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BAB I 

PEMAKNAAN HUKUM NASIONAL HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

ADAT 

A. Pengertian Hukum Nasional 

 

Negara Indonesia merupakan negara hukum  yang terdapat 

di dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang Dasar 1945 bahwa 

negara Indonesia adalah negara hukum. sebagai negara hukum 

tentunya tujuan utamanya adalah bagaimana memperjuangkan 

atau melindungi hak asasi manusia.  sebagaimana halnya dalam 

negara hukum maka setidaknya ada tiga hal yang harus 

terpenuhi yaitu  tujuan hukum keadilan hukum dan kepastian 

hukum.  

Sejak diproklamasikan  kemerdekaan Indonesia,  sejak itu 

pula tonggak  awal penetapan  hukum di Indonesia.  meskipun 

adopsi dari hukum yang diwariskan oleh kolonial Belanda 

maupun dari penjajahan Jepang itu masih menjadi Pedoman 

hukum di awal kemerdekaan.  namun hal tersebut dilakukan 

untuk menjaga kekosongan hukum di Indonesia.  sehingga baik 

sistem hukum maupun sistem peradilan masih bercorak pada 

sistem yang ditinggalkan oleh Belanda dan Jepang. 

Pasca terbentuknya undang-undang dasar 1945 merupakan 

pondasi hukum dan sebagai hukum tertinggi dalam sistem 

hukum Indonesia menegaskan bahwa wa Indonesia telah 
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membentuk suatu hukum dan mengidentikkan kemandirian 

hukum sebagai negara yang merdeka. kendatipun sampai pada 

hari ini telah diamandemen sebanyak 4 kali, Hal ini ini dilakukan 

untuk lebih menjamin hak-hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

Hukum nasional sering disebutkan karena di Indonesia 

terdapat 3 hukum yang saling beriringan dan hidup di tengah-

tengah masyarakat yaitu  Hukum Islam hukum adat dan hukum 

nasional itu sendiri.  dengan demikian istilah hukum nasional 

sering disebutkan agar menjadi pembeda dari ketiga hukum 

tersebut.  secara rincinya hukum nasional diidentikkan sebagai 

seluruh hukum yang berlaku secara nasional  semisal Tap MPR, 

undang-undang, Perpu atau Peraturan Presiden 

(pemerintah).  Sedangkan  hukum nasional yang di daerah 

masing-masing yang biasa disebut sebagai Peraturan daerah. 

Sehingga penyebutan hukum nasional tidak lain adalah semua 

regulasi yang di legitimasi melalui proses legislasi  baik yang 

berlaku secara nasional maupun yang berwujud  peraturan 

daerah. 

Tujuan dari hukum nasional ini adalah sebagai payung untuk 

menyatukan persepsi seluruh masyarakat Indonesia dan 

menjadi suatu patron bagi pemerintah Indonesia dalam 

mensejahterakan rakyatnya.  selain hal tersebut juga dijadikan 

sebagai alas dasar pemikiran dalam mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang sama kedudukannya di depan hukum.  sehingga 

masyarakat Indonesia menyadari dan tunduk kepada hukum 
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agar selain tercipta kesejahteraan juga jauh dari diskriminasi dan 

ketidakadilan. 

B. Pengertian Hukum Islam 

  Hukum Islam terdiri dari 2 kata yaitu hukum dan 

Islam,  jika hukum diartikan sebagai aturan dan Islam  adalah 

agama atau keyakinan maka dapat disimpulkan bahwa hukum 

Islam adalah aturan yang terdapat di dalam agama atau 

keyakinan Islam.  Di lain sisi hukum Islam sering juga 

diartikanIslamic law sebagaimana pendapat-pendapat orang 

barat menyebut hukum Islam jam dalam istilah 

tersebut.  Sedangkan dalam literatur Arab terdapat dua asal 

muasal dari istilah hukum Islam ini, yaitu syariah dan 

fiqih.  namun beberapa pendapat yang yang menyebutkan 

bahwa hukum Islam jam adalah syariah dan 

fiqih, kecenderungan pendapat ini lebih  ada kepada ada 

pemikiran bahwa penyebutan hukum Islam tidak lain adalah 

syariah dan fiqih. 

 

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari 

ajaran agama Islam yaitu secara primer bersumber dari Alquran 

dan Sunnah atau hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 

sedangkan dalam bentuk sekunder melalui proses-proses ijtihad 

seperti  ijma' qiyas Zad dzariah,  Maslahah Mursalah,  zarru Man 

qablana. Sehingga dalam memahami pengertian hukum Islam 
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tersebut tidak boleh terlepas dari pemahaman dari seluruh 

sumber ajaran agama Islam. 

 

Hukum Islam tidak terlepas dari keseharian masyarakat 

muslim yang ada di Indonesia.    semua aktivitas yang dia 

lakukan adalah merupakan wujud dalam mengimplementasikan 

an-najah Ran agama atau hukum Islam itu sendiri. seperti dalam 

hal beribadah maka seseorang yang secara otomatis telah 

menjalankan  hukum Islam. Juga dalam aspek muamalah dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari juga secara otomatis setelah 

menjalankan hukum Islam.  sehingga setiap yang dilakukan oleh 

masyarakat yang yang meyakini agama Islam serta mengetahui 

dasar-dasar hukum dalam setiap ibadah maupun muamalah 

adalah orang-orang yang sedang menegakkan atau menjalankan 

hukum Islam.  hal ini menegaskan bahwa hukum Islam 

terinternalisasi pada ada perilaku dan aktivitas masyarakatnya 

tanpa harus merubah sistem hukum secara nasional untuk 

memberlakukan hukum Islam. 

 

Hukum Islam yang telah terinternalisasi dalam setiap 

aktivitas masyarakat seharusnya mencerminkan 

perilaku  hukum atau ajaran agama.  dalam hal ini juga dapat 

disimpulkan bahwa cerminan perilaku seseorang dalam 

beribadah maupun dalam bermuamalah adalah cerminan dari 

pengetahuan atau keilmuannya terhadap hukum Islam.  
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C. Pengertian Hukum Adat 

Hukum adat berasal dari 2 kata yaitu hukum dan adat 

hukum sederhananya diartikan sebagai aturan dan adat adalah 

suatu kebiasaan.  kata adat merupakan adopsi dari kata bahasa 

Arab Al ‘adah  yang kemudian diterjemahkan sebagai kebiasaan 

atau hal yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh 

masyarakat. 

Sehingga hukum adat dapat diartikan sebagai aturan 

kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. 

Adapun penciri hukum adat diantaranya pertama dilakukan 

berulang-ulang atau secara regenarasi, kedua;   penciri atau 

pembeda dari kelompok masyarakat lainnya;  adanya nya 

keharusan dalam pemberlakuan masyarakatnya yang mengikat 

secara kelompok tertentu.  

Hukum adat yang berlaku di Indonesia hampir mewarnai 

dan mencirikan dari setiap daerah masing-masing. 

sehingga  pemberlakuan hukum adat merupakan ekspresi dari 

lingkungan, regional, tempat di setiap daerah di Indonesia. 

bahkan pengaruhnya sampai kepada hukum nasional dan juga 

hukum Islam. Hal inilah yang menunjukkan suatu kemajemukan 

masyarakat Indonesia yang disatukan dalam suatu tatanan 

Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan persatuan dan 

kesatuan Republik Indonesia. 

Hukum adat merupakan hukum Yang mengikat secara 

emosional terhadap masyarakatnya. sehingga hukum adat 
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adalah hukum yang mencirikan dari setiap masyarakat yang ada 

di Indonesia. adapun tujuan hukum adat sebagai penciri atau au 

penjiwaan pemahaman adat yang telah dilakukan secara turun-

temurun untuk membentuk tingkah laku masyarakat adatnya. 
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BAB II 

PEMBERLAKUAN HUKUM DI INDONESIA 

A. Pemberlakuan Hukum Nasional Di Indonesia 

 

Pemberlakuan hukum nasional mengikuti Tata aturan 

atau hierarki perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 7 

ayat 1 itu undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-undang 

ini telah dilakukan revisi atau perubahan dengan undang-undang 

nomor 15 tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan.  Adapun hierarki dalam peraturan perundang-

undangan tersebut terdiri atas:1 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 

2.  ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR 

3. undang-undang atau  peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang 

4.  peraturan pemerintah 

5.  peraturan presiden 

6.  peraturan daerah provinsi 

7.  dan peraturan daerah kabupaten/kota 

 

 
1  
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Ketujuh hal diatas merupakan hukum yang berlaku 

secara nasional mulai dari hukum tertinggi sampai kepada ada 

hukum yang berada di tingkat daerah.  pemberlakuan hukum 

tersebut dalam peraturan  perundang-undangan  nomor 12 

Tahun 2011 yang diganti atau diubah kepada undang-undang 

nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan  agar tercipta aturan yang tidak saling 

tumpang tindih.  melainkan aturan-aturan tersebut menjadi 

suatu payung hukum dalam menciptakan suasana yang kondusif 

dan berkeadilan.  sehingga tidak ada tendensi kepentingan yang 

diakibatkan oleh golongan atau orang tertentu untuk mempo 

kanrak- porandakan  tujuan hukum di Indonesia.2 

Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

atau biasa juga disebut sebagai konstitusi merupakan   payung 

hukum tertinggi di negara Indonesia. Namun karena perlunya 

penjelasan dalam setiap bab dan pasalnya untuk 

mengimplementasikan terwujudnya konstitusi ini maka 

diperlukan lah beberapa aturan atau undang-undang sebagai 

turunan konkrit dalam konstitusi tersebut. konstitusi atau 

undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini 

masih bersifat umum sehingga perlu turunan regulasi yang lebih 

eksplisit atau lebih praktis dalam menjabarkannya. 

 

 
2 Achmad Irwan Hamzani, Fakultas Hukum, and Universitas Pancasakti, 

“MENGGAGAS INdONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN 

RAKYATNYA,” 2014. 



 
 

 

     13 
 

Undang-undang tidak dapat disahkan jika bertentangan 

dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 

1945. lahirnya sebuah undang-undang adalah wujud untuk 

mengimplementasikan dari pasal pasal undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga semua 

undang-undang atau regulasi yang terbit di di bawah konstitusi 

harus tunduk dan patuh pada undang-undang dasar negara 

Republik Indonesia tahun 1945 ini. 

Pemberlakuan hukum secara nasional terbagi ke 

beberapa bidang baik dalam bidang hukum perdata hukum 

pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, ataupun 

hukum-hukum lainnya Hal ini,  Agar tercipta konsentrasi 

pemberlakuan dan penegakannya serta perlindungannya.  dari 

seluruh bidang hukum hukum tersebut maka harus tunduk 

kepada hukum yang berlaku secara nasional.3 

Peperti halnya dalam pemberlakuan hukum pidana maka 

akan tunduk kepada aturan kitab undang-undang hukum pidana 

baik secara materiil maupun formil.  Sehingga ketika unsur-unsur 

dalam suatu tindak pidana terpenuhi tentunya akan dituntut 

sesuai dengan sanksi pidana yang tertera di dalam KUHP pidana. 

Membuktikan pemberlakuan hukum nasional dalam bidang 

 

 
3 Arskal Salim, “Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: 

Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation,” SAMARAH: Jurnal 

Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 529–51, 

https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11082. 
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pidana ini dapat dicontohkan  seseorang yang mencuri di wilayah 

Timur Indonesia sama saja hukumannya dengan seseorang yang 

mencuri di wilayah barat Indonesia ataupun Tengah Indonesia. 

Hal ini membuktikan bahwa Prinsip utama dalam membangun 

hukum nasional adalah untuk menyatukan kesamaan 

kedudukan di dalam perkara hukum atau biasa disebut bahwa 

setiap manusia sama kedudukannya di depan hukum. 

Begitu pula implementasi hokum nasional pada 

peraturan daerah baik skala provinsi maupun 

kabupaten/kota.  setiap Perda tidak boleh menyalahi hukum 

yang ada di atasnya melainkan Perda lahir sebagai implementasi 

hukum yang belum diatur secara khusus atau masih secara 

umum dari skala nasional sehingga lahirnya suatu Perda 

merupakan peraturan khusus untuk mengatur suatu daerah.  

Peraturan daerah sayogya nya menjadi di refleksi hukum 

untuk mencirikan dan dan prestasi terhadap    kebutuhan hukum 

yang berada di daerahnya.  peraturan daerah inilah diharapkan 

untuk menjamin secara khusus tujuan hukum, sehingga 

ketimpangan antar daerah ke daerah lainnya dapat 

di minimalisir dengan Perda. 

B. Pemberlakuan Hukum Adat Di Indonesia 

  Pemberlakuan hukum adat di Indonesia Terakomodir di 

dalam konstitusi tepatnya pada undang-undang dasar negara 

Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 2 yang mengatur 

bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
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masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur di dalam undang-undang.   dengan terbentuknya di 

dalam konstitusi tentu hukum adat memiliki payung hukum yang 

sangat kuat untuk diberlakukan di Indonesia terlebih lagi 

kemajemukan dan pluralitas masyarakat Indonesia yang masih 

mempertahankan tradisi atau kebiasaan kebiasaan yang 

diperoleh secara turun-menurun.4 

  Selain dari pasal 18b ayat 2 undang-undang Dasar 1945 

tersebut juga terdapat di dalam undang-undang Nomor 5 tahun 

1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria (UUPA). Di dalam 

pasal 3 UUPA  menyebutkan bahwa hukum tanah 

nasional   bersumber pada hukum adat. Hal inilah juga 

menegaskan Bagaimana hak hak ulayat atas tanah adat tetap 

dipertahankan karena hukum adat merupakan suatu norma atau 

peraturan yang hidup di dalam masyarakat untuk mengatur 

gerak-gerik masyarakat yang juga berkonsekuensi kepada 

sanksi. 

  Keberadaan hukum adat yang juga telah eksis di dalam 

peraturan perundang-undangan seperti halnya dalam undang-

undang agraria ini mengidentikkan bahwa keberadaan atau 

 

 
4 Jawahir Thontowi, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan 

Tantangannya Dalam Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 20, 

no. 1 (2013): 21–36. 
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eksistensi hukum adat di tatanan hukum Indonesia adalah salah 

satu aspek yang harus diperhatikan dalam pengkajian hukum. 

terlebih lagi bahwa di dalam pembuatan atau perancangan suatu 

aturan haruslah memperhatikan nilai-nilai atau aspek sosiologis 

dalam masyarakat. salah satu hal yang harus diperhatikan 

adalah hukum-hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat 

atau disebut sebagai living law.5 

Namun pada kenyataannya terkadang hukum adat 

Dianggap sebagai salah satu bentuk benteng penghalang ketika 

ingin melakukan suatu pembangunan. karena di sisi lain 

kepentingan untuk pembangunan infrastruktur atau 

pembangunan oleh pihak investor terkadang terganjal dengan 

izin adat meskipun dari administrasi secara kepemerintahan 

telah keluar, akan tetapi Dari aspek perizinan adatnya belum 

keluar karena termasuk tanah adat atau hak ulayat. dengan 

adanya kasus-kasus seperti ini menjadi tantangan tersendiri 

dalam penerapan hukum adat dan penerapan hukum nasional 

terhadap tanah hak ulayat. 

Sedangkan adat yang lebih kepada tradisi yang dilakukan 

secara berulang-ulang sebagai identitas pada suatu masyarakat 

Kat ada yang mempertahankan ada juga telah meninggalkan 

 

 
5 Giantonggi Ilmu Muhammad roy Purwanto, Atmathurida, “HUKUM ISLAM 

DAN HUKUM ADAT MASA KOLONIAL: SEJARAH PERGOLAKAN ANTARA HUKUM 

ISLAM DAN HUKUM ADAT MASA KOLONIAL BELANDA Muhammad Roy 

Purwanto, Atmathurida Dan Gianto 1,” An-Nur: Jurnal Studi Islam 1, no. 2 

(2005): 1–19. 
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atau terjadi pergeseran budaya. beberapa daerah di Indonesia 

masih kental dengan adat yang dia dapati dari nenek moyangnya 

ketimbang menerima realitas sosial yang terjadi pada saat ini 

sehingga apa yang dia dapati dan dia lakukan selama ini masih 

dipertahankan. sehingga Hal inilah biasa yang menjadikan 

adanya benturan hukum baik antara hukum nasional maupun 

hukum Islam. 

Ketika membahas terkait hukum adat di Indonesia, pada 

mulanya memang hukum adat lah yang paling pertama sebelum 

adanya hukum Islam maupun hukum nasional yang dibawa oleh 

penjajah baik penjajahan Hindia Belanda maupun penjajahan 

Jepang. namun hukum adat saat itu itu yang masih di identikkan 

dari seluruh kerajaan-kerajaan telah ada ada yang tidak 

dipertahankan meskipun ada juga yang dipertahankan sampai 

saat ini. 

Penyebab lain dari pergeseran budaya atau adat tradisi 

suatu masyarakat ketika hukum Islam yang melekat pada orang 

yang memeluk agama Islam juga ikut meninggalkan tradisi yang 

dianggap sebagai tradisi yang bertentangan dengan hukum 

Islam. karena dipahaminya bahwa ketika hukum adat 

bertentangan dengan hukum Islam maka hukumnya Kalau tidak 

makruh maka haram. 6 

 

 
6 Nurul Hakim, “KONFLIK ANTARA AL-‘URF (HUKUM ADAT) DAN HUKUM ISLAM 

DI INDONESIA,” Jurnal EduTech 3, no. 2 (2017): 54–63. 
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Hal inilah yang menjadikan hukum adat terfiltrasi oleh 

hukum Islam sehingga ada hukum adat yang masih bertahan 

karena dianggap sesuai dengan prinsip hukum Islam. bahkan di 

dalam literatur Islam justru dapat mengangkat suatu derajat 

tradisi atau hukum adat  menjadi hukum. namun 

konsekuensinya hukum adat tersebut pasti harus dipahami baik 

dasarnya maupun tujuannya sehingga generasi yang mengikuti 

juga ikut paham terhadap Apa yang dilakukan. 

C. Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia 

Membahas hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari 

pembahasan hukum adat namun pada pembahasan ini berfokus 

pada pembahasan hukum Islam di Indonesia.  terdapat 

beberapa literatur yang menjadi referensi baik dari buku maupun 

Dari jurnal bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia 

iringan dengan Bagaimana kedudukan dari hukum adat hukum 

nasional dan hukum Islam itu sendiri. sehingga pembahasan 

tentang juga akan masuk pembahasan.7 

 

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia bisa dipastikan 

saat pertama kali masuknya Islam di Indonesia.  karena hukum 

Islam yang juga merupakan ajaran Islam tidak dapat terpisahkan 

 

 
7 Alecsandro Roberto Lemos Francisco, “TEORI EKSISTENSI HUKUM ISLAM 

DAN PENGEMBANGANNYA DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA,” Journal of 

Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689–99, 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
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antara keduanya.  sehingga ketika membahas agama Islam 

maka juga pasti yang menjadi topik inti pembahasannya tidak 

lain adalah hukum Islam itu sendiri baik dalam artian kata 

Syariah maupun fiqih. namun untuk hukum Islam sebagaimana 

pada bab sebelumnya bahwa jika menyebut kata hukum Islam 

maka yang dimaksud adalah  fiqih dan Syariah. 

 

Pembahasan terhadap hukum Islam beberapa artikel 

menunjukkan tidak terlepas dari pendapat Ismail Suny yang 

membagi pemberlakuan hukum Islam kepada dua tahapan yaitu 

tahapan saat penjajahan Hindia Belanda dan tahapan pasca 

kemerdekaan Republik Indonesia.   menurut Ismail suny bahwa 

tahapan penjajahan hindia-belanda kategori ke dalam 

penerimaan hukum Islam secara penuh dan penerimaan hukum 

Islam dalam hukum adat. sedangkan pemberlakuan hukum 

Islam pasca kemerdekaan Republik Indonesia terbagi kepada 

tahapan penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dan 

tahapan penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif.8 

Sebelum pembahasan kedua  tahapan pemberlakuan 

hukum Islam di atas maka terdapat beberapa pendapat yang 

yang mengemukakan bahwa terdapat teori kredo atau teori 

 

 
8 Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia; 

Perkembangan dan Pembentukan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 

hlm. 73-75. 
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syahadat sebagai awal mula pemberlakuan hukum Islam.  Teori 

ini lebih gamblang menjelaskan bahwa setiap warga Indonesia 

yang sudah beragama Islam maka secara otomatis  telah 

memberlakukan hukum Islam dalam menjalani 

kehidupannya.  sehingga Teori ini lebih mencaplok bahwa setiap 

masyarakat yang sudah beragama Islam maka sudah mengakui 

otoritas hukum Islam yang ada pada dirinya Teori ini 

dikembangkan oleh Snouck  Hurgronje Yang mengatakan bahwa 

bila masyarakat telah mengatakan dua kalimat syahadat maka 

secara otomatis mengakui hukum Islam.9 

Lebih lanjut perjalanan Teori syahada ini sebagaimana 

yang dijelaskan oleh arjit sebagai teori penerimaan otoritas 

hukum bahwa seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat 

syahadat atau mengakui Islam maka konsekuensi dari 

pernyataannya wajib tunduk terhadap perintah agamanya yaitu 

Alquran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang 

tidak terkecuali dari hukum Islam itu sendiri. 

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Ismail suny dalam pembagiannya bahwa 

ada tahapan penerimaan hukum Islam secara penuh yang 

termuat dalam teori resepsi in complexu.  Teori ini  menjelaskan 

tentang keberadaan hukum Islam di Indonesia dengan 

memperhatikan kan keberadaan orang-orang Islam yang telah 

 

 
9 Ahmad Badrut Tamam, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 

Volume 1 Nomor 2 Desember 2017 
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memeluk agama Islam. Dengan teori ini ini sehingga 

terbentuknya lembaga-lembaga peradilan agama yang didirikan 

dalam kerajaan ataupun Kesultanan untuk membantu 

menyelesaikan perselisihan yang berhubungan langsung dengan 

permasalahan hukum Islam seperti hukum perkawinan dan 

hukum kewarisan. sehingga perkara perkara perselisihan terkait 

Hukum Islam diselesaikan di bawah badan peradilan agama.10 

Meskipun di wilayah Indonesia masih dikuasai oleh 

bangsa Belanda namun corak hukum Islam seperti hukum 

perkawinan dan hukum kewarisan telah diakui dan berjalan 

dalam otoritas yang mencirikan hukum Islam.  hal ini ini 

dibuktikan dengan berbagai kumpulan-kumpulan hukum 

menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum rakyat 

Indonesia.  sebagaimana dalam peraturan hukum perkawinan 

dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan de resulitie der 

indersch e regeering Pada tanggal 25 Mei 1970. Selain itu juga 

dikenal dengan compedium Freijher Suatu pengadilan Belanda 

yang menyelesaikan perselisihan hukum kewarisan dan hukum 

perkawinan. 

Sedangkan penerimaan hukum Islam oleh hukum adat 

disebut sebagai teori receptie. teori ini melambangkan bahwa 

 

 
10 Ahmad Badrut Tamam, “Telaah Atas Teori-Teori  Pemberlakuan Hukum 

Islam Di Indonesia,” Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam 1, no. 

2 (2017): 69–87, http://ejournal.iai-

tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/226. 
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negara Indonesia pada saat itu warga pribumi menjalankan 

hukum sesuai dengan tatanan adat yang berlaku.  sehingga 

sejak adanya warga negara yang beragama Islam di sinilah 

kemudian terjadi di Berbagai permasalahan karena di sisi lain 

harus menegakkan hukum adat namun disisi lainnya juga harus 

menegakkan hukum Islam, sedangkan pada praktiknya hukum 

adat  sering diperhatikan berbeda dengan keharusan hukum 

Islam.  dalam perkara tersebut maka teori resepsi ini dinyatakan 

dapat diberlakukan jika Sesuai dengan prinsip hukum adat yang 

berlaku.11 

Secara otomatis hukum adat dalam teori resepsi ini 

menjadi penentu jika terjadi perselisihan antara hukum Islam 

dan hukum Adat maka hukum adat lah yang akan dijadikan 

sebagai acuan. hal ini juga secara otomatis membantah teori 

sebelumnya bahwa pemberlakuan hukum Islam sejak dia 

mengakui Islam begitu pula pemberlakuan hukum Islam dalam 

teori receptio in complexu adanya pemberlakuan hukum Islam 

pada ada hukum perkawinan dan hukum kewarisan 

terbantahkan. 

Teori receptie ini dikemukakan oleh Christian Snouck 

hurgranje Yang pada saat itu menjabat sebagai penasehat 

hukum di masa pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini juga 

dilatarbelakangi oleh dugaan Snouck  untuk mengantisipasi 

 

 
11 Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS 

7, no. 1 (2015): 25–40. 
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penganut Penganut Agama Islam. karena pada pendapatnya 

bahwa jika Penganut Agama Islam telah menjalankan hukum 

Islam Maka sangat susah untuk dipengaruhi q&a dalam 

menerima hukum barat atau peradaban Barat. Hal ini ini 

merupakan salah satu tendensi politik hukum pada saat itu 

selain menguasai secara cara geografis juga ingin menguasai 

secara sosiologis dan  secara kultural.  

Perjalanan teori resepsi ini berimplikasi kepada terbitnya 

beberapa aturan yang mengatur secara khusus pemerintahan 

Hindia Belanda pada saat itu sekaligus menjadikan hukum Islam 

melemah yang hanya boleh diberlakukan ketika terfiltrasi oleh 

hukum adat. hal ini juga semakin mengecilkan peluang untuk 

kasus-kasus yang terkait dengan hukum Islam seperti kasus 

pidana dalam Islam sehingga berimplikasi kepada kasus perdata 

seperti hukum perkawinan dan hukum kewarisan. 

Perjalanan teori resepsi terhenti saat teori resepsi a 

contrario muncul untuk menepis bahwa teori Resepsi adalah 

teori yang menyesatkan.  Adapun teori resepsi a contrario ini 

dipopulerkan oleh Hazairin dan Sayuti thalib, Di mana Teori ini ini 

secara khusus menjelaskan bahwa wa jika terjadi benturan 

kepentingan antara hukum Islam dan hukum Adat maka yang 

didahulukan adalah hukum Islam.  sehingga hukum adat dapat 

berlaku jika telat terfiltrasi atau diterima oleh prinsip hukum 

Islam. hal ini berimplikasi kepada perilaku-perilaku adat yang 

menyimpang yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam 



Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia 

 

24   
 

maka sedikit demi sedikit jika tidak bisa melakukan Penyesuaian 

dengan hukum Islam maka akan ditinggalkan. hal ini 

berimplikasi pada adanya hukum adat yang dinilai mubah boleh 

makruh, bahkan haram untuk dilakukan oleh masyarakat yang 

beragama Islam. 

Di sisi lain terdapat beberapa adat yang justru mendapat 

penguatan hukum Islam dalam artian bahwa sesuai dengan 

ajaran Islam maka hukum adat dapat diangkat derajatnya 

menjadi suatu hukum. sehingga berimplikasi kepada hukum 

adat yang baik yang  kategori adat kebiasaan yang bagus dapat 

diangkat derajatnya menjadi hukum. sehingga terdapat hukum 

adat yang harus tetap dijalankan oleh masyarakat karena telah 

terdapat legitimasi hukum Islam di dalamnya. 
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BAB III 

KORELASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SERTA HUKUM 

NASIONAL 

A. Hukum Nasional Dan Hukum Islam 

  Membahas tentang korelasi antara hukum nasional 

dengan hukum Islam merupakan suatu pembahasan yang 

menarik untuk dijadikan sebagai objek kajian. hal ini 

dilatarbelakangi bahwa wa hukum Islam telah eksis di dalam 

tatanan hukum nasional. jika sebelumnya hukum Islam hanyalah 

sebagai pedoman hidup yang bersumber dari Alquran dan 

Sunnah begitu pula yang termaktub di dalam syariah dan fiqih 

aturan-aturan tersebut telah menjadi wujud dalam aturan 

perundang-undangan.12 

Hal ini menunjukkan bahwa  substansi hukum Islam yang 

selama ini masih pada kitab-kitab literatur untuk umat Islam 

telah menjadi sebuah wujud regulasi. meskipun pada perjalanan 

proses legislasi hukum Islam menuai tantangan sejak awal 

masuknya hukum Islam di Indonesia, yang pada saat itu itu 

masih terdapat di berbagai kerajaan yang ada di nusantara. 

sampai pada tataran pemberlakuan hukum Islam di kerajaan-

kerajaan hingga kini masuk dalam tatanan hukum nasional. 

 

 
12 Ali Mustadho Emzaed, “Prospek Hukum Islam Dalam Konstalasi,” Kajian 

Islam 6, no. 1 (2014): 3. 
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Jika pembahasan sebelumnya telah mengungkap 

beberapa teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. maka 

pembahasan dalam kajian ini lebih mengarah kepada 

Bagaimana wujud dan hubungan antara hukum nasional dengan 

hukum Islam sekaligus memberikan  pemahaman yang lebih 

mendalam terkait dengan sejauhmana legislasi hukum Islam 

dalam tatanan hukum nasional. 

Jika melihat dari  segi eksistensi hukum Islam di 

Indonesia maka dapat terbagi atas tiga bagian . Pertama;   a 

hukum Islam berlaku sejarah normatif ,Yaitu pemberlakuannya 

diukur dari isi norma maka masyarakat akan tunduk dan patuh 

terhadap norma agama Islam jam yang bersumber dari Alquran 

dan hadis. kedua; Aplikatif;  dalam tataran aplikatif hukum Islam 

di Indonesia maka masyarakat merepresentasikan dari hukum-

hukum Islam dalam bentuk perbuatan yang mengarah kepada 

ada pencuri hukum Islam. ketiga; regulatif yaitu hukum Islam 

Berlaku karena sudah ditetapkan dan berwujud dalam sebuah 

regulasi. Ini dapat terlihat di beberapa aturan yang mengatur 

telah menghusus dalam berbagai aspek.  

Konstribusi hukum Islam di dalam tatanan hukum 

nasional yang telah terwujud dalam aspek regulatif ini dapat 

terlihat dari beberapa produk regulasi si tentang hukum Islam 

diantaranya nya.   pertama; dalam bidang perkawinan hal 

ini  tertuang di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Kedua; dua undang-undang nomor 7 tahun 
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1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah 

atau ditambah dalam undang-undang nomor 3 2006 dan 

perubahan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Tiga; 

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi 

hukum Islam;  keempat undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang perbankan syariah.  undang-undang nomor  17 tahun 

1009 1900 1909 1990 1999 tentang penyelenggara yang pada 

undang-undang nomor 13 tahun 2008. keenam; undang-undang 

nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang diubah 

pada undang-undang nomor 23 tahun 2011.  ketujuh;  undang-

undang nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan 

keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. kedelapan; undang-

undang Nomor 18 tahun 2021 tentang otonomi khusus Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh. ke dansembilan;  undang-undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang wakaf juga diikuti PP Nomor 42 tahun 

2006.  kesemua Aturan ini adalah merupakan salah satu wujud 

Bagaimana hukum Islam telah memberikan korelasi untuk 

membangun hukum nasional di Indonesia.13 

Meskipun pada prinsipnya telah terdapat regulasi atau 

undang-undang yang mengatur tentang berbagai permasalahan 

hukum Islam di Indonesia. yang masih pada tataran yang tidak 

terlalu mengikat Kepada seluruh masyarakat muslim yang ada di 

 

 
13 Zaka Firma Aditya, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas 

Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum 

Di Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, 

no. 1 (2019): 37, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305. 
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Indonesia. Hal ini ini dapat terlihat diberbagai undang-undang 

yang masih lemah baik dari segi Penanganannya atau 

penyelesaian perkara perkara yang muncul maupun dari segi 

sanksi akibat pelanggaran yang muncul dari konsekuensi 

regulasi-regulasi tentang hukum Islam yang berada pada tatanan 

hukum nasional yang sudah ditetapkan. 

Memberikan tantangan dalam pemberlakuan hukum Islam 

yang sudah berwujud aturan secara baku di Indonesia.  sehingga 

membutuhkan bukan hanya dari segi regulasi tetapi juga dari 

Aplikatif agar aturan-aturan yang telah ditetapkan kan dapat 

diimplementasikan. namun melihat dari tantangan tersebut juga 

terdapat berbagai peluang terhadap aturan-aturan regulasi 

lainnya yang mengarah kepada bagaimana perwujudan hukum 

Islam yang akan ditetapkan dan diwujudkan dalam bentuk 

regulasi undang-undang. 

B. Hukum Nasional Dan Hukum Adat 

Pembahasan tentang hukum adat dalam tatanan hukum 

nasional merupakan suatu pembahasan yang sejak 

kemerdekaan Indonesia sampai pada saat ini terus dikaji oleh 

para peneliti hukum. Salah satu hal yang paling dominan dalam 

kajian hukum adat ini adalah dalam bidang keperdataan tanah 

atau hak ulayat. meskipun pada hal lain yang bersifat aplikatif 

perilaku dari setiap masyarakat yang majemuk di Indonesia tetap 

dijalankan. namun perkara hak ulayat atau hukum adat terhadap 
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tanah masih tergolong paling sering diteliti oleh para peneliti 

hukum adat.14 

Hal ini didasari bahwa meskipun hukum adat diartikan 

sebagai hukum yang lebih kepada normatif atau hukum yang 

tidak tertulis namun pada prinsipnya hukum adat telah dan eksis 

diakui oleh eh konstitusi dan undang-undang. menteri dan 

berbagai atau Perundang di juga cukup mengikat, Hal ini didasari 

bahwa memang setiap hukum yang lahir harus berdasarkan 

dengan aspek sosiologis dan  historis untuk mengukur kualitas 

suatu regulasi. 

Jika suatu regulasi tidak dilatarbelakangi dari aspek 

sosiologis dan historis maka regulasi tersebut akan berjalan 

pincang karena pasti akan berbenturan dengan kepentingan 

masyarakat setempat. seperti jika yang mengaku mengakomodir 

kepentingan kepentingan masyarakat yang sesuai geluti atau 

hidup masyarakat tersebut maka Perda pasti mengalami my 

device kan gesekan dengan masyarakatnya. 

Perjalanan hukum adat di Indonesia memang sejak 

keberadaan Nusantara cara telah eksis dan mengakar Kepada 

seluruh masyarakat Indonesia meskipun pada saat itu masih 

bercirikan dari kerjaan atau regional tempat masing-masing 

daerah. namun perjalanan waktu penyebaran masyarakat 

Indonesia dari suku ku ke suku yang lainnya sehingga budaya-

 

 
14 Andi Aco Agus, “Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara 

Hukum Di Indonesia,” Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM, no. 

Uud 1945 (1999): 5–15. 
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budaya kebiasaan yang ada pada masyarakat juga ikut 

promosikan dan mengalami asimilasi.Perubahan dari perjalanan 

tradisi ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya karena 

adanya perpaduan antara kebiasaan yang satu dengan 

kebiasaan yang lainnya sehingga tercipta kebiasaan yang baru 

yang dianggap mengakomodir dari inti kebiasaan satu sama 

lainnya. 15 

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia 

merupakan hukum tertua Meskipun tidak tertulis akan tetapi 

lebih kepada ada roof hukum secara nasional. hal ini 

menunjukkan identitas hukum adat memang sangat melekat 

pada setiap Kepentingan hukum Yang yang dibuat di 

Indonesia.  sehingga hukum adat   terus menjadi ruh terhadap 

hukum-hukum yang lainnya. 

Di sisi lain hukum adat pada tataran hukum nasional 

diharapkan menjadi suatu asas atau pondasi dalam menguatkan 

hukum nasional. bukan justru menjadi benteng atau penghalang 

dalam membangun hukum nasional. sehingga beberapa Hal 

harus terpenuhi dalam penyatuan antara hukum adat dan 

hukum nasional diantaranya.   pertama;  hukum mengakomodir 

kepentingan kepentingan pada hukum yang hidup dalam 

 

 
15 Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari 

Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & 

Pranata Sosial 11, no. 2 (2017): 247, https://doi.org/10.19105/al-

ihkam.v11i2.936. 
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masyarakat namun tidak mengabaikan kepentingan nasional 

dan kepentingan negara secara umum  hal ini ini bertujuan untuk 

mewujudkan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia. kedua;  hukum adat tidak bertentangan dengan asas-

asas dan falsafah Pancasila sebagai pondasi Negara Republik 

Indonesia. ketiga;  merupakan an-nur dan implementasi 

terhadap munculnya aturan-aturan yang tertulis atau yang 

tertuang di dalam undang-undang sehingga regulasi yang lahir 

selain memajukan masyarakat adat juga memayungi masyarakat 

secara umum tanpa diskriminatif.  keempat; hukum adat yang 

yang eksis di tataran hukum nasional merupakan semboyan 

berperikemanusiaan sehingga terhindar dari feodalisme dan 

kapitalisme serta radikalisme. kelima hukum adat dalam tataran 

hukum nasional tidak bertentangan dengan norma-norma 

agama sehingga terjadi di akulturasi antara prinsip agama 

dengan adat Terlepas dari ajaran agama. 

Hukum adat yang menjadi karakter dan melekat kepada 

masyarakat adat seyogyanya bukan menjadi penghambat dalam 

pembangunan masyarakat adil dan makmur. melainkan posisi 

hukum adat seharusnya menjadi cerminan dalam pembuatan 

regulasi yang pro terhadap rakyat yang mengakomodir dari 

seluruh aspirasi aspirasi masyarakat adat. sehingga terciptanya 

suatu regulasi si itu murni untuk kepentingan pembangunan adat 

secara khusus dan pengembangan negara secara umumnya.  

C. Hukum Islam Dan Hukum Adat 
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Membahas tentang hukum Islam dan hukum Adat hal ini 

merupakan salah satu pembahasan yang sangat menarik di 

dalam kajian hukum. karena sering terjadi di dalam satu objek 

tingkah laku masyarakat terdapat hukum adat juga hukum Islam. 

sehingga kedua hukum ini saling beririsan namun disisi lain juga 

sering berkolaborasi. namun jika tidak dipahami secara 

mendalam maka yang muncul adalah adanya kontraproduktif 

antara Kepentingan hukum Islam dan hukum adat.  sehingga 

pada akhirnya membingungkan masyarakat antara menjalankan 

hukum adat atau menjalankan hukum Islam.16 

Dalam literatur hukum Islam sejak dahulu terdapat suatu 

kajian  urf ataupun al ‘adah. Ini merefleksikan tentang tradisi 

tradisi pada masyarakat yang dianggap sebagai tradisi yang baik 

maka di kategorisasikan sebagai ‘urf.Dan tradisi yang dianggap 

layak dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka akan 

diangkat derajatnya menjadi suatu hukum. 

Seperti halnya dalam berbagai praktik yang ada di dalam 

masyarakat Kat yang didominasi oleh adat-istiadat yang tidak 

ditemukan di dalam literatur hukum Islam. begitu pula 

sebaliknya terdapat di dalam literatur hukum Islam namun tidak 

diimplementasikan di dalam praktik kemasyarakat.  hal ini 

 

 
16 Muhammad roy Purwanto, Atmathurida, “HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT 

MASA KOLONIAL: SEJARAH PERGOLAKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN 

HUKUM ADAT MASA KOLONIAL BELANDA Muhammad Roy Purwanto, 

Atmathurida Dan Gianto 1.” 
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menunjukkan bahwa memang perlu muncul suatu referensi yang 

memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang 

bagaimana mengelaborasi antara hukum adat dan hukum Islam 

agar tetap bersanding tanpa ada kontradiksi di dalamnya. 

Pantangan saat ini, seringnya muncul persepsi bahwa 

hukum adat jika tidak terdapat dalam literasi hukum Islam 

langsung dihukumnya sebagai sesuatu hal yang haram. terlebih 

lagi ketika ada perilaku-perilaku yang condong kepada 

peribadatan seperti misalnya baca doa yang sudah menjadi 

tradisi langsung dianggap sebagai sesuatu hal yang bid'ah atau 

sesuatu hal yang tidak pernah dicontohkan dalam kehidupan 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 

Tantangan tersebut sering ditemukan di tengah-tengah 

Masyarakat khususnya dalam praktik keagamaan di Indonesia. 

jika menelisik sejarah maka perjalanan hukum Islam di 

Indonesia atau praktik keagamaan Islam di Indonesia memang 

masih didapati adopsi dari agama-agama sebelumnya seperti 

praktek Hindu dengan berdoa memakai dupa atau memakai 

beberapa sesajian sebagai wujud untuk pelengkap doa. namun 

di sisi lain ketika melihat dalam perspektif hukum Islam doa tidak 

diapresiasikan seperti hal tersebut. melainkan berdoa sesuai 

dengan yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad 

Shallallahu Alaihi Wasallam. 17 

 

 
17 Mardani, “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal 

Hukum 16, no. 2 (2009): 267–87. 
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BAB IV 

KORELASI  HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM ISLAM DALAM 

PERKAWINAN 

A. Perkawinan Pada Ada Masyarakat Suku Bugis Makassar 

Sejarah singkat dan praktik penyerahan uang panaik 

Pernikahan Bugis Makassar tidak terlepas dengan 

pembahasan uang panaik. dari penuturan sejarah, tidak ada 

secara pasti awal mula munculnya uang panaik. Dg. Ewa 

menegaskan bahwa uang panaik hanyalah sebuah penyebutan 

istilah semata. Ini berdasarkan analisisnya, uang panaik lebih 

cenderung kepada uang yang dipakai untuk resepsi/berpesta 

atau uang habis.18 

Jika uang panaiknya banyak maka pestanya pasti 

tergolong mewah dan ramai karena banyaknya undangan dan 

persiapan untuk menjamu tamu undangan yang tergolong 

banyak. Namun sebaliknya jika uang panaiknya sedikit maka 

pestanyapun tidak ramai, ini disebabkan uang panaik yang 

digunakan untuk pesta tergolong sedikit, kecuali jika pihak 

perempuan tergolong orang mampu namun tidak meminta uang 

 

 
18Abdul Karim Sultan Dg. Ewa  (82 Tahun), Tokoh Masyarakat, Gowa 

2017.  
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panaik banyak. Dapat disimpulkan uang panaik itu adalah uang 

untuk acara resepsi di tempat mempelai perempuan. 

Dg. Ewa19 memprediksi lahirnya uang panaik dari satu 

konsep mahar yang dalam bahasa Makassar disebut sunrang, 

sunrang pada zaman dahulu merupakan pemberian wajib 

seorang laki-laki kepada pihak perempuan yang dilamarnya, 

prinsip ini sesuai ajaran agama Islam tentang wajibnya 

pemberian mahar. Dalam pemberian sunrang, disinilah 

memberikan gambaran strata sosial bagi setiap keluarga calon 

mempelai wanita dan laki-laki. Sunrang yang dulunya dikenal 

saat acara lamaran tidak terlepas dari angka sunrang 10 sampai 

40. Jika sunrang antara 10 sampai 14 atau di bawah sepuluh 

maka pernikahan tersebut dapat dipastikan strata sosialnya 

pasti kasta yang renda. Begitu juga dengan pernikahan yang 

memamakai sunrang 15 smpai 25 maka strata sosialnya lebih 

baik dibanding yang pertama. Namun jika sunrang di atas 

kisaran 30 samai 40 maka disinilah terdapat strata sosial yang 

tertinggi.  

Sompa atau sunrang adalah uang mahar atau mas kawin. 

Sompa atau sunrang ini bertingkat-tingkat di tengah masyarakat 

Bugis Makassar hal tersebut disesuaikan dengan derajat sosial 

dari gadis yang ingin dipinang. Kebiasaan masyarakat Bugis 

Makassar menyebut sompa atau sunrang ini dalam hitungan 

 

 
19Abdul Karim Sultan Dg. Ewa (82 Tahun), Tokoh Masyarakat, 2017. 
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nilai rella (real). Jika melihat pada zaman Belanda dihitung 

dengan nilai nominal 2 gulden. Akhir-akhir ini 1 real dihitung 

dengan Rp3.000 sampai Rp4.000. Ataukah diwujudkan dalam 

bentuk benda seperti tanah, sawah atau benda-benda pusaka 

lainnya. 

Tingkatan Sompa atau Sunreng dalam masyarakat Bugis 

Makassar 

Di zaman dahulu sompa atau sunreng diukur dari 

keturunan strata sosial gadis yang ingin dinikahi hal ini dihitung 

dengan sangat teliti karena sangat menyangkut tentang status 

sosial keluarga. Garis-garis perhitungan sompa atau sunreng 

(mas kawin) ini sampai saat ini masih ada yang melakukannya 

walaupun tidak seketat seperti dulu. Adapun tingkatan sompa 

atau sunrang bervariasi disetiap daerah. Semisal di daerah bugis 

yang berlaku di daerah telluppoccoe (Bone, Wajo, Bugis 

Makassar) yang sekaligus diikuti oleh kebanyakan keturunan 

Bugis daerah tersebut adalah: 

a) Sompa Bocco, diberikan kepada raja-raja perempuan 

keturunan Bone, Wajo Bugis Makassar, yang memegang 

kekuasaan kerajaan atau anak keturunan Raja jumlah Sompa 

atau Sunreng 14 Kati doi lama nilai nominal 1 Kati doi lama= 

88 real tambah 8 oang tambah 8 doi. Bersama itu diserahkan 

pula seorang Ata dan seekor kerbau. 
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b) Sompa ana’ Bocco, diberikan kepada putri-putri dari dara raja 

yang berasal dari tiga raja tellumpoccoe atau bangsawan 

tinggi lainnya maharnya iyalah 7 Kati doi lama. 

c) Sompa kati, diberikan kepada putri raja-raja bawahan 

sejumlah 1 kati doi lama, atau 88 real tambah 8 uang tambah 

8 doi. Bersama itu orang Ata kecuali di Wajo tidak ada Ata. 

d) Sompa ana’ Mattola, diberikan kepada putra-putri anak 

metode sejumlah 3 kati duit lama 

e) Sompa ana’ rajeng, untuk ana’ rajeng yang berlaku di Wajo 

jumlah maharnya 2 kati doi lama. 

f) Sompa cera’ sawi, tri Putri anak cera’ sawi yang di Wajo. 

Dikira-kirakan sama seperti putri-putri ana’ arungsipue Bone 

jumlah maharnya 1 kati doi lama 

g) Sompatau deceng, untuk putri-putri to maradeka, golongan 

kaumtau madeceng, jumlah maharnya seperdua kati doi 

lama, 

h) Sompa tau sama’, untuk putri-putri to maradeka golongan tau 

sama’ jumlah maharnya seperdua kati.20 

Hal inilah mengenai mahar atau disebut dengan sompa 

atau sunrang orang Bugis, /masih diikuti sampai hari ini. 

Sesungguhnya jika melihat dari nominal uang mahar dulu 

dibandingkan dengan nilai uang rupiah sekarang tidak lagi begitu 

tinggi. Dibandingkan dengan doi balanca atau uang belanja 

pesta perkawinan maka besar pesta perkawinan sangatlah 

 

 
20Musriadi (46 Tahun), 2017 
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mahal. Karena uang pesta perkawinan atau uang panai juga 

cenderung mengikuti status sosial seseorang meskipun disisi 

lain menimbulkan kemudharatan karena harus meminjam uang 

yang susah untuk dilunasi. 

Beriring waktu terus berlalu sehingga pengaplikasin cara 

pemberian mahar tersebut di atas sedikit demi sedikit berubah 

di tengah masyarakat, namun ada juga yang masih berpegang 

teguh terhadap prinsip tersebut. Jika dibandingkan dulu, saat ini 

justru yang mendominasi pembahasan saat acara pelamaran 

dilakukan bukan lagi masalah maharnya melainkan uang 

panaiknya, sehingga terkesan sunrang yang dulunya sebagai 

patokan dalam kelas strata sosial terhadap keluarga yang ingin 

melangsungkan perkawinan tergantikan dengan jumlah uang 

panaik. Hal inilah yang tercermin dalam masyarakat jika seorang 

perempuan telah didatangi pelamar laki-laki akan muncul 

pertanyaan berapa uang panaiknya? Bukan berapa maharnya? 

Sedangkan menurut Abu Bakar Paka21 bahwa konsep 

uang panaik tidak terlepas dari konsep ta’a>wun “tolong-

menolong”. Pemberian uang panaik kepada pihak perempuan 

sebagai bukti kemampuan laki-laki untuk melangsungkan 

pernikahan sekaligus sebagai uang yang diperuntukkan 

membuat pesta di rumah perempuan. Pesta ini bertujuan untuk 

mengumpulkan sanak saudara dan keluarga agar turut 

 

 
21Abu Bakar Paka (71 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Gowa, 2017 
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menikmati kebahagian kedua mempelai pengantin sekaligus 

menghibur orang tua perempuan yang akan melepas putri 

kepada suaminya. 

Jika melihat perkawinan Bugis Makassar khususnya 

masyarakat Bugis cenderung melakukan perkawinan pada 

lingkungan keluarga sendiri atau yang terdekat baik dari 

keturunan Ayah maupun dari keturunan Ibu dalam konsep 

disebut dengan mencari jodoh pada keluarga atau dalam bahasa 

bugis (siajing) bahasa Makassar biasa disebut dengan istilah 

(bija). 

Sehingga dalam konsep Bugis Makassar khususnya di 

dalam masyarakat Bugis ada tiga bentuk perjodohan yang 

dianggap ideal yaitu: 

1) Assialang marola (perjodohan yang sesuai) perjodohan 

yang dimaksud yaitu jodohan antar keluarga dekat seperti 

perkawinan antara sepupu sekali baik paralel pun cross 

cousin, dalam hal ini seperti dari keluarga nenek dan 

orang tua ego. 

2) Assialang memeng (perjodohan yang Semestinya) atau 

dalam hal ini adalah perkawinan sepupu dua kali dari 

kedua pihak orang tua semisal orang tua dari nenek 

ataupun nenek atau buah dari ego dalam hal ini 

perkawinan antara sepupu dua kali. 

3) Ripaddeppe mabelae (mendekatkan yang jauh) yaitu 

dalam hal antara sepupu tiga kali dari kedua pihak orang 

tua baik nenek dari nenek, orang tua nenek, atau nenek, 
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orang tua ego, dalam hal ini adalah warga namun adalah 

bersepupu tiga kali.22 

Seperti keterangan oleh Mutawalli23 bahwa dia tidak 

menikah karena ingin dijodohkan oleh keluarga terdekatnya 

sehingga beberapa kali mengenalkan sosok perempuan yang 

dicintainya terhadap orang tuanya, namun orang tuanya 

berpegang teguh pada prinsip kebiasaan keluarga turun 

temurun. Dari kebiasaan tersebutlah sehingga saat ini meskipun 

Mutawalli sekarang ini telah berumur 33 tahun namun belum 

juga menikah. Padahal telah memiliki pekerjaan dan rumah 

sendiri. 

Ketiga ciri perkawinan ini telah di jalankan oleh 

masyarakat Bugis Makassar sehingga suatu kebiasaan ketika 

ingin menikahkan keluarganya terlebih dahulu milah dan 

memilih keluarga, baik itu sepupu satu kali, sepupu dua kali, 

ataupun sepupu tiga kali. Kekinian, telah dikenal corak 

perkawinan di tengah masyarakat Bugis Makassar yaitu, 

4) Tau laeng tau saliweng (orang lain atau orang dari luar 

keluarganya), yaitu: 

Orang-orang yang melakukan perkawinan yang memilih 

calon pasangannya di luar dari konsep kekeluargaan atau 

kekerabatan melainkan dahulukan konsep kedekatan. Hal ini, 

 

 
22Mattulada, Latoa: Antropologi Orang Bugis (Ombak, 2015), h. 50 
23Mutawalli (32 Tahun), Wiraswasta/honorer, Wawancara, Bone, 23 

Maret 2018. 
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bisa saja terjadi dikarenakan pihak calon mempelai telah kenal 

dengan calon mempelai lainnya begitu pula telah kenal dengan 

keluarganya dimungkinkan karena adanya pertemuan yang 

intensif diakibatkan oleh pekerjaan, profesi, serta hal lainnya 

sehingga telah kenal lebih dekat.  

Hal ini, juga bisa didukung oleh alat komunikasi yang 

sangat canggih hingga memudahkan seseorang untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi melalui media sosial dan pada 

akhirnya perkenalan yang mendalam. Sehingga kedua belah 

pihak terjalin keakraban diantara kedua belah pihak meskipun 

berbeda latar belakang keluarga atau etnis keturunan. Seperti, 

ada yang menikah antara Bugis Makassar dengan suku Jawa, 

Sunda, Minang serta lainnya. 

Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Darwis24 bahwa 

menikah dengan orang di luar dari etnis keturunannya karena 

saat menempuh pendidikan di bangku kuliah. Disitulah awal 

mulai bertemu dengan istrinya yang di nikahi saat ini. Dengan 

perkenalan itu sehingga keluarga menyukai dan akhirnya 

sepakat untuk menikah meskipun berbeda dari latar belakang 

keluarga. 

Contoh dari keempat sistem perjodohan dalam 

perkawinan masyarakat Bugis Makassar ini telah menjadi 

kebiasaan pernikahan masyarakat Bugis Makassar ketika 

 

 
24Muhammad Darwis (33 Tahun), wiraswasta, Wawancara, Bone 1 

Juli 2017 
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hendak melangsungkan suatu perjodohan atau perkawinan 

terhadap keluarga dan diluar keluarganya. 

Lebih Lanjut penjelasan Abu Bakar Paka25 bahwa, uang 

panaik yang diperuntukkan untuk acara pesta sehingga uang 

panaik sering disebut dengan istilah doi kanre pepe (uang yang 

habis termakan api). Sehingga uang panaik akan memberikan 

gambaran pada kemeriahan pestanya, jika uang panaik banyak 

maka pasti akan ramai dan megah begitu juga dengan 

sebaliknya jika uang panaiknya sedikit maka pestanya tidak 

terlalu megah. Dengan istilah kanrepepe26 ini memberikan kesan 

bahwa uang panaik memang hanyalah untuk digunakan acara 

resepsi. Olehnya itu kelirulah masyarakat jika uang panaiknya 

banyak namun pestanya  sederhana, karena akan menimbulkan 

cemoohan bagi masyarakat yang lain dan muncul berbagai 

pertanyaan kenapa uang panaikknya tinggi sedangkan 

hidangannya sederhana bukan daging dan sebagainya apalagi 

jika persiapan porsinya kurang sehigga kehabisan. 

Uang panaik telah melekat pada diri masyarakat dan 

menjadi suatu budaya di tengah-tengah masyarakat Bugis 

Makassar. Sehingga pernikahan dalam masyarakat Bugis 

Makassar bukan hanya menghalalkan hubungan dua insan 

saling menyatu namun disisi lain memberikan cerminan 

 

 
25Abu Bakar Paka (71 Tahun), Ketua MUI Kabupaten Gowa, 2017 
26Kanrepepe adalah bahasa Makassar yang berarti uang habis 

terbakar api. 
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peletakan strata sosial bagi kedua keluarga baik dari pihak laki-

laki maupun dari keluarga pihak perempuan. Dengan strata 

sosial yang identik dari uang panaik ini terkadang menjadi ego 

yang paling dikedepankan dalam acara lamaran. Tak jarag 

karena uang panaik menjadi tembok penghalang untuk 

melangsungkan pernikahan. 

Dg. Ewa27 menjelaskan bahwa orang Makassar akan 

terpandang jika bisa memiliki salah satu dari tiga faktor yang 

dapat menaikkan dan mempertahankan derajat sosialnya di 

tengah-tengah masyarakat. Pertama; Panrita (orang yang 

berilmu dan dalam pegetahuannya), Kedua; keberanian. Ketiga; 

harta (pangkat, kekayaan, kekuasaan), jika salah satu dari ketiga 

hal ini melekat dalam seseorang maka akan terpandan dalam 

masyarakat.28 Sebuah perkawinan dalam masyarakat Bugis 

Makassar akan memberikan dampak bagi uang panaik jika salah 

satunya melekat bagi kedua calon pengantin. 

Budaya uang panaik dari dulu hingga sekarang ini dan 

terus berlanjut pada generasi yang akan datang pastinya akan 

menimbulkan berbagi dampak. Baik itu dampak positif maupun 

dampak negative. Jika uang panaik disalah posisikan atau 

dimanfaatkan oleh seseorang untuk memenuhi gensi 

keluarganya maka akan cenderung kepada hal yang negatif. 

Namun jika uang panaik diposisikan pada tempatnya tanpa 

 

 
27Abdul Karim Sultan Dg. Ewa  (82 Tahun), Tokoh Masyarakat, 2017 
28Abdul Karim Sultan Dg. Ewa  (82 Tahun), Tokoh Masyarakat, 2017 
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mendahulukan egoisme keluarga akan memberikan dampak 

yang positif. 

Perbedaan Sompa atau Sunreng (Mahar) dengan Uang Panaik 

(Uang Belanja) 

Pada beberapa lapisan masyarakat uang panaik lebih 

dipentingkan pembahasannya saat lamaran dibandingkan 

dengan pembahasan mahar, hingga mahar yang sering 

disepakati adalah hanya berkisaran seperangkat alat salat 

ataukah emas beberapa gram atau lebih, terdapat juga di 

beberapa masyarakat mahar ini berupa sebidang tanah baik 

lahan basah maupun lahan kering ataukah dengan benda 

lainnya. 

Ketika membahas tentang mahar maka di dalam atur 

hukum Islam telah jelas di beberapa ayat dan hadis yang 

menjelaskan bahwa mahar merupakan hal yang wajib untuk 

diberikan kepada orang istri. seperti di dalam QS al-Nisa>’/4: 4.  

نۡهُ نَفۡسٗا فكَُلوُهُ   بۡنَ لكَُمۡ عَن شَيۡءٖ م ِّ  فَإِّن طِّ
ٗۚ
نَّ نِّحۡلَةٗ تِّهِّ وَءَاتوُاْ ٱلن ِّسَاءَٓ صَدقََُٰ

يٓ هَنِّيٓ  رِّ ا مَّ ٗٔ ا   ٔ  ٗٔ  ٔ 

Terjemahnya:  
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dan berikanlah kawin atau mahar kepada perempuan 

yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh 

kerelaan.29 

Jika melihat penggalan ayat di atas, yakni mahar atau 

disebut juga al-shaduqa yang artinya mas kawin. Namun 

populernya di dalam istilah Arab mahar dikenal dengan kata 

shodaqoh hal ini untuk menunjukkan ungkapan perasaan 

kekuatan cinta sang suami kepada istri sehingga jika menelusuri 

mahar di dalam literatur bahasa Arab maka terdapat 8 

penamaan terhadapnya diantaranya: pertama shadaq, kedua 

mahr, ketiga nih}lah, empat fari>d{a, kelima hiba', keenam ajr, 

ketujuh uqr dan 'ala\>iq. Beberapa nama tersebut merupakan 

wujud pemberian seorang suami kepada istri yang di dalam 

bahasa Indonesia disebut mas kawin sehingga ketika melihat 

pengertian dari mahar dalam kamus bahasa besar Indonesia 

adalah pemberian wajib uang atau barang dari mempelai laki-laki 

kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. 

Lebih lanjut melihat pengertian \Sayyid Sabiq dalam kitab 

fiqh al-sunnah terhadap pengertian mahar adalah yang artinya: 

hak-hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Sedangkan di 

dalam kitab Wahbah Zuhaili dalam kitab nya yang berjudul al-

fiqhul Isla>mi wa adillatuhu beliau mengartikan: artinya mahar 

adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki dari pengertian 

tersebut mewakili pengertian-pengertian yang lainnya namun 

keduanya dapat memberikan gambaran tentang mahar. 

 

 
29Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 155 
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Sehingga, berdasarkan pada pengertian tersebut dipahami 

bahwa mahar posisinya merupakan pemberian yang boleh 

seorang suami dengan penuh kerelaan suatu tanda 

penghormatan terhadap istrinya karena adanya suatu ikatan 

pernikahan sehingga dengan mahar tersebut wujud 

kesungguhan atas kerelaan seorang suami untuk membina 

rumah tangga dengan istrinya. 

Karena pentingnya mahar ini sehingga Allah memberikan 

perhatian khusus terhadapnya salah satu buktinya terdapat di 

dalam al-Qur’an surah al-Nisa>’ ayat ke-4 begitu pula di dalam 

surah al-Nisa<’ ayat ke-25 ayat al-Nis@a ke-24 di beberapa hadis 

yang menggambarkan tentang pentingnya mahar sebagaimana 

telah dibahas pada bab sebelumnya.  

Dalam pernikahan adat Bugis Makassar mahar 

merupakan salah satu pembahasan terhadap besaran mahar 

yang akan diberikan. Sama seperti uang panaik tetap wajib 

hukumnya dibahas dalam acara lamaran saat penentuan 

besaran uang panaik begitu pula maharnya. Hal ini menandakan 

bahwa meskipun uang panaik menjadi topik utama pembahasan 

biaya nikah yang tergolong mahal namun mahar tetap berada 

pada eksistensinya sebgai kewajiban utama dalam pemberian 

suami terhadap istri sehingga tetap penting untuk dibahas. 

Karena pada umumnya masyarakat Bugis Makassar tentunya 

menerapkan dan mengambil atau mengadopsi hukum Islam 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 



Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia 

 

48   
 

tentang mahar ini. Seperti di dalam suatu wawancara terhadap 

masyarakat Bugis Makassar. 

Musriadi30 menjelaskan bahwa uang panaik berbeda 

dengan mahar kalau uang panaik hanya kebiasaan dari 

masyarakat saja sehingga kalaupun sedikit uang panaiknya 

hanya berefek padabesar atau tidaknya pesta hal ini tergantung 

dari kemampuan dan kesepakatan. Namun biasanya 

menimbulkan cerita yang tidak-tidak atau fitnah kepada 

keluarganya karena adanya anggapan yang negatif lain terhadap 

gambaran pesta pernikahan yang akan dilakukannya. Sehingga 

keluarga sangat menjaga aib kehormatan keluarganya. Adapun 

mahar ini adalah ajaran dari Islam sehingga kalau uang panaik 

ini bisa dikondisikan namun kalau mahar memang harus wajib 

diberikan karena menjadi satu rukun pernikahan. 

Sehingga penjelasan tersebut dapat menegaskan antara 

dengan uang panai ada perbedaan satu berasal dari adat 

sedangkan mahar berasal dari hukum Islam. namun prinsip 

untuk pemenuhan terhadap keduanya seharusnya berasaskan 

kepada hukum Islam yaitu adanya kemudahan. kemudahan yang 

dimaksud dalam hal ini sesuai dengan hadis bahwa pernikahan 

yang paling baik adalah yang murah maharnya. sehingga mahar 

maupun uang panai tidak boleh menjadi penghalang untuk 

keberlanjutan suatu pernikahan. Karena terdapat beberapa 

fenomena di tengah-tengah masyarakat Bugis Makassar seperti 

 

 
30Musriadi (46 Tahun), Kepala KUA Lalabata Soppeng 2017 
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adanya kesukaran terhadap uang panaik sehingga pihak laki-laki 

terhalang melanjutkan niatnya menempuh pernikahan 

diakibatkan oleh mahalnya uang panaik ataupun mahar. 

Pada dasarnya uang panaik terlebih dahulu harus 

dibedakan dengan mahar karena mahar pada posisinya adalah 

berasal dari ajaran Islam sedangkan uang panaik murni lahir dari 

adat kebiasaan. Sehingga ketika membahas tentang uang 

panaik maka adat tersebut murni lahir dari adat masyarakat 

Bugis Makassar. 

Adapun tentang mahar dapat dilihat dibeberapa literatur 

dan termasuk sebagai rukun dalam perkawinan sehingga yang 

nampak pada setiap perkawinan adat Bugis Makassar mahar 

pasti diwajibkan keberadaannya. namun posisi mah hari ini 

kebiasaan dalam setiap lamaran tidaklah soal pembahasan saat 

membahas besaran uang panaik. 

Faktor yang Mempengaruhi Besaran Uang Panaik 

Pada sebelumnya telah dijelaskan sejarah praktek uang 

panaik masyarakat Bugis Makassar, kumpulan kebiasaan atau 

‘urf terhadap perilaku pernikahan masyarakat Bugis Makassar 

sehingga pada pembahasan ini akan memaparkan besaran 

jumlah uang panaik di tengah-tengah masyarakat Bugis 

Makassar. Setelah melakukan penelitian di beberapa kelompok 

masyarakat Bugis Makassar ditemukan bahwa tidak ada 

patokan secara khusus tentang besaran pembayaran jumlah 
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uang panaik karena pada dasarnya lihat sejarah uang panaik 

bangsawanlah yang memiliki patokan khusus dengan 

menggunakan beberapa istilah seperti di dalam Bugis disebut 

kati, hal inipun hanya pada posisi mahar. Sehingga besaran dari 

uang panaik tersebut hanya melihat beberapa hal diantaranya 

adalah:  

a. Faktor Keturunan 

 Keturunan bangsawan mempengaruhi besaran jumlah 

uang panai jika dari keluarga bangsawan maka pastinya uang 

panaik secara umumnya masih tergolong mahal/besar. Ini 

disebabkan karena seorang yang memiliki keturunan bangsawan 

dipandang memiliki strata sosial yang tinggi dibanding 

masyarakat pada umumnya. Uang panaik pada posisi ini 

tentunya menjadi salah satu tolok ukur penghargaan atau 

dengan kata lain sebagai simbol untuk mempertahankan strata 

sosial tersebut. Tak heran jika ditemukan di tengah-tengah 

masyarakat pemberian uang panaik dari pihak laki-laki kepada 

pihak perempuan khususnya melamar keturunan yang 

bangsawan uang panaiknya sangat banyak atau besar karena 

dipandang dari sisi keturunan atau kebangsawanannya. 

Seperti pernikahan yang baru saja di langsungkan oleh 

keluarga Ikhsan Yasin Limpo saat anaknya Sadli Nurjaffia Ichsan 

melamar Andi Emma Ainun Nidzma dengan uang panaik 1 

Meliyar satu rumah seharga satu meliyar dan emas sau setel 

ratusan juta serta bawaan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. 
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Andi Emma Ainun Nidzma merupakan keturunan bangsawan 

terlebih lagi ditunjang dengan pendidikan dokternya sehingga 

dinilai wajar akan pernikahan tersebut. 

Andi Emma merupakan lahir dari pasangan A. Muh Rizal 

Padjonga dan A. Nani Maryani Marzuki. Dalam hal ini A. Muh Rizal 

Padjonga adalah berlatar belakang bergelar Karaeng 

Polongbangkeng XIV, cucu dari Karaeng Polongbangkeng XII 

Padjonga Daeng Ngalle, yang saat ini namanya diabadikan 

sebagai nama RSUD di Takalar. 

Pada posisi ini, beberapa hal dapat dijadikan sebagai 

penunjang seperti keluarga perempuan merupakan keluarga 

yang sederhana bahkan kaya, atau memiliki latar belakang 

pendidikan yang tinggi, atau telah berhaji dan telah memiliki 

pekerjaan.  Hal-hal tersebut ini akan lebih memberikan potensi 

terhadap mahalnya uang panaik. 

Sehingga pengaruh keturunan, juga merupakan salah 

satu pemicu mahalnya atau besarnya jumlah uang panaik yang 

akan dibayarkan saat ingin melangsungkan pernikahan. 

Beberapa kasus yang menjadi pengamatan langsung dan 

mengikuti prosesi lamaran hal-hal lalu menjadi kendala adalah 

besarnya uang panaik khususnya ketika yang melamar adalah 

dari masyarakat yang memiliki strata sosial di bawah. 

Sering menjadi pemandangan dibeberapa pernikahan 

yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki keturunan 

bangsawan baik itu Datu, puang, karaeng atau semisalnya yang 
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setara dengan ketiga tersebut pasti ditemui pesta pernikahan 

yang sangat meriah, mewah, megah dan besar tentunya 

membutuhkan uang dengan jumlah yang besar pula. 

Meskipun keturunan ini salah atu pemicu tingginya uang 

panaik, karena uang panai adalah hasil dari kebiasaan sehingga 

menjadi budaya olehnya itu kekinian budaya ini ada pergeseran. 

Jika dulunya berkeras untuk permasalahan keturunan, yang 

mana pernikahan harus sesuai dengan tingkat strata sosial 

keluarganya. Setelah ditemui beberapa perkawinan yang tidak 

berlandaskan lagi kepada hal tersebut semisal keturunan 

Karaeng, Puang atau yang setara dengannya, saat ini telah ada 

yang menikahkan putri atau putranya dengan strata sosial di 

bawahnya. Atau keluarga bangsawan tersebut membuka pintu 

perkawinan di luar dari etnis Bugis Makassar semisal anaknya 

dinikahkan dengan suku berasal dari Jawa Minang sunda dan 

lain-lainnya. 

Disisi lain, atau yang menjadi sisi negatifnya adalah 

terkadang putri atau wanita bangsawan tidak dinikahkan oleh 

orang tuanya karena tidak menemukan kesepadanan strata 

sosial terhadap keluarganya sampai usia tua. 

Melihat konsep keturunan ini apakah di dalam 

pernikahan Islam ada pembahasan tentang kafa>'ah atau 

kesetaraan, salah satu kesetaraan yang harus adalah 

kesetaraan keturunannya. Sehingga pada prinsipnya di dalam 

pernikahan Bugis Makassar masih terdapat pemandangan 
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aspek keturunan ini menjadi tolok ukur untuk menentukan 

besaran uang panaik. 

b. Faktor Pendidikan; 

Selain keturunan pemicu mahal uang panaik, salah satu 

faktor lainnya adalah latar belakang pendidikan. Seseorang yang 

memiliki pendidikan tinggi juga menjadikan alasan akan 

tingginya uang panaik saat dirinya dilamar. Sehingga terkadang 

masyarakat Bugis Makassar menjadikan tolok ukur latar 

belakang pendidikan untuk di tinggikan uang panaiknya. 

Selain dari dorongan memudahkan untuk mendapat 

pekerjaan sehingga disekolahkan kejenjeang lebih tinggi putri 

atau wanita Bugis Makassar, juga agar saat terjadi pelamaran 

dijadikan suatu alasan agar bisa dinaikkan uang panaiknya. Hal 

ini bermaksud jika telah serjana telah banyak pengorbanan 

kedua orang tua dan keluarga lainnya terhadap putrinya. Namun 

tidak semua kasuistik ini terjadi secara umum di kalangan 

masyarakat Bugis Makassar dan bukan menjadi tujuan utama 

sehingga di sekolahkan putrinya. 

Namun sering ditemukan jika seorang berpendidikan 

tinggi seperti sarjana atau bahkan magister maka pasti akan 

berbeda jumlah uang panaiknya dengan yang memiliki latar 

belakang pendidikan di bawahnya. Hal ini bukan hanya diketahui 

oleh pihak perempuan melainkan diketahui juga pihak laki-lakai. 
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Sehingga saat ingin melamar wanitanya maka telah ada 

gambaran besaran uang penaik yang harus ditanggungnya. 

Seperti yang dijelaskan Ahmad Rafi31 bahwa, saat ingin 

melamar istrinya keluarga telah mempersiapkan uang belanja 

dan mahar terhadap istrinya yang bersamanya saat ini. Perkiraan 

uang belanja saat itu karena berasal dari keluarga yang 

berpendidikan sarjana sehingga menyiapkan uang yang sesuai, 

sehingga saat pelamaran terjadi perkiraan tersebut tidak jauh 

dari taksiran sebelumnya. 

Dengan adanya motifasi atas tingginya uang panaik 

terhadap wanita yang berpendidikan seharusnya menambah 

dorongan wanita masyarakat Bugis Makassar untuk lebih 

memperhatikan pensisikannya. Sehingga selain dari majunya 

pendidikan secara otomatis meningkatkan derajat sosial di 

tengah masyarakat. Terlebih lagi dapat memicu tinggi uang 

panaik. 

c. Faktor Kekayaan 

 Kekayaan seorang wanita juga akan memicu tingginya 

uang panaik, hal tersebut terjadi karena beberapa hal 

diantaranya karena saat acara pesta pernikahan diprediksikan 

pasti akan meriah dan mewah. hal ini di akibatkan karena 

wanitatersebut dipandang kaya dan akan menimbulkan cerita 

negatif. 

 

 
31Ahmad Rafi (34 Tahun), 2017 



 
 

 

     55 
 

 Pada sisi lainnya, pihak laki-laki akan mengusahakan 

untuk meminang keluarga kaya tersebut dengan pemikiran 

sederhana bahwa akan terpercik dari kekayaannya sehingga 

akan mengusahakan berapapun uang panaik yang ditargetkan 

kepadanya. Namun tidak semua karena ingin ikutan kaya 

melinkan juga karena ada hal lain seperti keluarga dekat, 

dijodohkan ataukah karena pacaran. Namun pada intinya adalah 

jika berlatar belakang keluarga yang kaya maka pasti akan 

menunjang uang panaik yang banyak pula. Salah satu contohnya 

adalah pada pernikahan putra Ihsan Yasin Limpo di atas. 

d. Faktor Kacantikannya 

 Faktor kecantikan merupakan pemicu lain sehingga 

wanita mendapatkan uang panaik yang banyak. Kecantikan 

seorang wanita akan memotifasi calon suaminya untuk bekerja 

keras agar dapat mengumpulkan uang panaik yang banyak. 

Disisi lain karena banyaknya yang menginginkan untuk dijadikan 

istri sehingga berlakulah teori perekonomian bahwa banyak 

peminat maka harga semakin tinggi. Meskipu pada prinsipnya 

bukan seperti barang malinkan keumuman yang sering terjadi. 

Tinjauan Maslahat Terhadap Biaya Nikah Pada Tradisi 

Masyarakat Bugis Makassar 

1. Kajian maslahah terhadap uang panaik  

Pada dasarnya uang panaik merupakan kebiasaan yang 

dijalankan dalam pernikahan masyarakat Bugis Makassar. 
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Sehingga keberadaannya dalam penikahan masyarakat Bugis 

Makassar sangatlah penting. Namun jika dikaji dari teori 

maslahah dalam literarur Hukum Islam maka tampak kesan 

bahwa sesungguhnya uang panaik bukanlah menjadi suatu hal 

yang bersifat dalam kategori maslahah daruriyyah (primer).  

Prinsip maslahah daruriyyah ialah ketika sesuatu hal 

tidak dijalankan atau dilakukan yang berdampak pada timbulnya 

kecatatan terhadap lima hal yakni merusak al-di>n (agama), al-

nafs (jiwa), al-‘aql (akal), al-nazl (keturunan) dan al-ma>l (harta). 

Meskipun ada dampak uang panaik terhadap kerusakan 

tersebut di atas, namun secara eksistensinya uang panaik bukan 

dikategorikan langsung sebagai lima prinsip dasar. Namun tak 

dapat dipungkiri bahwa dampak negatif uang panaik akan 

berimbas terhadap lima prinsip dasar maslahah daruriayyah ini. 

Dari uraian tersebut menegaskan uang panaik tidaklah 

termasuk ke dalam maslahah daruriyyah. Karena tanpa uang 

panaik terhadap pernikahan tidaklah berimbas pada 

terancamnya eksistensi kelima pokok daruriyyah di atas.  

Maslahah daruriyyah merupakan maslahah kebutuhan 

dasar manusia. Jika maslahah daruriyyah tidak terpenuhi 

menimbulkan kekacauan dan kerusakan serta menghilangkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan posisi uang panaik 

meskipun harus ada pada setiap pernikahan dalam masyarakat 

Bugis Makassar namun ketika takaran atau keberadaannya 

tidak terpenuhi, tidaklah membatalkan esensi penikahan. Justru 
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uang panaik jika tidak sejalan dengan lima prinsip tersebut 

dianggap tidak bermaslahat. 

Dalam kajian maslahah selanjutnya terdapat tingkatan 

malsahat dari segi prioritasnya yaitu maslahah hajjiyat. Maslahat 

hajjiyat ini cenderung kepada pendukung untuk terpenuhinya 

lima pokok dasar pada maslahah darururiyyah, sehingga 

maslahat ini jika tidak terpenuhi tidaklah langsung merusak 

maslahah daruriyyah. 

Uang panaik dapat dilihat dari segi eksistensi dalam 

masyarakat Bugis Makassar, yang tidak semua masyarakat 

menjadikan uang panaik sebagai pintu membawa kemaslahatan 

untuk memenuhi kebutuhan daruriyyah. Melainkan menjadikan 

suatu keharusan yang berdampak pada ukuran strata sosial 

semata. Atau dengan kata lainnya, uang panaik hanya dijadikan 

sebagai alat untuk menunjukkan sikap gensi antar lapisan strata 

sosial. 

Selain itu dalam kajian maslahah hajjiyyat ini, uang 

panaik yang berada dalam masyarakat Bugis Makassar 

mendatangkan suatu hukum untuk memberikan keringanan 

agar prinsip daruriyyah dapat terpenuhi dengan mudah. Jika 

uang panaik justru memberikan kesukaran bagi masyarakat 

Bugis Makassar untuk memenuhi kebutuhan primernya, semisal 

menikah untuk mendapatkan keturunan sekaligus menegakkan 

agama dengan menjalankan sunah saat menikah maka uang 

panaik justru tidak termasuk maslahat. 
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Uang panaik dapat dikategorikan maslahat hajjiyat jika 

uang panaik memberikan dorongan positif agar pemenuhan 

maslahah daruriyyah terpenuhi. Semisal uang panaik 

memberikan kemudahan untuk menikah dan memberikan 

dorongan motivasi agar masyarakat Bugis Makassar menjadikan 

uang panaik ini sebagai pemicu untuk sukses sebelum 

menempuh pernikahan. 

Tingkatan ketiga dalam kajian maslahah adalah 

maslahah tahsiniyyah. Maslahah tahsiniyyah ini dapat disebut 

maslahah takmiliyah, yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat 

pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahtan daruriyah dan 

hajiyah. Kemaslahatan dimaksudkan untuk kebaikan dan 

kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat 

diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan 

keguncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan 

manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting 

dan dibutuhkan manusia.  

Jika melihat eksistensi uang panaik maka uang panaik 

lebih cenderung berada pada maslahah tahsiniyyah. Hal ini 

dapat dilihat bahwa uang panaik jika tidak dapat terpenuhi maka 

masih bias mengambil opsi yang membawa kemudahan. Semisal 

seseorang melamar dengan target uang panaik 50 juta maka 

kesanggupan tersebut dianggap masalahat ini jika uang panaik 

berkisaran 50 juta atau bahkan di bawahnya. Namun sebaliknya 

jika telah dipatok melebihi dari kesanggupan pihak laki laki yang 
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mengharuskan berutang di bank atau batalnya pernikahan maka 

hal demikian jauh dari kata maslahah. 

Peruntukan uang panaik pada dasarnya adalah untuk 

biaya resepsi atau biaya walimah. Dengan adanya uang panaik 

dapat membantu pihak perempuan secara finansial untuk 

mengadakan suatu pesta perkawinan. Semakin besar atau 

banyak uang panaik memungkinkan akan semakin besar pula 

pesta perkawinan suatu pernikahan. Dari halinilah bias 

dikategorikan bahwa uagpanaik setidaknya menjadikan 

pelangkap untuk kesempurnaan dalam pernikahan. 

Beberapa dalil yang mendukung bahwa uang panaik 

merupakan masuk pada posisi maslahah tahsiniyyah. Dalam 

satu hadis Rasul bersabda: 

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  اِلله  رَسُوْلُ  قَالَ  قَالَ:  فَاطِمَةَ  عَلِيٌّ  خَطَبَ  ا   :مَّ

 .إِنَّهُ لابَدَُّ لِلْعرَْسِ مِنْ وَلِيْمَة  

Artinya: 

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia 

berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi 

pengantin untuk menyelenggarakan walimah.’”32 

 Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi saat ingin 

menikahkan putrinya Fatimah memberikan mahar hanya baju 

 

 
32Ibnu Hajar al-Asqala>ni, Bulugh al-Mara>m Min Adillah al-Ahka>m, 

Terj. Izzuddin Karimi, Bulughul Mara>m, Himpunan Hadis-Hadis Hukum 

dalam Fikhi Islam (Jakarta, Darul Haq, 2018), h. 567 
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besi dari Ali sebagai wujud pemberian benda berharganya saat 

itu. 

Walimatul ‘urs bukan sekedar pesta saja. Bukan pula 

sebagai ajang untuk memamerkan kekayaan dan harta. Akan 

tetapi, walimah merupakan bagian dari sunnah (tuntunan) 

Rasulullah. Beliau memerintahkan umatnya untuk mengadakan 

walimah sebagaimana dalam sabdanya,  ْبشَِاة   وَلوَْ  أوَْلِم  “Adakanlah 

walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing.”  

Beliau sendiri juga pernah mengadakan walimah. Yaitu, 

ketika menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau. 

Rasulullah bersabda, 

، إِنَّهُ لاَ بدَُّ لِلْعرَُوْسِ مِنْ وَلِيْمَة    يَا عَلِيُّ

 

Artinya: 

“Wahai Ali, harus diadakan walimatul ‘urs.” 33 

Hukum Walimah Jumhur ulama berpendapat bahwa 

walimah adalah sunnah muakkad. Pendapat lain mengatakan 

wajib. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas 

walimah telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah. 

 Walimatul ‘urs bagian dari sunah Rasulullah, maka 

pelaksanaannya harus mengacu pada bimbingannya. Daging 

memang lazim kita jumpai dalam jamuan walimah, namun bukan 

 

 
33Ibnu Hajar al-Asqala>ni, Bulugh al-Mara>m Min Adillah al-Ahka>m, 

Terj. Izzuddin Karimi, Bulughul Mara>m, Himpunan Hadis-Hadis Hukum 

dalam Fikhi Islam, h. 570 
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sebuah keharusan. Bagi yang punya hajat boleh menyajikan 

makanan apa pun yang halal sesuai dengan kadar 

kemampuannya tanpa ada unsur memaksakan diri. Sebab, 

walimah tidak harus mewah. Kesederhanaan dalam walimah 

pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Saat menikahi Shafiyah 

bintu Huyai, nabi mengadakan jamuan walimah dengan 

mengundang kaum muslimin dalam acara tersebut. Diceritakan 

oleh Anas, dalam walimah tersebut tidak ada jamuan roti 

maupun daging, yang ada hanyalah kurma, keju dan minyak 

samin. Itupun dengan beralaskan tikar dari kulit yang digelar di 

atas tanah.   

Walimah dengan kambing Jika ada kelapangan, 

dianjurkan menyembelih kambing walau hanya seekor. Hal 

tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah kepada 

Abdurrahman bin Auf,  

بشَِاة   وَلوَْ  أوَْلِمْ      

Artinya: 

 “Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor 

kambing.” 34   

Kehujjahan Uang Panaik  dalam Kajian ‘Urf  

 

 
34Ibnu Hajar al-Asqala>ni, Bulugh al-Mara>m Min Adillah al-Ahka>m, 

Terj. Izzuddin Karimi, Bulughul Mara>m, Himpunan Hadis-Hadis Hukum 

dalam Fikhi Islam, h. 570 
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Ulama telah menjadikan ‘urf sebagai salah satu asas 

pembinaan hukum dalam Islam. Menurut mereka, kehujahan ‘urf 

dapat dilihat dari kaedah al-‘Adah Muhakkamah (العادة محكمة) (dan 

al-Ma‘ruf ‘urfan ka al-Masyrut Syartan ) المعروف عرفا كالمشروط شرطا     ) yang 

termuat di dalam ilmu qawa‘id fiqhiyyah. Di samping itu juga, ada 

yang berhujah menggunakan dalil al-Quran yang diambil dari QS 

al-‘Araf/7: 199. 

Namun hujah ini dianggap lemah oleh ulama usul kerana ‘urf 

yang dimaksudkan oleh ayat ini bukan secara total memberi 

maksud adat atau kebiasaan masyarakat, tetapi  lebih 

cenderung kepada perkara-perkara baik yang dikenali sebagai 

amal maaruf di sisi masyarakat melayu. Ada sebahagian ulama 

yang menggunakan hujah bersandarkan kepada hadis Nabi saw. 

seperti berikut: 

نْدَ اهَْللُْ سَيْئ   نْدَ اهَْللُْ حُسْنَ وَمَا رَاوَْ ا سَيِّئاً فهَُوَ عِّ  مَا رَءَاهُ الْمُسْلِّمُوْنَ حَسَناُ فهَُوَ عِّ

Maksudnya: 

 “Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai satu 

perkara yang baik maka ia juga disisi Allah adalah suatu 

kebaikan, dan apa yang dilihat (umat Islam) sebagai satu 

perkara yang buruk maka di sisi Allah juga buruk.”35  

 

 
35Ahmad bin Muhammad bin Hambal, al-Musnad, Sya>rh: Ahmad 

Muhammad Sya>kir (Juz 3. Qahirah: Dar al-Hadith. No. Hadith 3600, 1995),  

h. 505-506.  
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Hujah ini juga dianggap tidak tepat kerana ada beberapa 

ulama yang mengatakan bahawa hadis ini adalah mawquf 

kepada Ibn Mas‘ud dan hujah yang dikemukakan ini adalah 

merupakan dalil untuk al-Ijmak dan bukan dalil khusus untuk 

‘urf.36 Apa yang jelas ialah, authoriti ‘urf sememangnya telah 

diterima oleh syarak dan diguna pakai bagi proses hukum. 

Sejarah Islam membuktikan bahawa ‘urf telah menjadi 

hujah yang dipegang oleh ulama bagi tujuan berijtihad terhadap 

persoalan yang ada kaitan dengan masyarakat. ‘urf’ adalah dalil 

yang jelas kepada kesahihan penggunaannya. Ini adalah karena 

amalan ‘urf yang dipegang oleh ulama terdahulu adalah 

mengambil tempat al-ijma' al-sukuti (yaitu amalan kebiasaan 

yang wujud di tengah masyarakat dan disadari oleh para ulama 

dan disetujui secara diam oleh mereka karena tidak pernah ada 

bantahan terhadapnya) 37 Apa lagi terdapat juga kenyataan 

secara lisan yang menyebut tentang perkara ini tanpa bantahan 

 

 
36ʻAbd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi al-Usul al-Fiqh (Cet. 7. Tt.p, 2001), 

h. 254.  
37Menurut Zaydan, Sekiranya amalan ini tidak diterima oleh para 

ulama pada ketika itu, maka sudah tentu akan kedengaran suara-suara dan 

pendapat-pendapat yang memprotes adat ini dan mempertikaikan statusnya 

di sisi Islam. Namun, tidak pernah dicatatkan sebarang kekhilafan atau 

kritikan masyarakat sejak dari dahulu berhubung status ‘urf dan 

perlaksanaannya di zaman tersebut. Ini menunjukan dalil yang jelas 

mengesahkan kewujudan ‘urf dalam al-Tasyriʻ al-Islami. ʻAbd al-Karim Zaydan, 

2001), h. 255.  
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dari manapun. Berdasarkan dari ini maka ‘urf dalam konteks ini 

adalah terbukti berdalilkan kepada Ijmak ulama.38 

Antara dalil yang menguatkan hujah penerimaan ‘urf 

sebagai hukum, ialah wujud  yang berkaitan pengiktirafan syarak 

terhadap adat di kalangan masyarakat Arab. Ini dapat dibuktikan 

melalui penerimaan syarak terhadap berbagai jenis pada 

muamalat yang baik dan telah lama diamalkan oleh masyarakat 

arab dengan menjalankan al-mudharabah, al-buyu‘, al-ijarah dan 

sebagainya.  

Namun syarak juga telah mengecualikan jenis-jenis 

perniagaan lain yang di dalam kehidupan dan adat masyarakat 

arab karena mempunyai unsur-unsur yang batil dan menzalimi. 

Begitu juga dengan bidang-bidang selain muamalat seperti 

pengambilan anak angkat yang tidak dipanggil dengan nama 

bapak asal, mengeluarkan bahagian wanita dalam pewarisan 

harta dan sebagainya.39  

Hakikat sebenar yang dapat dilihat berkenaan ‘urf ialah 

dalilnya diambil dari dalil-dalil syarak sama seperti al-Ijmak. 

Apabila al-Ijmak telah sejalan dengan hukum ini maka secara 

tidak langsung ‘urf juga telah sejalan dengan al-Ijmak. Ini adalah 

karena telah ada‘urf terhadap diri anggota masyarakat dan 

 

 
38Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Musnad,  Syarh: Ahmad 

Muhammad Syakir, h. 505-506. 
39Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Musnad,  Syarh: Ahmad 

Muhammad Syakir, h. 505-506. 
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berkontribusi besar dalam membawa kemudahan dan menolak 

kesusahan yang fasad terhadap kehidupan mereka. Sehingga 

uang panaik haruslah sejalan dengan syara’ dan tidak boleh 

bertentangan dengan nash. 

Al-Sarqasyi telah menulis dalam kitabnya al-mabsud, 

bahwa sesungguhnya telah thabit apa yang terkandung di dalam 

hukum ‘urf berdasarkan kepada dalil-dalil syarak, kerana al-‘urf 

telah memisahkan segala jenis kesulitan yang jelas dalam 

urusan agama seperti yang terdapat dalam objektif syariah. 

Meninggalkan adat atau ‘urf sebagai sandaran hukum akan 

mengakibatkan berlaku kesusahan dan kesukaran yang nyata.40  

Ulama usul telah bersepakat mengatakan bahawa ‘urf 

adalah merupakan salah satu sumber tasyrik dalam Islam. 

Penggunaannya di kalangan al-Hanafiyyah dan al-Malikiyyah 

adalah lebih luas berbanding mazhab-mazhab yang lain. Para 

ulama menggunakan ‘urf untuk bersandar kepada banyak 

persoalan berkaitan hukum fiqh seperti ibadah, al-muamalat, 

ahwal syakhsiyyah (Kekeluargaan) yang di dalamnya membahas 

sampai kepada uang paaik, al-ta‘zir, al-qazaf dan sebagainya.  

Sekalipun ‘urf dijadikan antara sumber hukum yang 

utama dalam berbagai mazhab, namun penerimaannya sebagai 

sumber perlulah memenuhi beberapa kriteria dan syarat-syarat 

yang telah ditetapkan supaya hukum yang terbentuk dari sumber 

 

 
40Al-Sarkhasy, Al-Mabsud, Juz. 13, h. 14.  
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‘urf dapat menjaga kepentingan masyarakat tanpa bertentangan 

dengan syarak.41 Olehnya itu, suatu adat itu boleh dijadikan 

sebagai dalil dalam menghasilkan bentuk suatu hukum 

sekiranya telah memenuhi syarat-syarat seperti berikut:42  

Uang Panaik sesuai dengan Nas Syarak dan Dalil yang Qat‘i 

dalam al-Quran kaitannya dengan ‘urf 

Hal ini merupakan syarat paling penting yang perlu ada 

dalam kriteria ‘urf untuk diterima sebagai proses dalam 

menetapkan hukum. Syarat ini adalah mutlak dan wajib menjadi 

sandaran kepada semua mujtahid untuk menjadikan‘urf yang 

benar-benar menepati kehendak syarak. Tanpa syarat ini ‘urf 

tidak mempunyai nilai di sisi agama. Pertemuan ini tidak boleh 

sama derajatnya antara ‘urf dengan al-Quran, atau ‘urf dengan 

al-sunah. Pertemuan ini juga tidak boleh disamakan antara ‘urf 

dan juga prinsip-prinsip syarak yang telah diputuskan secara qat‘i 

oleh nas.  

 

 
41al-Zarqa’, Mustafa Ahmad, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm (Damsyik: 

Da>r al-Fikr, 1978), h. 873.   
42Terdapat banyak kitab-kitab usul yang ditulis oleh ulama-ulama 

silam dan kontemporari yang membahaskan tentang syarat-syarat 

penerimaan al-urf bagi memastikan adat dalam masyarakat menepati 

kehendak syarak dan boleh dijadikan hukum. Tanpa syarat-syarat ini, maka 

‘urf tersebut dianggap rusak dan tidak boleh dijadikan sebagai sandaran 

hukum bagi apa-apa isu. Sekalipun terdapat banyak syarat yang ditetapkan 

oleh ulama, namun di sisi majoriti ulama usul menjadikan empat perkara 

sebagai syarat-syarat utama yang perlu ada sebagai ciri-ciri penerimaan al-‘urf 

di sisi syarak.  
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Apabila terjadi pertentangan antara keduanya, maka 

secara otomatis kedudukan ‘urf akan menjadi rusak dan tidak 

boleh lagi diterima sebagai sumber hukum sekalipun sudah lama 

menjadi tradisi. Ini kerana status nas dan mabadi’ al-syara‘ 

(prinsip-prinsip syarak) adalah berada lebih tinggi kedudukannya 

dibandingkan ‘urf. Contoh dalam perkara ini ialah seperti 

pengambilan anak angkat di zaman jahiliyyah. Sudah menjadi 

budaya dan tradisi masyarakat Arab zaman  itu, memanggil anak 

angkat dibinkan atau dibintikan terus kepada bapak angkat yang 

baru dengan menghilangkan langsung silsilah anak tersebut 

dengan keluarga kandungnya. Islam secara tegas melarang 

perbuatan tersebut dan menolak langsung ‘urf yang menjadi 

pada budaya masyarakat saat itu kerana menyalahi hukum 

syarak sekarena telah ada yang jelas termaktub di dalam al-

Quran.   

Selain itu, Islam juga menolak adat-adat lain yang tidak 

baik dan menimbulkan berbagai kerusakan kepada masyarakat 

seperti amalan meminum arak, aktivitas mempertontonkan 

aurat, kebebasan yang tiada batas, menggunakan riba’ sebagai 

transaksi perbankan dan sebagainya. Justru, ‘urf dalam situasi 

ini adalah tertolak dan tidak boleh lagi dijadikan sebagai amalan. 

‘Urf tidak boleh digunakan dalam konteks ini karena tidak lagi 

bersifat menjaga kepentingan ummah dan juga tidak memberi 
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faedah kepada masyarakat, malah mendorong ke arah yang 

negatif dan menuju kepada kemudharatan dan kemaksiatan.43  

Uang panaik sama sekali tidak dibenarkan 

pemberlakuannya jika di dalamnya terdapat pertentangan 

dengan hukum Islam terlebih lagi jika uang panaik yang 

bersumber dari ‘urf ini terdaat pelanggaran terhadap hukum 

Allah. Sehingga perjalannaya sedapat mungkin jika ada hal-hal 

yang melenceng dalam masyarakat Bugis Makassar  

Sekalipun Islam menolak secara total pertentangan 

antara ‘urf dan nas dalam konteks penetapan hukum, namun 

ada beberapa pertentangan dari sudut yang lain yang boleh 

diterima dan sah digunakan di sisi syarak kerana statusnya tidak 

memberi kesan kepada kerusakan ‘urf.  Perincian mengenai 

pertentangan antara al-‘urf dan syarak adalah seperti berikut:  

Pertentangan al-‘Urf dan Syarak Tanpa Bergantung Dengan 

Hukum.  

Apabila wujud pertentangan antara ‘urf dan syarak dalam 

keadaan tidak bergantung dengan hukum atau taklif, maka 

hendaklah didahulukan ‘urf berbanding syarak. Sebagai contoh 

seseorang yang bersumpah tidak akan duduk di atas hamparan 

atau karpet, maka pada ketika itu tidaklah melanggar sumpah 

sekiranya beliau duduk di atas bumi, sekalipun Allah swt. 

menamakan bumi sebagai hamparan.44 Begitu juga sekiranya 

 

 
43al-Karim al-Zaydan al-Wajiz fi al-Usul al-Fiqh, h. 256. 
44al-Karim al-Zaydan al-Wajiz fi al-Usul al-Fiqh,), h. 302-303.  
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seseorang itu bersumpah tidak akan duduk di bawah cahaya 

atau sinaran lampu.  

Dalam keadaan ini orang yang bersumpah tidak juga 

dianggap melanggar sumpahnya jika duduk di bawah sinaran 

matahari sekalipun di dalam al-Qur’an45 Allah namakan matahari 

sebagai lampu (siraj).46 Seseorang yang bersumpah tidak akan 

meletakkan kepala atau jasadnya di atas sebuah pasak atau 

benteng, maka tidak dikenakan kaffarah atau dianggap sebagai 

melanggar sumpahnya jika hanya meletakkan kepala atau 

jasadnya di atas bukit sekalipun al-Qur’an menyebut bukit 

sebagai pasak atau benteng. 

Jika uang panaik bertentangan engan syarak tentunya 

uang panaik tidaklah pantas untuk ijadikan sebagai kebiasaan 

dalam penikahan bugis makassar. Namun sejah ini tiak ada nas 

baik dari al-qur’an maupun hadis melarang hal tersebut. 

Sehingga uang panaik lahir dari kebiasaan yang dapat ditinjau 

dengan kaca mata urf, ‘urf tersebut tidak boleh bertentangan 

dengan nas. 

 

 

 
45al-Karim al-Zaydan al-Wajiz fi> al-Usu>l al-Fiqh,), h. 302-303. 
46ʻAbd al-ʻAziz Muhammad ‘Izam, h. 268.  
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Pertentangan al-‘Urf dan Syarak dan Bergantung Dengan 

Hukum   

Jika berlaku keadaan di mana wujud pertemuan antara al-

‘urf dan syarak serta terikat dengan hukum, maka hendaklah 

didahulukan syarak berbanding ‘urf. Contohnya, jika seorang 

fulan berkata “Demi Allah! Aku tidak akan menikah sampai ini 

dan itu.” Maka pada ketika itu dianggap sebagai melanggar 

sumpah sekiranya dia telah selesai menjalankan upacara akad 

nikah sekalipun belum mempergauli isterinya, kerana menurut 

syarak nikah dari sudut syarak adalah akad, sedangkan nikah 

dari sudut ‘urf bermaksud persetubuhan.47 

 Begitu juga seseorang yang bersumpah tidak akan 

menunaikan salat, maka dia tidak dikira sebagai menunaikan 

solat sekiranya sekadar melakukan rukuk saja atau sujud saja 

kerana salat dari sudut syarak membawa arti perkataan dan 

perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri 

dengan salam serta terikat dengan syarat-syarat tertentu. Dalam 

keadaan ini, adat tidak lagi berperan kerana syarak menjadi 

hukum kepada persoalan tersebut. 

Contoh di atas memberikan gambaran tentang bahwa urf 

senantiasa bergantung ari hukum. sehingga tiak ibenarkan jika 

terjai kekeliruan alam uang panaik  yang melanggar hukum. 

Meskipun hukum Islam membenarkan uang panaik namun jika 

uang panaik alam pelaksanaannya ada hal-hal yang melanggar 

 

 
47ʻAbd al-ʻAziz Muhammad ‘Izam,  h. 268.  
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hukum Islam maka hal-hal yang melanggar tersebut tetaplah 

tidak dibenarkan oleh ajaran agama. 

 

Pertentangan Al-‘Urf dan Syarak Secara Khusus dan Umum  

Sekiranya lafaz di dalam al-‘urf itu memberi maksud 

umum dan di dalam syarak pula memberi maksud khusus, maka 

dalam keadaan ini hendaklah didahulukan makna khusus disisi 

syarak melebihi maksud umum disisi ‘urf.  Sebagai contoh, jika 

seseorang yang bersumpah tidak akan memakan daging 

binatang, maka tidaklah sebagai melanggar sumpah sekiranya 

memakan bangkai. Ini adalah karena sekalipun bangkai 

termasuk dalam kategori daging menurut ‘urf secara umum, 

namun menurut syarak secara khusus, bahawa hanya daging 

yang halal dimakan saja yang termasuk dalam prinsip sumpah. 

Begitu juga situasinya dalam masalah wasiat. Seseorang 

yang mewasiatkan harta kepada waris-warisnya, maka wasiatnya 

itu dikategori sebagai tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan, 

kerana terikat dengan pengkhususan syarak dibandingkan 

umum lafaz yang menyatakan dengan jelas dalam hadis, bahwa 

waris yang mendapat pembahagian harta si mati adalah tidak 

ada hak dari wasiat walaupun sedikit.  
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Hendaklah Uang Panaik al-‘Urf Itu Berlanjut dan Menjadi 

Kebiasaan   

Ini adalah syarat kedua yang harus dimiliki secara wajib 

oleh ‘urf yang berlegar di kalangan masyarakat sebagai syarat 

sah penerimaannya untuk diangkat menjadi hukum di dalam 

Islam. Menurut ulama, tanpa syarat wajib ini, ‘urf tersebut 

dianggap tidak sah dan tidak kuat untuk dijadikan sebagai 

sandaran hukum kerana menyalahi maksud konsep sebenar ‘urf 

dari segi istilah.  

Dalam konteks ini, ‘urf yang hendak dipegang sebagai 

sumber hukum perlu menjadi amalan dan kebiasaan masyarakat 

secara berterusan tanpa terhenti dalam waktu-waktu tertentu 

yang lama, atau sudah lama ditinggalkan sehingga ‘urf tersebut 

telah digantikan dengan ‘urf yang lain. Malah ‘urf tersebut selain 

sudah ditinggalkan dalam hidup masyarakat, begitu juga perlu 

menyeluruh dan meluas serta menjangkau kepada aktivitas dan 

urusan keseharian.  

Jika melihat syart ini maka uang panaik sejak munculnya 

sampai sekarang ini masih terus diamalkan oelh masyarakat 

Bugis Makassar. Terbukti dalam setiap pernikahan masih 

membahas dan mempraktekkan tradisi uang panik tersebut. 

Sehingga keberadaan uang panik dalam pan dangan urf tersebut 

sangatlah kuat dan keberadaannya dapat di jadikan suatu 

hukum, abhwa uang panaik merupakan suatu keharusan 
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keberadaannya dalam setiap pernikahan pada masyarakat Bugis 

Makassar. 

Sekiranya pengamalan sesuatu ‘urf di dalam sebuah 

masyarakat itu tidak menyeluruh secara menyeluruh, maka tidak 

boleh dianggap sebagai ‘urf masyarakat. Jika sekalipun ada 

sebahagian masyarakat yang tidak menjalankan ‘urf tersebut, 

maka hanya melibatkan dalam jumlah yang kecil. Status dan 

syarat ini terpakai kepada semua jenis ‘urf yang meliputi ‘urf 

secara lafzi dan ‘amali, meliputi juga ‘urf secara khusus dan 

umum. 48  

Selain itu, Adat yang hendak dijadikan sebagai ketentuan 

hukum, harus memenuhi syarat di mana adat atau budaya 

tersebut perlu pengaplikasian terlebih dahulu dan telah lama 

diamalkan secara turun temurun oleh masyarakat sebelum 

bahasan mengenainya timbul. Dengan kata lain, adat tersebut 

perlu dijalankan terlebih dahulu berbandingkan bahasan tentang 

penetapan hukumnya.  

Sekiranya adat tersebut datang selepas sesuatu hukum 

itu timbul, maka ia tidak boleh dianggap sebagai ‘urf, malah tidak 

boleh dipakai sebagai hukum karena masih belum menjadi 

budaya. Suatu perkara yang datang di tengah-tengah masyarakat 

tidak dianggap sebagai ‘urf seperti yang diisyaratkan oleh ulama, 

 

 
48‘Abd al-Qa>dir Muhammad Wali Qutah, al-’urf: Hujjiyatuh wa 

Atharuh fi Fiqh al-Mu‘amalat al Maliyyah ‘inda al-Hanabilah (Juz. 1, Makkah 

al-Mukarramah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1997), h. 231.  
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sekiranya masih baru dan tidak pernah diamalkan sebelumnya. 

Ini hanya dianggap sebagai trend yang datang silih ganti tanpa 

memberi kesan yang melekat dalam kehidupan masyarakat 

secara konsisten dan berkelanjutan.  

Sehingga perkembangan dunia menyebabkan arus 

perubahan secara drastis menjadi sulit untuk diklasifikasikan 

sebagai budaya sendiri. ‘Urf juga tidak boleh menjadi sumber 

hukum sekiranya budaya tersebut hanya dilakukan pada waktu 

dan masa yang sementara, ataukah telah berhenti sekian lama 

dan tidak lagi diamalkan untuk waktu ini, pada ketika itu ia tidak 

disebut sebagai ‘urf.49   

 

Hendaklah Uang Panaik Sebagai al-‘Urf Tidak Bertentangan 

Dengan Lafaz Yang Jelas  

‘Urf tidak boleh dijadikan sebagai sumber penetapan 

hukum terhadap permasalahan yang berkaitan dengan akad 

atau kontrak, sekiranya sighah yang diungkapkan oleh kedua-

dua pihak dalam kontrak tersebut telah difahami dan disetujui, 

serta dinyatakan dengan jelas apa yang ada dan terkandung di 

dalamnya. Akad dalam hal ini adalah merupakan penentu 

kepada hukum tersebut dan tidak lagi boleh bersandar kepada 

‘urf.  

‘Urf hanya berperanan sekiranya akad yang disepakatai 

oleh kedua pihak adalah mengikut adat kebiasaan yang telah 

 

 
49ʻAbd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi al-Usu>l al-Fiqh, h. 256.  
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ada. Sebagai contoh, jika terjadi urusan atau kontrak sewaan 

rumah atau kos-kosan. Sekiranya menurut ‘urf di tempat 

tersebut bawa penyewalah yang perlu membayar iuran bulanan, 

maka secara otomatis ‘urf tersebutlah yang akan menjadi 

penentu kepada hukum sekiranya tidak dinyatakan dalam akad. 

Namun jika dinyatakan sebaliknya di dalam akad yang 

berlawanan dengan apa yang menjadi terhadap kebiasaan, 

maka pada saat itu ‘urf tidak boleh berfungsi lagi.50  

a.  Kaedah-kaedah fiqh yang bersumberkan al-‘urf terhadap 

Uang Panaik 

Ilmu al-Qawa’id al-Fiqhiyyah adalah merupakan himpunan 

hukum-hukum dalam Islam yang mutasyabihat (yang hampir 

sama) dan disusun secara sistematis oleh para ulama, dan 

diletakkan di bawah kategori kaedah-kaedah tertentu 

untukmemudahkan umat Islam terhadap semua persoalan yang 

timbul berkaitan masalah fiqh.  Disusun menjadi 5 kaedah besar 

dan disepakati oleh semua mazhab-mazhab fiqh. Juga disusun 

dan dikembangkan menjadi kaedah-kaedah kecil, yang meliputi 

berbagai persoalan yang rumit untuk manfaat masyakarat.  

Sehubungan itu, para ulama juga telah menyusun beberapa 

kaedah di dalam qawaʻid al-fiqhiyyah yang mempunyai kaitan 

dengan ‘urf untuk dijadikan sebagai sumber hukum semasa. 

Antara kaedah tersebut adalah seperti berikut :  

 

 
50ʻAbd al-Karim Zaydan, al-Wajiz fi al-Usu>l al-Fiqh, h. 257  
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   اْلعَادةَُ اْلمُحَكَمَةُ  

Maksudnya: Adat bisa diangkat derajatnya menjadi sebuah 

hukum.51 

Melihat dari runutan pembahasan di atas dapat di simpulkan 

bahwa uang panaik adalah lair dari ‘urf dan sejalan dengan 

kehujjahan ‘urf sehingga secara otomatis sejalan dengan ajaran 

Islam dan tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip islam. 

Sehingg akeberadaan uang panaik di tengah-tengah masyarakat 

Bugis Makassar tetap harus dipertahankan dan dijalankan. 

2. Uang Panaik Sesuai dengan Maqa>s}id al-Syari>’ah 

Uang panaik seharusnya berdasar pada maqa>sid al-

syari>ah sehingga dalam penerapan atau amalan terhadap uang 

panaik hendaknya tidak bertentangan dengan syariat. Karena 

pada dasarnya Allah memberikan acuan hidup untuk 

kemaslahatan manusia. Jika uang panaik memberikan 

kemaslahatan maka perilaku tersebut tetap dapat dijalankan. 

Pengertian Maqas}id al-Syari‘ah 

Maqas}id al-Syari‘ah secara etimologi berasal dari dua 

kata bahasa Arab yang tersusun dalam bentuk penyandaran atau 

penggabungan (id}afah), yaitu kata maqa>s}id dan kata al-

syari>‘ah. Menurut kata dasar keduanya maka keduanya 

 

 
51Ahmad Muhammad Zarqa’, Syarh al-Qawa>ʻid al-Fiqhiyyah (Cet. 2, 

Damsyik: Da>r al-Qala>m, 1989), h. 219-222. 
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memiliki pengertian masing-masing. Sebelum melangkah pada 

pengertian maqa>s}id al-syari>‘ah secara istilah, maka terlebih 

dahulu akan dijelaskan tentang pengertian Maqa>s}id al-Syari>-

‘ah secara terpisah menurut ahli bahasa. 

Kata maqa>s}id menurut Ibnu Manz}ur adalah bentuk 

jamak (plural) dari akar kata maqs}ad, dan kata maqs}ad 

merupakan akar kata yang didahului oleh huruf Mim (Mas}dar 

Mi>mi>) dari kata kerja qas}ada-yaqs}idu-qas}dan dan 

maqs}adan yang artinya adalah: Kesengajaan atau tujuan. Ibnu 

Manz}ur dalam penjelasannya menambahkan, bahwa kata 

tersebut juga dapat diartikan dengan arti legitimasi dan 

komitmen terhadap jalan yang benar, seperti yang terkandung 

dalam firman Allah swt. QS al-Nah}l/16: 9. 

 وَعَلَى اِلله قَصْدُ السَّبِيْلِ... 

Terjemahnya: 

 Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus…52 

Dan juga dapat diartikan sebagai keseimbangan dan 

moderat, seperti yang terkandung dalam firman Allah swt. QS 

Luqma>n/31: 19.53 

 وَاقْصِدْ فِْ مَشْيِكَ... 

 

 
52Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 403. 
53Abu> al-Fad}l Jama>l Muh}ammad bin Mukrim al-Ans}a>ri> “Ibn 

Manz}u>r”, Lisa>n al-‘Arab, Juz. 3 (Cet. I; Bairu>t: Da>r S}a>dir, 1990 M), h. 

353. 
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Terjemahnya:  

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan…54 

Menurut Ibnu Manz}u>r bahwa kata al-Syari>‘ah secara 

bahasa berarti jalan menuju sumber air. Berikut pernyataannya: 

هَا. قاَلَ الَّليْثُ:   وَبِِاَ سُِّيَ مَا شَرعََ  وَالشَّريِْ عَةُ وَالشِّراَعُ وَالْمَشْرَعَةُ: الَْمَوَاضِعُ الَّتِِْ يُ نْحَدَرُ إِلَى الماْءَِ مِن ْ

 55اللهُ للِْعِبَادِ شَريِْ عَةً مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلاةَِ وَالَْْجِّ وَالنِّكَاحِ وَغَيْْهِِ. 

Artinya: 

“Adapun arti kata al-syari>‘ah, al-syira>‘u dan al-masyra‘ah 

adalah, jalan menuju sumber air. Al-Lai>s\ berkata, maka 

dengannya-lah (kata al-Syari>‘ah) dinamakan segala apa 

yang disyariatkan oleh Allah swt. bagi setiap hambanya 

daripada perintah puasa, salat, haji, nikah dan perintah 

lainnya.” 

Al-Ra>gib al-As}faha>ni> menyebutkan dalam kitabnya 

Mufrada>t al-Qur’a>n, bahwa kata syara‘a-yasyra‘u-syar‘an 

berartikan arah jalan yang jelas, seperti dikatakan: “Syara‘tu lahu 

t}ari>qan” yang artinya adalah: Saya memberikan kepadanya 

jalan. Kemudian kata tersebut digunakan sebagai nama bagi 

arah jalan, sehingga ia pun disebut denga kata syir‘u, syar‘u dan 

syari>‘ah yang pada akhirnya digunakan bagi jalan Tuhan, 

Kemudian al-Ra>gib menukil ungkapan sebagian ulama, bahwa 

keterkaitan kata Syari>‘ah yang bermakna hukum Allah dengan 

 

 
54Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 655. 
55Abu> al-Fad}l Jama>l Muh}}ammad bin Mukrim al-Ans}a>ri> “Ibn 

Manz}u>r”, Lisa>n al-‘Arab, Juz. 8, h. 175. 
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kata Syari>‘ah yang bermakna sumber air tidak lain adalah untuk 

menyerupakan Syari>‘ah hukum Allah dengan sumber air, 

karena air merupakan suatu alat yang sangat dibutuhkan oleh 

segenap manusia untuk dijadikan sebagai alat bersuci dan 

menghilangkan haus dahaga. Maka yang dimaksud dengan 

menghilangkan haus dahaga tersebut. 

Sedangkan maksud dari bersuci adalah seperti yang 

terkandung dalam firman oleh Allah swt. QS al-Ah}za>b/33: 33. 

اَ يرُيِْدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِِّ   ركَُمْ تَطْهِيْْاً. إِنََّّ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan 

dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu 

sebersih-bersihnya.”56 

Manna>‘ al-Qat}t}a>n menyatakan, bahwa syariat 

diserupakan dengan sumber air, karena air merupakan sumber 

kehidupan manusia dan keselamatan bagi tubuh mereka. Oleh 

karena itu, syariat merupakan sumber kehidupan dan 

keselamatan bagi manusia dalam meraih kebahagiaan, baik di 

dunia maupun di akhirat. Penyerupaan syariat dengan jalan, 

dikarenakan syariat menjadi petunjuk bagi manusia untuk menu-

ju jalan yang lurus dan benar, maka dengannya jiwa menjadi 

hidup dan akal menjadi puas dengan pengetahuannya.57 

 

 
56Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 672. 
57Manna>‘ al-Qat}t}a>n, al-Tasyri>‘ wa al-Fiqh fi> al-Isla>m (Cet. V; al-

Qa>hirah: Maktabah Wahbah, 2001 M/ 1422 H), h. 13. 
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Pada mulanya, kata Syari>‘ah menurut istilah mempunyai 

arti yang luas, tidak hanya berartikan fikih dan hukum, akan 

tetapi juga mencakup akidah dan akhlak. Dengan demikian, 

syariat mengandung arti bertauhid kepada Allah swt. dan mena-

atinya, beriman kepada para rasul Allah dan kitab-kitabnya serat 

hari pembalasan. Dalam hal ini, pendekatan syariat mencakup 

segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba sebagai 

muslim, maka pengertian inilah yang terkandung dalam firman 

Allah dalam QS al-Ma>’idah/5: 48. 

هَاجاً... لِكُلٍِّّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْ   عَةً وَمِن ْ

Terjemahnya: 
“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan 

dan jalan yang terang…”58 

Dan firman Allah dalam QS al-Ja>s\iyah/45: 18. 

 . الَّذِيْنَ لاَ يَ عْلَمُوْنَ  ثَُُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِْ عَةٍّ مِّنَ الَْْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلاَ تَ تَّبِعْ أهَْوَاءَ 

Terjemahnya: 

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat 

itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang 

yang tidak mengetahui.”59 

Setiap segala bentuk perintah Allah swt. dan larangannya 

serta segala batasan dan kewajibannya yang telah diwahyukan 

 

 
58Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 168. 
59Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 817. 
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kepada Nabi Muhammad saw. dan para nabinya disebut dengan 

syariat.60 

Menurut Manna>‘ al-Qat}t}a>n bahwa definisi Syari>‘ah 

adalah, segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-

hambanya, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak dan 

muamalah, maupun yang menyangkut aturan segala hal ke-

hidupan yang berkaitan dengan mereka, untuk mengatur 

hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama demi meraih 

kebahagian dunia dan akhirat.61 Muatan Syari>‘ah dalam 

pengertian ini mencangkup ‘aqi>dah, khuluqiyyah dan 

‘amaliyyah. Pada prinsipnya‘aqi>dah berkaitan dengan dasar-

dasar keimanan, dan khuluqiyyah berkaitan dengan etika dan 

ahklak, serta ‘amaliyyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum 

yang muncul dari ungkapan-ungkapan (aqwa>l) dan perbuatan-

perbuatan manusia (af‘a>l). Kemudian pengertian Syari>‘ah 

pada akhirnya difokuskan pada arti fikih dan hukum Islam, hal 

ini telah dikemukakan oleh Mah}amu>d Syaltu>t dalam bukunya 

yang berjudul al-Isla>m ‘Aqi>dah wa Syari>‘ah. Berikut 

pernyataannya: 

 

 
60Sa‘u>d bin Sa‘ad A<l Durai>b, al-Tanz}i>m al-Qad}a>’i> fi> al-

Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘u>diyyah fi> D{aw’i al-Syari>‘ah al-Isla>miyyah 

(Riya>d}: Mat}a>bi‘ Ja>mi’ah al-Ima>m Ah}mad bin Sa‘u>d al-Isla>miyyah, 

t.th.), h. 17. 
61Manna>‘ al-Qat}t}a>n, al-Tasyri>‘ wa al-Fiqh fi> al-Isla>m, h. 13-14. 
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، وَعَلاقَتَِهِ بَِِخِيْهِ  الَنُّظمُُ الَّتِِْ شَرَعَهَا اللهُ أَوْ شَرعََ أُصُوْلََاَ ليَِأْخُذَ الِْْ نْسَانُ بِِاَ نَ فْسَهُ فِْ عَلاقَتَِهِ بِربَِّهِ 

نْسَانِ، وَعَلاقَتَِهِ بِِلْكَوْنِ، وَعَلاقَتَِهِ بِِلْْيََاةِ. الْمُسْ   62لِمِ، وَعَلاقَتَِهِ بَِِخِيْهِ الِْْ

Artinya:  

“Peraturan-peraturan atau dasar-dasarnya yang telah 

disyariatkan oleh Allah swt., untuk dijadikan sebagai 

pedoman bagi manusia dalam hubungannya dengan 

Tuhannya, saudaranya yang seagama, saudaranya 

sesama manusia serta hubungannya dengan alam 

semesta dan kehidupan.” 

Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mempersempit 

lingkup arti Syari>‘ah yang mengarah pada arti hukum di luar 

akidah. Dengan demikian, istilah Syarh tidak lagi dipahami oleh 

kebanyakan orang dengan pengertian yang luas, maka akidah 

tidak lagi masuk dalam pengertian Syari>‘ah, bahkan Syari>‘ah 

menjadi istilah yang identik dengan fikih atau hukum Islam yang 

sifatnya berbeda dengan akidah. Meskipun demikian, kedua 

aspek tersebut yaitu akidah dan syariat tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain, baik dalam bentuk pengamalan maupun dalam 

bentuk dasar pemikiran yang berkembang mengenai dua aspek 

tersebut.63 

 

 
62Mah}mu>d Syaltu>t, al-Isla>m Aqi>dah wa Syari>‘ah (Cet. VIII; 

Bairu>t: Da>r al-Syuru>q, 2001 M), h. 10. 
63Hamka Haq, Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya (Ujung 

Pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001 M), h. 18. Lihat juga H.L. Beck dan N.J.G. 

Kaptein (redaktur) Dalam Pandangan Barat Terhadap Literatur Hukum 

Filosofi dan Mistik, Teradisi Islam, Edisi Dewi Bahasa (Indonesia dan Inggeris) 

(Jakarta: Indonesia-Natherlands Cooprtion In Islamic Studies, 1998 M), h. 

111. 
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Menurut Muh}ammad ‘Ali al-Sa>yis dalam bukunya yang 

berjudul Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtiha>di> wa At}wa>ruhu bahwa kata 

Syari>‘ah dalam periode-periode awal diartikan sebagai sumber-

sumber hukum yang suci (al-nus{u>s} al-muqaddasah), baik 

berupa al-Qur’an maupun hadis mutawa>tir yang tidak diragukan 

kesahihannya dan tidak terjamahkan oleh pemikiran manusia 

melalui ijtihad mereka, atau hal itu juga dapat disebut sebagai 

jalan yang lurus (al-Tariqah al-Mustaqimah). Lalu ia menukil 

pendapat beberapa ulama tentang pengertian Syari>‘ah yang 

menyatakan bahwa Syari‘ah adalah: Seperangkat hukum-hukum 

yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi segenap hambanya dan 

menjadikan mereka sebagai hamba yang beriman dan beramal 

yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan akhirat. 

Namun menurutnya, pengertian syariat yang paling masyhur di 

kalangan para ulama adalah: 

بَطةَُ مِنَ الَْْدِلَّةِ الت َّفْصِلِيَّةِ. اَلَْْحْكامَُ   64الشَّرْعِيَّةُ الَْعَمَلِيَّةُ الْمُسْتَ ن ْ

Artinya: 

“Hukum-hukum syarak yang bersifat aplikatif yang digali 

dari dalil-dalil yang terperinci.” 

 

 
64Muh}ammad ‘Ali> al-Sa>yis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtiha>di> wa 

At}wa>ruhu (al-Qa>hirah: Majma‘ al-Buh}u>s\ al-Isla>miyyah, 1997 M/1389 

H), h. 8-9 



Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia 

 

84   
 

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka syariat 

memiliki arti hukum-hukum syarak yang digali dari sumber hu-

kum yang suci (al-nus{u>s} al-muqaddasah), baik berupa al-

Qur’an maupun hadis, begitu pula sumber hukum yang 

dihasilkan dari ijtihad manusia melalui keduanya, seperti Ijmak 

dan Qiya>s.65 

Apabila dua kata tersebut, yaitu kata Maqa>s}id dan al-

Syari>‘ah digabungkan menjadi satu kalimat, maka secara 

harfiah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai dari penetapan suatu hukum yang ditetepkan oleh Allah 

swt. bagi umat manusia yang mukalaf. Dalam konteks ini, maka 

yang dimaksud denagan tujuan adalah, meraih kemaslahatan 

bagi umat manusia. 

Sedangkan secara terminologi, Asafri Jaya Bakri 

menyebutkan bahwa Maqa>s}id al-Syari>‘ah tidak memiliki 

definisi khusus secara istilah yang dibuat oleh para ulama usul 

fikih, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka, 

termasuk di antara mereka adalah Imam Sya>t}ibi>>. Ia adalah 

seorang ulama ahli di bidang metode Maqa>s}id al-Syari>‘ah, 

namun dalam mengartikannya ia hanya mengungkapkan fungsi 

syariat bagi manusia. Berikut pernyataan al-Sya>t}ibi> mengenai 

fungsi syariat: 

 

 
65Muh}ammad ‘Ali> al-Sa>yis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtiha>di> wa 

At}wa>ruhu, h. 8-9 



 
 

 

     85 
 

اَ هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِْ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ مَعاً.   66أَنَّ وَضْعَ الشَّراَئِعِ إِنََّّ

Artinya: 

“Sesungguhnya fungsi ketetapan syariat adalah, untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di  dunia dan di 

akhirat secara bersamaan.” 

Dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan 

Maqa>s}id al-Syari>‘ah adalah, tujuan-tujuan kemaslahatan 

yang hendak dicapai dari penetapan suatu hukum yang 

diturunkan oleh Allah swt. kepada umat manusia yang mukalaf. 

Berdasarkan ungkapan al-Sya>t}ibi>> tersebut, maka ia 

tidak mendefinisikan Maqa>s}id al-Syari>‘ah secara 

konfrehensif, akan tetapi ia hanya menegaskan bahwa doktrin 

Maqa>s}id al-Syari>‘ah adalah satu, yaitu kemaslahatan yang 

menyangkut kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di 

dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, al-Sya>t}ibi> 

meletakkan posisi maslahat sebagai ilat hukum atau alasan 

pensyariatan hukum Islam, hal itu berbeda dengan ahli usul fikih 

lainnya. Al-Nabha>ni> misalnya, ia dengan kehati-hatiannya 

selalu menekankan bahwa maslahat itu bukanlah alasan (‘illah) 

atau motif (al-ba>‘is\) penetapan syariat, melainkan hanya 

sebagai pelengkap dan penyempurna di balik ketetapan hukum 

 

 
66Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Syatibi (Cet. 

I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996 M), h. 64. Lihat juga Abu>> Ish}a>q al-

Sya>t}ibi>>>, al-Muwa>faqa>t fî> Us}u>l al-Syari>‘ah, Juz. 2 (Cet. I; al-

Mamlakah al-Su‘u>diyyah al-‘Arabiyyah: Da>r Ibn ‘Affa>n, 1997 M/1417 H), 

h. 9. 
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tersebut sehingga dalam penalaran nas yang ada terdapat 

sebuah pembelajaran (h}ikmah), atau hasil (na>tijah), atau 

tujuan (ga>yah), atau akibat (‘a>qibah) dari penerapan syariat itu 

sendiri.67 

 

Tujuan mukalaf (Maqa>s}id al-Mukallaf) 

Mengenai Maqa>s}id yang kembali kepada tujuan hamba 

yang mukalaf (Maqa>s}id al-Mukallaf) maka Imam Sya>t}ibi>> 

berbicara mengenai peran sentral motif dan niat yang menjadi 

dasar dari sebuah amal. Niatlah yang menjadikan amal seorang 

hamba sah dan tidaknya, sebagai ibadah atau sekedar amal 

biasa, dan sebagai ibadah yang wajib atau sunah. 

Imam Sya>t}ibi>> menyatakan, bahwa sebuah amal jika 

didasari oleh motif yang berbeda maka konsekuensinya pun 

akan berbeda, misalnya gerakan sujud, ia bisa membuat se-

seorang menjadi mukmin yang bertakwa, atau bahkan 

menjadikannya sebagai kafir, hal itu kembali pada niatnya dalam 

bersujud, apakah ia sujud karena Allah atau karena berhala?68 

Menyangkut hal ini maka Imam Sya>t}ibi> membuat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Niat dan motif yang digerakkan oleh seorang hamba tidak 

boleh melenceng dari garis syariat. 

 

 
67Taqiyy al-Di>n al-Nabha>ni>, al-Syakhs}iyyah al-Isla>miyyah, Juz. 3 

(Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Ummah, 2005 M/1426 H), h. 361-368. 
68>>Abu>> Ish}a>q al-Sya>t}ibi>>>, al-Muwa>faqa>t fî> Us}u>l al-

Syari>‘ah, Juz. 3, h. 7-9. 
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2) Niat yang tidak sesuai dengan syariat menjadikan amal 

ibadah seorang hamba batal.69 

Jika niat seseorang yang memiliki keluarga yang hendak 

menikahkan anaknya terlebih dahulu mementingkan atau 

mengedepankan prinsip sesuai hukum Islam maka dapat 

dipastikan tujuannya kan bermaslahat. Namun sebaliknya jika 

sejak awal niatan seseorangsejak awal hanya ingin 

memanfaatkan keadaan terhadap mahalnya uang panaik  

tentunya pasti jauh darikeemaslahatan. 

Telah muncul beberapa referensi berupa tulisan baik 

jurnal maupun buku mengupas tentang adanya gensi di dalam 

menentukan besaran uang panik sehingga tolok ukur utama saat 

menentukan besaran uang panaik adalah hanya ingin diadikan 

sebagai wujud gensi semata tampa memikirkan dampaklain 

yang ditimbulkannya. 

Seseorang yang dianggap sebagai mukalaf adalah 

seseorang yang dapat bertindak dan mempertanggung jawabkan 

seluruh konsekuensi amalan perbuatannya. Sehinngga dalam 

menentukan besaran uang panaik  seharusnya para pihak 

penentu bukan hanya mendahulukan nafsu duniawinya 

melainkan mem[ertimbangkan dampak kemaslahatan dan 

kemafsadatan yang ditimbulkan oleh amalannya. Hal inilah 

 

 
69Abu>> Ish}a>q al-Sya>t}ibi>>>, al-Muwa>faqa>t fî> Us}u>l al-

Syari>‘ah, Juz. 3, h. 23-33. 
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dapat memberikan pandangan secara islami jika hendak 

menentukan uang paniak saat ingin mentukan besaran uang 

panaik. 
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 Ruang Lingkup Maqa>s}id al-Syari>>‘ah 

Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain hanya 

untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghindarkan mereka dari kemudaratan (jalb al-mas}a>lih} wa 

dar’u al-mafa>sid). 

Al-Sya>t}ibi>> mengemukakan kesepakatan para ulama 

usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan 

syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima 

unsur pokok yang disebut dengan al-Kulliyya>t al-Khams, 

sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang 

menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang 

terkandung dalam nas-nas syarak yang ada. Lima unsur pokok 

tersebut adalah: 1) Memelihara dan menjaga eksistensi agama 

(h}ifz} al-di>n), 2) Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (h}ifz} 

al-nafs), 3) Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (h}ifz} 

al-nasl), 4) Memelihara dan menjaga eksistensi harta (h}ifz} al-

ma>l), dan 5) Memelihara dan menjaga eksistensi akal (h}ifz} al-

‘aql). Bahkan al-Sya>t}ibi>> menyatakan, bahwa para ulama 

sepakat tentang adanya pemeliharaan eksistensi lima unsur 

pokok kehidupan tersebut dalam seluruh agama yang ada.70 

Dari maqasid al-syariah tersebut menegaskan bahwa 

kelima pokok tersebut haruslah terjada. Sehingga jika uang 

 

 
70Abu>> Ish}a>q al-Sya>t}ibi>>>, al-Muwa>faqa>t fî> Us}u>l al-

Syari>‘ah, Juz. 2, h. 20. 
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panaik di analisis kedalam maqasid al-syariah ini tidak boleh ada 

sedikitpun yang dilanggarnya demi tercapainya tujuan hukum 

syarak agar mencapai kemaslahatan dalam uang panaik. 

Berikut pemaparan masing-masing pemeliharaan lima 

unsur pokok tersebut: 

a. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (h}ifz} al-di>n) 

Memelihara dan menjaga eksistensi agama menempati 

urutan pertama, sebab seluruh ajaran syariat mengarahkan 

manusia untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ke-

hendak dan keridaan Tuhan, baik dalam persoalan ibadah 

maupun muamalah. Oleh karena itu, tak satu pun teks syariat 

dalam al-Qur’an dan hadis yang tidak mendorong manusia untuk 

beriman kepada Tuhan, kemudian dengan iman tersebut 

manusia harus patuh kepadanya yang secara khusus 

ditunjukkan dengan cara beribadah kepada-Nya sebagai bentuk 

rasa syukurnya kepada Tuhannya. 

Islam juga menjaga hak kebebasan dalam berkeyakinan 

dan beribadah. Setiap orang berhak atas agama dan mazhabnya, 

ia tidak boleh dipaksa untuk berpindah pada agama atau 

mazhab tertentu.  Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah dalam 

QS al-Baqarah/2: 256. 

 ... َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ يْنِ قَدْ ت َّبَيََّّ  لَا إِكْراَهَ فِْ الدِِّ

Terjemahnya: 
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 

yang sesat…”71 

Ibnu Kas\ir menafsirkan ayat tersebut dengan 

mengatakan: 

سْلَامِ، فإَِنَّهُ بَيٌَِّّ وَاضِحٌ جَلِيٌّ دَلائَلُِهُ وَبَ راَهِي ْ  نُهُ، لاَ يََْتاجَُ  لَا تُكْرهُِوْا أَحَداً عَلَى الدُّخُوْلِ فِْ دِيْنِ الِْْ

 72 أَحَدٌ عَلَى الدُّخُوْلِ فِيْهِ. إِلَى أَنْ يكُْرَهَ 

Artinya: 

“Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memeluk 

agama Islam, karena sesungguhnya petunjuk-

petunjuknya sangat terang, jelas dan gamblang sehingga 

seseorang tidak perlu dipaksa untuk masuk ke 

dalamnya.” 

Ibnu Kas\i>r dan para ulama ahli tafsir menjelaskan 

tentang sebab diturunkan ayat tersebut dengan satu sisi mereka 

mengagumi ajaran agama Islam. Berikut pernyataannya: 

هُماَ قاَلَ: كَانَتِ   الْمَرْأةَُ تَكُوْنُ مِقْلَاةً فَ تَجْعَلُ عَلَى  وَقاَلَ ابِْنُ جَريِْرٍّ عَنْ ابِْنِ عَبَّاسٍّ رَضِيَ اللهُ عَن ْ

نْصَارِ فَ قَالوُْا:  نَ فْسِهَا، إِنْ عَاشَ لََاَ وَلَدٌ أَنْ تُُوَِِّدَهُ، فَ لَمَّا أجُْلِيَتْ بَ نُ وْ النَّضِيْْكَِانَ فِيْهِمْ مِنْ أبَْ نَاءِ الَْْ 

 

 
71Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63. 
72Isma‘i>l bin Kas\i>r al-Damasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m 

“Tafsi>r Ibn Kas\i>r”, Juz. 2 (Cet. I; Jizzah: Muassasah Qurtubah, 2000 

M/1421 H), h. 444-445. 
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. )أَخْرَجَهُ أبَُ وْ  لَا نَدعَُ أبَْ نَاءَنََ! فَأنَْ زَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لاَ إِ  َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ يْنِ قَدْ تَ بَيََّّ كْراَهَ فِْ الدِِّ

 )  73دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

Artinya: 

“Ibnu Jari>r berkata bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu 

‘Abba>s r.a., ia berkata: Suatu ketika ada seorang wanita 

yang belum memiliki keturunan bersumpah dalam dirinya, 

bahwa apabila ia dikarunia seorag anak  maka ia akan 

meyahudikannya (hal ini dilakukan oleh para wanita kaum 

Ans}a>r di masa jahiliah dengan harapan mendapatkan 

keturunan). Ketika kaum Ans}a>r menyaksikan Bani 

Nad}i>r (kaum Yahudi) datang ke Madinah bersama anak-

anak mereka (yang telah beragama Yahudi), maka 

mereka berkata: Kami tidak akan membiarkan anak-anak 

kami (memeluk agama Yahudi)! Maka Allah menurunkan 

ayat yang terjemahnya adalah: Tidak ada paksaan untuk 

(memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas 

jalan yang benar daripada jalan yang sesat.” (HR Abu> 

Da>wu>d dan al-Nasa>’i>) 

Atas peristiwa tersebut, maka Islam menolak segala 

bentuk pemaksaan dalam berkeyakinan, karena jika Allah swt. 

berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada seorang 

hamba, maka Ia akan membuka dan menerangi mata hatinya 

sehingga ia akan memeluk agama Islam dengan bukti dan hujah 

 

 
73Isma‘i>l bin Kas\i>r al-Damasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-Az}i>m 

“Tafsi>r Ibn Kas\i>r”, Juz. 2, h. 444-445. Lihat juga Abu>> Da>wu>d 

Sulaima>n bin al-Asy‘as\ al-Sijista>ni>, Sunan Abu>> Da>wu>d, Juz. 3, No 

Hadis. 2682 (Bairu>t: al-Maktabah al-‘As}riyyah, t.th.), h. 58-59. Lihat juga 

Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘ai>b al-Nasa>’i>, al-Sunan al-Kubra>, 

Juz. 10, No Hadis. 10982 (Cet. I; Bairu>t: Muassasah al-Risa>lah, 2001 

M/1421 H), h. 36. 
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yang nyata. Namun sebaliknya, jika mata hatinya dibutakan dan 

pendengaran serta penglihatannya ditutup oleh Allah swt. maka 

ia tidak akan memeluk agama Islam sehingga tidak perlu dipaksa 

untuk memeluknya. 

Uang panaik tidaklah membawa maslahat jika 

bertentangan dengan prinsip pemeliharaan agama di 

atas.sehingga jika keberadaan uang panaik berentangan dengan 

prinsip ini maka uang panaik haruslah ditinggalkan karena hal 

tersebut tidak sejalan dengan prinsip agama.  

Semisal gara-gara uang panaik sehingga rela 

meninggalkan ajaaran syariat agama Islam dengan 

menimbulkan perbuatan yang yang melenceng bahkan 

bertentangan dengan ketentuan Allah. Pada posisi ini uang 

panaik wajib hukumnya untuk ditinggalkan demi tercapainya 

kemaslahatan. Contoh dalam hal ini jika seorang anak inkar dan 

durhaka terhadap orang tuanya karena memaksakan kehendak 

demi terpenuhinya uang panaik untuk melamar wanita yang 

diinginkannya maka posisi ini telah bertentangan dengan syariat.  

Uang panaik hanyalah hukum yang berasal dari 

kebiasaan sehingga posisinya boleh dijalankan ataukah 

ditinggalkan, sedangkan berbakti dan idak durka terhadap 

kedua orang tuan adalah wajib hukumnya. Sehingga dalam satu 

contoh tersebut memberikan pemahaman bahwa haruslah 

mendahulukan prinsip menjaga keberlangsungan agama 

dibandingkan dengan adat kebiasaan. 
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Contoh yang lain semisal ketika dalam suatu kasuistik 

seseorang meminjam uang yang di dalamnya terdapat praktik 

riba. Pada kasuistik ini uang panaik telah dianggap menimbulkan 

perbuatan yang keluar dari syariat. Karena ajaran agama Islam 

ialah bagaimana tidak larut dalam amalan atau praktik riba. 

Sangat jelas dalam syariat bahwa riba adalah amalan yang 

menuju pada dosa besar sehingga harus dijauhi. Sehingga pada 

posisi ini uang panaik tidaklah mengarah pada kemaslahatan 

justru kemudaratan sehingga pada posisi tersebut haruslah 

ditinggalkan. 

b. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (h}ifz}} al-nafs) 

Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa merupakan 

tujuan kedua dalam syariat Islam. Islam mengajarkan tentang 

kemuliaan jiwa atau nyawa sehingga diharuskan atas setiap 

manusia untuk menjaga, memelihara dan melestarikannya serta 

tidak boleh dihadapkannya kepada sumber-sumber kerusakan 

dan kehancuran. Di titik puncak perhatiannya untuk melindungi 

jiwa, syariat Islam telah mencapai target tertinggi yang tidak 

dapat dicapai oleh syariat mana pun di dunia hingga saat ini. 

Tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan 

dengan cara melukainya ataupun membunuhnya, merupakan 

bentuk perbuatan keji yang dilarang dalam syariat Islam dan 

sebagai bentuk peperangan terhadap maksud dan tujuan 

diciptakan jiwa itu sendiri, kecuali pada kasus-kasus tertentu 

yang telah diatur oleh Islam, seperti hukuman kisas dan had. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS al-An‘a>m/6: 151. 
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 وَلاَ تَ قْتُ لُواْ الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِِلَْْقِّ ... 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) 

yang benar.”74 

Membunuh orang lain secara hak dan benar menurut 

syariat Islam juga terkandung dalam hadis berikut ini, 

قاَلَ، قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلًّمَ: لَا يََِلُّ دَمُ امْرئٍِّ مُسْلِمٍّ    عَنْ ابِْنِ مَسْعُوْدٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

، الث َّيِّبُ الزَّانِّّ وَالن َّفْسُ بِِ  ْ رَسُوْلُ اِلله إِلاَّ بِِِحْدَى ثَلَاثٍّ لن َّفْسِ وَالتَّاركُِ  يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِِّّ

 75مُفَارقُِ للِْجَمَاعَةِ. )رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ( لِدِينِْهِ الْ 

Artinya: 

“Diriwayatkan dari Ibnu Mas‘u>d r.a., ia berkata, bahwa 

Rasulullah saw. bersabda: Tidak halal darah seorang 

muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: Orang 

yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, 

dan orang yang meninggalkan agamanya lagi 

memisahkan diri dari jamaah (kaum muslimin).” (HR al-

Bukha>ri> dan Muslim) 

Pada tanggal 9 Zulhijah tahun 10 Hijriah, Rasulullah saw. 

berkhutbah di padang Arafah yang inti isinya adalah, bahwa 

Islam merupakan risalah langit yang terakhir yang mensyariatkan 

 

 
74Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 214. 
75Abu>> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>‘i>l bin Ibra>hi>m bin al-

Mugi>rah al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, No Hadis. 6877, h. 1701. 

Lihat juga. Abu> al-H{usei>n Muslim ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-

Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} al-Muslim, Juz. 3, No Hadis. 1676, h. 1302. 
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dan mengatur hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan 

mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan 

yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk 

masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yag menguatkan dan 

memperkokoh hak-hak asasi manusia. 

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara damai, 

hak untuk menikmati hidup dan hak untuk mendapatkan 

keamanan dalam hidup, karena Islam menjadikan kehidupan 

sebuah kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah swt. kepada 

segenap manusia. Dalam ajaran Islam dinyatakan, bahwa satu 

jiwa sama dengan seluruh jiwa manusia, maka tindakan 

membunuh satu jiwa seseorang tanpa alasan syar‘i> dipandang 

sebagai pembunuhan terhadap segenap jiwa manusia, begitu 

pula sebaliknya, menyelamatkan satu jiwa seseorang berarti 

sama dengan menyelamatkan segenap jiwa manusia. Allah 

berfirman dalam QS al-Ma>’idah/5: 32. 

اَ أَحْيَا    مَن قَ تَلَ نَ فْساً بغَِيِْْ نَ فْسٍّ أَوْ فَسَادٍّ فِْ الَْْرْضِ  يْعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِ فَكَأَنََّّ

يْعاً...   النَّاسَ جََِ

Terjemahnya: 

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan 

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan 

karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-

akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 
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manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 

kehidupan manusia semuanya.”76 

Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (h}ifz} al-nafs) 

dalalm Islam tidak hanya berlaku pada umat muslim saja, hal itu 

juga berlaku pada orang-orang non-muslim yang hidup secara da-

mai bersama umat muslim. Keberadaan mereka harus dilindungi 

dan dibela oleh Islam semenjak mereka mau hidup 

berdampingan dengan umat Islam secara damai. Rasulullah 

saw. bersbda dalam hadisnya: 

 قتَِيْلاً  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍّو رَضِيَ اللهُ عَن ْهُمَا قاَلَ، قاَلَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَ تَلَ 

يْحَ  ِِ دْ رِ مَّةِ لََْ يََِ  77رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(  (الْْنََّةِ، وَإِنَّ ريََِْهَا ليَُ وْجَدُ مِنْ مَسِيْْةَِ أرَْبعَِيََّْ عَامًا.مِنْ أَهْلِ الذِِّ

Artinya: 

“Diriwayatkan dari ‘Abdulla>h bin ‘Amr r.a., ia berkata, 

bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa 

membunuh non-muslim zimi, maka ia tidak akan bisa 

menghirup bau surga, dan sesungguhnya bau surga dapat 

dihirup dari jarak perjalanan empat puluh tahun.” (HR al-

Nasa>’i>) 

Ada perbedaan antara pembunuhan dan kematian, 

pembunuhan berarti merusak struktur tubuh yang menyebabkan 

keluarnya ruh, dan ruh hanya akan berada dalam tubuh yang 

sehat dengan spesifikasi khusus. Adapun kematian adalah 

keluarnya ruh dari tubuh dengan struktur tubuh dalam keadaan 

 

 
76Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 164. 
77Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad bin Syu‘ai>>b al-Nasa>’i>, al-

Sunan al-Kubra>, Juz. 8, No Hadis. 8689, h. 78. 
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sehat maupun sakit dan hanya Allah-lah yang mematikan. 

Banyak cara dan bentuk dalam melakukan pembunuhan, di 

antaranya adalah dengan alat tajam dan tembakan peluru. Allah 

berfirman dalam QS A<li ‘Imra>n/3:144. 

أَعْقَابِكُ  تُمْ عَلَى  انْ قَلَب ْ أَوْ قتُِلَ  قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِن مَّاتَ  مْ وَمَنْ  وَمَا مَُُمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِن 

 عَلَىَ عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُرَّ اَلله شَيْئاً وَسَيَجْزيِْ اللهُ الشَّاكِريِْنَ.  ينَقَلِبْ 

Terjemahnya: 

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, 

sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. 

Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke 

belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke 

belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat 

kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan memberi balasan 

kepada orang-orang yang bersyukur.”78 

Sama halnya naluri beragama, melindungi kehidupan 

juga merupakan hak asasi manusia, sekaligus menjadi 

kewajiban asasi menurut syariat. Martabat manusia terletak 

pada budaya saling melindungi jiwa antara satu sama lainnya. 

Dengan kata lain, nilai insani yang paling berharga adalah 

kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai suatu 

komunitas dalam suatu lingkungan yang damai dan tenteram, 

tanpa adanya kekerasan dan pembunuhan. 

Pembunuhan merupakan perbuatan yang bertentangan 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan dibenci oleh 

 

 
78Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99. 
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semua orang yang berakal sehat, maka salah satu sanksi atas 

pelaku pembunuhan adalah, memerdekakan budak yang 

beriman dan memiliki kesempurnaan fisik dan mental, 

khususnya jika yang terbunuh itu adalah orang yang beriman. Hal 

ini dimaksudkan oleh Allah swt., agar peran kemanusiaan yang 

dimainkan oleh yang terbunuh semasih ia hidup dapat 

digantikan oleh seorang budak yang dimerdekakan tersebut.79 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa>’/4: 92. 

 ...وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً خَطئَاً فَ تَحْريِْ رُ رَقَ بَةٍّ مُّؤْمِنَةٍّ... 

Terjemahnya:  

“…Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena 

tersalah, maka (hendaklah) ia memerdekakan seorang 

hamba sahaya yang beriman…”80 

Namun dengan demikian, tidak semua manusia yang 

hidup secara otomatis dapat melaksanakan syariat dengan baik 

dan benar, dikarenakan tidak semua di antara mereka meme-

nuhi syarat untuk dapat memahami, menghayati dan 

melaksanakannya. Di antara mereka ada yang jiwanya sedang 

sakit, atau pikirannya tidak waras, sehingga segenap ketentuan 

syariat yang menyangkut kemaslahatan tidak dapat dipahaminya 

terlebih lagi dijalankannya secara baik dan benar. 

 

 
79Hamka Haq, Falsafat Ushul Fiqih, h. 70. 
80Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 135. 
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Begitu penting pemeliharaan dan penjagaan jiwa manusia 

bagi pelaksanaan syariat, sebab segenap ketentuan agama tidak 

mungkin dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki jiwa, maka 

syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap 

siapa pun dengan segala bentuk yang mengarah padanya, 

termasuk membunuh dirinya sendiri, meskipun tindakan 

tersebut tampaknya paling kurang resikonya terhadap orang lain, 

namun Allah swt. tetap menjadikannya sebagai suatu tindakan 

yang aniaya. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa>’/4: 29-30. 

* وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًَ وَظلُْماً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نََراً   وَلَا تَ قْتُ لُواْ أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اَلله كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً 

 .وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اِلله يَسِيْْاً 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu * Dan 

barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak 

dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke 

dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah.”81 

Al-Bukha>ri> meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu> 

Hurairah r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

فِيْهِ خَالِدًا مُُلََّدًا فِيْها أبََدًا، وَمَنْ تَََسَّى  مَنْ تَ رَدَّى مِنْ جَبَلٍّ فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ فَ هُوَ فِْ نََرِ جَهَنَّمَ يَتََدََّى  

هَا أبََداً، وَمَنْ قَ تَ  لَ نَ فْسَهُ  سًُّا فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ فَسُمُّهُ فِ يَدِهِ يَ تَحَسَّاهُ فِْ نََرِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُُلََّدًا فِي ْ

 

 
81Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122. 



 
 

 

     101 
 

نِهِ فِْ نََرِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُُلََّدًا فِي ْهَا أبََداً. )رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  بَِِدِيْدَةٍّ فَحَدِيْدَتهُُ فِ يَدِهِ يَََأُ بِِاَ فِْ بَطْ 

 82وَمُسْلِمٌ بلَِفْظٍّ آخَرَ( 

Artinya: 
“Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya sendiri dari 

gunung lalu dia mati, maka kelak dia akan mejatuhkan 

dirinya sendiri ke Neraka Jahanam, dia kekal dan 

dikekalkan di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan 

barangsiapa yang meminum racun lalu dia mati, maka 

kelak racun itu berada dalam genggamannya dan ia akan 

meminumnya di Neraka Jahanam, dia kekal dan 

dikekalkan di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan 

barangsiapa yang bunuh diri dengan menggunakan 

potongan besi, maka kelak potongan besi itu berada 

dalam genggamannya di Neraka Jahanam lalu dia akan 

menusuk perutnya sendiri dengan potongan besi 

tersebut, dia kekal dan dikekalkan di dalamnya untuk 

selama-lamanya.” (HR al-Bukha>ri> dan Muslim dengan 

lafal yang berbeda) 

Pada penjelasan tersebut menggambarkan bahwa 

menjaga keberlangsungan hidup sangatlah pening untuk 

dijalankan. Sehingga ketika ada kasuistik memilih jalan yang 

membahayakan dirinya demi terpenuhinya uang panaik. Semisal 

seseorang rela bunuh diri jika tidak jadi menikah dengan 

pasangan yang diinginkannya. Sehingga perbuatan tersebut 

 

 
82Abu>> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>‘i>l bin Ibra>hi>m bin al-

Mugi>rah al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, No Hadis. 5778, h. 1426. 

Lihat juga Abu> al-H{usei>n ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>>ri>>, 

S}ah}i>h} al-Muslim, Juz. 1, No Hadis. 109, h. 103. 
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sangatlah bertentangan dengan kemaslahatan dan harus 

dijauhi. 

c. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (h}ifz}} al-

nasl) 

Esensial ketiga yang diwajibkan oleh syariat untuk 

dipelihara dan dijaga oleh segenap manusia adalah eksistensi 

keturunan atau nasab. Menjaga kemurnian nasab dan darah 

dapat melangsungkan kelanjutan umat manusia. Hal ini 

tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk 

dapat saling mewarisi dan larangan berbuat zina, sebagimana 

firman Allah dalam QS al-Isra>’/17: 32. 

 وَلَا تَ قْرَبوُاْ الزِِّنََ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَآءَ سَبِيْلًا. 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang 

buruk.”83 

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam merupakan 

hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. secara khusus yang 

bertujuan untuk memlihara kemurnian darah dan kemaslahatan 

bagi eksistensi keturunan, agar pemeliharaan dan kelanjutannya 

dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. 

Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi juga dimaksudkan 

oleh Tuhan untuk berkesinambungan dari generasi ke generasi 

 

 
83Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 429. 
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manusia. Syariat tidak memiliki makna, apabila pelaksanaannya 

hanya pada satu generasi saja yang disebabkan oleh punahnya 

generasi manusia. Karena itulah, syariat juga memandang 

sangat penting mendorong manusia untuk berketurunan. 

Eksistensi keturunan manusia yang dikehendaki oleh syariat, 

berbeda dengan eksistensi keturunan makhluk lainnya. Oleh 

sebab itu, syariat mengatur tentang pemeliharaan dan 

penjagaan eksistensi keturunan manusia, baik anjuran untuk 

berketurunan maupun sistem dalam berketurunan dengan 

membangun keluarga dan masyarakat yang baik. 

Al-Qur’an menyebutkan hukum keluarga yang mencakup 

perintah membangun keluarga di atas landasan pernikahan yang 

sah, keriteria peria dan wanita yang boleh melakukan pernikahan 

satu sama lain, pengaturan jumlah batasan istri yang akan 

dinikahi, tata cara menggauli dan membelanjai istri serta cara 

menalaknya jika keadaan menghendakinya. 

Al-Qur’an juga menetapkan pihak-pihak yang bertanggung 

jawab atas anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan, baik 

dalam keluarga yang normal maupun keluarga yang dirusak oleh 

perceraian. 

Mahalnya uang panaik sering menjadikan pamuda dan 

pemudi berpikiran pendek sehingga larut dalam suasana 

dorongan hawa nafsunya. Tidak semua peristiwa pernikahan dini 

yang diakibat hamil di luar nikah karena uang paaik, melainkan 

faktorlainnya adalah adanya kebebasan bergaul tampa 



Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia 

 

104   
 

pengawasan yang ketat oleh walinya. Namun disisi lain terdapat 

juga kasuistik yang rela melakukan perzinahan demi 

hubungannya. Sehingga jika terjadi hamil di luar nikah maka 

akan mau tidak mau harus dinikahkan dengan tidak lagi 

memberatkan dari sisi uang panaiknya. 

Pada kasuistik tersebut sangatlah melanggar ajaran 

agama karena telah melanggar beberapa syariat diantaranya 

adalah terjadinya perzinahan dan lahirnya anak yang tidak boleh 

dinazabkan kepada bapak yang telah menghamilinya. Hal ini juga 

telah menghancurkan latar beakan silsilah keluarga yang buruk. 

d. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (h}ifz}} al-ma>l) 

Esensial keempat yang harus dipelihara dan dijaga oleh 

segenap manusia adalah eksistensi harta. Syariat dapat 

terlaksana dengan baik apabila manusia memeliki kehidupan 

yang sejahtera. Syariat menghendaki agar umat manusia dalam 

hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan yang 

diakibatkan oleh ketiadaan harta. Oleh karena itu, maka salah 

satu tujuan penetapan syariat bagi manusia adalah memelihara 

harta dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya, 

meskipun pada dasarnya syariat menuntut keharusan manusia 

untuk beribadah kepada Tuhannya, namun mereka dituntut pula 

untuk tidak mengabaikan hal keduniawiaan dengan men-

jadikannya sebagai penyempurna bagi ibadah itu sendiri. Allah 

swt. berfirman dalam QS al-Qas}as}/28: 77. 
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ارَ الْْخِرَةَ وَلَا تَ نْسَ   نْ يَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إلِيَْكَ وَلاَ  وَابْ تَغِ فِيْمَا آتََكَ اللهُ الدَّ بَكَ مِنَ الدُّ نَصِي ْ

 . تَ بْغِ الْفَسَادَ فِْ الَْْرْضِ إِنَّ اَلله لَا يَُِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ 

Terjemahnya: 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”84 

Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan 

manusia berkaitan dengan kemampuan manusia itu sendiri 

untuk mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam, 

karena dengannya-lah mereka hidup dan berkembang. Oleh 

karena itu, syariat juga mewajibkan manusia untuk tidak 

menyalah gunakan atau menggunakan secara boros sumber 

daya alam yang telah dianugerahkan kepadanya. Al-Qur’an me-

nilai pelaku boros sebagai orang yang dibenci oleh Tuhan dan 

tergolong dari saudara-saudara setan. Allah swt. berfirman 

dalam QS al-Isra>’/17: 27. 

ريِْنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِيَِّْ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِربَِّهِ كَفُوْراً   .إِنَّ الْمُبَذِِّ

Terjemahnya: 

 

 
84Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 623. 
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“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 

kepada Tuhannya.”85 

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam 

kehidupan manusia yang tak dapat terpisahkan. Allah berfirman 

dalam QS al-Kahfi/18: 46. 

نْ يَا...   الْمَالُ وَالْبَ نُ وْنَ زيِْ نَةُ الْْيََاةِ الدُّ

Terjemahnya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 

dunia...86 

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi 

memelihara dan menjaga eksistensinya dan menambah 

kenikmatan materi dan religi. Ia tidak boleh berdiri sebagai peng-

halang antara dirinya dengan harta, namun semua motivasi ini 

dibatasi dengan tiga syarat, yaitu: 

1) Hendaknya cara dalam memperoleh harta harus dengan 

cara yang halal. 

2) Hendaknya harta yang diperolehnya harus dipergunakan 

dalam hal yang halal. 

3) Hendaknya harta yang diperolehnya harus dikeluarkan 

hak-haknya, yaitu dengan membayar zakat dan sedekah. 

Sebagian cara dalam memperoleh harta adalah dengan 

cara bekerja dan mendapatkan warisan. Seseorang tidak boleh 

 

 
85Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 428. 
86Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 450. 
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memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, karena 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa>’/4: 29. 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تَِِارةًَ عَنْ ت َ   راَضٍّ مِّنْكُمْ... يََ أيَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تََْكُلُواْ أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ

Terjemahnya 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka di antara kamu…”87 

Apabila seseorang meminjamkan hartanya atau 

menghutangkannya kepada orang lain, maka peminjam atau 

penghutang dalam bersikap kepada orang yang meminjam atau 

berhutang kepadanya dapat memilih salah satu di antara tiga 

hal, yaitu: 

1) Meminta kembali hartanya tanpa tambahan. 

2) Apabila seorang yang meminjam hartanya atau berhutang 

kepadanya belum mampu mengembalikan atau 

membayarnya, maka ia harus bersabar dan tidak mem-

bebaninya diluar batas kemampuannya. 

3) Apabila peminjam atau penghutang tergolong orang yang 

kaya, maka dianjurkan baginya untuk menyedahkan 

pinjaman atau hutang tersebut kepada orang yang 

meminjam atau berhutang kepadanya yang saat itu 

dalam kondisi tidak mampu dan tergolong miskin, karena 

 

 
87Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122. 
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nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling 

mengasihi satu sama lain dan bukan dijadikan untuk 

bersikap antipati kepada orang lain. 

Harta pada hakikatnya adalah milik Allah yang 

ditundukkan kepada umat manusia dan dititipkan pada alam 

sebagai anugerah ilahi yang harus dipelihara dan diawasi. 

Pemeliharaan dan penjagaan eksistensi harta secara Islami 

tampak pada dua cara, yaitu: 

Pertama, dengan cara melindunginya dari para 

musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau dari 

tindakan cara memperolehnya dengan cara yang batil, seperti 

menipu dan monopoli, baik semua itu dilakukan kepada sesama 

muslim ataupun bukan. 

Kedua, dengan cara menggunakannya dalam hal-hal yang 

mubah tanpa ada unsur pemubaziran, atau penipuan, atau 

kefasikan, seperti dibelajakan untuk membeli minuman keras 

atau dipergunakan sebagai alat berjudi. 

Hal lainnya adalah ketika memaksakan untuk 

mengeluarkan uang panaik yang banyak kepada wanita yang 

dilamarnya. Sehingga menimbulkan hal-hal yang bertentangan 

dengan syariat sperti adanya pemborosan atau adanya sifat 

takabur dan ingin dilihat (riya’) maka pada posisi tersebut uang 

panaik tidaklah sejalan dengan maqasid syariah. Sehingga pada 

posisi ini uang panaik haruslah di tinjau kembali agar tidak 

terjerumus pada larangan Allah seperti adanya sikap 

pemborosan. 
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e. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (h}ifz}} al-‘aql) 

Esensial kelima yang harus dipelihara dan dijaga oleh 

segenap manusia adalah eksistensi akal. Pemeliharaan dan 

penjagaan eksistensi jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai 

dengan pemeliharaan dan penjagaan eksistensi akal yang sehat, 

karena dengan akal yang sehat seseorang menjadi mukalaf. Oleh 

karena itu, sebagian teks syariat mendidik manusia untuk 

memelihara akalnya agar senantiasa waras dan sehat sehingga 

ia dapat berpikir sehat dan jernih, karena hanya pikiran yang 

sehat dan jernihlah yang dapat memenuhi tuntutan syariat untuk 

memahami ayat-ayat Tuhan. Maka seluruh apa yang dapat 

membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia di anta-

ranya adalah khamar diharamkan oleh syariat. 

Akal yang sehat dapat menjadikan manusia mampu mem-

bangun kehidupannya secara berbudaya dan mampu 

mengelolah serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada di 

sekitarnya untuk kemakmuran dan kemudahan hidupnya. Di 

samping itu, manusia juga dapat berdialog dan saling tukar 

informasi serta berdiskusi dan bermusyawarah di antara mereka. 

Dengan kata lain, manusia dapat berilmu dan bermasyarakat 

secara sempurna hanya jika mereka memiliki akal. 

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar 

hidayah dan media kebahagian manusia di dunia dan di akhirat. 

Dengan akal, manusia dapat membuka cakrawala kehidupan 

dan mampu menapaki penjuru bumi serta menyelami 
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kedalamannya dan menunggang udara. Dengan akal pula, 

manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan 

makhluk lainnya sehingga ia berhak memimpin di muka bumi. 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Isra>’/17: 70. 

ٍِّ مَِّّّنْ  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِْ آدَمَ وَحََلَْنَاهُ  مْ فِْ الْبَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَْ نَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْْ

 خَلَقْنَا تَ فْضِيْلًا. 

Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 

mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”88 

Andaikan manusia tanpa akal, maka manusia tidak 

berhak mendaptkan kemuliaan yang dapat mengangkat 

derajatnya menuju barisan para malaikat. Manusia dapat naik 

menuju alam para malaikat yang luhur dengan menggunakan 

akalnya. Manusia berhak mendapatkan pahala dan siksa 

disebabkan oleh akalnya, bahkan balasan di dunia dan di akhirat 

berdasarkan pada akal dan kekuatan pengetahuannya. Maka 

dari itu, akal sebagai poros pembenahan pada diri manusia. 

Melalui akal manusia mendapatkan petunjuk menuju 

makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya, menyembah dan 

menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan 

untuk-Nya, menyucikan-Nya dari segala kekurangan dan aib. 

 

 
88Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 435. 
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Melalui akal manusia juga dapat membenarkan para rasul dan 

para nabi sebagai perantara yang menyampaikan apa yang 

diperintahkan oleh Allah swt. kepada segenap manusia, mereka 

membawa kabar gembira dengan janji dan membawa peringatan 

dengan ancaman. 

Manusia dapat mengoperasikan akalnya untuk 

mempelajari dan membedakan apa yang halal dan yang haram, 

apa yang berbahaya dan yang bermanfaat, serta apa yang baik 

dan yang buruk. Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran 

dan aklanya dengan menggunakan mata hatinya, maka ia akan 

memperoleh rasa aman, kedamaian dan ketenangan dalam 

dirinya. Masyarakat yang ada di sekelilingnya akan didominasi 

oleh suasana yang penuh dengan rasa kasih sayang dan cinta 

serta kedamaian. Keberadaanya membuat orang lain merasakan 

aman atas harta, jiwa, kehormatan dan kemerdekaannya. 

Kata akal berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata ‘aqala 

yang artinya adalah: Ikatan, dan ia diserupkan dengan ikatan 

unta. Dinamakan akal karena ia mampu mengikat dan 

mencegah pemiliknya dari hal-hal yang buruk dan kemungkaran. 

Sebuah ikatan akal dapat mencegah manusia untuk menuruti 

hawa nafsu yang tidak terkendalikan, sebagaimana sebuah 

ikatan unta akan mencegahnya lepas saat ingin melarikan diri.89 

 

 
89Abu> al-Fad}l  Jama>l Muh}ammad bin Mukrim al-Ans}a>ri> “Ibn 

Manz}u>r”, Lisa>n al-‘Arab, Juz. 11, h. 458-459. 
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Menjaga akal jika dikaitkan dengan uang panaik maka di 

dalamnya uang panaik haruslah menimbulkan suatu hikmah 

pengetahuan tentang posisi dari arah uang panaik yang 

membewa kemaslahatan. Uang panaik haruslah menjadikan 

pengetahuan secara umum terhadap masyarakat Bugis 

Makassar bahwa ada banyak halpositif yang 

ditimbilkan.meskipun disisilainnya ada juga nilai negatifnya. 

Namun akal disiniharuslah digunakan untuk meramu kearah 

yang ositif terlebih lagi jika memikirkan kerah positif yang 

timbulkan uang panaik. 

Tinjauan Kemaslahatan terhadap tradisi Uang Panaik 

Konsep kemaslahatan (maslahah) telah dijadikan 

sandaran untuk menyimpulkan hukum sejak lama. Bahkan dari 

al-Khulafä' al-Räsyidün (Abu Bakar, Umar bin Khattäb, Utsman 

bin 'Affän, dan Ali bin Abi Thälib).  

Seperti pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an masa Abu Bakar 

atas inisiatif Umar, karena banyak penghapal al-Qur'an yang 

gugur di medan perang Yamamah. Untuk kemaslahatan 

terjaganya al-Qur'an, maka dikumpulkanlah tulisan-tulisan ayat 

al-Qur'an dalam shahifah. Dilanjutkan masa Utsman yang 

membukukan al-Qur'an dalam mushaf Utsmani demi 

kemaslahatan persatuan umat, dari alasan Hudzaifah yang 

melihat kaum muslimin berdebat mengenai dialek al-Qur'an. 
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 Kemudian Malik bin Anas (93-179 H) dengan maslahah 

mursalahnya dan Abu Hanifah dengan istihsannya.90 Malik bin 

Anas menjelaskan maslahah sebagai asas dan kaidah untuk 

mengistinbat hukum fiqih berdasar al-Qur'an, as-Sunnah, dan 

kaidah kulliyyah. Beliaupun menegaskan bahwa dalil yang 

semata-mata berdasar akal yang tidak ada kaitannya dengan 

nash tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum syara'.91 

Maka beliau mensyaratkan kriteria maslahah dalam tiga hal. 

Pertama, terdapat persesuaian maslahah dengan maqashid al-

syari'ah. Kedua, substansinya logis. Ketiga, bertujuan untuk 

menghilangkan kesempitan dan kesukaran. 

 Al-Syätiby dalam al-muwäfaqät menyebutkan bahwa 

maslahah atau maqäshid al-syari'ah terbagi kepada al-mashälih 

al-dharuriyyah, al-häjiyyah, dan al-tahsiniyyah. Al-mashälih al-

dharuriyyah. Menurutnya, sesuatu yang harus ada dalam usaha 

menegakkan dan menjaga urusan agama serta dunia, yang 

melingkupi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  

Al-Mäshalih al-Häjiyyah ialah segala yang diperlukan 

manusia agar penghidupan ini menjadi mudah dan lapang, 

hilanglah kesempitan dan kesukaran, tetapi tidak mengarah 

 

 
90Menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan Abu Hanifah dan maslahah 

mursalah Malik bin Anas tidak ada perbedaannya. Lihat Abdul Wahad Khalaf, 

Maqashid al-Tasyri' Fi mä lä nashsh fĩh, Där al-Qalam: Kuwait, 1972, 75 
91Menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan Abu Hanifah dan maslahah 

mursalah Malik bin Anas tidak ada perbedaannya. Lihat Abdul Wahad Khalaf, 

Maqashid al-Tasyri' Fi mä lä nashsh fĩh, Där al-Qalam: Kuwait, 1972, 75 
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kepada kerusakan dan kebinasaan. Sedangkan al-mashälih al-

tahsiniyyah adalah segala yang berhubungan dengan keindahan 

dalam kehidupan, baik bagi individu maupun masyarakat. Jika 

hal ini tidak ada hanya dipandang kurang baik saja.92 

 Oleh karena itu, penjagaan agama adalah keniscayaan 

utama dalam mempertimbangkan urusan kemaslahatan. 

Sedangkan dasar pijakan agama adalah nash yang terdiri dari al-

Qur'an dan al-Hadits, diikuti dengan ijma' sahabat dan 'ulama 

salaf al-shalih lewat ijtihad yang berlandaskan al-Qur'an dan al-

Hadits dengan jalan qiyas.93 Maka dengan empat sumber 

pijakan dalam mengistinbat hukum tersebut akan melahirkan 

kemaslahatan karena syari'at mempunyai tujuan kemaslahatan. 

Dengan kata lain, ketika ada syari'at, pasti akan didapatkan 

maslahat. Ketika ada yang mengatakan kemaslahatan realitas 

bertolak belakang dengan syari'at, maka yang mesti 

dipertanyakan adalah realitas tersebut, bukan syari'at. Karena 

syari'at mempunyai nilai kebenaran (hakikat) absolut, sedang 

realitas mengandung spekulasi dan landasan syahwati manusia. 

Buktinya Islam datang merevolusi sebuah zaman (baca: 

jahiliyyah) yang bertentangan dengan al-Qur'an. Maka imam al-

Syatibi menjelaskan, "Jika terjadi konflik antara naql (wahyu) dan 

akal dalam persoalan-persoalan syara', maka naql harus 

 

 
92Al-Sya>tiby>, Al-Muwa>faqa>t, h. 2-5 
93Abdul Wahab Khalaf, 'Ilm Ushu>l al-Fiqh (Da>r al-Qala>m: Kairo, 

1947), h. 21 
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diposisikan di depan, dengan demikian ia menjadi ikutan 

(fayaküna matbü'an), sementara akal berada di posisi belakang 

menjadi pengikut.94 

 Ibn Asyur dalam al-Maqäshid al-Syar'iyyah al-Islämiyyah 

menjelaskan maslahah dilihat dari sejauh mana kekuatan nash 

yang menjadi maslahah kepada tiga bagian. Pertama, al-

mäshalih al-qat'iyyah adalah maslahah yang didasarkan kepada 

yang nash qat'i (jelas/yakin) petunjuknya, sehingga tidak dapat 

ditakwilkan kepada yang lain. Kedua, al-mashälih al-zhaniyyah 

adalah maslahah yang didasarkan kepada nash yang zhanni 

petunjuknya yaitu mungkin ditakwilkan kepada arti yang lain, 

tetapi kecil kemungkinan diartikan kepada arti lain dibanding 

kemungkinan tidak dapat ditakwilkan. Ketiga, al-mashälih al-

wahmiyyah adalah sesuatu yang mungkin menimbulkan 

maslahah, tetapi mudharatnya telah nyata.95 

 Lebih jelas lagi al-Ghazäli (450-505 H) mengartikan 

maslahah dengan mengambil manfaat dan menolak madharat 

yang sesuai dengan tujuan pencipta syara' (Allah swt) 

menurunkan syara' kepada manusia. Kadang-kadang suatu 

manfaat menurut syara' merupakan mudharat bagi manusia, 

sebaliknya suatu mudharat menurut syara' merupakan manfaat 

bagi manusia. Tujuan yang ingin dicapai manusia sering 

 

 
94Al-Sya>tiby>, Al-Muwa>faqa>t, h. 56 
95Muhammad Tahir Ibn Asyur, Maqashid al-syariah al-Islamiyyah 

(Tunis: Syarikat Tunisiah, 1978), h. 56 
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dipengaruhi oleh keinginan yang berlebihan, hawa nafsu, 

subjektifitas, adat istiadat dan sebagainya. Sedangkan tujuan 

yang hendak dicapai oleh pencipta syara' adalah tujuan yang 

berlandaskan pengetahuan yang pasti, hikmah dan 

kebijaksanaan serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada 

makhluk-Nya.96 

Dalam fiqih Islam dikenal kaidah "Taghayyur al-ahkam bi 

taghayyur al-azminah wa al-amkinah" (hukum berubah dengan 

perubahan masa dan tempat), "al-tsäbit bi al-'urf ka al-tsäbit bi al-

nash" (adat bisa jadi nash), dan "al-'ädah muhakkamah" (adat 

bisa menjadi hukum). Kaidah-kaidah ini menunjukan bahwa 

dimensi waktu dan tempat bisa mempengaruhi ketetapan 

hukum. Landasan argumentasi kebiasaan dan adat ('urf) bisa 

dijadikan landasan hukum dengan syarat adat tersebut tidak 

bersinggungan dengan syari'at yang tersurat (qath'i/eksplisit) 

dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang tidak mengandung multi 

interpretasi. Ibn 'Abidin menyatakan, 'urf yang bertentangan 

dengan nash tidak bisa menjadi pertimbangan. Begitupun 

dengan Ibn Najin menegaskan, 'Urf tidak bisa menjadi bahan 

pertimbangan pada persoalan yang ada ketetapan nashnya. Oleh 

sebab itu, hukum haramnya ghibah, dusta, wajibnya shalat, 

zakat, puasa, haramnya riba, hukum nikah dan talaq, hukum 

hudud dan qisas, rajam terhadap penzina, dan lain-lain yang 

 

 
96Abu Hamid Muhammad ibn Ali Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa 

min 'Ilm al-Usul (Dar al-Sadr: Beirut, t.th), h. 276 
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telah dikategorikan qath'i al-tsubut wa al-dilälah tidak bisa 

berubah, meskipun waktu dan tempat berubah.97 Uanag panaik 

dinyatakan bermaslahat ketika sepadan dengan ajaran Islam 

serta terferifikasi oleh sumberhukum lainnya seperti ijtihad 

khususnya   Sehingga hal-hal yang berorientasi terhadap 

kemafsadatan tidak ditemukan lagi dalam konsep uang panaik 

pada masyarakat Bugis Makassar. Sehingga uang panaik ini 

dapat terus eksis dan dijalankan oleh masyarakat Bugis 

Makssar.  

 

Potret uang panaik yang membawa kemaslahatan 

 

a) Timbulnya rasa dan sikap saling menolong antar keluarga 

Uang panaik yang ada dalam masyarakat Bugis Makassar 

merupakan biaya nikah yang bersumber dari kesepakatan dalam 

suatu forum antara kedua belah pihak keluarga.  Namun yang 

paling menonjol dalam penentuan uang panaik tersebut adalah 

kelurga perempuan karena yang meminta atau mematok 

besaran adalah pihak perempuan. Sehingga keluarga 

perempuan akan memberikan besaran biaya uang panaik yang 

 

 
97Nirwan Syafrin, "Konstruk Epistemelogi Islam: Tela'ah Bidang Fiqh 

dan Ushul al-Fiqh" dalam jurnal ISLAMIA, Thn II No. 5/ April-Juni 2005, h. 48-

49 
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disesuaikan dengan kondisi strata sosial dan keadaan 

perempuan yang dilamar.  

Pada umumnya jika strata sosial dari keturunan 

bangsawan, berpendidikan, kaya, dan cancik maka tinggi jugalah 

uang panaik yang dimintainya. Namun uang panaik tidak bersifat 

statis terhadap cirri-ciri tersebut melaingkan uang panaik sangat 

dinamis. Dilain kesempatan meskipun perempuan yang dilamar 

bukan keturunan bangsawan tidak tergolong orang kayanamun 

jika yang melamarnya mampu dari segi finansial maka saja 

melebihi uang panaik yang tergolong bangsawan dan yang 

memiliki strata social yang tinggi lainnya.  

Dalam musyawarah lamaran yang membahas uang 

panaik, sering memberikan corak yang berbeda: Suasana forum 

musyawarah menjadi tegang jika salah satu pihak bertahan pada 

pendirian sehingga kedua keluarga tidak menemukan solusi dan 

kesepakatan terhadap basaran uang panaiknya. Sehingga 

terkadang yang terjadi adalah bubarnya forum tanpa adanya 

suatu kesepakatan. Dalam hal ini kedua pihak keluarga bertahan 

pada prinsip masing-masing, yang berdampak pada gagalnya 

acara lamaran yang berujung batalnya pernikahan. 

Seperti yang dijelaskan oleh Dg. Ewa bahwa pernikhan 

masyarakat Bugis Makassar merupakan pernikhan yang sangat 

identik dengan siri’. Dg. Ewa mengibaratkan bahwa pihak 

perempuan menyediakan kapal dan sebagai penumpangnya 

adalah pihak laki-laki, maksudnya bahwa kemauan pihak 

perempuan lebih diutamakan dibandingkan dengan  kemauan 
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pihak laki-laki sehingga pihak laki-laki seharusnya lebih 

cenderung menerima prihal-prihal yang telah dipaparkan oleh 

pihak perempuan. Namun tidak semua kemaun pihak 

perempuan harus diterima oleh pihak laki-laki terlebih lagi jika 

pihak laki-laki merasa berat untuk menjalankan permintaan 

tersebut.98 

Lanjut Dg. Ewa menuturkan bahwa pembahasan uang 

panaik sebelumnya telah ada gambaran dari keluarga laki-laki 

tentang batasan maksimal yang bisa disanggupinya namun jika 

melawati batasan kesanggupan tersebut pihak laki-laki 

memberikan penawaran angka yang disanggupinya. Sehingga 

biasanya penentuan besaran uang panaik sering menjadikan 

suasana tegang.99 

Suasana forum yang biasanya cair atau dipenihi dengan 

senda gurau namun memberikan solusi-solusi untuk besaran 

uang panaik. Jika kedua belah pihak keluarga merupakan 

rumpung keluarga biasanya ada salah satu keluarga yang 

dijadikan sebagai tokoh dalam forum musyawarah lamaran 

untuk menentukan besaran uang panaik. Sehingga dalam situasi 

ini forum dalam suasana riang gembira dan penetapan uang 

panaiknya pun lebih mudah untuk ditetapkan karena tidak 

 

 
98Abdul Karim Sultan Dg. Ewa (82 Tahun) Tokoh Masyarakat Gowa, 

Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2017 
99Abdul Karim Sultan Dg. Ewa (82 Tahun) Tokoh Masyarakat Gowa, 

Wawancara, Gowa, 27 Agustus 2017 
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adanya keluarga yang berkeras mempertahankan prinsip 

keluarganya. Dalam hal ini muncullah sifat dan sikap saling 

tolong-menolong dalam artian, pihak laki-laki terkesan 

memberikan uang panaik untuk memberikan dana tambahan 

dalam acara resepsi di rumah perempuan. 

 

b) Pemahaman Religius 

Seseorag yang memahami pengetahuan agama yang 

mendalam akan lebih mengetahui eksistensi uang panaik. 

Sehingga dalam menikahkan anak perempuannya tidak 

menjadikan uang panaik sebagai faktor utama dalam prosesi 

pelamaran anaknya. Tak jarang dri masyarakat yang tergolong 

masyarakat yang dalam pengetahuan agama islamnya 

memberikan contoh yang bijak bahwa uang panaik bukan 

menjadi faktor penentu dalam menetapkan uang panaik 

melainkan kepribadian calon menantu yang akan menyanding 

anaknya. 

Dg. Ewa menjelaskan bahwasaat menikahnkan anak 

perempuannya bahwa saat acara lamaran dilangsungkan pihak 

keluarganya langsung mengatakan bahwa untuk pembahasan 

uang panai diserahkan kepada pihak laki-laki dan dibawah uang 

tersebut saat acara akad nikah. Saat acara akad nikah uang yang 

dibawa pihak laki-laki tersebut langsung dikantongi oleh Dg. Ewa. 

Sehingga pihak keluarganya melontarkan kata kata yag 

semakna, bahwa napassareangngi anakna (disumbangkan 

anaknya), iniah yang sering muncul dalam masyarakat bahwa 
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jika anak perempuan berpendidikan tingga dan memiliki 

keturunan strata sosial yang tiggi pasti pihak keluarga 

perempuan berharap untuk diberikan uang panaik tinggi 

meskipun orang tua perempuan telah menerima uang panaik 

yang rendah.100 

c) Menciptakan kedua keluarga saling menghargai 

Uang panaik merupakan seserahan keluarga Laki-laki 

terhadapa perempuan yang bukan hanya sekedar 

berupanominal uang yangbanyak melaingkan uang panaik 

sekaligus mengandung nilai untuk menunjukka strata sosial 

keluarga perempuan. Jika keluarga perempuan tergolong orang 

yang mampu dan berasal dari keturunan bangsawan pasti uang 

panaik yang tinggi akan mempertahankan strata socialnya. 

Namun bukan berarti jika uang panaiknya rendah maka akan 

menurungkan strata sosialnya selama ini, karena beberapa 

kejadian mencontohkan bahwa tidak sedikit kedua keluarga 

memiliki strata sosial yang sama, melinkan salah satunya 

bersuber dari strata sosial yang rendah.  

Dari peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa jika 

salah satu memiliki derajat strata sosial yang tinggi sedangkan 

pasangannya memiliki strata sosial yang rendah, sehingga 

terhadap uang panaik muncul sikap kerelaan dan penghargaan 

 

 

 
100Abdul Karim Sultan Dg. Ewa (82 Tahun) Tokoh Masyarakat Gowa, 

Wawancara, Gowa, 25 Agustus 2017 
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kepada pihak yang dianggap strata sosialnya yang rendah. 

Sehingga tolok ukur untuk uang panaik dikesampingkan dengan 

mendahulukan penilaian khusus terhadap keluarga laki-laki. 

Seperti laki-laki yang taat beribadah dengan akhlak terpuji 

meskipun bukan keturunan bangsawan. Ataukah melihat 

kepribadian calon menantunya yang memiliki semangat juang 

dan akhlak terpuji serta giat dalam bekerja. 

Dengan hal-hal seperti ini timbul hubungan saling 

menghargai antar keluarga sehingga dalam pelamaran bukan 

hanya melihat dari segi tingginya nominal uang panaik 

melainkan adanya kepribadian yang baik dari keluarga laki-laki. 

Sehingga situsi seperti tersebut biasanya mengenyampingkan 

nominaluang panaik yang biasanya dijadikan patokan dalam 

keluarga. 

Dilain sisi sering terjadi dalam penentuan uang panaik, 

kesepakatan terhadap nominal uang panaik saat musyawarah 

menghilankan keharmonisan kedua keluarga. Hal ini diakibatkan 

karena pihak perempuan memasang angka nominal uang panaik 

tinggi yang memaksa keadaan keluarga laki-laki. Posisi laki-laki 

tersebut terperangkap dalam dua hal, pertama, jika menyetujui 

nominal uang panaik yang tinggi mengakibatkan kesulitan 

terhadapa pihak keluarganaya, posisi kedua merasa malu jika 

tidak menyetujui angka yang di tawarka pihak perempuan. Jika 

tersebut berlanjut setelah acara pernikahan maka keharmonisan 

antar keluarga berkurang karena pihak laki-laki masih 

merasakan susahnya memenuhui permintaan laki-laki yang 
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berujung kepada utang. Meskipu pada keadaan yang lain 

keluarga laki-laki akan terpandang karena menyanggupi 

permintaan keluarga perempuan. 

 

d) Tidak saling menyusahkan 

Pernikahan yng baik sebagaimana Nabi Muhammad saw. 

Menjelaskan bahwa wanita bahkan pernikahan yang baik adalah 

yang tidak memberatkan dan murah maharnya sehingga tidak 

menyusahkan. Banyaknya prosesi tahap pernikahan yang 

bersumber dari adat memberikan dampak yang cukup signifikan 

terhadap nominal pernikahan. 

 

e) Berorientasi kepada keluarga yang sakinah, mawaddah 

warahmah 

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang 

berorientasi kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. 

Uang panaik sering memberikan dampak buruk bagi 

kelangsungan rumah tangga. Hal ini disebabkan saat ingin 

menikah keluarga laki-laki nekat mengutang untuk memenuhi 

kebutuhan uang panaik. Setelah menikah menyisaan utang yang 

terus menerus menjadi beban bagi keluarga sehingga 

menghilangkan kebahagiaan yang seharusnya dinikmati setelah 

menikah. 

Dg. Ewa menjelaskan bahwa uang panaik seharusnya 

telah selesai saat uasainya pesta pernikahan dilakukan, bukan 
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justru menjadi masalah setelah acara pernikahan selesai. Saat 

anaknya dilamar, dia meringankan calon menantu karena 

takutnya justru menyusahkan mereka berdua saat 

pernikahannya telah seesai.101  

Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam  

Norma hukum dalam Islam terdiri dari dua kategori; 

pertama, norma-norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan 

atau Rasulnya secara langsung dan tegas. Norma-norma hukum 

jenis ini bersifat konstant dan tetap. Artinya, untuk 

melaksanakan ketentuan hukum tersebut tidak membutuhkan 

penalaran atau tafsiran (ijtihad) dan tetap berlaku secara 

universal pada setiap zaman dan tempat. Norma-norma hukum 

semacam ini jumlahnya tidak banyak, dan dalam diskursus 

norma hukum (Islam), inilah yang disebut dengan syariat dalam 

arti yang sesungguhnya. 

Kedua, Norma-norma hukum yang ditetapkan Allah atau 

rasul-Nya berupa pokok-pokok atau dasarnya saja. Dari norma-

norma hukum yang pokok ini kemudian lahir norma hukum lain 

melaui ijtihad para mujtahid dengan format yang berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Norma-norma yang 

terakhir inilah yang kemudian dinamai dengan fikih atau hukum 

Islam. Tentu saja norma-norma ini tidak bersifat tetap, tetapi bisa 

 

 
101Abdul Karim Sultan Dg. Ewa, Wawancara, Tokoh Masyarakat MUI 

Gowa, 82 Tahun, 3 September 2017 
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saja berubah (diubah) sesuai tuntutan ruang dan waktu. Cuma 

saja, dalam menetapkan format hukum baru untuk menjawab 

persoalan-persoalan yang berkembang, para mujtahid dan 

badan legislasi Islam harus senantiasa berpegang pada prinsip-

prinsip hukum yang berlaku.  

Di antara beberapa prinsip hukum Islam yang patut 

disebutkan di sini adalah sebagai berikut: 

a. Menyedikitkan Beban  (تقليل التكاليف). 

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan 

tentang hukum yang belum ada yang nanti nya akan 

memberatkan merika sendiri, Nabi saw. justru menganjurkan 

agar merika memetik dari kaidah-kaidah  umum. Bahwa ayat-

ayat al-Qur’an tentang hukum bagi manusia untuk berijtihad, 

Dengan demikian hukum Islam tidaklah kaku,keras,dan berat 

bagi ummat manusia. 

Dugaan-dugaan atau sangka-sangkaan tidak boleh 

dijadikan dasar penetapan hukum. Allah berfirman dalam QS al-

Maidah/5:101 

يَ ُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَس  لَوا عَن أَشياءَ إِن تبُدَ لَكُم  تَسُؤكُم وَإِن تَس  لَوا عَنها حيََّ يُ نَ زَّلُ القُرءانُ  يٰأ

ُ غَفورٌ حَليمٌ  ُ عَنها ۗ وَاللََّّ ﴾ ١٠١﴿ تبُدَ لَكُم عَفَا اللََّّ  

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman yang beriman :janganlah kamu 

bertanya-tanyatentang suatu yang di terangkan 

kepadamu akan menyusahkanmu .tetapi kalau kamu 

tanyakan (tentang ayat-ayat itu)pada waktu turun nya 



Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia 

 

126   
 

,akan di terangkan kepadamu ; Allah memanfaatkan 

kamu dan Allah Maha pengampun lagi penyabar. 

Allah swt. berfirman QS al-Baqarah/2:185 

ُ بِّكُمُ اليسُرَ وَلا يرُيدُ بِّكُ  مُ العسُرَ يرُيدُ اللََّّ  

Terjemahanny: 

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu. 

 

Dan di dalam QS al-Nisa>/4: 28. 

نُ ضَعيفًا نسَٰ ُ أنَ يخَُف ِّفَ عَنكُم ۚٗ وَخُلِّقَ الإِّ ﴾ ٢٨﴿ يرُيدُ اللََّّ  

Terjemahnya: 

Allah hendak meringankan (kebertan)dari kamu,kerena 

manusiadi ciptakan lemah. 

Begitu juga ayat-ayat al Qur`an yang menunjukkan bahwa  

hukum yang disyariatkan oleh Allah, menghindarkan kesukaran 

dan kesulitan dari seorang mukallaf, dan dalil ini mencapai 

derajat qath`i (pasti). Di antaranya adalah firman Allah QS al-

Hajj/22: 78 yaitu:  

ج   وَما جََعلَ َعَلْيكُْم ِّفي الِّديِّن ِّمْن حََر 

Terjemahnya: 

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan ...”   

Uang panaik yang mahal pada posisi masyarakat tertentu 

memberikan kesukaran, sehingga lebih cenderung kepada 

dampak kemafsadatan. Masyarakat Bugis-Makassar yang 

dikenal sangat mengsakralkan peristiwa prosesi pernikahan 

berdampak pada tingginya biaya pernikahan khususnya biaya 

uang panaik. Semakin tinggi status derajat starata sosial 
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seseorang dalam masyarakat semakin tinggipula permintaan 

uang paiknya.  

Menurut Dg. Ewa bahwa uang panaik merupakan citra 

sebuah keluarga dalam masyarakat yang berujung kepada siri’ 

(sifat malu). Jika dalam satu keluarga yang keturunan 

terpandang maka akan mudah mengukurnya bahwa pasti uang 

panaik untuk melamar anaknya cenderung tinggi meskipun pada 

posisi keluarganya dapat membiayai semua biaya dalam 

pernikahan. Karena uang panaik bukan semata mata untuk 

dinilai sebagai materi semata melainkan disisi lain uang panaik 

dinilai sebagai budaya siri Appakatau (suatu sifat yang 

memberikan penghargaan pada keluarga).102 

Jika perempuan uang panaiknya mahal dan disanggupi 

oleh pihak laki-laki, bukan saja hanya derajat keluarga 

perempuan yang naik melainkan keluarga pihak laki-laki akan 

terpandang di tengah-tengah keluarga perempuan dan 

masyarakat sekitarnya. Ini diakibatkan karena keluarga laki-laki 

dianggap orang yang mampu dan terpandang. Namun tidak 

semua masyarakat Bugis-Makassar mendapatkan 

kesejahteraan yang sama, di posis inilah sering menjadi ironi 

bagi masyarakat yang kurang mampu namun ingin menikahi 

keluarga yang strata ssosialnya lebih tinggi. Sehingga uang 

 

 
102Abdul Karim Sultan Dg. Ewa (82 Tahun), Tokoh Masyarakat Gowa, 

Wawancara, Gowa, 3 September 2017 
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panaik di sisi lain menimbulkan masalah dengan adanya 

kesukaran yang ditimbulkannya. 

Namun dalam perinsip hukum Islam sangatlah jelas 

bahwa suatu hukum yang ada pada msyarakat seharusnya 

menyedikitkan beban. Seperti halnya dalam pernikahan Bugis-

Makassar uang panaik bukanlah diharuskan menjadi faktor 

utama dalam melangsungkan pernikahan. Ha ini dalam 

beberapa dasar bersumber dari nabi Muhammad saw. bahwa 

pernikahan yang baik untuk wanita adalah yang murah 

maskawinnya termasuk didalam hal ini adalah konteks 

masyarakat Bugis-Makassar yang rendah uang paniknya. 

Namun perlu digaris bawahi bahwa uang panaik yang 

telah menjadi budaya dalam pernikahan masyarakat Bugis-

Makassar dipandan satu sisi atau hanya posisi negatifnya saja. 

Karena pada keadaan yang lain uang paniak justru sangat besar 

manfaatnya, diantaranya;  

1. Laki-laki Bugis-Makassar yang hendak menikah 

senantiasa menjadikan uang panaik sebagai motifasi 

dalam bekerja, sehingga dengan kesungguhan untuk 

memenuhi uang panaiknya memberikan motivasi 

keuletan dalam menjalankan aktifitasnya agar bias 

mapan dan memenuhi kemampuan ekonominya sebelum 

menikah termasuk di dalamnya adalah uang panaiknya. 

2. Mencegah terjadinya kawin cerai, dengan adanya uang 

panaik yang cukup mahal sehingga laki-laki akan berfirkir 

menikah lagi karena tuntutan biaya pernikahan yang 
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sangat mahal. Sehingga orang yang menikah dengan 

baiya pernikahan yang tinggi akan menurunkan 

kemauannya untuk menikah lagi. 

3. Menunjukkan derajat strata social di keluarga masing-

masing, dalam hal ini jika laki-laki mampu memenuhi 

permintaan uang panaik perempuan maka keluarga laki-

laki otomatis akan terangkat derajatnya.  

Dalam prinsip hukum Islam telah memberikan penjelasan 

tentang menyedikitkan beban terhadap hukum termasuk uang 

panaik. Jika uang panaik memberikan kesukaran tentunya 

haruslah diterawang dengan hukum Islam karena hukum 

islamlah yang harus menjadi patokan dalam kehidupan ini. Hal 

ini juga sesuai dengan teori receptie a contrario bahwa hukum 

adat bias diterima atau dijalan kan oelh masyaraat jika telah 

terfilterasi oleh hukum Islam. Termasuk uang panaik, uang 

panaik harusnya difilterasi oleh hukum Islam jika telah 

memberikan kesukaran yang keluar dari prinsip hukum Islam. 

Man laa yatimul wajib, illa bihi, fahual wajib (sesuatu hal 

yang tidak akan tercapai dan terlaksana kewajiban kecuali 

dengannya, maka hal tersebut menjadi wajib”.  

Pernikahan dalam masyarakat Bugis Makassar telah 

menjadikan uang panaik harus ada dalam setiap pernikahan. 

Namun yang seharusnya dijadikan sebagai intinya adalah tidak 

boleh menjadikan uang panaik sehingga pernikahan tidak 
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dilangsungkan. Karena yang dimaksud wajid dalam hal ini 

adalah “keberadaan” uang panaiknya.  

Jika uang panaik wajib dalam setiap pernikahan Bugis 

Makassar maka yang diperhitungkan adalah tentang adanya 

uang panaik tersebut, bukan karena banayak atau sedikitnya. 

Karena yang mahal pasti akan menuai kesukaran untuk 

melangsungkan pernikahan. Sehingga uang panaik seharusnya 

tidak dijadikan sebagai beban yang berat. 

Dar’ul mafasid wajalbul masalih dar’u al mafasid 

muqoddamun ala jalbil masholih- artinya “menghindarkan 

kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan 

mendatangkan kebaikan” 

Uang panaik seharusnya di utamakan adalah dampak 

kemaslahatan yang ditimbulkan, Bukan sebaliknya dampak 

kemafsadatan. Hukum Islam hadir sebagai pembawa 

kemaslahatan untuk seluruh alam. Sehingga uang panaik yang 

baik adalah uang panaik yang membawa kepada kemaslahatan 

ummat. Jika terjadi permasalahan dalam penetapan besaran 

uang panaik seharusnya hukum Islam hadir sebagai penengah 

dan sebagai solusi dalam mengambil sebuah dasar penetapan 

jumlah uang panaik tersebut. Sehingga uang panaik bukanlah 

menjadi penghalang atau penghambat sehingga suatu 

pernikahan akan ditunda atau dibatalkan. 

Uang panaik tidak bisa dihilangkan dalam kebiasaan 

pernikahan masyarakat Bugis Makassar namun dari segi kisaran 

banyak atau sedikitnya dapat diputuskan dengan musyawarah 
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kedua pihak keluarga saat acara lamaran dilangsungkan. Jika 

kondisi perempuan dan laki-laki sudah sangat akrab yang 

berpotensi menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan maka 

seharusnya keluarga bijak dalam menghadapi kondisi tersebut. 

Munculnya hal-hal seperti hamil diluar nikah dan minggat 

(silariang), karena setelah ada lamaran terhadap keluarga 

perempuan namun memberikan standar uang panaik tinggi 

sehigga hubungan keduanya tetap dipertahankan maka 

muncullah perbuatan siri tersebut. Dalam hal ini jika uang panaik 

diprediksi akan menjadi suatu hal yang akan menimbulkan 

kemafsadatan yang besar seharusnya haruslah dicarikan 

alternative lain yang mengarah kepada kemaslahatan. 

al ashlu fil asy-yaa’i al ibahah- artinya “hukum asal semua 

perkara adalah boleh (mubah) , kecuali yang jelas 

pelarangannya”. 

Uang panaik yang mahal pada posisi tertentu 

memberikan kesukaran, sehingga lebih cenderung kepada 

dampak kemafsadatan. Masyarakat Bugis-Makassar yang 

dikenal sangat mengsakralkan peristiwa prosesi pernikahan 

berdampak pada tingginya biaya pernikahan khususnya biaya 

uang panaik. Semakin tinggi status derajat starata sosial 

seseorang dalam masyarakat semakin tinggipula permintaan 

uang paiknya. menurut Dg. Ewa bahwa uang panaik merupakan 

citra sebuah keluarga dalam masyarakat yang berujung kepada 

siri’ (sifat malu). Jika dalam satu keluarga yang keturunan 
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terpandang maka akan mudah mengukurnya bahwa pasti uang 

panaik untuk melamar anaknya cenderung tinggi meskipun pada 

posisi keluarganya dapat membiayai semua biaya dalam 

pernikahan. Karena uang panaik bukan semata mata untuk 

dinilai sebagai materi semata melainkan disisi lain uang panai 

dinilai sebagai budaya siri Appakatau (suatu sifat yang 

memberikan penghargaan pada keluarga.103 

Jika perempuan uang panaiknya mahal dan disanggupi 

oleh pihak laki-laki, bukan saja hanya derajat keluarga 

perempuan yang naik melainkan keluarga pihak laki-laki akan 

terpandang di tengah-tengah keluarga perempuan dan 

masyarakat sekitarnya. Ini diakibatkan karena keluarga laki-laki 

dianggap orang yang mampu dan terpandang. Namun tidak 

semua masyarakat Bugis-Makassar mendapatkan 

kesejahteraan yang sama, di posis inilah sering menjadi ironi 

bagi masyarakat yang kurang mampu namun ingin menikahi 

keluarga yang strata ssosialnya lebih tinggi. Sehingga uang 

panaik di sisi lain menimbulkan masalah dengan adanya 

kesukaran yang ditimbulkannya. 

Namun dalam perinsip hukum Islam sangatlah jelas 

bahwa suatu hukum yang ada pada msyarakat seharusnya 

menyedikitkan beban. Seperti halnya dalam pernikahan Bugis-

Makassar uang panaik bukanlah diharuskan menjadi faktor 

 

 
103Abdul Karim Sultan Dg. Ewa (82 Tahun), Tokoh Masyarakat Gowa, 

Wawancara, Gowa, 26 Agustus 2017 
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utama dalam melangsungkan pernikahan. Ha ini dalam 

beberapa dasar bersumber dari nabi Muhammad saw. bahwa 

pernikahan yang baik untuk wanita adalah yang murah 

maskawinnya termasuk didalam hal ini adalah konteks 

masyarakat Bugis Makassar yang rendah uang paniknya. 

Namun perlu digaris bawahi bahwa uang panaik yang 

telah menjadi budaya dalam pernikahan masyarakat Bugis 

Makassar dipandan satu sisi atau hanya posisi negatifnya saja. 

Karena pada keadaan yang lain uang paniak justru sangan besar 

manfaatnya, diantaranya;  

1) Laki-laki Bugis-Makassar yang hendak menikah senantiasa 

menjadikan uang panaik sebagai motifasi dalam bekerja, 

sehingga dengan kesungguhan untuk memenuhi uang 

panaiknya memberikan motivasi keuletan dalam 

menjalankan aktifitasnya agar bias mapan dan memenuhi 

kemampuan ekonominya sebelum menikah termasuk di 

dalamnya adalah uang panaiknya. 

2) Mencegah terjadinya kawin cerai, dengan adanya uang 

panaik yang cukup mahal sehingga laki-laki akan berfirkir 

menikah lagi karena tuntutan biaya pernikahan yang sangat 

mahal. Sehingga orang yang menikah dengan baiya 

pernikahan yang tinggi akan menurunkan kemauannya 

untuk menikah lagi.  

3) menunjukkan derajat strata social di keluarga masing-

masing, dalam hal ini jika laki-laki mampu memenuhi 
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permintaan uang panaik perempuan maka keluarga laki-laki 

otomatis akan terangkat derajatnya. 

 

Dampak Positif Uang Panaik 

Uang Belanja uang panaik tentulah tidak semuanya 

membawa kepada hal yang menyulitkan. Ada beberapa hal yang 

nampak menjadi sisi baik dari uang belanja uang panaik dalam 

masyarakat Bugis Makassar. 

 

 

a. Mengangkat derajat perempuan 

Islam sangat memuliakan derajat perempuan, 

ajarannyapun menggulingkan paham jahiliyah yang 

mendeskriminasi perempuan. Uang belanja uang panaik 

merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada 

perempuan dan keluarga perempuan.  

Yatonae yala pattimpa buku rupa, ana makkunraiyye 

ipakaraja pasti napenrere’I deraja’na keluargae. 

Rimakkuannanaro ritanranna ipakalebbi. (itulah yang bisa 

membuat membuat derajat keluarga terangkat, maka dari itu 

haruslah di muliakan anak perempuan denga adanya tarif 

uang belanja(uang panaik) yang tinggi.104 

b. Memotivasi laki-laki untuk bekerja 

 

 
104A. ani (42 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Soppeng, 10 

Mei 2016 
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Dengan adanya uang belanja yang nilainya tidak sedikit di 

tengah-tengah masyarakat Bugis Makassar tentulah menjadi 

satu tantangan yang cukup berat dibeberapa calon pengantin 

laki-laki. Jika laki-laki tersebut memiliki pekerjaan dan 

pendapatan yang baik, mungkin tidak terlalu menjadi masalah 

tapi dikalangan sebagian laki-laki yang pengangguran. 

“Duappulona arua taung nadeppa ubotting nasaba de’pa 

naddapiri duiku lettuki lapong makkunrai. Jadi 

makkekkuae maddare’na untuk tuntu wassele maega”. 

(saya telah berumur 28 tahun tapi belum menikah karena 

belum cukup uang untuk melamar perempuan. Jadi 

sekarang bertani untuk mencari uang agar bisa 

mendapatkan uang penghasilan.105 

Bukan hanya Burhanuddin yang memberikan pernyataan 

tersebut, akan tetapi beberapa pemuda lainnya memberikan 

keterangan serupa. Dikalangan mahasiswapun memberikan 

pernyataan yang serupa 

“jika saya selesai kuliah pasti saya langsung cari kerja 

untuk melamar calon istri saya, karena keduan orang tua 

calon istri saya sudah mendesak untuk saya datang 

melamar”106 

 

 
105Burhanuddin (49 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Soppeng, 8 

Oktober 2017 
106Rijal (22 Tahun), Mahasiswa, Wawancara, Bone, 30 Mei 2017 
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Inilah salah satu sisi positif yang selalu memotivasi 

pemuda Bugis Makassar untuk selalu berusaha dan berjuang 

untuk selain untuk kemapanan diri sendiri maupun kemapanan 

setelah berkeluarga. 

“jika ada yang datang melamar anak saya, pasti dari 

orang tua melihat dari pihak laki-laki. Bukannya mau 

melihat harta atau keluarga bangsawannya. Akan tetapi 

kami fikir anak kami setelah menikah”.107 

Olehnyan itu bagi para pemuda harus mempersiapkan 

uang belanja yang ingin di berikan kepada wanita yang ingin 

dilamarnya. 

c. Menguatkan bahwa adat itu masih melekat dengan 

masyarakat 

Bebrapa penjelasan sebelumnya tentang adat, adat 

tentang pelamaran ini dengan menyerahkan Uang belanja 

kepihak perempuan merupakan sesuatu yang telah diresepsikan 

terhadap hukum Islam. Tradisi adat ini jika ingin dihilangkan 

maka akan menghilangkan suatu tradisi yang mengangkat 

derajat perempuan. 

Tidak bisa dihilangkan masalah uang belanja ini karena 

merupakan suatu adat yang telah melekat bagi masyarakat, jika 

ada yang menikah tanpa adanya uang belanja disrahkan pasti 

akan di anggap suatu pelecehan terhadap keluarganya. 

 

 
107Nurdin (61 Tahun), Pensiunan PNS Guru, Wawancara, Soppeng 24 

Maret 2017 
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Jngankan tidak diberikan uang belanja jumlah sedikitpun sering 

menjadi gossip bagi keluarga dan masyarakat luas. 

d. Mengharuskan perempuan menjaga kehormatan 

Tidak semua wanita yang memiliki latar belakang 

keluarga bangsawan dan kaya juga memiliki pekerjaan seperti 

PNS akan dilamar dan diberikan uang panaik yang mahal. Bisa 

jadi justru lebih sedikit uang belanja yang di lamarkan atsanya 

karena akhlaknya yang kurang terpuji. Missal; telah diketahui 

sering berkeliaran dimalam hari bersama dengan laki-laki yang 

bukan muhrimnya. 

walaupun bangsawan, hajji, PNS dan orang kaya jika di 

ketahui buruk ahklaknya maka tidak pantas juga di 

berikan uang belanja yang tinggi karena disesuaikan 

tingkah lakunya.108 

Olehnya itu jelaslah bahwa ahlak merupakan salah satu 

tolok ukur bagi perempuan yang akan dilamar laki-laki untuk 

ditinggikan uang belanjanya. 

e. Tidak mempermudah kawin cerai 

Jika uang panaik mahal maka salah satu yang akan 

membentengi maraknya kawin cerai ditengah-tengah 

masyarakat. Terlepas dari undang-undang yang mengatur 

masalah poligami maka uang panaik yang mahal akan menjadi 

 

 
108Zakaria Dg.Pasawi (51 Tahun), PNS, Wawancara, Gowa, 24 Juni 

2017 
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salah satu penghalang terhadap kawin cerai masyarakat Bugis 

Makassar. 

Mahalnya biaya nikah tentulah salah satu penghormatan 

terhadap perempuan masyarakat Bugis Makassar. Sehingga 

tidak memudahkan untuk menelantarkan istri dan mengawini 

perempuan lain. 

 

Dampak Negatif Uang Panaik 

a. Mempersulit pernikahan 

Uang panaik dilain sisi juga sering menjadi batu 

sandungan untuk melangsungka perkawinan, disebabkan 

karena mahalnya permintaan uang belanja yang ditawarkan oleh 

pihak perempuan. Sulitnya pernikahan dikarenakan uang 

belanja yang mahal tersebut tentulah sangat mempersulit untuk 

melangsungkan pernikahan, sehingga sering terjadi 

mempermudah pernikahan meskipun bertentangn dengan 

ajaran agama. 

b. Berpotensi kawin lari ( silariang) 

Salah satu dampak yang sering terjai juga dalam 

masyarakat Bugis Makassar adalah terjadinya kawin lari, jika 

duan pasangan muda mudi yang telah memadu asmara namun 

saat datang melamar namun tidak terjadi kesepakatan untuk 

masaah uang panaik belanja, sering terjadi kedua pasangan 

muda-mudi tersebut nekad untuk silariang guna 

mempertahankan hubungannya tanpa harus memikirkan 
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dampak kehormatan atas kedua keluarganya. Mudarat inilah 

yang pastinya sangat dihindari dari prinsip hukum islam.  

Maega tau metta sipoji tapi wettunna maeloni madduta 

itangengngi duta matanre, nasaba de naullei molai napileni 

silariang sarekko ammengngi wedding sibawa matter. ( banyak 

orang yang memilih kawin lari, karena saat pelamaran target 

uang belanja yang di tawarkan atasnya tidak di sanggupi, 

olehnya itu keduanya memilih untuk kawin lari untuk 

mempertahankan hubungannya.109 

c. Hamil di luar nikah 

Bukan hanya factor pergaulan bebas sehingga sering 

terjadi hamil sebelum terlebih dahulu melangsungkan 

pernikahan secara resmi, melainkan salah satu faktornya adalah 

ingin memudahkan untuk bersama. Salah satu yang 

dialkukannya adalah menghamili si perempuan agar keluarga 

pihak perempuan menerima dalam keadaan terpaksa puhak 

laki-laki agar dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya 

dan menutup aibnya. Perzihan kemudian dilakukan agar bisa 

tetap bersama, prilaku ini jelas telah melanggar hukum Islam.  

d. Menimbulkan perselisihan keluarga 

Tak jarang keharmonisan antar keluarga juga ikut 

menjadi korban atas mahalnya uang belanja. Pernikahan di 

Bugis Makassar sering terjadi perkawinan antar keluarga dekat 

seperti pernikahan antara sepupu dua kali. Keakraban yang 

 

 
109Nur hayati (63 Tahun), Pensiunan PNS Guru, Wawancara, 

Soppeng, 26 Juli 2017 
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terjalin antara orang tua berimbas pada keakraban antara 

sepupu, namun tidak semua keluarga meringankan beban 

keluarga yang lainnya sehingga justru meretakkan hubungan 

silaturrahim atara keluarga. Tidak dapat dipungkiri kejadian ini 

sering menjadi peretak hubungan silaturrahmi antara kedua 

keluarga. 

Proses Penyelesaian Biaya Nikah pada Tradisi Masyarakat Bugis 

Makassar 

Dalam masyarakat Bugis Makassar terdapat dua cara 

penyelesaian sengketa atau perkara terhadap perselisihan uang 

panaik yaitu secara litigasi dan secara non litigasi. Proses litigasi 

merupakan proses penyelesaian dengan melewati pengadilan 

agama sedangkan proses nonlitigasi biasanya diselesaikan 

dengan kekeluargaan. Adapun penjelasan kedua hal tersebut 

akan di uraikan sebagaimana berikut: 

 

Proses penyelesaian perkara Biaya Pernikahan dengan litigasi  

 

Secara estimologi istilah mediasi berasal dari bahasa 

latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk 

pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator 

dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 

sengketa antara para pihak. ‘berada di tengah‘ juga bermakna 
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mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak 

dalam menyelesaikan sengketa.110  

   Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata mediasi diberi 

arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam 

penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian 

mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung tiga 

unsur penting, pertama, mediasi merupakan proses 

penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua 

pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian 

sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang 

bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian 

sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak 

memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan111  

Dahulu ketua adat, pemuka agama, ketua suku atau 

orang terpandang lainnya dijadikan sebagai hakim, karena 

dianggap sebagai orang yang dapat memberikan penyelesaian 

terhadap suatu perselisihan, sekarang Lembaga peradilan 

didirikan sebagai institusi khusus untuk menyelesaikan 

perselisihan, supaya jelas kepastian hukum dan tercipta 

ketenangan pada masyarakat. Sesuai dengan berkembangnya 

zaman, sistem peradilan menerapkan putusan hakim yang 

 

 
110Syahrizal Abbas. Mediasi: Dalam Persepektif Hukum Syariah, 

Hukum Adat, Dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1-2. 
111Syahrizal Abbas. Mediasi: Dalam Persepektif Hukum Syariah, 

Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, h. 2-3. 
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merupakan hasil menang-kalah. Hal inilah yang membuat salah 

satu pihak dirugikan, sehingga mencari pengadilan yang lain 

supaya ia dimenangkan. Hal ini terus-menerus berlangsung 

sehingga para ahli hukum menyimpulkan bahwa sengketa kedua 

pihak hendaknya diselesaikan dengan cara damai terlebih 

dahulu melalui proses mediasi. Hal ini penting dilakukan karena 

mediasi tidak mengenal kalah-menang, pada mediasi semua 

pihak menang dan kesepakatan yang tercapai adalah kemauan 

para pihak, pada akhirnya para pihak dapat menyelesaikan 

perkara mereka dengan cepat dan murah. 

 

Penyelesaian Sengketa dengan Kebiasaan Masyarakat Bugis 

Makassar dengan non litigasi 

 

Dalam penyelesaian sengketa biaya nikah dalam 

masyarakat Bugis Makassar terdapat dua jalan yang sering 

ditempuh yaitu litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian secara 

litigasi melalui proses peradilan sering diambil sebagai jalan 

terakhir seperti yang di jelaskan di atas. Karena kebanyakan dari 

perselisihan atau sengketa uang biaya nikah khususnya uang 

panai diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ketika tidak 

menemui hasil pada saat proses kekeluargaan dilakukan maka 

barulah ditempuh proses litigasi. 

Seperti yang dijelaskan oleh abdul Karim genre daeng 

Rewa bahwa ketika terjadi perselisihan misalnya ada yang 

membatalkan pernikahan secara sepihak padahal telah 
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ditentukan jumlah uang panai bahkan telah diantarkan uang 

panai namun tiba-tiba mundur atau membatalkan secara 

sepihak inilah akan muncul beberapa perselisihan dan Dulu 

ketika diselesaikan itu biasanya orang mengatakan Syirik 

sehingga sering terjadi pertikaian atau saling membunuh antar 

keluarga. 

Jika terlanjur terjadi pembatalan oleh pihak perempuan 

atau laki-laki maka yang dilakukan adalah mencari tokoh atau 

keluarga yang dituakan sebagai penengah dalam sengketa 

akibat secara sepihak tersebut. Ketika sulit menemukan tokoh 

atau orang yang dituakan sebagai mediator untuk 

menyelesaikan perselisihan ini maka pihak keluarga lah yang 

berinisiatif untuk langsung bertemu untuk mencari solusi keluar 

dari permasalahan tersebut. 

Seperti yang dijelaskan oleh Dg. Ewa bahwa jika terjadi 

perselisihan oleh kedua keluarga karena batalnya pernikahan 

setelah pengantaran uang panaiknya maka diutuslah pihak 

keluarga yang dianggap dapat bertemu menjalin komunikasi 

kepihak perempuan untuk penyelesaian uang panaik yangtelah 

diserahkan. Banyak hal bisa terjadi, ada yang langsung 

mengembalikan dengan utuh dan ada juga yang tidak mau 
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mengembalikan dengan alasan dia dipermalukan karena 

dipermainkan.112 

Ketika bertemu antara kedua belah pihak keluarga maka 

akan dibicarakan beberapa hal pertama adalah mengenai 

passampo siri dalam bahasa Bugis atau pattongko Siri dalam 

bahasa Makassar, karena konsekuensi yang lahir adalah orang-

orang atau parah keluarga secara umum telah mengetahui 

adanya rencana ingin pernikahan namun ketika dibatalkan maka 

dalam masyarakat Bugis Makassar menyebutnya sebagai siri. 

Siri inilah harus ditutupi bersama oleh kedua belah pihak 

keluarga agar satunya keduanya tidak menanggung siri secara 

utuh. Karena pada prinsipnya bukan hanya persoalan uang 

diperhatikan adalah persoalan siri. 

B. Perkawinan Masyarakat  Suku Jawa 

 

Pembahasan adat pernikahan  selanjutnya adalah 

pernikahan suku Jawa atau adat Jawa. menjadi suatu informasi 

umum bahwa suku Jawa merupakan suku yang terbanyak di 

Indonesia. tentunya hal ini ini juga akan berdampak kepada ada 

beberapa tradisi dalam pernikahan suku adat Jawa yang 

memiliki kesamaan dengan daerah yang lainnya namun hanya 

berbeda dari bahasa, namun disisi lainnya juga terdapat 

 

 
112Abdul Karim Sultan Dg. Ewa (82 Tahun), Tokoh Masyarakat Gowa, 

Wawancara, Gowa, 12 Agustus 2017 
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beberapa perbedaan baik praktik maupun dalam penyebutan 

bahasanya. 

Sehingga dalam tahapan pernikahan suku Jawa juga akan 

dibagi kepada tiga tahapan yaitu tahapan  an pra pernikahan, 

tahapan akad nikah dan tahapan pasca pernikahan. dalam 

tahapan-tahapan tersebut terdapat beberapa tradisi tradisi yang 

sering dilakukan oleh masyarakat adat Jawa dalam 

melangsungkan pernikahan. sebagaimana dalam penjelasan-

penjelasan berikut akan mengungkap beberapa tradisi sekaligus 

pandangan Hukum Islam terhadap tradisi dalam perkawinan 

suku Jawa tersebut. 

 

1.  Tahapan pra pernikahan 

Dalam tahapan ini seperti adat-adat yang lainnya juga dimulai 

dengan adanya perwakilan yang diutus oleh seorang mempelai 

pria kepada ada keluarga calon mempelai wanita. prosesi ini 

biasa disebut dengan congkong, dengan maksud untuk 

mengkroscek calon mempelai perempuan dan mulai dari 

kesiapan untuk menikah status si perempuan dan hal-hal yang 

berkaitan dengan Bebet bobot  si perempuan.Sehingga setelah 

tahapan ini selesai dan telah mendapat informasi terkait dengan 

calon mempelai perempuan tersebut maka utusan ini akan 

kembali kepada keluarga pihak laki-laki Untuk 
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menginformasikan apa-apa yang menjadi pembicaraan awal 

terhadap keluarga perempuan.113 

Setelah dilakukannya congkong nya Maka 

biasanya  Dilakukan salar yaitu Bagaimana mendapatkan 

kepastian dari keluarga perempuan untuk dilanjutkan pada ada 

prosesi selanjutnya. jika mendapat kabar bahwa tujuan dalam Le 

kcpngkong tersebut ditemukan  dalam salar, maka dilanjutkan 

dengan nontoni yaitu calon kedua mempelai perempuan dan 

laki-laki telah setuju dan dipertemukan terlebih dahulu antar 

keduanya. acara ini selain untuk mempertemukan kedua 

mempelai juga menjalin kekerabatan antar keluarga baik 

keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. setelah acara ini 

selesai dan telah terjadi keakraban didalamnya atau perkenalan 

didalamnya maka barulah masuk ke pada prosesi ngelamar. 

Prosesi melamar atau melamar biasanya diwakilkan 

beberapa orang dari calon mempelai laki-laki untuk datang 

kepada calon mempelai perempuan dengan tujuan melamar si 

wanita tersebut. dalam tahapan ini ini juga telah dibicarakan kan 

mengenai waktu yang tepat dalam melangsungkan pesta 

perkawinan.  

Selanjutnya yaitu menyerahkan beberapa seserahan saat 

lamaran Adapun beberapa seserahan biasanya terdiri dari alat-

alat keperluan si perempuan yang dibutuhkan setiap harinya. 

 

 
113 Eka Sakti Habibullah, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam 

Perspektif Hukum Islam,” AL Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial 

Islam 6, no. 2 (2018), https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306. 
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biasanya berupa alat seperti bedak lipstik pensil alis. begitupula 

biasa juga dibawakan kebaya atau jarik perlengkapan 

perlengkapan mandi seperti sabun shampo handuk dan lainnya. 

nya seperti baju gaun tas sepatu dan lain-lainnya. bagi seperti 

kalung cincin gelang dan anting. sering juga ditemui bawahan 

seperti buah-buahan dan jajan pasar.114 

Sebelum memasuki tahapan pelaksanaan akad nikah 

maka biasanya telah dilakukan beberapa persiapan yang 

menandai adanya kegiatan pernikahan di suatu rumah. misalnya 

dengan pasang tratag dan Tarub yang juga dikenakan daun 

kelapa muda serta janur. kebiasaan suku Jawa memasang janur 

dan dan taruh tersebut di pintu depan atau pintu masuk untuk 

menandakan bahwa di rumah tersebut terdapat hajatan. adapun 

simbol-simbol yang biasa terdapat dalam pembuatan Janur 

Kuning tersebut disimbolkan melengkung seakan-akan meminta 

cahaya ya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau sebagai doa 

untuk mendapatkan keberkahan kepada kedua mempelai.. 

Selain itu juga terdapat hiasan kembar Mayang, hiasan ini 

biasanya dibentuk dengan kembar atau sepasang yang terdiri 

dari bahan dasarnya yaitu rangkaian bunga daun batang akar 

dan buah yang tingginya satu hingga dua meter. kembar Mayang 

ini nantinya akan juga dijadikan salah satu simbol pada saat 

 

 
114 Sheila Fakhria Fendi Bintang Mustopa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan 

Gesi Kabupaten Sragen,” Legitima 2, no. 1 (2019): 40–58. 
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acara midodareni sehingga diharapkan dari kedua kembar 

Mayang ini agar dapat memberikan kan kebijaksanaan dan 

motivasi dalam menjalani bahtera rumah tangga. 

 Bacaan lainnya juga sering didapati dalam pernikahan suku adat 

Jawa yaitu adanya pasang tawuhan  gimana simbol dalam 

tawuran ini agar kedua mempelai laki-laki dan perempuan atau 

suami istri segera mendapatkan keturunan. biasanya dalam 

persiapan Dawuhan ini yaitu pisang raja yang buahnya telah 

matang. selain pisang tersebut juga biasa dihiasi dengan adanya 

batang tebu cengkir Gading dan daun randu serta beberapa 

dedaunan yang lain ini. hal in inii Kali ini dijadikan simbol bahwa 

dalam menjalani bahtera rumah tangga terdapat beberapa 

rintangan sehingga dengan adanya pasang tawuhan ini apapun 

tantangan dan rintangan yang terdapat di dalam rumah tangga 

dapat dilalui bersama. 

Setelah semua dekorasi perlengkapan dalam pernikahan 

adat Jawa telah selesai maka masuklah pada beberapa prosesi 

seperti prosesi siraman. dalam prosesi siraman ini biasanya 

dilakukan dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah 

dilangsungkan. biasanya dalam penyiraman ini atau acara 

siraman ini dilakukan oleh anggota keluarga yang jumlahnya juga 

ditentukan sebanyak 7 orang.   merupakan suatu di dalam 

pernikahan dan yang mengakhiri acara siraman ini adalah 

ayahnya kemudian sang ayah tersebut menggendong anak 

perempuannya untuk diantar masuk ke dalam kamar pengantin.  
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Biasanya dilanjutkan dengan adanya dodol dawet. dodol 

dawet ini diperankan oleh ibu mempelai perempuan dan dan 

juga bapak mempelai perempuan. meskipun dodol dawet atau 

kau menjual dawet dilakukan kepada ada tamu yang diundang 

yang hadir pada saat itu. namun tidak dibayar seperti jualan yang 

sesungguhnya melainkan hanya sebagai simbol dodol dawet. 

adapun yang melayani adalah ah Ibu dari mempelai perempuan 

dan peran sang ayah yaitu memayungi sang ibu. simbol yang 

sering dimaknai dalam dodol dawet ini adalah bagaimana dalam 

membina bahtera rumah tangga harus ada ada Sikap saling 

tolong-menolong atau bergotong-royong. 

Kemudian juga sering dipraktekkan dalam pernikahan 

suku Jawa yaitu setelah dodol dawet juga potong tumpeng. 

potong tumpeng yang dimaknai sebagai simbol kemakmuran hal 

ini dilihat dari bentuk tumpeng yang menyerupai sebuah gunung. 

pemotongan tumpeng ini juga diperankan oleh kedua orang tua 

dengan memotong tumpeng di bagian atas atau kerucutnya 

begitu pula disertai dengan pengambilan beberapa lauk pauk 

yang ada disekitar tumpeng tersebut. 

Pemotongan tumpeng ini dilanjutkan dengan dulangan 

pungkasan atau dalam bahasa Indonesianya yaitu suapan 

terakhir. suapan ini diperankan juga oleh orang tua dimana Hal 

ini menimbulkan bahwa penyerahan tanggung jawab terakhir 

kedua orang tua terhadap anaknya. atau menjadi simbol bahwa 

ini adalah suapan terakhir atau tanggung jawab yang melekat 
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pada orangtuanya selama ini kini telah berakhir yang diserahkan 

kepada suaminya. hal ini tentunya sangat sakral karena 

momentum seperti ini di mana Seorang keluarga telah 

melepaskan anaknya sendiri kepada suaminya.  

Selanjutnya adalah biasanya dilanjutkan dengan 

memotong sedikit rambut atau tanam rambut dan lepas ayam 

Hal ini dilakukan sebagai simbol bahwa wa telah melepaskan 

hal-hal atau menjauhkan hal-hal yang buruk dari rumah 

tangganya. dalam hal ini selain rambut yang dipotong juga 

adanya pelepasan ayam jantan hitam ini juga menimbulkan 

Bagaimana keikhlasan orang tua agar melepas anaknya untuk 

hidup mandiri sebagaimana ayam yang bisa hidup mandiri untuk 

mencari nafkah sendiri. 

Selanjutnya yaitu ini dong dari ini yaitu suatu hajatan 

untuk membuat pengantin wanita secantik Bidadari. hal ini 

midodareni yang berasal dari kata widodari yang berarti bidadari 

dalam bahasa Jawa. sehingga pada malam harinya dihias lah 

pengantin tersebut secantik-cantiknya yang dilakukan pada 

malam hari dan sekaligus ditemani oleh orang tua dan dan orang 

tua tersebut memberikan beberapa nasihat nasihat kepadanya. 

biasanya dalam pelaksanaan midodareni ini keluarga dari pihak 

perempuan mendapat kunjungan dari pihak mempelai laki-laki 

dengan memberikan beberapa seserahan untuk kepentingan 

perempuan yang terdiri dari busana buah-buahan makanan serta 

alat-alat kosmetik.  
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2. Pelaksanaan akad nikah ini 

 

Pada tahapan pelaksanaan perkawinan akan dilakukan 

sebagaimana perkawinan yang sah menurut fikih munakahat 

dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

sehingga kawin di dihadiri saksi Wali dan juga pencatatan 

perkawinan serta penyebutan beberapa mahar yang telah 

disepakati sebelumnya. sehingga dan akad nikah ini merupakan 

suatu peristiwa yang sangat sakral sebagai titik menyatunya 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

selanjutnya untuk membina rumah tangga. 

  Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah ini juga akan 

dipersiapkan  bagai dengan berbagai persiapan-

persiapanSeperti persiapan Di mana tempat akan 

dilangsungkannya akad nikah begitu juga persiapan 

yang  dilakukan setelah akad nikah. 

 

3. Pasca Akad pernikahan 

 

Setelah akad nikah selesai maka kebiasaan suku adat Jawa 

masuk pada suatu upacara yang disebut sebagai upacara 

panggih, atau biasa juga disebut sebagai dhaup atau temu. 

Dalam acara ini juga mempertemukan antara kedua orang tua 

mempelai laki-laki dan perempuan sehingga acara ini dilakukan 

setelah akad nikah dilangsungkan.  
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Acara ini juga sering diwarnai atau dipraktekkan 

dengan  Balangan gantal atau dalam bahasa Indonesianya 

melempar gantal gantal ini adalah sirih yang diikat benang putih. 

seorang suami yang melemparkan jantan kepada ada istrinya 

menjadi simbol bahwa wa dia telah menguasai atau 

menaklukkan hati sang istri. begitu pula sebaliknya Seorang Istri 

melemparkan bantal ke arah ah lutut suami sebagai simbol 

bahwa dia akan tunduk dan patuh serta berbakti kepada suami. 

 acara selanjutnya yaitu ngidak endong atau injak telur, Prosesi 

ini seorang suami menginjak telur sampai telur tersebut pecah, 

kemudian istri membersihkan kaki suaminya dalam keadaan 

atau posisi berlutut, ini dijadikan simbol bahwa   wujud istri yang 

sopan terhadap suaminya. setelah dibersihkan seorang suami 

akan membantu untuk istri bangkit dari posisi si yang jongkok 

yang memiliki simbol bahwa wa suami memberikan penghargaan 

kepada istrinya. 

  Acara selanjutnya yang sering juga dilakukan oleh suku 

adat Jawa dalam pernikahan setelah injak telur yaitu menuju 

kepada pelaminan dengan tradisi sinduran. tradisi ini ditandai 

dengan adanya kain Sindur yang dililitkan kepada badannya 

serta kepada seseorang yang akan mengantar ke pelaminan. 

kain Sindur ini biasanya berwarna putih dan diwarnai juga 

dengan renda warna merah. hal ini menjadi simbol di dalam 

rumah tangga terdapat keberanian serta motivasi dalam 

menjalani bahtera rumah tangga. 
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Setelah kedua mempelai duduk di pelaminan maka 

diarahkan untuk duduk di atas pangkuan sang ayah dari 

mempelai wanita atau biasa tradisi ini disebut sebagai bobot 

timbang. Karena setelah pasangan tersebut duduk di atas ayah 

istri maka keluarlah percakapan Di manakah di antara keduanya 

yang  paling paling berat.  namun biasanya Sang ayah akan 

menjawab bahwa keduanya sama beratnya hal ini ini menjadi 

simbol bahwa di antara keduanya tidak saling dibedakan. 

Prosesi selanjutnya yaitu minum air degan atau meminum 

air kelapa muda yang menjadi simbol utama dalam acara ini 

bagaimana air sebagai lambang kesucian dan kehidupan. Air 

kelapa tersebut dimasukkan di dalam satu gelas dan diminum 

oleh beberapa anggota keluarga namun yang menjadi peminum 

pertama yaitu itu Ayah dari mempelai perempuan kemudian 

kepada sang Ibu sampai kepada kedua pasangan suami istri. 

 acara selanjutnya yaitu adanya istilah kacar Kucur. biasanya 

strategi ini dilakukan ditandai dengan pria mengucurkan 

beberapa biji uang receh kepada istrinya sebagai lambang 

bahwa wa suami akan menjadi penanggung jawab untuk makan 

keluarganya serta istrinya yang menerima uang tersebut 

melambangkan bahwa dia akan mengelola dari nafkah yang 

diberikan oleh suami. 

Prosesi setelah kacar Kucur dilakukan, kan yaitu dengan 

dulangan dimana kedua pasangan suami istri ini saling menyuapi 

sebanyak 3 kali Hal ini melambangkan atau menyimpulkan 



Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia 

 

154   
 

bahwa dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga akan 

saling rukun pengertian saling membantu itu dan dan saling 

menyayangi ketika terjadi suatu masalah. 

 tahapan selanjutnya yaitu bubak kawah, namun bubak kawah 

ini dilakukan ketika suatu keluarga mendapatkan menantu 

pertama. acara bubak kawah ini sangatlah meriah begitu pula 

merupakan simbol rasa syukur oleh kedua orang tua atas 

pernikahan kedua anaknya. 

Prosesi selanjutnya yaitu tumplak punjen, dalam acara ini 

Banding terbalik dengan bubak kawah dimana pada acara ini 

justru kedua orang tuanya setelah mendapati seluruh anaknya 

menikah dan tumplak punjen ini diharapkan bahwa menantu 

yang menikah saat ini adalah menantu yang terakhir simbol yang 

diinginkan dalam tradisi ini adalah melepas Dharma orang tua 

kepada seluruh anaknya. 

Kemudian acara selanjutnya yaitu sungkeman dalam 

acara sungkeman ini merupakan proses yang mengakhiri 

pernikahan adat Jawa. Kedua  mempelai laki-laki dan 

perempuan berlutut di hadapan kedua orang tuanya sebagai 

penghormatan atas segala pemberian orang tua 20 Ai dari 

dilahirkan di, sampai pada titik dia menikahkan anaknya 

sehingga diharapkan Dalam prosesi sungkeman ini ini dapat juga 

memerankan perilaku yang sama dalam lembaran baru 

kehidupan kedepannya. 

Setelah berakhir maka dilakukanlah kirab pengantin atau 

di mana kedua pengantin suami dan istri meninggalkan tempat 
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pelaminan untuk melepaskan pakaian dan berganti pakaian 

baru. 

Dari prosesi pernikahan adat Jawa di atas Meskipun tidak 

terdapat dalam literatur fiqih munakahat atau di dalam undang-

undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. namun juga tidak 

bertentangan dengan prinsip hukum Islam, terdapat beberapa 

nilai positif yang terjadi di dalam adat-adat pernikahan suku Jawa 

tersebut yang mana semua simbol-simbol itu tidak ada yang 

melanggar syariat yang berujung kepada haram justru 

melambangkan Bagaimana dalam setiap perbuatan amalan 

penghormatan itu dilakukan Tahap demi tahap selain menjaga 

tradisi juga mendapatkan motivasi dari perlakuan adat tersebut. 

 

C.  perkawinan masyarakat suku Minangkabau 

 

Perkawinan suku Minang atau Minangkabau merupakan 

salah satu Hasanah dalam sistem perkawinan adat di Indonesia. 

masyarakat   yang berasal dari Sumatera Barat juga dikenal 

sebagai masyarakat mayoritas yang memeluk agama Islam. 

meskipun ketika melacak waktu masuknya Islam di 

Minangkabau masih terdapat beberapa persepsi diantaranya 

Islam masuk Melalui jalur perdagangan,Pesisir Timur dan Pesisir 

Barat. 

Dengan masuknya Islam di Minangkabau memberikan 

beberapa perlombaan struktur pemerintahan Islam yang 
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disesuaikan dengan ajaran Islam mulai dari pemerintahan 

kerajaan sampai kepada paling bawah dalam suku-suku yang 

ada di Minangkabau. Membahas tentang Islam di Minangkabau 

tentunya menarik untuk selalu dijadikan sebagai objek penelitian 

karena selain dari masyarakat Minangkabau yang memegang 

teguh dari prinsip agama Islam namun di sisi lain ada beberapa 

apa praktik masyarakat yang justru tidak termaktub di dalam 

ajaran hukum Islam.115 

Salah satu yang menjadi perhatian khusus dalam sistem 

perkawinan di Minangkabau adalah ciri perkawinan yang 

menganut matrilineal yang juga sangat berpengaruh kepada 

undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. jika melihat dari undang-undang nomor 1 tahun 

1974 ini maka tujuan utamanya adalah adanya ikatan lahir dan 

batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk 

keluarga yang juga keluarga ini bahagia dan kekal berdasarkan 

prinsip ketuhanan. 

Selain itu jika melihat di dalam pasal 2 undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 ini bahwa wa ada nya peristiwa perkawinan 

dilakukan secara agama dan kepercayaan masing-masing. 

sehingga berimplikasi kepada hubungan antara manusia dengan 

manusia yaitu suami dan istri dan juga hubungan antara agama 

atau Tuhan karena menyangkut dengan kepercayaan. 

 

 
115 Vidya Nurchaliza, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN 

KAWIN,” Journal of Islamic Law Studies Volume 3, no. 1 (2020). 
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Menelusuri lebih lanjut maka amanat yang diinginkan 

oleh aturan undang-undang ini adalah suatu ikatan yang sangat 

kuat  untuk tunduk kepada perintah agama dan perintah Tuhan 

dalam melaksanakan ibadah. Dengan adanya tali perkawinan 

yang sangat kuat tersebut diharapkan untuk memperoleh 

generasi di dalam rumah tangga yang juga menjadi calon 

penerus dalam bermasyarakat dengan damai dan tentram 

Namun jika melihat dari perjalanan praktik perkawinan 

pada suku Minangkabau di sinilah terlihat ada perbedaan antara 

hukum Islam dengan hukum adat yang melekat pada 

perkawinannya.  dugaan besar hal ini terjadi karena sistem yang 

berlaku di Minangkabau adalah sistem matrilineal.  Dalam 

sistem matrilineal Keturunan garis ibu lah yang paling dominan 

dalam kekerabatan masyarakat Minangkabau. sehingga yang 

mencirikan keturunan adalah ah muah asal dari perempuan atau 

ibunya,  sehingga keturunan yang lahir dalam matrilineal ini 

pihak laki-laki tidak dianggap memiliki anggota keturunan 

keluarganya.116 

Beberapa ciri dalam praktik matrilineal pada masyarakat 

adat Minangkabau yaitu pertama; keturunan berasal dari 

keturunan garis perempuan atau ibunya,  kedua; suku terbentuk 

dari garis perempuan atau ibunya,; ketiga; setiap orang yang 

 

 
116 Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” Binamulia Hukum 7, no. 2 

(2018): 131–40. 
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harus menganut eksogami yaitu diharuskan untuk menikah di 

luar dari sukunya,;  keempat menganut sistem perkawinan 

Semendo yaitu  suami mengunjungi kediaman istrinya, kelima; 

Hak mewarisi oleh ibunya kepada keponakannya yaitu dari 

saudara laki-laki Ibu atau pamannya kepada anak dari saudara 

perempuan. 

Dari kelima ciri tersebut melambangkan bahwa 

pernikahan suku Minangkabau menganut eksogami yang 

mengharuskan menikah di luar dari suhunya. karena merupakan 

suatu pelanggaran ketika menikah dengan satu suku. Juga dapat 

terlihat bahwa seorang suami harus ikut tinggal di kediaman 

keluarga istri atau di rumah istri. Meskipun seorang suami tidak 

ikut dengan keluarga istrinya tetapi anak-anak yang menjadi 

keturunannya dianggap sebagai anak ibunya atau kepemilikan 

ibunya bukan kepemilikan ayahnya sehingga pada tataran nya 

seorang suami tidak dianggap memiliki kekuasaan terhadap 

anaknya. tentunya ketika melihat pembahasan tersebut maka 

jika dibandingkan dengan   hukum Islam yang justru 

mendapatkan identitas anak dari seorang bapak.  

Jika melihat dari teori Van Der Berg bahwa hukum adat 

adalah hukum agama seharusnya masyarakat Minangkabau 

sepenuhnya mengadopsi hukum Islam yang berasal dari hukum 

agama Islam maka hukum adatnya adalah hukum Islam.  namun 

dari sistem matrilineal ini akan bersinggungan dengan hukum 

Islam.  
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Menurut Fiony sukmasari  dalam buku yang berjudul 

pernikahan adat Minangkabau   diantaranya;  

1.   kedua calon mempelai harus beragama Islam 

2.  kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal 

dari suku yang sama kecuali persekutuan itu berasal dari 

negeri yang lain. 

3.  kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan 

menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak 

4.  calon suami (marapulai)  harus sudah mempunyai 

Sumber penghasilan atau dapat menjamin kehidupan 

keluarganya. 

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa memang 

pada poin besarnya adalah tidak boleh menikah jika terdapat 

keturunan dari suku yang sama. Adapun pengecualian dari suku 

tersebut yaitu ketika berasal dari negeri yang lain. misalnya 

terdapat suku yang ada di Indonesia juga terdapat suku dari 

negara yang lain seperti Malaysia Thailand ataupun Serumpun 

Melayu. 

Lebih lanjut pernikahan sesuku atau biasa disebut suku 

ini diperjelas bahwa yang dimaksud dengan 1 suku artinya 

keturunan dari nenek atau pihak perempuan dari garis ibu. 

sehingga semua keturunan nenek itu   merupakan suatu 

persekutuan dalam satu suku. sehingga menikah dengan 

keturunan nenek adalah merupakan pelanggaran yang akan 

mendapat sanksi moral akibat pelanggaran adat tersebut. 
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Ada beberapa alasan yang menjadi tolok ukur sehingga 

dilarangnya perkawinan antara sesuku diantaranya 

itu,  satu;  pelopor kerusakan dalam kaum,  Hal ini didasari 

bahwa ketika terjadi perselisihan di antara suami dan istri maka 

pastinya akan mengadu kepada orangtua masing-masing 

sehingga jika Terjadi ketidak sepahaman berujung kepada 

pecahnya suatu keluarga atau Suku. 

Kedua; pergaulan yang sempit,  dengan menikah nya 

antara sesuku dianggap bahwa tidak memberikan 

perkembangan terhadap tatanan keluarga atau 

Suku.  ketiga;  terganggunya psikologis anak,  dalam perkawinan 

sesuku akan menciptakan konsekuensi adat sehingga menjadi 

beban terhadap anaknya yang dinilai terlahir akibat pernikahan 

yang melanggar adat. hal ini berimplikasi terjadinya rasis dan 

pengucilan kepada ada si anak. keempat;  hilangnya hak secara 

adat; jika menikah dalam sesuku maka tidak diterima oleh suku-

suku lainnya di wilayah tersebut. maka bagi Laki-laki akan hilang 

hak untuk suatu jabatan sebagaimana dalam adat perpatih 

begitu pula bagi perempuan akan hilang haknya untuk menerima 

harta pusaka dari sukunya.  kelima;  membawa kerugian materiil 

akibat pernikahan sesuku  Apakah konsekuensi yang harus di 

dibebankan kepadanya sebagaimana syarat-syarat adat yang 

telah ditetapkan oleh majelis adat dan ketua suku. jika ingin 

kembali dalam ikatan keluarga atau Suku maka harus membayar 

50 Gantang beras dan memberikan seekor kerbau atau seekor 

sapi untuk adat begitu pula dengan persyaratan-persyaratan 
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adat lainnya dilaksanakan dengan adat di depan suku aku dan 

masyarakat.117 

 Konsekuensi dari pernikahan matrilineal yang 

dipraktekkan oleh suku Minang atau Minangkabau merujuk 

kepada ada dimana pihak perempuan merupakan pihak yang 

yang akan berkunjung kepada ada pihak laki-laki dalam 

penentuan segala aspek pernikahannya. Adapun pelaksanaan 

pernikahan di Minangkabau dapat dibagi kepada tiga tahapan 

yaitu:  

1. Tahapan pra pelaksanaan 

Dalam tahapan ini dalam suku Minangkabau dimulai 

dengan penjajakan atau bahasa yang sering disebut oleh 

masyarakat Minangkabau adalah maresek (penjejekan)Dalam 

tahapan ini merupakan tahap awal dalam rangkaian Tata 

pelaksanaan pernikahan. sesuai dengan sistem pernikahan di 

Minangkabau yaitu matrilineal maka pada tahap ini ini lazimnya 

pihak wanita atau perempuan lah yang mendatangi keluarga 

pihak laki-laki.  hal ini juga biasa ditandai dengan adanya 

beberapa bawaan yang dibawa oleh pihak laki-laki seperti hasil 

rajutan buah tangan atau berupa apa buah-buahan dan kue. 

Pada tahapan awal ini biasanya pihak perempuan mengutus 

beberapa orang wanita yang berpengalaman dalam menjejaki 

 

 
117 Rezi Dwi Fadilla, Skripsi, Pelaksanaan Surat Keputusan Kerapatan Adat 

Nagari (KAN) Koto Tangah Kota Padang Nomor SK.04/KAN/KT/III/2016 

Dalam Larangan Kawin Sasuku, Universitas Andalas, 2017. 
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Keluarga laki-laki khususnya meminta persetujuan seorang pria 

Apakah hendak atau berminat   untuk wanita kata tersebut. 118 

Melihat dalam literature hokum islam maka yang 

meminang adalah pihak laki-laki sebagai seorang yang 

dibebankan mahar terhadapnya. Sehingga dalam proses adat 

minang kabau sering menjadi perhatian bagi seluruh peneliti 

hokum islam terhadap perilaku adat yang justru pihak 

perempuanlah yang mendatangi pihak laki-laki. 

Jika tahapan meresek ini disepakati Atau terdapat 

persetujuan di dalamnya maka akan dilanjutkan dengan acara 

peminangan atau masyarakat  Minang menyebutnya dengan 

acara meminang atau batimbang Tando yaitu bertukar  tanda. 

dalam tahapan ini keluarga dari pihak perempuan mendatangi 

calon pihak laki-laki untuk meminang. jika pinangan diterima 

maka akan dilanjutkan dengan proses pertunangan ditandai 

dengan adanya proses bertukar tanda. Hal ini dilakukan 

sebagai/simbol pengikat perjanjian dan yang mengikat 

keduanya sehingga tidak boleh diputuskan secara sepihak saja. 

Biasanya proses ini diikuti dengan keluarga wanita 

membawa sirih pinang dan juga berupa rajutan tas yang terbuat 

dari daun pandang.   hal ini disuguhkan untuk dicicipi kepada 

pihak pria, selain itu juga membawa beberapa hantaran seperti 

 

 
118 NENAN JULIR, “AKULTURASI ADAT PERKAWINAN MINANG KE DALAM 

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN RELEVANSINYA TERHADAP 

PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA,” DISERTASI, 

2020. 
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buah maupun kue. dari simbol-simbol seperti SIRI maupun 

Pinang ada ada harapan dan makna yang terkandung di 

dalamnya diantaranya ketika terdapat suatu peristiwa 

keganjalan maka terhindar dari cacian atau gunjingan. begitu 

juga hal ini merupakan tanda yang manis agar teringat dan 

terkesan .Adapun benda-benda yang sering menjadi tanda 

pertukaran dalam suku adat Minangkabau seperti kain adat 

keris atau benda yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. 

Setelah semua rangkaian acara meminang atau batimbang 

Tando ini selesai maka selanjutnya akan dilanjutkan pada ada 

prosesi Mahanta Siriah atau meminta izin. 

Acara selanjutnya yaitu Mahanta Syria atau meminta izin 

pada acara ini, Ini calon mempelai pria akan memohon doa restu 

atau meminta izin kepada mamanya atau saudara-saudara 

keluarganya dan seluruh keluarga dari calon pria. hal ini ini juga 

dipraktekkan pada calon perempuan yang kemudian terwakilkan 

oleh keluarga wanita yang telah berkeluarga dengan mengantar 

sirih. pada proses ini dari pihak pria membawa selepah yang 

berisi daun Nipah atau tembakau jika tidak ada kedua bahan 

tersebut biasanya alternatifnya adalah diganti dengan rokok. 

sementara cara si Bonita atau pihak perempuan menyerahkan 

diri secara lengkap.Ini dilakukan merupakan kebiasaan bagi 

calon pengantin selain menjalankan adat juga mendapatkan 

bantuan untuk ikut membantu dalam membiayai pernikahan 

sesuai dengan kesanggupannya.  
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Pada tahapan ini  juga sering ditandai dengan adanya 

istilah babako atau babak i di mana pihak keluarga dari bapak 

calon mempelai perempuan menunjukkan bahwa wa adanya 

rasa kasih sayang sehingga turut untuk membantu itu acara 

pernikahan yang akan dilaksanakan. Adapun acara ini biasanya 

terlaksana untuk beberapa waktu sebelum acara inti akad nikah 

dilangsungkan. sehingga keluarga berdatangan untuk membawa 

antaran atau perlengkapan-perlengkapan yang yang biasa 

digunakan dalam perkawinan adat Minangkabau sehingga baik 

dari segi hantaran maupun pakaian-pakaian yang dipakai oleh 

calon mempelai perempuan dan itu terpenuhi.  

Tradisi yang sering dipraktekkan dalam hal ini ini Ini calon 

mempelai perempuan di bawah kepada ada keluarga bapaknya 

untuk diberikan nasihat-nasihat. kemudian selanjutnya wanita 

kembali ke rumahnya dengan diarahkan atau didampingi oleh 

keluarga bapaknya dengan sekaligus membawa bantuan atau 

barang-barang yang telah terkumpul.119 

Adapun acara cara pada ada sebelum hari H atau malam 

hari H. itu dilakukan malam bainai  yang dapat diartikan yaitu 

menempelkan tumbukan daun pacar kepada kuku calon 

pengantin perempuan. biasanya malam acara ini dilaksanakan 

sebelum melakukan akad nikah. Adapun makna dari tradisi ini 

sebagai semboyan kasih sayang begitu pula pemberian restu 

 

 
119 Yuliana Nelisma and Yukafi Mazida, “LARANGAN PERKAWINAN SESUKU 

DALAM BUDAYA PROHIBITION OF ETHIC MARRIAGE IN MINANGKABAU 

CULTURE AND ITS IMPLICATIONS ON CULTURAL COUNSELING” 9, no. 1 (n.d.). 
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dari keluarga mempelai perempuan. dalam pelaksanaan ritual 

ini diikuti dengan berbagai perilaku tradisi adat Minangkabau 

baik dari segi pakaian maupun perlengkapan perlengkapan atau 

aksesoris yang sering digunakan dalam acara malam bainai ini.  

 

2. Pelaksanaan akad pernikahan 

Adapun tahapan pelaksanaan dalam perkawinan 

menurut adat Minangkabau atau biasa disebut 

sebagai  manjapuk marapulai.Prosesi inilah merupakan acara 

terpenting untuk menyatukan antara seorang pria dan seorang 

wanita yang melangsungkan akad perkawinan. salah satu tradisi 

yang sering dilakukan saat acara ini adalah pemberian atau 

penyerahan sebuah gelar pusaka kepada ada pihak laki-laki 

sekaligus simbol bahwa dia telah dewasa. pada umumnya 

keluarga perempuan diharuskan untuk membawa sirih lengkap 

dalam suatu wadah yang menandakan adanya kehadiran 

keluarganya yang penuh tata krama atau beradab. 

Dalam pelaksanaan acara ini maka terlihat pakaian 

pengantin pria yang lengkap juga beberapa aneka hidangan baik 

dari santapan hidangan berupa nasi maupun kue serta beberapa 

buah-buahan. di berbagai daerah yang ada di pesisir Sumatera 

Barat acara seperti ini biasa ditandai dengan menyertakan 

adanya Payung Kuning pedang serta tombak atau pun diwarnai 

dengan uang jemputan atau uang hilang. 
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Prosesi dalam penjemputan rombongan utusan dari 

keluarga perempuan menjemput calon mempelai laki-laki sambil 

membawa perlengkapan tersebut. sehingga setelah prosesi 

dalam mengutarakan maksud kedatangan barang-barang yang 

diserahkan barulah calon pengantin laki-laki beserta 

rombongannya menuju kepada kediaman atau rumah calon 

mempelai perempuan. 

3. pasca akad nikah 

Kemudian proses selanjutnya yaitu tradisi penyambutan 

di Laki-laki di rumah wah calon perempuan yang diwarnai dengan 

suatu momentum yang penuh dengan suka ria. Biasanya pada 

prosesi ini diiringi dengan adanya tabukan gendang atau bunyi-

bunyi musik tradisional. kebiasaan juga didapati beberapa 

pemuda berpakaian silat atau berpakaian adat yang 

menyuguhkan sirih. 

Penyambutan dilakukan oleh pihak perempuan dengan 

memayungi calon mempelai laki-laki dengan tradisi adat baik 

dari segi Barisan dari yang menyambut maupun dari rombongan 

sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku. Hal ini dilakukan 

untuk memasuki pintu rumah sehingga kaki calon mempelai laki-

laki diperciki air sebagai tanda kesucian untuk menapaki kain 

putih untuk menuju ke tempat akad. 

Setelah akad terlaksana atau selesai ,Maka pelaksanaan 

selanjutnya yaitu memulangkan tanda. yaitu tu tanda lamaran 

yang yang diberikan saat lamaran oleh kedua belah 

pihak.  selanjutnya setelah memulangkan tanda maka adat 
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Minangkabau juga sering menyebutkan adanya 

tradisi   malewakan Gala marapulai di mana proses ini 

memberikan gelar kepada pengantin laki-laki sekaligus sebagai 

tanda Kehormatan dan kedewasaan yang telah disandangnya 

pada saat ini. hal ini biasanya langsung diumumkan oleh nenek 

atau mamanya. 

Prosesi selanjutnya yaitu tu mengadu kening 

ata    balantuang kanian, pada prosesi ini pasangan mempelai 

laki-laki didampingi oleh sesepuh wanita saling menyentuh 

keningnya dengan mendudukkannya saling berhadapan namun 

di antara wajahnya di hijab atau dipisahkan dengan sebuah 

kipas. kipas tersebut diturunkan perlahan sehingga kening 

antara keduanya bersentuhan. 

Setelah prosesi ini selesai maka dilanjutkan dengan 

mangaruak nasi Kuniang,Mengisyaratkan agar terjadi kerjasama 

antara keduanya dan selalu menahan diri untuk saling 

melengkapi. Adapun proses dalam adat ini biasanya kedua 

mempelai  siswa mengamuk yang di  daging ayam.  

Proses selanjutnya yaitu suatu permainan yang dilakukan 

oleh dua orang dalam satu papan permainan yang menyerupai 

Halma atau biasa disebut bamain coki. Ini dilakukan agar 

keduanya melepaskan keangkuhan sehingga terjalin 

suatu   keluarga dan keduanya tercipta Kemesraan.  

Dari serangkaian tradisi yang dilakukan oleh adat 

Minangkabau Dalam pelaksanaan akad maupun setelah 
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pelaksanaan akad. meskipun tidak terdapat dalam literatur 

hukum Islam atau Syariah sebagaimana fikih munakahat 

menjelaskan tentang perkawinan. namun adat tersebut dinilai 

sejalan dengan keinginan hukum Islam itu sendiri atau tidak ada 

adat yang bertentangan dengan hukum Islam seperti misalnya 

penyambutan dari keluarga calon mempelai laki-laki maupun 

perempuan begitu juga saat penyatuan antara keduanya untuk 

saling bersentuhan itu merupakan tradisi yang tidak melanggar 

hukum Islam.   

Jika menganalisis antara hukum adat dalam perkawinan 

Suku Minangkabau Dengan prinsip hukum Islam yang tertuang 

di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka 

pelaksanaan dari perkawinan suku Minangkabau tersebut 

adalah sah menurut hukum. begitu pula jika menganalisis 

mengenai batasan usia meskipun di Minangkabau khususnya 

dalam hukum adatnya tidak mengenal batasan dari umur calon 

pengantinnya.  

Begitu pula dalam proses yang dilakukan tujuannya 

adalah untuk membuat suatu pernikahan itu semua. untuk 

membuat suatu pernikahan itu semakin erat. Ini juga terdapat di 

dalam tujuan perkawinan bahwa sebuah perkawinan untuk 

Bagaimana terciptanya ikatan yang kuat dalam suatu 

perkawinan. 

Namun jika melihat dari sisi Siapa yang dapat dinikahi 

tentunya disinilah ada sedikit perbedaan Gimana hukum adat 

telah menegaskan bahwa Menganut sistem eksogami yaitu 
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pernikahan harus dilakukan dengan seorang mempelai di luar 

dari sukunya. namun jika melihat dari sudut pandang aturan 

undang-undang maupun fiqih batasan yang diberikan adalah 

hanya larangan menikahi mahramnya yaitu sanak keluarga yang 

dekat Karena keturunan atau sesusuan atau hubungan 

perkawinan sehingga dengan hubungan tersebut antara calon 

istri dan calon laki-laki tidak boleh dinikahkan. 120 

Hal lain yang menegaskan bahwa Hukum Adat 

perkawinan yang dilangsungkan oleh suku Minang Kabau dalam 

hal saat pesta perkawinan atau saat melangsungkan akad maka 

juga melangsungkan akad di depan pegawai pencatatan 

perkawinan begitu pula dilangsungkan di depan umum. sehingga 

baik amanat adat maupun amanat undang-undang 

terimplementasi dalam prosesi ini. sehingga dapat disimpulkan 

bahwa antara peraturan perundang-undangan yang tertuang di 

dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

relevansinya dengan Adat perkawinan Minangkabau secara 

keabsahan pernikahan terpenuhi. meskipun pada prosesi 

awalnya pihak perempuan lah yang mendatangi pihak laki-laki 

untuk menyatakan kehendaknya namun pada prinsipnya saat 

akad dilakukan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum 

Islam. 

 

 
120 Persintuhan Hukum et al., “Persintuhan Hukum Perkawinan Adat 

Minangkabau Dengan Hukum Perkawinan Islam Dikaitkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2010. 
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D.  perkawinan pada suku Sunda 

Pembahasan pernikahan selanjutnya adalah pernikahan 

adat suku Sunda ada yang mayoritas berada ada di Jawa Barat. 

beberapa Apa aktivitas dalam pernikahan suku Sunda atau 

selanjutnya disebut sebagai adat Sunda memberikan ciri khas 

tersendiri dari suku tersebut. Hal inilah penulis kemudian tertarik 

untuk menjadikan salah satu objek kajian dalam pernikahan 

adat yang kemudian dianalisis masuk ke dalam hukum Islam. 

 beberapa aktivitas dalam pelaksanaan perkawinan suku Sunda 

penulis membagi kepada tiga tahapan yaitu tahapan pra 

pelaksanaan akad nikah pelaksanaan nikah kemudian pasca 

pelaksanaan akad nikah. 

 

1. Pra pelaksanaan akad nikah 

 

Dalam praktik pernikahan suku Sunda pada awalnya 

dimulai dengan suatu tradisi yang juga hampir dilakukan oleh 

semua suku-suku dalam tahapan perkawinan di Indonesia 

namun penciri dari setiap daerah dengan bahasa yang berbeda 

namun terkadang tujuannya atau au maksudnya sama. 

Adapun pertama-tama yang dilakukan oleh kebiasaan 

adat Sunda dalam perkawinan Yaitu dimulai dengan neundeun 

omong Langkah yang pertama ini yaitu langkah penjajakan 

gimana antara kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun 

perempuan yang biasanya diwakili hanya beberapa orang saja 

datang kepada keluarga perempuan untuk melakukan suatu 



 
 

 

     171 
 

pertemuan atau silaturahmi dengan diwarnai percakapan santai 

namun tetap mengungkapkan tujuannya. Adapun biasa tujuan 

yang diungkapkan dalam hal ini adalah menanyakan kesiapan si 

perempuan untuk dilamar.121 

Jika perempuan siap dilamar dan orangtua pun serta 

pihak keluarga secara umumnya menyetujui hal tersebut maka 

dilanjutkan dengan pembicaraan  Kapan kesiapan keluarga 

pihak perempuan untuk di datangi kembali dalam suatu acara 

lamaran. pada tahap awal ini juga akan dibicarakan beberapa hal 

terkait dengan apa-apa yang yang harus dipersiapkan  car ketika 

acara cara-cara Maran dilangsungkan. selain kesepakatan yang 

harus dipersiapkan dalam acara lamaran dan kebiasaan 

masyarakat Sunda ada juga membawa beberapa apa bawaan 

seperti oleh-oleh namun jumlahnya yang tidak terlalu banyak. 

Setelah tahapan ini selesai maka akan dilanjutkan 

dengan tahapan lamaran resmi atau biasa disebut oleh adat 

Sunda yaitu narosan. Acara narosan ini tergolong acara yang 

resmi dibandingkan dengan tahapan sebelumnya.  tahapan ini 

ini biasanya pihak laki-laki Ki telah mempersiapkan beberapa hal 

untuk acara tersebut mulai dari persiapan seperti mengadakan 

cincin,  maka, daun sirih juga sampai kepada pakaian untuk 

 

 
121 Misbahul Huda, “ISLAM DAN ADAT ( KAJIAN TRADISI MEULEUM HARUPAT 

DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA DI DESA CIKARAGEMAN KAB . BEKASI ) 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Oleh : Misbahul Huda 

1441 H / 2020 M,” no. 11140321000053 (2020). 
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dipakai seorang perempuan.  namun hal ini belum termasuk 

kategori seserahan sebagaimana biasa dipraktekkan oleh suku 

Jawa Karena suku Sunda adat Sunda dalam pernikahan pada 

bawaan yang dibawa oleh pihak laki-laki ini memiliki makna dari 

masing-masing benda yang dibawa. 

Pada acara lamaran ini atau acara narosan ini,  dihadiri 

oleh keluarga besar kedua mempelai untuk membicarakan Lebih 

Detail terhadap penyelenggaraan persiapan acara pernikahan. 

namun seperti acara lamaran pada umumnya dan dan dalam 

literatur fiksi munakahat, acara ini barulah bernilai Hitbah 

sehingga tidak terdapat hakikat didalamnya untuk menjadikan 

kedua belah pihak atau calon mempelai laki-laki dan calon 

mempelai perempuan melakukan akad nikah.122 

Selanjutnya, nya setelah acara narosan selesai atau 

lamaran selesai, maka dilanjutkan dengan acara seserahan. 

dalam acara seserahan ini pihak laki-laki kembali dituntut untuk 

mempersiapkan beberapa hal seperti bingkisan bingkisan atau 

perabotan-perabotan yang terdiri dari perabotan rumah tangga, 

pakaian mempelai wanita atau dengan singkatnya seluruh hal 

yang bersinggungan atau berkaitan dengan kebutuhan si wanita. 

Setiap bingkisan atau pemberian yang diserahkan 

kepada  calon perempuan dihiasi atau dibungkus dengan rapi 

dan menarik, biasanya juga dihiasi agar terlihat cantik dan 

 

 
122 Fahmi Irfani, “Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif 

Hukum Islam,” MIZAN: Journal of Islamic Law 4, no. 1 (2020): 103–12. 
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mewah. seserahan tersebut biasa berjumlah 6-8 bingkisan. 

namun sekali lagi hal ini ini dikembalikan kepada kemampuan 

pihak laki-laki yang yang pada tahap pelaksanaannya diserahkan 

sebelum acara cara akad nikah dilangsungkan. di beberapa 

tempat ditemukan bahwa seserahan ini ini diberikan kepada 

pihak perempuan dan seminggu sebelum hari pelaksanaan akad 

nikah. 

Setelah seserahan pria diterima oleh calon mempelai 

perempuan. dan biasanya pihak perempuan juga 

mempersiapkan hal yang sama yaitu pakaian laki-laki atau 

kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam keseharian 

seorang laki-laki. namun melihat dari kuantitas dari pemberian 

pihak laki-laki lebih dominan banyak dibandingkan dengan 

pemberian balasan pihak perempuan. 

Tradisi yang tak kalah sakral lainnya yaitu Saat tradisi 

ngaras  dilangsungkan. tradisi ngaras ini sendiri adalah  ah di 

praktekkan dengan bagaimana calon pengantin meminta Restu 

atau izin kepada kedua orangtuanya yang biasa diwarnai dengan 

adanya prosesi membasuh atau mencuci kaki orang tua.  hal ini 

dilakukan sebagai simbol penghormatan kepada orang tua. 123 

Hal yang tersirat juga dalam prosesi ini adalah 

menunjukkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua begitu 

pula bakti anak kepada kedua orang tuanya. sehingga 

 

 
123 Risna, “ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT SUNDA,” 2013. 
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diharapkan Dalam tradisi ngaras ini  pasangan suami istri kelak 

akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah 

karena mendapatkan berkah dan doa dari orang tuanya. 

Tahapan selanjutnya yaitu siraman pada prosesi ini calon 

mempelai perempuan dipersiapkan beberapa hal yang terdiri 

dari bunga atau kembang yang kemudian disiramkan atau 

digugurkan di bagian kepala. hal ini memiliki simbol dalam adat 

bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan maka terlebih dahulu 

disucikan. Adapun pelaksanaannya biasanya dilakukan sebelum 

mendekati hari H atau tiga hari sebelum akad nikah 

dimulai.  namun ketika melihat dalam tradisi muslim Sunda 

kegiatan siraman ini biasanya dimulai dengan adanya lantunan 

ayat suci atau mengaji.  begitu pula pakaian yang dikenakan saat 

acara siraman ini lebih kepada ada ayam an bunga melati yang 

biasanya dirangkai secara menyilang. 124 

Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan pada saat hari akad 

nikah. Proses isinya hampir sama pada saat ngaras namun pada 

prosesi Ngeuyeuk seureuh Tanya dipandu oleh seorang 

pemandu atau pembimbing.  dalam acara ini biasa juga disebut 

sebagai acara ngaras namun pada acara ini ini dihadiri oleh 

kedua calon pengantin yang langsung meminta doa restu kepada 

kedua orang tuanya. sehingga setelah kedua orang tuanya 

memberikan Restu maka Hal inilah disebut sebagai Ngeuyeuk 

 

 
124 Agus Gunawan, “TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan 

Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan),” Jurnal Artefak 6, no. 2 (2019). 
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seureuh.Namun pada proses ini biasanya terlihat banyak 

nasihat-nasihat dari kedua orang tuanya untuk Bagaimana 

menjalani bahtera rumah tangga kedepannya. dalam prosesi ini 

juga terdapat beberapa benda-benda yang memang disiapkan 

untuk acara tersebut. 

Dari proses-proses tersebut di atas yang terdapat di 

dalam literatur fiqih munakahat yang sering didapatkan di dalam 

beberapa literatur perkawinan hukum Islam yang paling sering 

dijumpai adalah pada saat narosan atau khitbah lamaran. ada 

pula acara ritual atau prosesi adat adat lainnya seperti 

seserahan ngaras siraman merupakan suatu tradisi si yang 

hampir sama dengan tradisi yang lainnya tetap dilakukan karena 

didalamnya tidak terdapat hal yang melanggar syariat justru 

mengaplikasikan sesuatu hal kebaikan.  

Seperti dalam acara cara ngaras yang meminta Restu 

sekaligus berterima kasih dan mohon maaf kepada orang tuanya 

ini sejalan dengan bagaimana ajaran agama untuk  menghormati 

dan memuliakan orang tua. begitu pula dalam prosesi siraman 

tujuan utamanya adalah mensucikan meskipun di dalam literatur 

fiqih munakahat tidak terdapat hal tersebut Namun tujuan adat 

melakukan hal ini yaitu adalah adanya pencucian. dalam ajaran 

agama Islam sendiri menganjurkan untuk bagaimana selalu 

melakukan hal dengan penuh kesucian.  

 

2. Pelak sanaan Akad Nikah 
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Setelah menyelesaikan beberapa prosesi sebelum 

pernikahan adat Sunda dilakukan kan. masuk ke pada  acara inti 

dalam pernikahan yaitu  akad nikah. dalam prosesi ini biasanya 

dihadiri kedua belah pihak begitu pula kedua calon pengantin in, 

dan pegawai pencatatan perkawinan dari KUA.  Adapun akad nya 

itu dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam Bagaimana ada 

prosesi Ijab dan kabul di dalamnya serta disaksikan oleh 

beberapa saksi. ketika dinyatakan sah maka keduanya telah 

resmi menjadi pasangan suami istri yang juga secara legal telah 

tercatat kan dan teregistrasi pernikahannya dalam administrasi 

pernikahan.  

 

3. Pascsa Akad Nikah 

 

Setelah akad selesai biasanya dilanjutkan dengan tradisi 

saweran dalam prosesi saweran ini akan ditemukan beberapa 

apa pasangan suami istri yang telah menikah melempar atau 

membuang beberapa barang. hal ini memiliki makna yang yang 

menuju kepada satu bahasa sudah yaitu saweran. adapun 

barang-barang yang yang dipergunakan dalam saweran ini 

biasanya adalah gula uang kunyit kembang beras. 

Seluruh barang-barang tersebut tentunya memiliki makna 

makna tersendiri namun tujuan utama dilaksanakannya saweran 

ini supaya kedua mempelai suami istri mendapatkan rezeki yang 



 
 

 

     177 
 

melimpah begitu pula kemakmuran selalu harmonis dan dan 

mendapatkan kejayaan.  

Dari rangkaian mulai dari akad sampai kepada pasca 

akad ketika melihat prosesi akad yang dilakukan oleh 

masyarakat Sunda, maka hal ini sesuai dengan apa yang telah 

ditemukan di dalam literatur fiqih munakahat atau tiki 

perkawinan. gimana juga memenuhi rukun dan syaratnya serta 

syarat sah dari suatu perkawinan. Adapun kebiasaan yang 

dilakukan setelah pernikahan seperti saweran ini adalah bentuk 

adat yang yang disimbolkan untuk pengharapan pengharapan 

kepada kedua mempelai suami dan istri setelah menikah akan 

mendapatkan kehidupan bahtera rumah tangga yang rukun atau 

biasa disebut sakinah mawaddah dan warahmah.  

E. Pernikahan Adat Ternate 

  Adapun adat pernikahan an dalam masyarakat Ternate 

seperti pada pernikahan pernikahan adat dalam pembahasan 

sebelumnya. maka terlebih dahulu dimulai dengan Bagaimana 

sistem dalam perkawinan adat Ternate. 

1. Adat pranikah 

Pada awalnya perkawinan pada ada adat Ternate disebut 

dengan  sigado salam, tujuannya yaitu keluarga pihak laki-laki 

berkunjung kepada keluarga pihak wanita. Adapun yang biasa 

menjadi perwakilan dari anggota keluarga pria biasanya diwakili 

oleh anggota keluarga tertua namun biasa juga diwakili oleh 

pemangku adat. dalam perwakilan ini bermaksud untuk 
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menyampaikan tujuan yang ingin dilakukan kepada pihak 

perempuan. 

Setelah berkunjung ke rumah perempuan biasanya kegiatan 

ini dimulai dengan memperdengarkan salam yang disampaikan 

oleh utusan pihak pria kepada ada keluarga pihak perempuan 

sebagai rasa hormat dan penghargaan.  kemudian dijawab lah ah 

atau disambut lah oleh keluarga pihak wanita dengan membalas 

salam pihak laki-laki tersebut. 

Setelah magado salam dilakukan maka dilanjutkan dengan 

woi salahi atau biasa juga diterjemahkan sebagai masuk 

minta,  atau jika bahasa familiarnya yaitu Melamar atau menfitnah 

seorang perempuan. acara ini pun biasanya diwakilkan kepada ada 

utusan pihak laki-laki yang biasanya terwakili oleh keluarga tertua 

2/10 dalam keluarga tersebut. Adapun istilah utusan ini biasa dalam 

bahasa ternatenya Baba Se ema Yaya se Gowa. 

Maka setelah utusan ini dipersiapkan, seterusnya 

berkunjung kepada keluarga mempelai wanita dan kembali 

membuka perjumpaan mereka dengan mengucapkan salam yang 

disambut jawab salam oleh pihak keluarga perempuan.  setelah 

acara cara pelamaran yang dilakukan oleh utusan disampaikan 

maka biasanya pihak mempelai wanita menyuguhkan Pinang dan 

sirih hal ini ini sebagai simbol ikatan untuk keharmonisan dan agar 

saling menghargai dari kedua belah keluarga.  selanjutnya 

dilanjutkan dengan acara makan pinang dan Siri dan dilanjutkan 

dengan maksud kedatangan dari utusan keluarga pihak pria. 

Setelah menyampaikan maksud dan tujuan pihak pria datang 
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kepada pihak wanita dalam acara tersebut sekaligus meminta 

jawaban dari pihak wanita.125 

Sehingga setelah mendengarkan kan sampeyan 

persetujuan dari keluarga perempuan maka dilanjutkan dengan 

menentukan waktu itu dan dan antar belanja biasa dikenal dalam 

bahasa Ternate atau kiasan Ternate Harga pinang dan sirih yang 

juga ditentukan waktu pelaksanaan mulai dari hari dan bulan 

perkawinannya. 

Prosesi selanjutnya setelah terjadi kesepakatan untuk 

Harga pinang dan sirih dan waktu pelaksanaan maka juga 

ditentukan lah acara kata bido se hana ma ija,  Acara ini adalah 

proses pengantaran Uang belanja dari pihak pria kepada pihak 

wanita dimana pada saat itu prosesinya saat masuk minta atau wo 

salahi. Dalam tradisi katabi Dose Hana Maija ini adalah dimana 

utusan dari pihak laki-laki menu-menu Who permintaan dari pihak 

mempelai wanita dengan diikuti berbagai perjanjian yang juga telah 

dipenuhi oleh pihak pria menjelang upacara pernikahan. 

Prosesi selanjutnya setelah adanya pemberian atau 

pengantaran belanja maka proses perkawinan diawali dengan 

Verrel atau biasa disebut dengan naik wakada. simbol dari acara ini 

memiliki suatu tujuan dan bahwa perempuan yang ingin menikah 

atau sebelum melangsungkan perkawinan maka harus terlebih 

dahulu melaksanakan tapak diri naik lulur atau juga biasa dalam 

bahasa umumnya pengantin dalam keadaan dipingit beberapa hari 

 

 
125 Sagaf S Pettalongi, “MASYARAKAT KESULTANAN TERNATE” 14, no. 2 (n.d.): 

166–85. 



Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia 

 

180   
 

sebelum di lulur dengan bedak tradisional sampai kemudian tiba 

pada acara  malam Malam menjelang hari acara perkawinan. 

  Prosesi selanjutnya sebelum dilangsungkan akad nikah 

pada malam harinya dilakukan suatu acara adat yang biasa disebut 

dalam bahasa Ternate Yaya se Gowa atau kata Rorio. dalam 

pelaksanaan tradisi ini biasanya dihadiri oleh kedua keluarga 

kerabat dengan tujuan pemberian Restu untuk keberlangsungan 

pernikahan dari mempelai sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahim antara 

kedua keluarga. 

 

Acara selanjutnya yaitu tradisi mandi dari 3 bambu yang 

biasa dilakukan pada dini hari atau subuh menjelang hari 

pernikahan tradisi ini biasa disebut dengan hodo jako. namun 

sebelum pelaksanaan mandi jako ini dilakukan terlebih dahulu calon 

pengantin melaksanakan naik Wadaka,  sebagaimana yang 

dijelaskan tadi sebelumnya yaitu dengan memakai bedak yang 

dibuat secara cara tradisional di atas piring besar atau  Lesa Lesa. 

Pembuatannya menggunakan daun pohon bulah hal ini ini 

melambangkanAtau bertujuan untuk membangun kesuburan rumah 

tangga sedangkan Mayang Pinang hal ini sebagai simbol keutuhan 

rumah tangga sedangkan buah kelapa melambangkan sebagai 

saling pengertian antara suami istri dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga begitu pula diri dengan 3 buah tabung bambu. 

Adapun air yang telah tersimpan di dalam tabung bambu 

diambil atau bersumber dari mata air yang berbeda hal ini ini 

melambangkan atau menjadi simbol sebagai kepatutan atau 
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pengabdian kepada ada sang pencipta agama dan rasa 

perikemanusiaan. 

 

2. Cara Akad NIkah 

 

Adapun acara inti dalam setiap perkawinan atau pernikahan 

sebagaimana adat adat yang lainnya yaitu Ijab Kabul atau bahasa 

ternatenya biasa disebut sebagai Banikah.  Adapun pelaksanaan 

banika ini atau ijab kabul ini, pihak laki-laki diantar menuju kepada 

mempelai wanita. Adapun pihak-pihak yang mengantarnya 

biasanya yang telah diutus oleh eh keluarga laki-laki yang diikuti 

beberapa bawaan seperti bunga lilin dan Karo mangalle,  Begitu 

juga dengan di bawahnya mas kawin dan seperangkat pakaian oleh 

rombongan an yang diutus.  

Kemudian rombongan tersebut disambut oleh keluarga 

pihak perempuan dengan biasa diiringi dengan pemukulan Tifa dan 

rebana atau Hadrah untuk masuk ke dalam tempat pernikahan. 

Adapun upacara pernikahannya dilakukan sesuai dengan syariat 

Islam yang terdiri dari adanya ijab kabul kedua mempelai begitupula 

ada pencatatan perkawinan ada mahar dan saksi. 

Setelah ijab kabul selesai maka suami hendak menemui 

istrinya dengan beberapa tradisi seperti tradisi fati ngarah. sebagai 

palang pintu itu yang yang pelaksanaannya biasa menghalangi 

pengantin laki-laki untuk bertemu dengan istrinya. Adapun biasa 

dilakukan oleh pihak laki-laki adalah membayar pintu atau fang 

ngara. 
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3. Pasca akad nikah 

 

Prosesi selanjutnya setelah Pati Ngara atau pele pintu Pihak 

laki-laki telah bertemu dengan istrinya di kamar mempelai wanita. 

hal ini juga melambangkan bahwa antara keduanya telah terjalin 

antara suami dan istri.  pada prosesi ini juga akan ada penyerahan 

mas kawin kepada ada istri dari suaminya atau proses ini biasa 

disebut di dalam bahasa Ternate paha ngongowa. 

Setelah tradisi ini kemudian dilanjutkan dengan Joko kaha 

yaitu dengan menggunakan sebuah rumput yang biasanya 

diletakkan di atas piring yang menjadi simbol bahwa wa akan pada 

kehidupan yang bahagia yang akan dilalui kedua suami istri 

tersebut. Adapun sebotol air yang biasa disiramkan kepada ada 

kedua mempelai hal ini menyimpulkan bahwa dalam menjalani 

bahtera rumah tangganya akan mengalami kesejukan kehidupan. 

Adapun pukulan atau sandaran kedua mempelai biasanya terdiri 

dari beras merah beras kuning dan beras hijau bermacam-macam 

dari beras ini melambangkan atau menjadi simbol bahwa bersuku-

suku tetap bersahabat kepada kedua suami istri tersebut. 

Prosesi selanjutnya yang akan dilakukan adalah suba yaya 

Baba,Yaitu suatu proses memohon doa restu kepada orang tua 

sekaligus pada prosesi ini orang tua hakan Ridho melepaskan 

anaknya untuk menjalin atau hidup dalam keluarganya yang 

baru.  setelah itu Barulah masuk kepada tradisi saro saro, tradisi ini 

akan dimulai dengan Subah atau salam setelah kedua mempelai 

duduk di pelaminan atau di tempat yang telah disediakan Hal ini 

sebagai lambang atas budi pekerti yang harus dilanjutkan keluarga 

barunya. Adapun saronan Hal ini sebagai simbol kesetiaan sebagai 
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istri kepada suaminya, dansa rokok hal ini menjadi simbol bahwa 

seorang suami akan bertanggung jawab penuh kepada rumah 

tangganya.  sehingga acara saru-saru ini sebuah simbol 

Bagaimana suatu lambang untuk permintaan doa dan ritual yang 

dalam bahasa Ternate disebut Ngale. Acara ini merupakan tradisi 

secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Ternate. 

Acara selanjutnya yaitu acara makanan adat atau ngogu 

adat. Acara ini biasa dilakukan pada masyarakat moloku kie Raha 

hal ini suatu simbol ungkapan rasa syukur dalam bentuk 

memberikan makan dalam hajatan perkawinan. Adapun makanan 

yang Sering menjadi suguhan khas masyarakat Ternate akan di 

ajakan atau diberikan kepada ada masyarakat yang hadir atau 

undangan yang hadir. 
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