nilai-nilai 

keagamaan yang ada dalam ajaran Islam. 
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M. Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2002), h. 26.  
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Hasil wawancara lain yang ada hubungannya dengan wawancara di atas 

dilakukan dengan Muharis dg. Caci (Bilal/ tokoh Agama),  berpendapat bahwa: 

“Pelaku dakwah atau orang yang menyampaikan pesan dakwah secara 

umum dilakukan oleh para imam dusun/ desa. Namum ada juga sebagian 

masyarakat atau orangtua calon mempelai yang memanggil ustadz atau 

orang yang paham tentang budaya dan bisa mengaitkannya dengan 

pemahaman agama berdasarkan qur‟an dan hadits maupun pendapat ulama 

yang tidak keluar dari apa yang diajarkan dalam agama Islam”88 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwanya sumber 

yang menjadi pelaku dakwah ialah imam dusun/ desa dan ustadz yang dianggap 

bisa memahami dan menjelaskan tentang tradisi dan agama. 

b. Penerima pesan (madu) 

Penerima pesan (madu) ialah orang yang dijadikan sebagai sasaran 

dakwah atau objek yang menerima pesan dakwah.89 Adapun penerima pesan yang 

dimaksud dalam penelitian ini, seperti: calon mempelai, orangtua mempelai, 

keluarga calon mempelai dan sebagian masyarakat. 

Hal tersebut sesuai keterangan hasil wawancara menurut H. Hamid selaku 

tokoh agama, mengatakan bahwa: 

“Pada saat imam atau ustadz menyampaikan nasehatnya, maka orang yang 

hadir mendengarkan nasehat tersebut biasanya dari calon mempelai, 

orangtua mempelai dan keluarga calon mempelai sendiri. Salah satu 

tujuannya supaya mereka memahami nasehat yang diberikan oleh ustdaz, 

sehingga tidak salah dalam memahami maksud dan tujuan utama dari uang 

panai’ yang akan diberikan kepada orangtua perempuan.”90 
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Pustaka Setia, 2002), h. 26. 
90

H. Hamid, Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara pada tanggal 28 Maret 2020. 



131 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

penerimah pesan (madu) dalam dakwah kultural ialah calon mempelai, orangtua 

mempelai dan keluarga calon mempelai sendiri. 

Sedangkan menurut Manragga (tokoh agama), mengatakan bahwa: 

“Orang yang mendengarkan nasehat pada saat prosesi pelamaran atau 

pemberian uang panai’ dan pemberian nasehat pernikahan biasanya hanya 

keluarga dekat saja seperti: kedua orangtua calon mempelai, tetangga 

calon mempelai dan sebagian masyarakat yang hadir di acara itu”.91 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa penerima 

pesan dakwah (madu) hanya kedua orangtua calon mempelai, tetangga calon 

mempelai dan sebagian masyarakat yang hadir di acara itu dan lebih khusus kedua 

calon mempelai. 

c. Materi dakwah (maddah) 

Materi atau maddah diartikan sebagai isi pesan yang disampaikan oleh 

seorang dai kepada madu.92
 Sedangkan menurut John M. Echol dan Hasan Shadily 

mengatakan bahwa materi atau material ialah bahan yang akan disampaikan dai.93 

Materi dakwah (maddah al-da’wah) dalam perspektif al-qur‟an ialah keseluruhan 

pesan-pesan dakwah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam dengan tujuan 

untuk disampaikan oleh dai kepada objek atau sasaran dakwah yang ada dalam al-

qur‟an.94 Sehingga bila dikaitkan antara materi dengan dakwah, maka dapat 

dipahami bahwa materi dakwah merupakan bahan atau referensi materi dari 

seorang dai untuk disampaikan kepada madu atau seluruh ajaran Islam yang 
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dalam al-qur‟an maupun hadits dengan tujuan mengajak kepada kebaikan dan 

mencegah dari kemungkaran.  

Adapun materi dakwah yang disampaikan oleh dai dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terhadap uang panai’ di Desa Datara, yakni: 

a. Sedekah 

Sedekah merupakan pemberian yang dilakukan oleh kaum muslimin 

kepada orang lain secara spontan atau sukarela tanpa ditentukan oleh waktu dan 

jumlah yang akan diberikan disesuaikan dengan keikhlasan dan dilakukan semata-

mata untuk memperoleh kebaikan dengan mengharap ridho Allah swt semata.95
 

Sadhaqah dalam arti yang lebih luas merupakan segala sesuatu yang mencakup 

kebaikan, seperti: perkataan yang baik, membantu seseorang, memaafkan 

kesalahan orang lain, memberikan ide atau gagasan dan memberikan solusi atas 

masalah yang dialami oleh seseorang.96 Jadi, sedekah dapat dipahami sebagai 

bentuk pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara 

sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang dikasih sedekah, karena 

hanya dilakukan dengan maksud mengharapkan ridha dari Allah swt semata. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Manragga 

(tokoh agama), mengatakan bahwa: 

“Jadi, pada saat prosesi pelamaran dilakukan, tokoh agama atau orang 

yang dituakan biasanya menyampaiakan bahwa uang panai’ yang 

diberikan kepada perempuan selain sebagai bentuk tradisi atau adat 

kebiasaan masyarakat, uang panai’ juga biasa diartikan dengan pemberian 

secara sukarela dalam artian keluarga laki-laki sendiri yang berinisiatif 

untuk memberikan uang panai’ tanpa diminta terlebih dahulu oleh 

keluarga perempuan, sehingga secara tidak langsung tokoh agama tersebut 
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sudah menyampaikan pesan atau materi dakwah tentang sedekah, 

dikarenakan adanya faktor pemberian uang panai’ yang dilakukan secara 

sukarela tanpa adanya unsur paksaan dan dilakukan hanya semata-mata 

mengharap kebaikan dari Allah swt.”97 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemberian 

uang panai’ yang diserahkan kepada keluarga perempuan secara tidak langsung 

telah membahas materi dakwah tentang sedekah, karena keluarga laki-laki 

memberikan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak perempuan. 

Hasil wawancara lain yang dilakukan dengan Jumriani (Petani), 

mengatakan bahwa: 

“Uang panai’ yang diberikan kepada perempuan sebagian digunakan oleh 

keluarganya untuk membeli berbagai macam kebutuhan dalam menjamu 

tamu yang hadir pada saat pesta pernikahan, seperti: bahan makanan, 

rempah-rempah dan daging. Jadi, acara tersebut tidak dimaksudkan untuk 

menjamu tamu yang hadir saja. Akan tetapi sebagian dari makanan itu 

dibagi-bagikan kepada orang yang sudah membantu bekerja dalam 

menyiapkan hidangan kepada tamu dan sebagian lagi diberikan kepada 

tetangga dekat sebagai bentuk sedekah atau pemberian secara sukarela.”98 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa materi 

yang disampaikan oleh dai dalam pemberian uang panai’ ialah membahas tentang 

sedekah yang diwujudkan dengan membagikan sebagian makanan kepada 

tetangga atau orang yang membutuhkannya. 

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid 

(67) yang mengatakan bahwa: 

“Hal-hal yang biasanya dibahas pada saat assare doe’ balanja (penyerahan 

uang belanja) adalah pembahasan tentang jumlah uang panai’, kebutuhan 

yang akan dibeli  pada saat pesta berlangsung dan waktu pelaksanaan pesta  

pernikahan. Adapun salah satu maksud diberikannya uang panai’ kepada 

orangtua perempuan yakni untuk meringankan beban biaya dalam pesta 
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pernikahan. Jadi bentuk peringanan uang panai’ tersebut bisa dikatakan 

sebagai sedekah, dikarenakan uang panai’ yang misalkan awalnya 60 juta 

sudah dipersiapkan oleh keluarga laki-laki. Akan tetapi karena terjadi 

proses tawar-menawar dalam bentuk peringanan biaya pesta pernikahan 

hingga akhirnya disepakatilah 55 juta. Sehingga yang 5 juta sisanya bisa 

dikatakan sebagai sedekah saja, karena dilakukan dengan mengiklaskan 

pengurangan uang panai’ demi lancarnya pernikahan”.99 

 

Sebaliknya menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Sapiuddin 

Gau (Imam Desa Datara), mengatakan bahwa: 

“Biasanya pada saat terjadi proses tawar menawar dan sudah disepakati 

uang panai’ yang akan diberikan sebesar 40 juta. Akan tetapi mengingat 

kebutuhan yang akan dibelikan pada saat melakukan pesta pernikahan bagi 

keluarga perempuan dianggap belum cukup oleh keluarga laki-laki. Maka 

biasanya tanpa diminta oleh keluarga perempuan, keluarga laki-laki 

biasanya langsung berinisiatif untuk menambah sendiri jumlah uang 

panai’ sesuai dengan kebutuhan perempuan dan kemampuan ekonomi dari 

keluarga laki-laki. Jadi kelebihan uang panai’ yang diberikan secara cuma-

cuma tersebut dijelaskan sebagai bentuk sedekah saja, karena dilakukan 

dengan tujuan membantu beban biaya perempuan dan diberikan secara 

sukarela tanpa ada unsur keterpaksaan dan balasan dari orangtua 

perempuan kepada orangtua laki-laki yang akan menikahi anaknya”.100
  

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa penyerahan uang 

panai’ yang dilakukan dengan maksud untuk meringankan beban biaya sekaligus 

memenuhi segala kebutuhan yang dipersiapkan keluarga perempuan pada saat 

pesta pernikahan berlangsung dan dilakukan secara sukarela tanpa mengharap 

balasan dari orang diberikan uang panai’ merupakan bagian dari sedekah. 

b. Silaturrahmi 

Silaturrahmi diartikan sebagai bentuk hubungan persaudaraan yang terikat 

atas dasar pesaudaraan, kebersamaan, saling membantu, saling mengasihi dengan 
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tujuan mencari rahmat Allah swt dalam ikatan persaudaraan tersebut.101 Menurut 

Ibnu al Mandzur mendefinisikan silaturrahmi dengan perbuatan baik, saling 

menngasihi dan memperhatikan keadaan keluarga/ tetangga dengan maksud 

menumbuhkan dan menanamkan nilai persaudaraan yang mendalam tanpa melihat 

perbedaan status sosial seperti: jabatan, pangkat ataupun kekayaan yang dimiliki 

seseorang.102
 Jadi, silaturrahmi merupakan hubungan persaudaraan yang dilakukan 

dengan tujuan menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap sesama. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. An. Nissa/4: 1. 

باً ْٛ ْٛكُىْ رَقِ ٌَ عَهَ َ كَا ٌَّ اللّٰه الَْرَْدَاوَ   اِ َٔ  ّٖ ٌَ بِ ْٕ ْ٘ حسََاۤءَنُ َ انَّذِ احَّقُٕا اللّٰه َٔ  

Terjemahnya: 

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahmi). 

Sesungguhnya Allah swt senantiasa menjaga dan mengawasimu”.103 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt 

memerintahkan hambanya untuk senantiasa bertaqwa kepada-Nya dan 

memelihara silaturrahmi. Hal itu dilakukan karena silaturrahmi dapat mempererat 

hubungan terhadap sesama dan kepedulian sosial tetap terjaga. 
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Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid (tokoh 

agama), mengatakan dengan: 

“Pada saat uang panai’ akan diberikan kepada keluarga perempuan, maka 

terlebih dahulu keluarga dari kedua calon mempelai menghubungi 

keluarganya masing-masing dengan tujuan untuk membicarakan perihal 

lamaran dan pembahasan uang panai’, sehingga pada saat prosesi 

pelamaran dilakukan keluarga dan sanak saudara turut hadir memberikan 

tawaran uang panai’ dan nasehat-nasehat yang bermamfaat bagi calon 

mempelai seperti menjelaskan maksud kedatangannya untuk melamar dan 

sekaligus bersilaturrahmi kepada keluarga perempuan”.104 

 

Sedangkan menurut Hj. Kania (Petani/ orang yang dituakan), mengatakan 

bahwa: 

 

“Pemberian uang panai’ sangat erat kaitannya dengan silaturrahmi, 

sehingga pada saat tokoh agama datang ke rumah perempuan untuk 

melamar biasanya tidak langsung membahas uang panai’, akan tetapi 

biasanya terlebih dahulu membahas maksud kedatangannya, seperti 

tujuannya datang hanya untuk bersilaturrahmi saja. Nanti setelah 

pembicaraan berjalan alok dan lancar barulah membahas uang panai’ dan 

penetuan waktu pernikahan dan pestanya”.105 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa materi yang 

disampaikan oleh dai ialah tentang silaturrahmi, dikarenakan keluarga dari kedua 

calon mempelai saling bertemu dan pemberian nasehat yang bermamfaat bagi 

kedua calon mempelai dalam pernikahan, selanjutnya membahas uang panai’ 

mengenai jumlah yang akan diberikan kepada keluarga perempuan. 

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. 

Lahamuddin (Imam Dusun), mengatakan dengan: 

“Pemberian uang panai’ bisa dikatakan sebagai bentuk silaturrahmi, 

dikarenakan pada saat laki-laki akan melamar perempuan. Maka keluarga 

yang jauh (diperantauan/ luar daerah) maupun yang dekat (dalam lingkup 

keluarga sendiri) akan dipanggil datang untuk membahas uang panai’ dan 
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sekaligus memberikan masukan atau nasehat-nasehat yang bermamfaat 

bagi keluarga khususnya kedua calon mempelai yang akan menikah”.106 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwasanya 

materi dakwah yang disampaikan oleh dai kepada madu ialah tentang 

silaturrahmi. Hal itu dibuktikan dengan adanya kunjungan dari keluarga laki-laki 

kepada keluarga perempuan pada saat prosesi pelamaran berlangsung. 

Hal yang sama juga dikatakan oleh H. Sapiuddin Gau (Imam Desa 

Datara), mengatakan bahwa: 

“Prosesi lamaran tidak hanya membahas uang panai’ semata. Akan tetapi 

dijelaskan juga kepada calon mempelai dan orangtuanya bahwasanya 

maksud kedatangannya untuk bersilaturrahmi sekaligus melamar anaknya 

secara baik-baik apabila direstui oleh kedua orangtua perempuan”.107 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa pesan 

atau materi yang disampaikan oleh dai atau tokoh agama selain uang panai’ 

adalah tentang silaturrahmi, dalam artian mengunjungi rumah perempuan untuk 

mempererat kekeluargaan pada saat melamar perempuan yang akan dinikahi. 

Hasil wawancara lain yang dilakukan dengan H. Tega salah satu petuah 

adat yang mengatakan bahwa: 

“Pada saat prosesi pelamaran dan pemberian uang panai’ berlangsung, 

maka banyak sanak keluarga laki-laki maupun perempuan yang datang 

baik dari dalam maupun di luar daerah. Hal ini membuktikan bahwa 

praktek pemberian uang panai’ merupakan salah satu wujud silaturrahmi 

antar keluarga dan sanak saudara yang berkunjung kerumahnya”.108 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian 

uang panai’ merupakan bentuk silaturrahmi sebagai wujud untuk mempererat tali 
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persaudaaraan dan kepekaan sosial, selain itu sebagai jalan untuk dapat 

memperluas rezeki dan memperpanjang umur seseorang. 

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan 

Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda:  

  ُّ ًَ ِِ، فهََْٛصِمْ رَدِ ُْسَأَ نَُّ فِٙ أثَزَِ ُٚ َٔ  ، ِّ ٌْ ٚبُْسَطَ نَُّ فِٙ رِسْقِ ٍْ أدََبَّ أَ   يَ

Artinya: 

“Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya 

(dipanjangkan umurnya), hendaklah ia bersilaturahim (Bukhari  dan 

Muslim).”109 

Berdasarkan hadits di atas, maka jelaslah bahwa dengan menjalin 

silaturahmi maka seseorang bisa dilapangkan dan diluaskan rezekinya, dalam 

artian diberi keberkahan harta (meskipun secara lahiriah, harta tidak bertambah 

banyak), serta diperpanjang umurnya dalam artian walaupun sudah meninggal 

                                                           
109

Pemahaman melapangkan atau menambah rezeki dalam hadits di atas tentulah tidak 

dipahami lafziah, artinya Tuhan tidak akan menurunkan rezeki berupa uang, emas, atau nikmat 

lainnya secara fisik. Akan tetapi, konotasinya maknawi atau majazi. Dalam hal ini, sebagai buah 

dari silaturahim tersebut, Allah akan menumbuhkan rasa tenteram dan kedamaian batin yang dapat 

menyebabkan hati terbuka, inspirasi tumbuh, dan motivasi kerja kuat, produktivitas kerja berlipat 

ganda secara kuantitas dan kualitas, sehingga menghasilkan rezeki yang bertambah-tambah atau 

berlipat ganda. Sedangkan pengertian bertambah panjang umur dalam hadits tersebut dapat 

dipahami dalam dua hal. Pertama, dalam pengertian lafzi, yaitu betul-betul umur orang yang 

melakukan silaturahim itu yang dipanjangkan Allah, yaitu umur yang merupakan takdir muqayyad 

(yang diikat) yang terdapat pada lembaran malaikat yang masih bisa dihapus dan ditetapkan.  Hal 

ini dimungkinkan, karena orang yang rajin melakukan silaturrahim, hatinya senang, jiwanya 

damai, pikirannya tidak susah dan gelisah sehingga badannya sehat dan umurnya panjang.  Jadi, ia 

memperoleh salah satu sunatullah untuk panjang umur. Kedua, dalam pengertian maknawi atau 

majazi, yaitu Allah SWT memberkati orang-orang yang melakukansilaturahimdengan ketenangan 

jiwa, kedamaian hati, dan ketenteraman pikiran, seperti yang dijelaskan di atas. Dengan kondisi 

rohani yang demikian, ia akan bekerja sungguh-sungguh dan penuh vitalitas. Ia akan terhindar dari 

pemakaian waktu yang sia-sia, sehingga produk kerjanya berkualitas tinggi dan mendatangkan 

rezeki yang bertambah. Di sisi lain produktivitas yang tinggi atau kebaikan-kebaikannya dalam 

memelihara silaturahi makan lama dikenang dan dicatat orang, sehingga walaupun jasadnya telah 

hancur dikandung tanah, namanya akan tetap diingat, dan tak mudah pudar ditelan masa. Inilah 

yang secara majazi dimaksud dengan umur panjang. Hussein Bahreizy, Hadits Shohih Bukhari: 

Himpunan Hadits Pilihan (Surabaya: Al-Ikhlas, 2001), h. 709. 

https://republika.co.id/tag/silaturahim
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dunia. Akan tetapi kebaikan yang pernah dilakukan selama hidupnya di dunia 

tetap diingat dikarenakan senantiasa memelihara silaturrahmi terhadap sesamanya. 

c. Tolong-menolong.  

Menurut Al- Munawwir kata menolong dalam istilah bahasa Arab disebut 

dengan ta’awun yang dimaknai dengan suatu bentuk perbuatan tolong menolong, 

bergotong-royong, dan saling bahu-membahu dalam mewujudkan tujuan yang 

ingin dicapai oleh orang yang diberikan pertolongan.110 Jadi, tolong-menolong 

dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap nilai kemanusiaan yang 

bertujuan untuk membantu dalam mengurangi beban hidup seseorang supaya 

terhindar dari segala kesulitan dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Malaluddin (Bilal/ 

tokoh agama) yang mengatakan bahwa: 

“Pemberian uang panai’ dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu 

yakni laki-laki membantu biaya pernikahan perempuan dan keluarga 

perempuan pun membantu meringankan jumlah uang panai’ yang akan 

dipersiapkan oleh laki-laki dengan maksud mencari jalan kebaikan dalam 

bentuk ibadah disisi Allah swt yang dilakukan dengan menjalankan salah 

satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw yakni pernikahan.”111 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pemberian uang panai’ merupakan sikap tolong-menolong yang dilakukan dengan 

maksud meringankan jumlah uang panai’ yang akan diberikan oleh keluarga laki-

laki kepada keluarga perempuan demi lancarnya prosesi pernikahan. 

                                                           
110

Achmad  Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Edisi 

ke-3;  Jakarta: Pustaka Progresif, 2015), h. 248. 
111

H. Malaluddin (62 tahun), Tokoh Agama/ Bilal, Wawancara, Desa Datara, 9 

September 2020. 
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Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid 

(tokoh agama)  mengatakan bahwa: 

“Pada saat laki-laki datang melamar dan dimintakan uang panai’ dengan 

jumlah yang sangat banyak melebihi batas kemampuan ekonomi laki-laki, 

maka keluarga dekat atau warga sekitar membantu orangtua laki-laki 

dengan memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan demi memenuhi uang 

panai’ yang diminta oleh orangtua perempuan”.112 

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa sikap 

tolong-menolong yang terkandung dalam uang panai’ merupakan budaya gotong-

royong untuk saling bahu-membahu dalam membantu mengurangi beban uang 

panai’ yang diminta oleh keluarga perempuan guna memudahkan calon mempelai 

laki-laki dalam menjalankan pernikahan dan menghindari sesuatu yang tidak 

diinginkan dalam pernikahan seperti pembatalan pernikahan dan kasus kawin lari.   

 Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Surat Al-Ma‟idah/5: 2. 

  ٌِ َٰٔ ٱنْعذُْ َٔ ثىِْ  َُٕا۟ عَهَٗ ٱلِْْ َٔ لََ حعَاَ َٔ  ۖ ٰٖ َٕ َّقْ ٱنخ َٔ َُٕا۟ عَهَٗ ٱنْبزِِّ  َٔ حعَاَ َٔ   ۗ  

Terjemahnya:  

“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran…”.113 

Berdasarkan ayat di atas, maka jelaslah bahwa Allah swt memerintahkan 

hambanya untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan 

                                                           
112

H. Hamid  (58 Tahun), tokoh agama,  wawancara, Desa Datara, 5 April 2020. 
113

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menberikan penjelasan bahwa Allah swt 

memerintahkan orang-orang Mukmin untuk senantiasa saling tolong-menolong dalam berbuat baik 

dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat 

kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah swt. Takutlah hukuman dan siksa Allah, 

karena siksa-Nya amat kejam bagi orang-orang yang menentang-Nya. Ayat ini menunjukkan 

bahwa Alquran telah terlebih dahulu beberapa ratus tahun menganjurkan konsep kerjasama dalam 

kebaikan, dibanding semua undang-undang positif yang ada. Lihat. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-

Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Bandung: Lentera Hati, 2017), Juz. 6, h. 742. 

https://risalahmuslim.id/kamus/mukmin
https://risalahmuslim.id/kamus/ketaatan
https://risalahmuslim.id/kamus/alquran
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ketakwaan kepada-Nya dan melarang hambanya untuk saling menolong dalam 

perbuatan dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan-Nya.  

d. Metode dakwah (thariqah) 

 Metode diartikan sebagai cara kerja yang dilakukan oleh seseorang secara 

bersistem dengan tujuan untuk memudahkan tercapainya pelaksanaan suatu 

kegiatan yang telah ditentukan.114 Jadi bila dihubungkan dengan dakwah maka 

dapat dipahami bahwa metode dakwah merupakan tata cara yang dilakukan oleh 

dai/ pelaku dakwah secara sistematis agar tujuan dakwah bisa berjalan sesuai 

dengan yang direncanakan. 

Adapun bentuk-bentuk metode dakwah kultural yang dilakukan dai atau 

imam/ penyuluh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat 

terhadap uang panai’ di Desa Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 

Jeneponto, diantaranya: 

a. Nasehat 

Nasehat berasal dari bahasa Arab yakni nashaha yang berarti khalasa yaitu 

murni atau bersih dari segala kotoran.115 Sedangkan menurut Imam Ibnu Rajab 

mendefinisikan nasehat dengan suatu pesan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

rangka mengajak kepada kebaikan supaya orang yang dinasehati bisa merubah 

perilakunya dari yang buruk menjadi kebaikan.116 Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka dapat dipahami bahwa nasehat merupakan segala sesuatu yang 

                                                           
114

Mulyati Amin, Diktak Pengantar Ilmu Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 80. 
115

Lihat Lisanul Arab, Juz 14, bagian kata „nashaha” 
116

Jami‟ul Ulum wal Hikam, Juz 1, h. 219 
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dilakukan dengan maksud memberikan pesan supaya orang yang dinasehati bisa 

diajak kepada kebaikan dan meninggalkan segala yang dilarang dalam Islam. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid (Tokoh 

Agama), mengatakan bahwa: 

“Pemberian nasehat dilakukan agar calon mempelai dan kedua 

orangtauanya tidak salah dalam memahami uang panai’. Hal itu dilakukan 

karena biasanya orangtua maupun calon mempelai menganggap uang 

panai’ sebagai simbol kebanggaan dalam artian merasa bangga atau hebat 

apabila bisa memenuhi jumlah uang panai’ yang sangat besar kepada 

calon istrinya walaupun dengan resiko harus menjual tanah (sawah), 

menggadaikan kendaraan atau emas. Sehingga ustads biasanya 

memberikan pesan berupa nasehat dengan tidak mempermasalahkan besar 

kecilnya uang panai’ yang akan diberikan dan diminta oleh keluarga 

perempuan dengan alasan sepanjang keluarga laki-laki bersedia dan 

mampu menyediakan besaran jumlah uang panai’ yang dimintakan 

kepadanya. Akan tetapi apabila tidak mampu dipenuhi oleh keluarga laki-

laki, maka lebih baik sedikit yang penting pernikahan berjalan lancar dan 

tidak menimbulkan masalah dikemudian hari seperti: berhutang, 

membatalkan pernikahan dan kawin lari”.117 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa besar 

kecilnya uang panai’ yang akan diberikan kepada orangtua perempuan bukanlah 

masalah dalam melaksanakan pernikahan, sepanjang pihak laki-laki mampu 

menyediakan uang yang akan diberikan kepada perempuan yang akan 

dinikahinya. Sebaliknya apabila tidak disanggupi oleh keluarga laki-laki, maka 

lebih baik sedikit yang penting pernikahan berjalan lancar.  

Hal itu dikarenakan pernikahan yang paling berkah ialah yang paling 

mudah maharnya sebagaimana Sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu 

Dawud r. a seperti di berikut ini: 

سَهَّىَ:  َٔ  ِّ ْٛ ِ صَهَّٗ اللهُ عَهَ ْٚسَزُُِ »عٍ عقبت بٍ عايز قَالَ رَسُٕلُ اللَّّٰ ْٛزُ انُكَِّاحِ أَ )رٔاِ ابٙ « خَ

 دأد(

                                                           
117

H. Hamid, Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara pada tanggal 27 April 2021. 
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Artinya:  

Dari „Uqbah r.a, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sebaik-

baik pernikahan adalah yang memudahkan (mahar) (HR. Abu Dawud).118 

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa dalam pernikahan 

khususnya yang terkait dengan uang panai’ tidak boleh dipaksakan apalagi 

dipersulit dalam memenuhi permintaan jumlah uang panai’ yang diinginkan oleh 

orangtua perempuan kepada orangtua laki-laki, dikarenakan keberkahan yang 

paling utama dalam pernikahan ialah yang paling mudah dalam memenuhi mahar. 

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Sapiuddin 

Gau (Imam Desa Datara), mengatakan bahwa: 

“Nasehat merupakan hal yang sangat penting bagi calon mempelai, 

sehingga pada saat orangtua atau utusan datang kerumah perempuan. 

                                                           
118

 Dari beberapa hadis di atas, dua hadis pertama berstatus lemah karena adanya perawi 

yang bermasalah. Sedangkan hadis yang diriwaytakan oleh Uqbah ibn „Amr dihukumi shahih oleh 

Imam Hakim. Jika diperhatikan, secara umum semua hadis di atas mencantumkan kalimat yang 

sama, yaitu “aysarahu” yang secara bahasa bermakna memudahkan, bukan murah. 

 

Makna mudah di sini lebih lanjut dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab 

Fiqhul Islam wa Adillatuhu sebagai kesunnahan dalam meringankan mahar dan tidak bermahal-

mahal dalam menantukan mahar. Lebih lanjut, beliau menjelaskan sebagai berikut; 

 

كمت ح نع من وال ة م غالا م ً ال مهىر ف ضحت ال ٍر وهً وا س ٍ زواج ت باب، ال ش ل تى ل لا ح ىا  صرف ن ٌ 

نه، قع ع ت سد ف فا تٍ م ق ل تٍ خ تماع عددة، واج ت  م

 

Artinya: Hikmah dari larangan bermahal-mahalan mahar jelas, yaitu untuk memudahkan 

pernikahan bagi pemuda sampai mereka tidak menjauhi (karena takut), sehingga terjadilah 

kerusakan etika dan sosial yang bermacam-macam. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, penulis sejatinya tidak menemukan bahwa makna mudah 

(taysir) di atas adalah murah. Mudah dengan murah sejatinya memiliki makna yang jauh berbeda. 

Memudahkan artinya tidak memberatkan, dan itu dikembalikan kepada kemampuan laki-laki 

dalam menunaikan kewajiban maharnya. Berbeda dengan makna murah yang sejatinya bisa jadi 

laki-laki tersebut kaya raya dan memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi karena lebih baik 

murah maka ia hanya mengeluarkan tidak sebagaimana mestinya.Oleh sebab itu, yang menjadi 

highlight larangan adalah at-taghalli fil mahr (bermahal-mahal dalam mas kawin). Ini biasanya 

terjadi karena menyesuaikan budaya-budaya daerah yang memberikan patokan khusus kepada 

laki-laki. Misalnya mahar untuk perempuan yang berpendidikan S1 sekian, jika S2 sekian, jika 

anak bangsawan sekian. Namun jika memang suami mampu membelikan rumah, mobil, perhiasan, 

atau barang-barang yang merupakan kebutuhan dan keinginan istri, selama suami rela dan mampu 

dalam memenuhinya. Lihat. Abu Daud Sulaiman bin Asy‟asy Al-Azdi Assijistany, Sunan Abu 

Daud, Kitab Nikah, Bab Fii Mantazawwaja Walam Yusammi Hatta Mata, No. 2117. 
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Maka hal yang dilakukan selain membahas uang panai’ ialah memberikan 

nasehat-nasehat yang bermamfaat, seperti pesan untuk saling menjaga dan 

menghargai yang diibaratkan dijaganya dan dihargainya uang panai’ yang 

akan diberikan kepada orangtua perempuan. Hal itu dikarenakan uang 

panai’ sangat susah didapat, sehingga perlu untuk dijaga dan dihargai 

baik-baik selagi masih ada ditangan, seperti dijaga dan dihargainya 

perempuan yang sudah dinikahi.”119 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemberian 

nasehat dilakukan agar calon mempelai bisa memahami penjelasan oleh dai yang 

terkait dengan uang panai’ dan makna pernikahan dalam rumah tangga yakni 

tetap saling menjaga dan menghargai seperti dijaga dan dihargainya uang panai’ 

yang sudah didapatkan dan sangat susah dicari.  

b. Washiyyah (wasiat atau pesan) 

Wasiat dalam bahasa Arab al-washiyyah diartikan sebagai pesan seseorang 

kepada orang lain dengan tujuan supaya orang yang diberi wasiat atau pesan 

selalu melakukan perbuatan baik sesuai dengan arahan yang diberikan kepadanya, 

baik ketika orang yang memberi wasiat masih hidup maupun sudah wafat.120 

Sedangkan secara lebih luas washiyyah diartikan sebagai wasiat atau pemberian 

pesan kepada seseorang dengan maksud menasehati kepada kebenaran dan 

kesabaran.121 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa wasiat 

merupakan pesan yang disampaikan oleh seseorang (dai) kepada orang lain 

(madu) dengan tujuan supaya orang yang diberikan pesan bisa melakukan 

kebaikan sesuai dengan yang diarahkan oleh orang pihak pemberi pesan/ wasiat. 
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H. Malaluddin (Tokoh Agama/ Bilal) Wawancara, Desa Datara, 9 September 2020. 
120

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1996), h. 1926. Lihat juga di Kitab al-Fiqh „ala Mazhab al-Arba‟a karya Abdurrahman al-

Jaziry Juz III, h. 224. 
121

Mulyati Amin, Diktak Pengantar Ilmu Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 12. 



145 
 

 
 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Masi (orang 

tua mempelai), mengatakan bahwa: 

“Apabila seseorang mau menikah, maka orangtua atau orang yang bisa 

menjelaskan tentang uang panai’ dan pernikahan memberikan wasiat atau 

pesan, supaya calon ataupun orangtua mempelai bisa memahami makna 

uang panai’ yang sebenarnya, yakni diberikannya uang panai’ dari 

orangtua laki-laki kepada kedua orangtua perempuan bisa diartikan 

sebagai pertanda bahwa kelak suatu saat nanti perempuan akan pindah 

tanggungjawab dari orangtua perempuan kepada laki-laki yang akan 

menikahinya. Hal bisa diibaratkan dengan uang panai’ yang sudah 

dipindahtangankan kepada orangtua perempuan dimaknai dengan orangtua 

perempuan memindahkan/ melepaskan anak perempuannya untuk 

dipindah tanggungjawabkan kepada si laki-laki yang melamarnya.”122 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa wasiat 

merupakan salah satu bentuk dakwah kultural yang dilakukan dengan 

penyampaian pesan kepada calon mempelai mengenai uang panai’ yang dimaknai 

sebagai simbol pemindahan tanggungjawab dari orangtua perempuan kepada laki-

laki yang menikahinya seperti dipindahkannya uang panai’ dari orangtua laki-laki 

kepada orangtua perempuan untuk mamfaatkan sebagaimana mestinya. 

 Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. 

Lahamuddin (Imam Dusun Batua-batua, Desa Datara), mengatakan dengan: 

“Pemberian wasiat atau pappasang tau toa (pesan orangtua) sangat 

penting dalam pernikahan apalagi mengenai uang panai’. Hal itu 

dilakukan supaya maksud pemberian uang panai’ tidak disalah 

disalahpahami, dikarenakan tujuan dari uang panai’ ini selain membantu 

mengurangi biaya pernikahan perempuan. Uang panai’  juga bisa diartikan 

sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan laki-laki kepada perempuan.”123  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pemberian wasiat dilakukan supaya calon mempelai memahami uang panai’ 
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 Masi (78 tahun), petani, wawancara, Desa Datara, 18 Oktober 2020. 
123

H. Lahamuddin (48 tahun), Imam Dusun Batua-batua, wawancara, Desa Datara, 23 

November 2020. 
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sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi laki-laki kepada perempuan sekaligus 

membantu mengurangi beban biaya yang dibutuhkan oleh keluarga perempuan. 

c. Bimbingan dan penyuluhan 

Bimbingan merupakan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan 

membantu dan mengarahkan seseorang supaya bisa berusaha sendiri dalam 

menentukan dan menyelesaikan masalahnya supaya menghindari segala sesuatu 

yang tidak diinginkan, sehingga bisa lebih bermamfaat bagi kehidupan sosial di 

tengah masyarakat.124 Jadi bimbingan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk 

dakwah yang dilakukan oleh dai dengan cara membimbing dan mengarahkan 

madu agar senantiasa berupaya sendiri menjalankan perintah Allah swt dan 

menghindari segala sesuatu yang dilarang Allah swt. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Malaluddin 

(Tokoh Agama/ Bilal), mengatakan bahwa: 

“Bimbingan biasanya dilakukan untuk mengarahkan calon mempelai 

supaya bisa memahami tujuan uang panai’ yang sebenarnya, setelah 

diberikan arahan dan pemahaman, maka selanjutnya diupayakan agar 

madu atau calon mempelai bisa berusaha sendiri melakukan perubahan 

pemahaman tentang uang panai’ dengan cara tidak membebani uang 

panai’ yang banyak diluar batas kemampuan laki-laki.“125 

 

Hal yang sama juga dikatakan dari hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Imam Basoddin (Imam Dusun Buttale‟leng), mengatakan bahwa: 

“Orangtua perempuan memang terkadang tidak memberikan batasan uang 

panai’ yang akan diberikan kepada anaknya, dalam artian semakin banyak 

uang yang diberikan, semakin senang pula orangtua perempuan tanpa 

mempertimbangkan kemampuan ekonomi dari keluarga laki-laki, sehingga 

mengakibatkan orangtua laki-laki mengutang/ menggadaikan emas dan 

tanah demi menutupi jumlah uang panai’ yang diminta oleh keluarga 
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Syamsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam (Jakarta: Amzah, 2015), h. 2. 
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H. Malaluddin (62 tahun), Tokoh Agama/ Bilal, Wawancara, Desa Datara, 9 

September 2020. 
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perempuan. Untuk itu tokoh agama atau para imam memberikan 

bimbingan supaya tidak terlalu meminta uang panai’ yang banyak dan bisa 

mengakibatkan orang mengutang. Jadi setelah diberikan pemahaman 

seperti itu, maka perlahan keluarga perempuan itu sendiri yang berinisiatif 

dalam mengurangi jumlah uang panai’ yang harus dipersiapkan laki-laki 

demi kelancaran pernikahan dan tidak menyebabkan orang mengutang.”126 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pemberian bimbingan dilakukan agar supaya calon mempelai maupun 

keluarganya bisa memahami uang panai’ yang sewajarnya dan tidak 

memberatkan bagi kaum laki-laki dalam menikahi anaknya. Hal itu dilakukan 

karena jangan sampai menyebabkan orangtua laki-laki mengutang, menjual tanah 

dan membatalkan pernikahan oleh adanya permintaan uang panai’ yang sudah di 

luar batas kemampuan ekonomi laki-laki. 

Hasil wawancara lain yang dilakukan dengan H. Muharis Caci‟ (Bilal/ 

Toko Agama), mengatakan bahwa: 

“Bimbingan dan penyuluhan sangat penting dalam pernikahan terutama 

yang berkaitan dengan uang panai’, hal itu dilakukan agar orangtua calon 

mempelai tidak langsung meminta uang panai’ yang banyak tanpa 

pertimbangan ekonomi yang dimiliki orangtua laki-laki, dalam artian kalau 

orang laki-laki orang kaya dan mampu memberikan uang panai’ yang 

banyak, maka tidak jadi masalah. Akan tetapi apabila keluarga laki-laki 

termasuk orang yang kurang mampu dalam menunaikan uang panai’ yang 

banyak, maka jangan dipaksakan. Hal itu dilakukan karena jangan sampai 

terlalu dipaksakan diluar batas kemampuan ekonomi laki-laki hingga 

akhirnya terjadi pembatalan pernikahan, orang mengutang dan kawin lari 

yang sudah jelas dilarang dalam agama Islam.”127 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh tokoh agama sangat penting 

untuk mengubah pola pikir atau pemahaman masyarakat yang salah dalam 
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Imam Basoddin (58 tahun), Imam Dusun Buttale‟leng, wawancara, Desa Datara, 5 
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127
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memaknai uang panai’ seperti pemberian uang panai’ yang banyak atau besar 

tidak dipermasalahkan dalam agama sepanjang orang yang akan memberikan 

uang panai’ mampu dan bersedia menunaikannya. Akan tetapi apabila tidak 

mampu atau sudah diluar batas kemampuan ekonomi laki-laki maka tidak boleh 

dipaksakan, karena Allah swt tidak pernah memberikan beban kepada hambanya 

melainkan sesuai dengan kesanggupanya. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 286. 

ـــــــا َٓ سْعَ ُٔ ُ َفَْسًا إِلََّ    لََ ٚكَُهِّفُ اللَّّٰ

Terjemahnya: 

  Allah swt tidak pernah memberikan beban terhadap hambanya 

melainkan sesuai dengan kemampuannya”.128 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa 

sesungguhnya tidak diperbolehkan memberikan beban kepada seseorang yang 

sudah di luar batas kesanggupannya, baik yang berupa beban ekonomi, pikran 

maupun pekerjaan yang sudah dipastikan tidak mungkin ditunaikan.  

Adapun strategi dakwah kultural yang dilakukan dai/ tokoh agama dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap uang panai’ di Desa 

Datara, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yaitu: 
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Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa: Allah tidak 

membebani hamba-hamba-Nya kecuali dengan sesuatu yang dapat dilaksanakan. Maka, setiap 

orang yang mukallaf, amalnya akan dibalas: yang baik dengan kebaikan, dan yang jelek dengan 

kejelekan. Tunduklah kamu sekalian, hai orang-orang Mukmin, dengan berdoa, "Ya Tuhan, jangan 

hukum kami jika kami lupa dalam melaksanakan perintah-Mu, atau bersalah karena beberapa 

sebab. Janganlah Engkau beratkan syariat untuk kami seperti Engkau memberatkan orang-orang 

Yahudi oleh sebab kekerasan dan kelaliman mereka. Dan janganlah Engkau bebankan kepada 

kami tugas yang tidak mampu kami lakukan. Berilah kami maaf dengan kemuliaan-Mu. Lihat. M. 

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Bandung: Lentera 

Hati, 2017), Juz. 3, h. 210. 
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1. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat terhadap Uang Panai’ yang 

sesuai dengan syariat Islam 

 

Pemahaman diartikan sebagai pengetahuan yang luas, pendapat, mengerti 

benar atau dengan kata lain proses memahami dan memahamkan.129 Sehingga 

pemahaman bisa diartikan sebagai suatu proses pemberian penjelasan tentang 

sesuatu yang benar dengan maksud mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada 

orang yang akan diberikan pemahaman.  

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid (Tokoh 

Agama), mengatakan bahwa: 

“Ustadz atau tokoh agama biasanya memberikan nasehat bahwa besar 

kecilnya uang panai’ bukan lambang/ simbol kaya miskinnya seseorang 

ataupun tinggi rendahnya status sosial seseorang dalam masyarakat. Akan 

tetapi dikarenakan sebagai bukti tingginya penghargaan laki-laki terhadap 

perempuan, sehingga apabila seseorang yang memiliki pendidikan atau 

status sosial yang tinggi di masyarakat. Maka uang panai’ yang 

diberikanpun biasanya menyesuaikan dengan tingkatan staus atau 

pendidikan dari perempuan yang akan dinikahi sebagai bentuk apresiasi 

laki-laki kepada perempuan atas hasil kerja kerasnya dalam menempuh 

pendidikan atau dalam memperoleh status sosial yang tinggi di 

masyarakatnya dengan tetap harus mempertimbangkan kemampuan 

ekonomi laki-laki yang akan menikahinya.”130 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pemberian uang panai’ dilakukan sebagai bentuk menghargai hasil kerja keras 

dan status sosial yang telah diperoleh perempuan dalam masyarakat, seperti 

pendidikan atau pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan dan keluarganya. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid (Tokoh 

Agama), mengatakan bahwa: 
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Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Kencana, 2014), h. 208. 
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“Biasanya pada saat laki-laki datang melamar, maka tokoh agama 

memberi tahu bahwa uang panai’ ini sebenarnya digunakan sebagai wujud 

saling membantu, sehingga apabila uang panai’ yang diberikan kepada 

orangtua laki-laki dianggap sudah cukup dan tidak memaksakan diluar 

batas kemampuan laki-laki. Maka selesailah urusan uang panai’.”131 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan 

diberikannya uang panai’ kepada orangtua perempuan hanya sebagai wujud 

saling membantu dalam mewujudkan kelancaran pernikahan. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama H. Sapiuddin Gau (Imam 

Desa Datara) yang mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya dalam pernikahan uang panai‟ hanya dijadikan sebagai 

bentuk penghargaan kepada perempuan dengan tujuan mengurangi beban 

biaya yang dibutuhkan keluarga perempuan”132 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam ajaran 

Islam yang diwajibkan adalah mahar (maskawin), sedangkan uang panai’ 

hanyalah sebagai pelengkap dalam mengurangi beban biaya kelurga perempuan. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Malaluddin (Tokoh 

Agama/ Bilal) mengatakan bahwa: 

“Uang panai’ yang selalu dipersiapkan laki-laki pada saat prosesi 

pelamaran hanya ditujukan sebagai persiapan biaya pernikahan oleh 

keluarga perempuan, karena dalam ajaran Islam tidak disebutkan hukum 

ataupun kewajiban memberikan uang panai’.”133
  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa uang panai’ 

yang dipersipkan laki-laki dalam pesta pernikahan hanya diperuntukkan dalam 

rangka membantu membiayai kebutuhan perempuan dalam acara pernikahan. 
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H. Hamid, Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara pada tanggal 27 April 2021. 
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H. Sapiuddin Gau (62 tahun), Imam Desa Datara, Wawancara, Desa Datara, 18 

Februari 2021. 
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Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ustadz 

Suhardi (Dai/ Dosen) mengatakan bahwa: 

“Pemberian uang panai’ kepada perempuan hanya sebagai bentuk adat 

kebiasaan orangtua dulu yang dilakukan secara terus-menerus hingga 

sekarang, sehingga sebagian masyarakat mengikuti dan menjalankannya 

karena menganggap sebagai sesuatu yang memiliki mamfaat dalam 

menjalankan pernikahan. Akan tetapi, tidak ada kewajiban ataupun 

keharusan memberikan uang panai’ baik sedikit maupun banyak”.
134

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa uang panai’ yang 

selalu dipersiapkan laki-laki menjelang pesta pernikahan hanya sebagai bentuk 

adat kebiasaan yang dilakukan dari zaman nenek moyang hingga sekarang. 

2. Menyesuaikan Pemahaman Masyarakat terhadap makna Uang Panai’ 

dengan Nilai-Nilai Islam 

Penyesuaian pemahaman masyarakat terhadap makna yang terkandung 

dalam uang panai’ dengan nilai-nilai Islam dilakukan supaya segala sesuatu yang 

dipahami masyarakat terhadap uang panai’ tidak keluar dari kaidah-kaidah 

keislaman, sehingga tanpa mengubah bentuk tradisi uang panai’ maka nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini 

dilakukan karena budaya harus tunduk pada ajaran Islam. 

Adapun pemahaman masyarakat terhadap makna yang terkandung dalam 

uang panai’ yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yakni: 

1. Sipakatau (saling memanusiakan/ menghargai antar sesama) 

Budaya sipakatau diartikan sebagai bentuk saling memanusiakan dengan 

menghargai manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. 
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Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh H. Hamid (salah satu tokoh 

Agama) mengatakan bahwa: 

“Uang panai’ yang diberikan kepada perempuan dilakukan karena 

menghargai kodratnya sebagai manusia yang lemah. Artinya laki-laki 

harus bersedia memberikan uang panai’ kepada perempuan sesuai dengan 

kemampuannya sebagai bentuk tanggungjawab laki-laki dikarenakan laki 

yang akan mencari nafkah kelak kalau sudah menikah.”135 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa budaya 

sipakatau ada kaitannya dengan nilai-nilai Islam sebagai bentuk saling 

memanusiakan sesama dengan menghargai kodratnya sebagai makhluk Allah swt, 

seperti yang terkandung dalam uang panai’. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manragga (ustadz/ tokoh 

agama) mengatakan bahwa: 

“Budaya sipakatau diartikan sebagai bentuk saling menghargai harkat/ 

martabat antarsesama manusia. Jadi praktek pemberian uang panai’ yang 

dilakukan pada saat lamaran berlangsung bukan diartikan sebagai bentuk 

untuk membeli atau menjual anak yang akan dinikahkan. Akan tetapi lebih 

kearah menghargai martabat perempuan dan keluarganya sebagai bentuk 

tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi perempuan”.136 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemberian 

uang panai’ dijadikan sebagai bentuk budaya sipakatau dalam artian menghargai 

hasil kerja keras laki-laki dalam memberikan uang kepada perempuan dan 

sebaliknya laki-laki memberikan uang panai’ kepada perempuan dengan maksud 

menghargai harkat dan martabat perempuan sebagai makhluk yang lemah. 
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2. Sipakalabbiri (saling menghargai/ memuliakan) 

Budaya sipakalabbiri merupakan budaya yang dilakukan dengan maksud 

saling menghargai antar pribadi masing-masing baik kelebihan maupun 

kekurangan dari kedua calon mempelai. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Dg. Sanngin (Tokoh 

Adat) mengatakan bahwa: 

“Praktek pemberian uang panai’ dari keluarga laki-laki kepada keluarga 

perempuan melambangkan bentuk penghargaan (pappaka labbiri’) laki-

laki kepada perempuan, dalam artian laki-laki menghargai perempuan 

sebagai calon istrinya dan perempuan menghargai laki-laki sebagai calon 

suaminya baik kelebihan maupun kekurangannya.137 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa diberikannya 

uang panai’ kepada perempuan sebagai tanda penghargaan laki-laki terhadap 

perempuan dan demikian pula sebaliknya. 

Hasil wawancara lain yang dilakukan dengan Masi‟ (orang tua calon 

mempelai) mengatakan bahwa: 

“Salah satu tujuan adanya uang panai’ yang diberikan kepada keluarga 

perempuan yakni sebagai uang belanja, memenuhi kebutuhan pesta dan 

sebagai bentuk saling menghargai yakni laki-laki memberikan uang panai’ 

kepada perempuan yang dinikahi dikarenakan perempuan adalah orang 

yang lemah yang butuh dinafkahi, demikian pula sebaliknya perempuan 

pun harus menghargai hasil kerja keras laki-laki dalam mengupayakan 

uang panai’ yang akan diberikannya kepada keluarga perempuan.”138 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa makna 

pemberian uang panai’ dilakukan sebagai bentuk budaya sipakalabbiri (saling 

memuliakan) yakni laki-laki memuliakan perempuan dengan cara memberikan 

uang panai’ dikarenakan perempuan makhluk yang lemah, sedangkan laki-laki 
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Dg. Sannging, Tokoh Adat, wawancara, Desa Datara,  26 Juli 2020. 
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memberikan uang panai’ kepada perempuan karena dia yang akan 

bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kalau selesai menikah.  

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Tega (68 Tahun) 

salah satu tokoh agama mengatakan bahwa: 

“Secara umum pihak perempuan meminta uang panai’ yang tinggi. Akan 

tetapi, apabila kondisi ekonomi laki-laki tidak memungkinkan untuk 

memenuhi permintaan uang panai’ dari keluarga perempuan. Maka 

orangtua perempuan akan mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki 

yang melamar sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dilakukan untuk 

menghargai niat baik laki-laki yang melamar anaknya dan laki-laki pun 

menghargai orangtua perempuan dikarenakan tidak mempersulit dalam 

memenuhi permintaan uang panai’ yang diminta kepada orangtuanya”.
139

  

   

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pemberian uang panai’ merupakan wujud saling menghargai antar sesama yakni 

laki-laki menghargai perempuan sebagai makhluk yang lemah dengan membantu 

mengurangi beban biaya yang dibutuhkan oleh keluarganya, demikian pula 

perempuan membantu laki-laki dengan tidak terlalu mempersulit permintaan uang 

panai’ diluar kesanggupan ekonominya. 

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid 

(58 Tahun)  salah satu tokoh agama mengatakan bahwa: 

“Pada saat laki-laki mendatangi rumah orangtua perempuan dan melihat 

kondisi rumahnya yang tidak sesuai harapan, maka biasanya pihak utusan 

laki-laki merasa iba (prihatim) dengan keadaannya. Akan tetapi walaupun 

demikian ustadz/ imam yang diutus tersebut biasanya memberikan pesan 

berupa nasehat bahwasanya walaupun keadaan ekonominya belum sesuai 

dengan harapan yang penting tetap saling menghargai, dikarenakan dalam 

pernikahan bukan tentang kaya atau tidaknya seseorang, tetapi bagaimana 

kelak suatu saat nanti apabila sudah selesai menikah bisa tetap bersama 

dan saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing.”140 
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Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Tega (68 

Tahun)  salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa: 

“Dalam pernikahan terutama yang ada kaitannya dengan uang panai’, 

pasti ada yang ingin banyak dan adapula yang ingin sedikit saja. Untuk itu 

sikap saling menghargai mengenai kurang ataupun banyaknya uang panai’ 

yang diberikan kepada orangtua perempuan perlu dijunjung tinggi, 

dikarenakan tidak semua orang mempunyai harta atau kekayaan yang 

sama dan nasib setiap manusia berbeda-beda.141
  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa saling 

menghargai dalam pemberian uang panai’ bertujuan supaya calon mempelai 

maupun kedua orangtuanya tidak saling merendahkan harkat dan martabat 

antarsesama manusia. 

3. Siri’ na pacce (perasaan malu dan rasa simpati) 

Budaya siri’ merupakan perasaan malu seseorang baik dari tingkah laku 

(perbuatan) maupun ucapan dalam kehidupannya apabila tidak bisa memenuhi 

sesuatu yang telah disepakati, sedangkan pacce merupakan perasaan simpati 

seseorang kepada orang lain. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Dg. Sannging (tokoh 

adat) mengatakan bahwa: 

“Biasanya pada saat pemberian uang panai’ dilakukan dan diputuskan 

jumlah uang yang akan diberikan kepada keluarga perempuan, maka 

keluarga laki-laki akan mengusahakan semaksimal mungkin jumlah uang 

yang akan diberikan dikarenakan muncul perasaan siri’ (perasaan malu) 

apabila tidak bisa menutupi jumlah uang yang telah disepakati”.142
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa uang panai’ 

memiliki makna budaya siri’ (harga diri) yang bertujuan memotivasi laki-laki 

dalam melunasi biaya yang telah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai. 

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Hamid 

(Tokoh Agama) mengatakan bahwa: 

“Pemberian uang panai’ dilakukan karena biasanya ada rasa simpati dari 

keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dan demikian sebaliknya, 

sehingga biasanya keluarga laki-laki rela menambah uang yang akan 

diberikan kepada perempuan dan demikian pula sebaliknya dengan 

keluarga perempuan rela mengurangi jumlah uang panai’ yang akan 

diberikan kepadanya dikarenakan muncul rasa pacce (perasaan simpati).143 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pemberian uang panai’ dilakukan sebagai bentuk rasa simpati laki-laki kepada 

perempuan dan wujud saling mengasihi antar kedua calon mempelai. Hal ini 

sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk mempunyai rasa simpati 

terhadap sesama dalam artian saling membantu apabila ada orang yang memiliki 

kekurangan dan membutuhkan bantuan. 

3. Meluruskan Pemahaman Masyarakat terhadap Uang Panai’ yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam 

 

Pemberian dan pelurusan pemahaman kepada masyarakat terhadap praktik 

pemberian uang panai’ dimaksudkan supaya masyarakat di Desa Datara tidak 

salah dalam memahami makna yang terkandung dalam praktek pemberian uang 

panai’ yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah keislaman. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Manragga 

salah satu tokoh agama di Desa Datara, mengatakan bahwa: 

“Saya nikahkan putriku bukan berarti karena ingin menjual dan 

mendapatkan uang panai’ yang banyak. Akan tetapi saya meminta uang 
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panai’ dengan tujuan untuk saling membantu mengurangi beban biaya 

pesta pernikahan dengan tidak memaksakan beban biaya yang harus 

ditanggung oleh laki-laki yakni disesuaikan dengan kemampuannya”.144 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

pemberian uang panai’ kepada perempuan dilakukan dengan tujuan untuk saling 

membantu dan mengurangi beban biaya pada saat melakukan pesta pernikahan 

sesuai dengan kemampuan dari keluarga laki-laki. 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Malaluddin (tokoh 

agama/ bilal), mengatakan bahwa: 

Tujuan pemberian nasehat ini supaya calon mempelai ataupun kedua 

orangtunya tidak salah dalam memahami maksud pemberian uang panai’ 

sebagaimana yang seharusnya diajarkan dalam Islam yakni selama uang 

panai’ yang diberikan kepada perempuan tidak membebani dan membawa 

mamfaat dalam pernikahan, maka pemberian uang panai’ tersebut boleh 

dilakukan sebaliknya apabila uang panai’ yang akan diberikan kepada 

perempuan memberatkan dan membebani laki hingga mengutang atau 

membatalkan pernikahannya, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan.”
145

 

 

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad ibn Hanbal dari Ibn Mas‟ud ra.  

“…fa ma ra’a al-muslimun khasanan fa huwa ‘inda Allah khasanun, wa 

ma ra’aw sayyi’an fa huwa ‘inda Allah sayyi’un:  

 

Artinya:  

Sesuatu yang baik menurut orang-orang Islam, maka adalah baik menurut 

Allah; dan sesuatu yang jelek menurut orang-orang Islam, maka adalah 

jelek menurut Allah”.
146

  

 

Berdasarkan hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa tradisi atau 

kebiasaan yang baik dan dilakukan oleh kaum muslim, maka boleh dilakukan. 

                                                           
144

Manragga, (56 tahun),  Tokoh Agama, Wawancara, Desa Datara, 2 Juli 2021. 

   
145

H. Malaluddin (Tokoh Agama/ Bilal) Wawancara, Desa Datara, 5 September 2021. 
146

Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, T.Th.). 212-213. 
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Sedangkan kebiasaan buruk dan tidak dianjurkan dalam ajaran Islam, maka tidak 

boleh diakukan, karena hal itu tidak diridhoi oleh Allah swt. 

e. Media dakwah (wasilah) 

Media dakwah (wasilah) ialah alat atau saluran yang digunakan oleh dai 

untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam simbol pesan atau materi 

dakwah kepada madu.147 Adapun media dakwah yang dimaksud dalam penelitian 

ini, yakni: uang panai’. 

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh H. 

Hamid (Tokoh Agama) mengatakan bahwa: 

“Yang dijelaskan pada saat prosesi pelamaran ialah uang panai’ 

disesuaikan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu uang panai’ merupakan 

media dalam menyampaikan pesan dakwah, karena melalui uang panai’ 

tersebut dakwah disampaikan kepada calon mempelai dan keluarganya 

yang hadir diacara lamaran ataupun nasehat pernikahan.148 

 

Berdasarkan wawancara di atas, dipahami bahwa uang panai’ merupakan 

media yang digunakan oleh dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya. 

Hasil wawancara yang ada kaitannya dengan di atas dilakukan dengan H. 

Lahamuddin (Imam Dusun Batu-batua), mengatakan bahwa: 

“Uang panai’ bisa dikatakan sebagai media atau saluran yang digunakan 

oleh dai dalam menyampaikan pesan dakwah, karena melalui uang panai’ 

itu dijelaskan pentingnya tolong-menolong, saling menghargai dan 

silaturrahmi sebagaimana yang terkandung dalam uang panai’ itu 

sendiri”.149  

 

                                                           
147

Asep Muhyddin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah (Bandung: 

CV. Pustaka Setia, 2002), h. 27. 
148

H. Hamid, Tokoh Agama, wawancara, Desa Datara, 23 Agustus 2021. 
149

H. Lahamuddin (48 tahun), Imam Dusun Batua-batua, wawancara, Desa Datara, 5 

September 2020. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa media yang 

digunakan dai dalam berdakwah yakni uang panai’, dikarenakan uang panai’ 

memiliki makna pesan dakwah seperti tolong-menolong dalam kebaikan. 

f. Efek dan Umpan Balik 

Efek diartikan sebagai pengaruh yang didapatkan oleh komunikan setelah 

mendengarkan pesan dari komunikator (pemberi pesan), sedangkan umpang balik 

diartikan sebagai tanggapan balik yang dikeluarkan atau disampaikan komunikan 

kepada komunikator atas pesan yang telah disampaikan kepadanya.150 Jadi  efek 

dan umpan balik bisa dipahami sebagai respon balik madu setelah mendengarkan 

pesan dakwah atau bisa dikatakan sebagai tujuan yang diharapkan dai kepada 

madu setelah mendengarkan pesan atau materi dakwah.  

Hal ini sesuai hasil wawancara menurut Rostiah (salah satu madu/ 

mempelai yang sudah menikah), mengatakan bahwa: 

“Salah satu efek atau pengaruh yang ditimbulkan setelah saya 

mendengarkan ceramah ialah saya perlahan mulai memahami dan 

mengaplikasikan makna uang panai’ sesuai dengan nilai-nilai Islam, 

dalam artian saya menghargai hasil kerja keras dan perjuangan laki-laki 

dalam memenuhi uang panai’ yang diminta kepadanya. Demikian pula 

sebaliknya laki-laki juga menghargai permintaan uang panai’ dari 

keluarga perempuan, sepanjang hal tersebut tidak memberatkan bagi 

orangtuanya.”151 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa efek atau 

respon balik madu setelah mendengarkan ceramah dari dai ialah madu mulai 

mangimplementasikan makna uang panai’ sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti 

                                                           
150

Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya (Yogyakarta: PT. LKIS 

Printing Cemerlang, 2009), h. 25-31. 
151

Rostiah  (36 tahun), Kepala PAUD, wawancara, Desa Datara, 7 September 2020. 
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saling menghargai antara laki-laki dan perempuan secara bertahap dalam 

kehidupannya setelah menikah. 

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu 

madu yakni Sunarti (mempelai yang sudah menikah), mengatakan bahwa: 

“Setelah mendengarkan nasehat atau ceramah dari ustadz atau para imam 

dusun/ desa saya lebih mengetahui mengenai konsekuensi yang bisa 

ditimbulkan uang panai‟ terhadap pernikahan, seperti uang panai‟ yang 

dipaksakan diluar batas kemampuan ekonomi laki-laki dapat menyebabkan 

terjadinya kasus menjual sawah/ emas dan kasus silariang (kawin lari), 

namun disatu sisi saya juga memahami bahwa uang panai’ juga memiliki 

sisi yang baik dalam pernikahan seperti membantu mengurangi beban 

biaya yang dibutuhkan perempuan dalam pesta pernikahan dan tolong-

menolong dalam membantu memenuhi uang panai’ yang harus 

dipersiapkan oleh laki-laki”.
152

  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebagian 

madu merespon uang panai’ dengan memahami konsekuensi yang bisa 

ditimbulkan terhadap pernikahan seperti nilai keburukan dan kebaikan yang ada 

dalam uang panai’ tersebut, sehingga secara bertahap madu mengaplikasikan 

makna uang panai’ yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari segala 

sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. 

 Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu 

madu yakni Jumriani (mempelai yang sudah menikah), mengatakan bahwa: 

 “Setelah saya mendengarkan nasehat yang disampaikan oleh para imam 

dusun/ desa maupun ustadz/ tokoh agama yang paham dan bisa 

menjelaskan makna uang panai’. Saya juga jadi bisa menjelaskan 

bahwasanya uang panai’ ternyata makna yang baik seperti nilai 

penghargaan terhadap perempuan, mengajarkan tanggungjawab bagi laki-

laki, serta nilai yang tidak baik seperti menyebabkan orang mengutang dan 

menjual tanah gara-gara adanya permintaan uang panai’.”
153

 

 

                                                           
152

Sunarti  (24 tahun), Mahasiswi/ Pelajar, wawancara, Desa Datara, 9 November 2020. 
153

Jumriani  (38 tahun), Petani, wawancara, Desa Datara, 9 November 2020. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa madu 

memahami uang panai’ sebagai nilai penghargaan terhadap perempuan, 

mengajarkan tanggungjawab bagi laki-laki, serta nilai yang tidak baik seperti 

menyebabkan orang mengutang dan menjual tanah gara-gara adanya permintaan 

uang panai’. Hal itu mereka pahami setelah banyak mendengarkan nasehat/ 

ceramah dari uastadz maupun para imam dusun/ desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pemahaman masyarakat terhadap Uang Panai’ di Desa Datara,  Kecamatan 

Bontoramba, Kabupaten  Jeneponto, yakni: sesuatu yang diutamakan dalam 

perrnikahan, uang belanja dalam pesta pernikahan, penghargaan terhadap 

perempuan, ajang gengsi dalam memperlihatkan status sosial dan ekonomi, bukti 

kesungguhan laki-laki, simbol kerja keras laki-laki. dalam mencari nafkah dan 

sebagai bentuk tolong-menolong terhadap sesama. 

2. Implikasi uang panai’ terhadap pernikahan di Desa Datara,  Kecamatan 

Bontoramba, Kabupaten  Jeneponto terbagi 2 yakni:  

a. Implikasi negatif uang panai’ terhadap pernikahan, seperti: kawin lari 

(silariang), batalnya pernikahan, mengutang dan menggadaikan tanah/ emas 

dan simbol penolakan kepada laki-laki.  

b. Implikasi positif uang panai’ terhadap pernikahan, seperti: motivasi dan 

semangat kerja bagi kaum laki-laki, mengajarkan tanggung jawab, simbol 

penghargaan dalam meminang perempuan, mempersulit perceraian dan bukti 

kesungguhan dalam melamar perempuan.  

 



165 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-quranul Karim, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

 

Abu Daud Sulaiman bin Asy‟asy Al-Azdi Assijistany, Sunan Abu Daud, Kitab Nikah, 

Bab Fii Mantazawwaja Walam Yusammi Hatta Mata. 
 

Ali, Abdul Halim Mahmud, 1992. Dakwah Fardiyah”Metode Membentuk Pribadi 

Muslim, Jakarta: Gema Insani. 

 

Amin, Mulyati, 2014. Diktak Pengantar Ilmu Dakwah, Makassar: Alauddin 

University Press.  

 

Ali, Sayuthi. 2002. Metode Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek). Cet. I; 

Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada. 

 

Amin, Samsul Munir, 2009. Ilmu Dakwah, Jakarta: Amzah. 

 

Amin, Syamsul Munir, 2015.  Bimbingan dan Konseling Islam, Jakarta: Amzah. 
  

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: 

PT Pineka Cipta. 

Al-Faruqi, Isma‟il R., The Hijrah The Necessity of Its Iqamat or Vergegenwarting, 

diterjemehkan oleh Badril Saleh, 1991. dengan judul „Hakikat Hijrah: 

Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru‟, Cetakan Kedua, 

Bandung: Mizan. 

Arnold, Thomas W., The Preaching of Islam, diterjemahkan oleh A. Nawawi Rambe,  

1981. dengan judul „Sejarah Dakwah Islam’, Cetakan Kedua, Jakarta: 

Widjaya. 

Ahmad, Amrullah (ed.). 1983, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: 

Prima Duta. 

Arifin, M., 1993.  Psikologi  Dakwah,  Jakarta:  Bumi  Aksara.   

Ahmad, Amrullah (ed.), 1983. Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: 

Prima Duta. 



166 
 

 
 

Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, 2002. Metode Pengembangan Dakwah, 

Bandung: CV. Pustaka Setia. 

 
Bahreizy, Hussein, 2001. Hadits Shohih Bukhari: Himpunan Hadits Pilihan, Surabaya: Al-

Ikhlas. 

Bennet, Milton J., “Mengatasi Kaidah Emas: Simpati dan Empati”, dalam Dedy 

Mulyana & Jalaluddin Rakhmat (ed.), 2005. Komunikasi Antarbudaya: 

Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya, Cetakan 

Kesembilan, Bandung: Rosdakarya.  

Buyung Sihombing, Ali, 2004. “Dakwah Kultural” dalam Majalah Miqot, vol. xxvii, 

Nomor 1, Januari. 

 

Center, Syathibi. 2003. Strategi & Kiat Dakwah Fardiyah, Jakarta: Al-I‟tishom 

Cahaya Umat. 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai. Pustaka. 

 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2006. Adat dan 

Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Makassar: Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata. 

 

Endarsawara Suwardi, 2006. Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi dan 

Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.  

 

Fadhlullah, Muhammad Husain, Uslub ad-Da’wah fi al-Qur’an, diterjemahkan oleh 

Tarmana Ahmad Qosim, 1997. dengan judul „Metodologi Dakwah dalam Al-

Qur’an‟, (Jakarta: Pt. Lantera Basritama. 

Fatihuddin, 2010. Dahsyatnya Silaturrahmi, JogJakarta: Delta Prima Press.  

 

Huntington, Samuel P., 1996. The Clash of Civilizations and The Remaking World 
Order. 

 
Hasyim, Umar, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar 

Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama: Sejarah Toleransi dan 

Intoleransi Agama dan Kepercayaan Sejak Jaman Yunani, Surabaya: Bina 

Ilmu, t.th. 

Hamka, 1990. Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas. 



167 
 

 
 

Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Ismail, Ilyas dan Prio Hotman, 2013. Filsafat Dakwah (Rekayasa Membangun 

Agama Islam dan Peradaban Islam, Cet. II, Jakarta: Kencana Pranadamedia 

Group. 

 

Jabrohim, 2005. Membumikan Dakwah Kultural Muhammadiyah, Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah. 

 

Jasad, Usman, 2019. Dakwah Persuasif dan Dialogis, Ponorogo: Wade Group. 

 

Jasad, Usman, 2011. Dakwah dan Komunikasi Transformatif (Mencari Titik Temu 

Dakwah dan Realitas Sosial Ummat), Makassar: Alauddin University Press. 

 

Kementerian Agama RI. 2013. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Cet. I.  Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri. 

 

Koentjaraningrat. 1990. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. 

Gramedia. 

 
Liliweri, Alo, , 2009. Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya, Yogyakarta: PT. 

LKIS Printing Cemerlang. 

Machfoeld, A., 1975. Filsafat Da’wah: Ilmu Da’wah dan Penerapannya, Jakarta: 

Bulan Bintang. 

Mulkhan, Abdul Munir, 1996. Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episod Kehidupan M 

Natsir dan Azhar  Basyir,  Yogyakarta:  Sipress. 

Mudzhar, M. Atho Mudzhar, 2003. Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik 
Sosial Bernuansa Agama, dalam ‟Konflik Etno Reloigius Indonesia 
Kontemporer‟ oleh Moh. Soleh Isre (ed.), Jakarta: Badan Litbang Agama dan 
Diklat Keagamaan Depag RI. 

 
Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju‟fi, 2009. Shahih Al-Bukhori, Beirut: Dar Al-Fikr. 

 

Maramis, W.F. & Yuwana T.A. 1990.  Dinamika Perkawinan Masa Kini. Malang: 

Diana. 

 

Mattulada. 2009. Siri’ & Pesse’. Cet. III. Makassar: Pustaka Refleksi. 

 
M. Quraish Shihab, 2002. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Cet. I; 

Jakarta: Lentera Hati. 

 



168 
 

 
 

Munir Amiin, Samsul, 2008. Rekonstruksi Pemikiran dan Dakwah Islam, Jakarta: 

Amzah. 

 

Mohamad Laica Marzuki. 1995. Siri’: Bagian dari Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-

Makassar. Bandung: Universitas Padjajaran. 

 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2004. Dakwah Kultural Muhammadiyah, 

Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 

 

Pimay, Awaluddin 2005. Paradigma Dakwah Humanis Strategi dan Metode Dakwah 

Prof. Saifuddin Zuhri, Semarang: RaSAIL. 

 

Pratiknya, Ahmad Watik (ed.), 1988. Islam dan Dakwah: Pergumulan antara Nilai 

dan Realitas, Yogyakarta: Majlis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

Rahim, Rahman. 2001. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Yogyakarta: Ombak. 

 

Said, Natzir. 2005. Silariang Siri’ Orang Makassar. Cet. II. Makassar: Pustaka 

Refleksi. 

 

Suharto dan Tata Iryanto, 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 1; Surabaya: 

PT. Indah Surabaya. 

 

Sulthon, Muhammad, 2003. Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi 

dan Aksiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Schuon, Frithjof, The Trancendent Unity of Religion, diterjemahkan oleh Safroedin 

Bahar, 1987. dengan judul „Mencari Titik Temu Agama-Agama’, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus. 

Samovar, Larry A. dkk., 1985. Understanding Intercultural Communication, 

(Belmont-California: Wadsworth Publishing Company. 

Shihab, M. Quraish, 1997. Membumikan Al-Qur’an: Peran dan Fungsi Al-Qur’an 

dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan.  

Sugiyono. 2009. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. CV. Alfabeta. 

 

Tang Muhammad. 1997. Sistem Budaya Indonesia, Kebudayaan Bugis: Menegakkan 

Siri’.  Cet. I; Jakarta: PT. Pamator.  

Taher, Tarmizi Taher, 1998. Menuju Ummatan Wasathan: Kerukunan Beragama di 
Indonesia, Jakarta: PPIM. 



169 
 

 
 

 

Usman Husain dan Purnomo Setiadi  Akbar. 1997.  Metode Penelitian Sosial. Cet. 

IV; Jakarta: PT.  Bumi Aksara. 

 

Mahmuddin, 2011. Manajemen Dakwah Dasar Proses, Model, Pelatihan dan 

Penerapannya, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press. 

 

Masyhur, Mustafa. 2001. 7 Tahapan Dakwah Fardiyah, Jakarta: Alti-Syom Cahaya 

Ummat. 

 

Moloeng, Leksi J, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya Offset. 

 

M. Munir dan Wahyu Ilahi, 2009. Manajemen Dakwah, Ed. I, Cet. II; Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group. 

 

Suharto dan Tata Irianto, 2011. Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, Edisi Baru, 

Surabaya: Indah Surabaya. 

 

Nata, Abudin, 2000.  Al-Qur’an dan Hadits, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 

 

Nasution S. 1996.  Metode Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsinto.  

 

Pelras, Christian. 2006. The Bugis. Blackwell Publishers, 1996. terj.  Rahman Abu, 

Abdul, Dkk. Manusia Bugis. Jakarta: Nalar-EFEO. Pusat Bahasa. 

 

W. S Winkel, 1996. Psikologi Pengajaran, Jakarta: Rosdakarya. 

 

Zainuddin Tika dan M Ridwan Syam. 2007. Silariang dan Kisah-Kisah Siri’. Cet. II. 

Makassar: Pustaka refleksi. 

 

B. Sumber Jurnal  

 

Abdul Rahman, Analisis Penerimaan Khalayak terhadap Tradisi Uang Panai’ dalam 

Film Uang Panai’ 2016, Jurnal_TSK.26 Rah a.pdf. 

 

Afif Rifai. “Pendekatan Kutural dalam Dakwah Walisongo” (Jurnal Al-Jamiah, No. 

54, Thn. 1994). 

 

Abdi Fauji Hadiono, Komunikasi Antar Budaya (Kajian Tentang Komunikasi Antar 

Budaya Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi), Jurnal 

Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum  Islam 

Vol.VIII, No 1: 136-159. September  2016. ISSN: 1978-4767. 



170 
 

 
 

 

Aeni Mahmudah, Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan 

Aplikasi (Jurnal Diya al-Afkar Vol. 4 No. 01 Juni 2016). 

 

Azhar, Komunikasi Antarpribadi: Suatu Kajian dalam Perspektif Komunikasi Islam, 

Jurnal Al-Hikmah, Vol. IX, No. 14 Jan s/d Juni 2017. 

 

Hajrayansa, Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam perspektif Budaya 

Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan, Jurnal 

PENA|Volume 3|Nomor 2|ISSN 2355-3766|. 

 

Jamal, Jurnal antara cinta dan gengsi, http:/dx.doi.org/10.18202/jamal 2015.08.6018 

(Di akses14 oktober 2016). 

 

Mahmuddin, Strategi Komunikasi dan Dakwah dalam Mengurangi Uang Panai dari 

Pernikahan di Bulukumba Jurnal Komunikasi: Jurnal Komunikasi Malaysia 

Jilid 35 (3) 2019: 92-107 E-ISSN: 2289-1528 

https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3503-06. 

 

Nur‟azima Azis, “Pergeseran Makna Budaya Uang Panai’ Suku Bugis (Studi 

Masyarakat Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten 

Pinrang, Sulawesi Selatan) 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/

12219. 

 

Sri Rahayu-Yudi, “Uang Nai’ antara Cinta dan Gengsi”. Jurnal Akuntansi 

Multiparadigma. Vol. 6 No. 2, 2015. 

 

Syahraeni, Pendekatan Dakwah Kultural dalam Masyarakat Plural, Jurnal Adabiyah 

(Online Progresif) 2014. 

 

Widyawati, Makna Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di 

Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi 

Riau, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018. 

 

 
 

https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3503-06
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/viewFile/12678/12219


1 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA: 

a. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap uang panai’ di Desa Datara 

 

1. Apa yang anda pahami tentang uang panai’  ? 

2. Mengapa harus ada uang panai’ sebelum pesta pernikahan dimulai ? 

3. Kenapa uang panai’ biasanya lebih utama dibahas dibandingkan dengan yang lain ? 

4. Mengapa uang panai’ dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan ? 

5. Apa tujuan uang panai’  dalam pernikahan ? 

6. Yang mana lebih penting antara uang panai’ dengan mahar  ? 

b. Bagaimana implikasi uang panai’ terhadap pernikahan di Desa Datara 

1. Apa konsekuensi yang bisa ditimbulkan kalau uang panai’ terlalu tinggi  ? 

2. Apa konsekuensi yang bisa ditimbulkan kalau uang panai’ terlalu rendah  ? 

3. Bagaimana perasaan anda kalau uang panai’ yang diberikan tersebut tinggi ? 

4. Bagaimana perasaan anda  kalau uang panai’ yang diberikan tersebut rendah ? 

5. Sejauh manakah pengaruh uang panai’ terhadap status sosial dalam masyarakat ? 

Misalnya: 

a. Keluarga Kaya 

b. Pendidikan tinggi  

c. Sudah mempunyai pekerjaan dan lain-lain. 

6. Apa pengaruh uang panai’ terhadap status sosial dalam masyarakat ? 

Misalnya: 

a.   Keluarga miskin 

b.   Pendidikan rendah 

c.   Belum mempunyai pekerjaan dan lain-lain. 

c. Bagaimana implementasi dakwah kultural dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terhadap uang panai’ sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

 

1. Bagaimana bentuk implementasi atau penerapan dakwah kultural dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terhadap uang panai’ di Desa Datara ? 
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2. Materi dakwah apa saja yang disampaikan oleh dai/ tokoh agama dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terhadap uang panai’ di Desa Datara ? 

3. Srategi dakwah apa saja kah yang diterapkan oleh dai/ tokoh agama dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap uang panai’ ? 

4. Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat agar uang panai’ tidak bertentangan 

dengan kaidah-kaidah keislaman ? 

5. Bagaimana cara mengubah pemahaman masyarakat terhadap uang panai’ yang tidak 

sesuai dengan nilai-nilai Islam ? 

6. Bagaimana cara memberikan pemahaman agar tradisi uang panai’ bisa berjalan sesuai 

dengan nilai-nilai Islam ? 

7. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna uang 

panai’ yang sesuai dengan nilai-nilai Islam ?  

8. Bagaimana cara memberikan solusi agar uang panai’ tidak menjadi masalah dalam 

menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam  ? 

9. Bagaimana cara supaya masyarakat tidak salah dalam memaknai uang panai’ sesuai 

dengan nilai-nilai Islam tanpa mengubah bentuk kegiatan budayanya ? 

10. Bagaiman cara menjelaskan supaya tradisi uang panai’ tetap ada, akan tetapi makna 

yang terkandung di dalamnya juga tetap sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman ?  
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Wawancara peneliti dengan tokoh agama 
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Wawancara kepada calon mempelai mengenai praktek pemberian uang panai’ di Desa Datara 

 

 

Wawancara dengan salah satu orang tua calon mempelai tentang makna tradisi uang panai’ 
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Suasana pengumpulan uang panai dari masyarakat dan keluarga dekat sebagai bentuk silaturrahmi dan 

saling membantu 

 

 

Penjelasan salah satu tokoh agama mengenai uang panai’ sebelum pesta pernikahan  
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Suasana penyampaian pesan dakwah antara tokoh agama/ dai kepada keluarga perempuan dan laki-laki 

mengenai uang panai’ 
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Wawancara sekaligus penandatanganan wawancara oleh peneliti kepada salah seorang tokoh agama  
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Wawancara antara peneliti dan tokoh agama 

 

Proses penyampaian pesan dakwah pada keluarga dan calon mempelai 
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Prosesi pemberian pemahaman mengenai uang panai’ antara keluarga perempuan dan laki-laki 

 

Posesi perhitungan jumlah uang panai’ yang berikan keluarga laki-laki kepada perempuan 
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Prosesi pemberian pemahaman tentang  uang panai’ yang dijadikan sebagai wujud tolong-menolong 

dalam menjalankan pernikahan di masyarakat Desa Datara 

 

 

Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengenai pemahamannya terhadap uang panai’ dan 

implikasi yang bisa ditimbulkan dalam pernikahan  
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Poto wawancara dengan salah satu calon mempelai pria tentang uang panai’ 
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