
 

 MAHAR DAN PANANGE’ (UANG BELANJA) PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM 

(Studi Kasus di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka) 

 

 TESIS 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam 

Bidang Syariah/Hukum Islam Pada Program Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar  

 

Oleh :  

NURHADIRAH 

  NIM :  80100221003 

 

Promotor        : Dr. H. M. Thahir Maloko, M. HI 

Kopromotor   : Prof. Dr. Hamzah Hasan, M. HI 

 

PASCASARJANA  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  

2023 

 



ii 
 

 
 
 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : Nurhadirah 

NIM    : 80100221003 

Tempat, Tanggal Lahir : Nangahale, 8 Juni 1999 

Jurusan/konsentrasi  : Dirasah Islamiyah/Syariah Hukum Islam 

Program   : Pascasarjarna UIN Alauddin Makassar 

Alamat    : Perumahan Bukit Manggarupi 

Judul : Mahar dan Panange’ (uang belanja) Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nangahale 

Kecamatan Talibura Kab. Sikka) 

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar 

adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, 

maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Makassar, 24 Februari 2023 

Penulis, 

  

Nurhadirah 

NIM: 80100221003 

 

 
 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

KATA PENGANTAR 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te خ

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ز

 jim J Je ج

 ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 ra R Er س

 zai Z Zet ص

 sin S Es ط

 syin Sy es dan ye ػ

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ع

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ن

 lam L El ي

َ mim M Em 

ْ nun N En 

ٚ wau W We 

٘ ha H Ha 

 hamzah ‟ Apostrof ء

ٞ ya Y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ٟ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i ـ

 َٛ  fatḥah dan wau Au a dan u ـ 

Contoh: 

و ١ فَ  : kaifa 

ي  ٛ  ٘  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan ‘alif atau yā’ Ā a dan garis di atas َٜ │…اَ …َ

ٜ kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas 

 ٛ  ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ـ

Contoh: 

اخَ    ِ  َ:َ  māta 

 ٝ ِ  ramā :ََ س 

 qīla :ََ ل ١ً

َ خ   ٛ  ّ  ٠ ََ: yamūtu 
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4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ف ايَ  الأ ط  حَ  ض   ٚ  rauḍah al-aṭfāl : س 
ٍ ح َ اٌف اض  ٠ٕ حَ  ذ   ّ  al-madīnah al-fāḍilah : اٌ
ح َ  ّ ى   al-ḥikmah : اٌح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ََ ـّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا تَّٕ  rabbanā : س 
١ٕ ا  najjainā : ٔ جَّ
كَ   al- ḥaqq : اٌح 

ََُّ  ni’imma : ٔ ع 

 َٚ  aduwwun : ع ذ 

Jika huruf َٜ ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ََ) ّٟ )ت 

 maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 َٟ  ٍ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع 

 َٟ ت   arabī (bukan „arabiyy atau „araby)„ : ع ش 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ  اي

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ظَ   ّ  al-syams (bukan al-syams) : اٌشَّ
ٌ ح َ ٌ ض   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : اٌضَّ
ٍ غ ف ح َ  al-falsafah : اٌف 

د َ  al-bilād : اٌث لَ 

7.  Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 َْ ٚ ش   ِ  ta’murūn : ذ أ 
عَ   ٛ  ’al-nau : إٌَّ

 ’syai : ش ٟءَ 
خَ  ش   ِ  umirtu : أ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

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

Misalnya, kata al-Quran (dari al-Quran), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata „Allah‟ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billāh : تاللهَ dīnullāh : د٠َٓالله

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

َاللهَ  ح   ّ ح  َف َٟس   ُ  ٘  : hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
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pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al- Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiẓ min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata “Ibn” (anak dari) dan “Abu 

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaid, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt.  = subḥānallahu wata’ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

r.a.  = raḍiallāhu ‘anhu 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = wafat tahun 

QS…/… 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Nurhadirah 

NIM : 80100221003 

Konsentrasi : Syariah Hukum Islam 

Judul Tesis  : Mahar dan Panange’ Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di 

Desa Nangahale Kabupaten Sikka) 

Tesis ini membahas bagaimana mahar dan penange‟ perspektif hukum 

Islam dengan  sub masalah yaitu 1). Bagaimana implementasi mahar dan 

panange’ dalam perkawinan masyarakat Bajo di Desa Nagahale. 2). Bagaimana 

pandangan masyarakat terhadap implementasi mahar dan panange’ dalam 

perkawinan suku Bajo di Desa Nangahale. 3). Bagaimana ketentuan hukum Islam 

terhadap implementasi mahar dan panange’ dalam perkawinan masyarakat Bajo 

di Desa Nangahale. 

Jenis penelitian ini termasuk field research dengan sumber data yang 

diperoleh dari informan masyarakat Desa Nangahale dan para tokoh. Demikian 

pula karya para pemikir lain yang membahas tentang kajian ini, dokumen hasil 

wawancara dengan pihak lain yang dianggap memiliki kompetensi secara teoritis 

terhadap aspek yang dikaji ini. Pengolahan dan analisis data menggunakan 

metode reduksi, penyajian data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian, pertama, implementasi mahar dan panange’ masyarakat 

Bajo di Desa Nangahale  lebih menekankan panange’ sebagai penentu 

pernikahan, jika tidak terdapat kesepakatan maka tidak ada pernikahan. 

Sedangkan mahar yang merupakan produk hukum Islam dikesampingkan  Kedua, 

pandangan masyarakat terhadap implementasi mahar dan panange’, sebagian 

masyarakat menganggap bahwa ketentuan jumlah panange’ mendatangkan 

mudharat seperti kasus perzinaan, kawin lari  akibat tidak sanggup memenuhi 

ketentuan panange’ yang ditetapkan, sedangkan mahar yang menjadi produk 

hukum Islam sering terlupakan pada saat penentuan dan pelaksanaan perkawinan. 

Ketiga,  Tidak ada ketentuan hukum Islam yang mengatur jumlah atau batasan 

mahar dan panange’ bagi masyarakat suku Bajo, melainkan hukum Islam 

mengatur agar dipermudah dan sesuai kemampuan pihak laki-laki.  

Masyarakat suku Bajo diharapkan mendahulukan mahar sebagai salah satu 

syarat sahnya pernikahan ketimbangkan dengan Panange’ yang memberatkan 

pihak laki-laki menimbulkam kemudharatan akibat dari tidak sanggup memenuhi  

panange’ sehingga terjadi perzinaan dan hamil diluar nikah.  Masyarakat suku 

Bajo diharapkan menjunjung tinggi hukum Islam dan tidak melupakan hukum 

adat selamat hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Kata Kunci: Mahar, Panange’, Hukum Islam. 
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البحثّصملخّ   
ةاسم الطالب :  َٕسرٚشا  

 

80100221003   : رقم القيد   

  القسم  :الشريعة الإسلامية                                                                   

كٙ هشٚخ َبَـبل ، يُطوخ انسكخ(يُظٕس انوبٌَٕ الإسلايٙ نًٓبس ٔثبَبَح )دساسخ حبنخ   موضوع الرسالة       : 
 

(. كٛق ٚزى رُلٛز انًٓش 1ْزِ الأطشٔحخ يٍ انذساسبد انؼهًٛخ انزٙ رصٕؽ انؼُٕاٌ كٙ صٛـخ انًشكهخ انشئٛسٛخ ْٔٙ 

بد (. يب ْٕ سأ٘ اندًٕٓس كٙ رُلٛز انًٓش ٔانجبَبَح كٙ انضٚد2ٔانذػبسح كٙ صٔاج يدزًغ انجبخٕ ثوشٚخ َدبْبل. 

(. يب ْٙ أحكبو انششٚؼخ الإسلايٛخ كًٛب ٚزؼهن ثزطجٛن انًٓش ٔانجبَُح كٙ صٚدبد 3انوجهٛخ ثبخٕ كٙ هشٚخ َبَدٛلا؟ 

 يدزًغ ثبخٕ ثوشٚخ َبَدٓبنٙ؟

ٚشًم ْزا انُٕع يٍ انجحث انجحث انًٛذاَٙ ثًصبدس انجٛبَبد انزٙ رى انحصٕل ػهٛٓب يٍ انًخجشٍٚ يٍ يدزًغ هشٚخ 

كًٛب ٚزؼهن ثبنًٓش ٔانشؼش كٙ انضٔاج ٔكوبً نهششٚؼخ الإسلايٛخ سٕاء كبٌ رنك يُبسجبً ٔكوبً نهششٚؼخ َبَدٛلا ٔانوبدح 

الإسلايٛخ أو لا. ٔثبنًثم ، كإٌ أػًبل أٔ كزبثبد انًلكشٍٚ اٜخشٍٚ انزٍٚ ُٚبهشٌٕ ْزِ انذساسخ ، ٔٔثبئن يٍ يوبثلاد 

رًذ دساسزٓب. يؼبندخ انجٛبَبد ٔرحهٛهٓب ثبسزخذاو طشٚوخ يغ أطشاف أخشٖ رؼزجش راد كلبءح َظشٚخ كٙ اندٕاَت انزٙ 

 الاخزضال ٔػشض انجٛبَبد ٔانزحون يٍ انجٛبَبد.

ػُذ رحهٛم آساء كم يٍ انًدزًغ ٔانضػًبء انزوهٛذٍٚٛ ٔانضػًبء انذٍُٚٛٛ ، كإٌ الأسجبة انزٙ هذيٓب انًدزًغ / انضحبٚب 

أَّ ٚدت انزًسك ثبنوبٌَٕ الإسلايٙ ٔكوبً نًب ْٕ يُصٕص ػهّٛ ، يٍ انوبدح انذٍُٚٛٛ ٔانضػًبء انذٍُٚٛٛ رزًبشٗ ، أ٘ 

ثًُٛب سأ٘ انضػًبء انزوهٛذٍٚٛ ْٕ أَّ كٙ حٍٛ أٌ انؼبداد انزٙ ٚزى كشضٓب لا رُزٓك انوبٌَٕ ، ًٚكٍ اسزخذاو الإسلاو. 

انؼٕدح إنٗ انششٚؼخ الاسزُزبج ْٕ أٌ سأ٘ انًدزًغ ٔانضػًبء انذٍُٚٛٛ ْٕ أَّ إرا كبٌ ػجئب ثوٛلا ػهٛٓى ، كؼهٛٓى 

الإسلايٛخ. ٔكٙ انٕهذ َلسّ ، كإٌ سأ٘ انضػًبء انذٍُٚٛٛ ثأٌ "انجبَُح" لا ًٚثم يشكهخ نهششٚؼخ الإسلايٛخ ، ٚؼطٙ 

 الأٔنٕٚخ نهزأثٛش إرا نى ٚزى رطجٛن انؼبداد ثذلاً يٍ رأثٛش انششٚؼخ الإسلايٛخ.

انًٓش ٔانًبل يٍ انؼٕايم انزٙ رحذد اسزًشاس انضٔاج ، كهٍ أيب ثبنُسجخ نهزصٕس انؼبو نهًٓش ٔانًبل كٙ ػبداد انضٔاج: 

ٚزى انضٔاج إرا كبٌ انًٓش ٔانشؼش ؿٛش يزٕاكوٍٛ يغ انشؿجبد. يٍ ػبئهخ انًشأح. ثبلإضبكخ إنٗ رنك ، كإٌ انًٓش ٔأيٕال 

ًبػٙ ثًُٛٓب.انجبَبَح ششٔط يًٓخ نهضٔاج ، ٔانلشم كٙ يجهؾ انًٓش ٔأيٕال انجبَبَح لا ٚزؼبسض يغ انزلبػم الاخز  

 

 

 

 كهًبد يلزبحٛخ: يبْش ، ثبَبَح ، انششٚؼخ الإسلايٛخ.
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NURHADIRAH 

 

Dower and Panange' in Islamic Law Perspective (Case Study in Nangahale 

Village, Sikka District) 

 

This thesis discusses dowry and penange' in the perspective of Islamic law with 

sub-problems are 1). How is the implementation of dowry and panange' in the 

marriage of the Bajo community in Nagahale Village. 2). What is the public's 

view of the implementation of dowry and panange' in Bajo tribal marriages in 

Nangahale Village. 3). What are the provisions of Islamic law regarding the 

implementation of dowry and panange' in the marriages of the Bajo community in 

Nangahale Village. 

This type of research includes field research with data sources obtained from 

informants from the Nangahale Village community and leaders, the works of 

other thinkers who discuss this study, documents from interviews with other 

parties who are considered to have theoretical competence in the aspects studied. 

Processing and analysis of data using the method of reduction, data presentation, 

and data verification. 

The results of the study are, first, the implementation of dower and panange' in the 

Bajo community in Nangahale Village emphasizes panange' as a determinant of 

marriage, if there is no agreement then there will be no marriage. Meanwhile, the 

dower which is a product of Islamic law is set aside. Second, the public's view of 

the implementation of the dower and panange', some people think that the 

stipulation on the amount of panange' brings harm such as adultery case, 

elopement due to being unable to comply with the panange' stipulations, while the 

dower which is a product of Islamic law is often forgotten at the time of 

determination and implementation of marriage. Third, there is no provision in 

Islamic law that regulates the amount or limit of dower and panange' for the Bajo 

people, but Islamic law regulates that it is made easier and according to the ability 

of the men. 

The Bajo people are expected to prioritize dower as one of the conditions for a 

valid marriage compared to panange' which is burdensome for the man and causes 

harm as a result of not being able to fulfill the panange', resulting in adultery and 

pregnancy out of wedlock. The Bajo people are expected to uphold Islamic law 

and not forget customary law as long as customary law does not conflict with 

Islamic law. 

Keywords: Dower, Panange', Islamic Law.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

   Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral. 

Akad yang dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina 

rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan terdapat akad yang suci dengan tujuan 

suci yang menjadikan pernikahan merupakan suatu ibadah yang memerlukan niat 

tulus serta ikhlas. Akad yang disebut dengan ijab dan kabul mempunyai makna 

yang mendalam. Ijab berarti menyerahkan amanah Allah swt. kepada calon suami 

dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah swt. 

tersebut.
1
 Pernikahan dinilai sangat sakral apabila memenuhi rukun dan syarat 

pernikahan. Salah satu syarat tersebut adalah adanya mahar yang merupakan hak 

istri.  

  Mahar merupakan tanda kesungguhan laki-laki untuk menikahi seorang 

perempuan. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada 

perempuan yang akan dinikahinya, mahar tersebut akan menjadi hak milik istri 

secara penuh. Seseorang bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang 

diinginkan karena memang tidak ada batasan dalam syariat Islam mengenai 

mahar, akan tetapi mahar itu disunnahkan yang sesuai dengan kemampuan pihak 

calon suami. Islam menganjurkan agar meringankan mahar. 

  Perkawinan adat Bajo selain mahar yang merupakan salah satu syarat sah, 

adalah panange’ juga merupakan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki- laki 

dalam bentuk uang dan barang. panange’ adalah uang hantaran yang harus 

diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga 

                                                           
1Satria, Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Cet: III; Jakarta: 

Kencana, 2010),  h.3 
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calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Mahar 

dan panange’ memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. 

Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Mahar merupakan kewajiban dalam 

Islam, sedangkan panange’ merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat 

Bajo.
2
  

  Mahar dan panange’ adat suku Bajo di Kabupaten Sikka adalah suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam praktiknya kedua hal 

tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. 

Walaupun dalam hal ini panange’ lebih mendapatkan perhatian dan dianggap 

sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan 

sehingga jumlah nominal panange’ lebih besar dari pada jumlah nominal mahar. 

Besarnya panange’ merupakan cerminan status sosial calon pengantin. Tinggi dan 

rendahnya panange’ merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian 

dalam perkawinan suku Bajo, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu 

akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Adapun penyebab tingginya 

jumlah panange’ tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antaranya: status 

ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon istri, kondisi fisik calon 

istri, status pernikahan calon istri, janda dan perawan.
3
 Semakin tinggi status 

sosial pihak perempuan, maka semakin besar panange’ yang dikeluarkan oleh 

pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak 

jarang terjadi gagalnya perkawinan disebabkan tidak disepakatinya panange’ oleh 

kedua belah pihak mempelai. Bahkan, yang lebih parah, tak jarang pasangan 

                                                           
2
Muhammad Aldin, “Panange dalam Perkawinan Adat NTT, Tesis (Mataram: Universitas 

Islam Negri Mataram, 2019), h. 12. 

3Nurul Hikmah, ”Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat”, Tesis (Makassar: 

Universitas Negri Makassar, 2015), h. 64. 
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tersebut melakukan kawin lari yang dalam masyarakat suku Bajo disebut 

“silayyang”.  

  Menurut Shils, manusia tidak mampu hidup tanpa tradisi/ritual adat 

meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Shils menegaskan 

bahwa suatu tradisi atau ritual itu memiliki fungsi bagi bagi masyarakat antara 

lain: pertama, dalam bahasa klise, dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun 

temurun tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita 

anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Kedua, 

memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan  

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat anggotanya. Ketiga, menyediakan simbol identitas kolektif yang 

meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan 

kelompok.
4
 

  Tradisi/ ritual adat pernikahan Bajo, memiliki fungsi seperti penjelasan 

sebelumnya, namun seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan termasuk 

perubahan nilai sehingga mengakibatkan munculnya sesuatu yang tidak 

diinginkan, di antaranya adalah: pertama, ritual adat pernikahan Bajo sebagai 

ajang pamer status sosial, ajang gengsi keluarga kedua mempelai. Maka dibuatlah 

pesta yang sangat meriah untuk menghindarkan diri dari perkataan negatif orang 

lain. kedua, ritual adat pernikahan Bajo merupakan bentuk pemborosan dan 

cenderung materialistis, hal ini dapat dilihat dari biaya yang dihabiskan dalam 

proses tersebut. Termasuk juga tingginya uang panaik yang dibebankan oleh 

keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki.  

                                                           
4
M. Juwaini, ”Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan 

Relavansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam” Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2018), h. 2. 
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  Patokan uang belanja di Suku Bajo bervariatif tergantung dari faktor 

pendidikan perempuan yang akan dinikahi. Jumlah uang belanja kisaran 20 juta-

85 juta itupun belum bisa memenuhi proesi pesta pernikahan sampai akhir dan 

mengakibatkan kedua keluarga harus mengeluarkan uang lagi untuk melengkapi. 

Jika dilihat dari ekonomi masyarakat Suku Bajo maka panange‟ yang ditentukan 

itu sangatlah tinggi. 

Tingginya jumlah panange’ memang beberapa mendatangkan manfaat 

karena dapat memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan 

diri menghadapi perkawinan. Selain itu, ada pula anggapan bahwa tingginya 

panange’ dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga karena tentu 

seorang suami akan berpikir beberapa kali untuk menikah lagi dengan 

pertimbangan jumlah panange’ yang sangat tinggi. Kedua alasan tersebut tidak 

menyalahi kebenaran terhadap realita yang mereka hadapi. Tapi dilihat dari sisi 

negatifnya juga. Pada kenyataanya banyak kita temukan adanya perzinahan yang 

dilakukan karena tidak ada kesanggupan dari pemuda untuk memenuhi 

permintaan keluarga, sehingga kedua pasangan tersebut mengambil jalan dengan 

cara berzina sampai hamil sehingga kedua keluarga harus menikahkan keduanya 

dengan mahar seadanya. Adapula kasus lainnya, yaitu pemuda yang gagal 

menikah akibat ketidakmampuannya memenuhi jumlah panange’ yang dipatok 

oleh keluarga perempuan. Sementara si pemuda dan si gadis telah menjalin 

hubungan yang serius. Salah satu contohnya seorang yang bernama Akmal dia 

telah menunda perkawinannya selama satu tahun hanya karena panange’ yang 

diminta melebihi kemampuannya. Panange’ yang diminta oleh mertuanya adalah 

sebelas ribu ringgit Malaysia dikarenakan istrinya adalah seorang mahasiswi 

sarjana diploma. Untuk mencukupi panange’, dia tidak melakukan kerja 

sampingan maupun meminjam uang dari pihak lain melainkan membutuhkan 
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waktu yang lama untuk mengumpulkan jumlah uang yang diperlukan. Yang 

demikian inilah dapat menyebabkan terbukanya pintu-pintu kemaksiatan, 

misalnya si gadis hamil diluar nikah yang membuat orang tua si gadis mau tidak 

mau harus menyetujui perkawinan mereka.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil judul “Mahar dan 

Panange’ Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nangahale Kecamatan 

Talibura Kabupaten Sikka) dengan harapan agar mengelaborasi status panange’ 

dalam tradisi pernikahan di Kabupaten Sikka dan kaitannya dengan mahar selaku 

prasyarat pernikahan. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi informasi terkait 

kearifan lokal masyarakat Bajo dalam tradisi pernikahan yang disebut panange’. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada: a). Mahar, b). Panange’ c). Perspektif, d). 

Hukum Islam.  

2. Deskripsi Fokus 

Sebagaimana fokus penelitian di atas, maka yang akan menjadi deskripsi 

fokus penelitian ini, antara lain: 

a. Mahar 

Mahar dalam penelitian ini dimaknai sebagai tanda kesanggupan laki-laki 

untuk menikahi perempuan dengan memberikan sesuatu yang berharga yang 

dimilikinya, dimana mahar tersebut menjadi milik istri seutuhnya tanpa ada hak 

suami maupun keluarga di dalamnya.
5
 

b. Panange’ 

                                                           
5
H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 

84. 
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Panange’ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uang hantaran yang 

harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon 

mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan, panange‟ bisa 

juga disebut sebagai uang belanja. Jika di Suku Bugis dinamakan uang panai 

sedangkan di Suku Bajo dinamakan panange’.
6
 

 

 

c. Perspektif 

Persepektif dalam hal ini merupakan sudut pandang atau pemikiran untuk 

memahami atau memaknai suatu permasalahan yang terkjadi di masyarakat. 

Dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang agama sebagai landasan 

pemikiran.
7
 

d. Hukum Islam 

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan yang 

diadakan oleh Allah swt. untuk umat-Nya dan dijalankan dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini hukum Islam sebagai landasan perspektif dalam menyikapi 

problematika pernikahan dalam masyarakat Islam, apakah sudah sesuai dengan 

tuntunan Islam atau belum. Seperti mahar dan panange’ dalam pernikahan bahwa 

mahar adalah tuntunan Islam sedangkan panange’ merupakan tradisi maysarakat 

apakah sudah sesuai penerapan masyarakat menurut perspektif hukum Islam atau 

belum.
8
  

C. Rumusan Masalah 

                                                           
6
Muhammad Aldin, “Panange Dalam Perkawinan Adat NTT, Tesis (Mataram: 

Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), h. 14. 

7Perspektif. 2020. Pada KBBI Daring, Diambil 24 Oktober 2022, Dari https.//KBBI. 

Kemendigbud.co.id/entri/Perspektif. 

 
8Eva iryani, “Hukum Islam”, Jurnal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Vol. 17, No.2 

(2017), h. 12 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dikemukakan pokok masalah 

“bagaimana mahar dan panange’ (uang belanja) perspektif hukum Islam”. Dari 

pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Mahar dan Panange‟ Dalam Perkawinan 

Masyarakat Bajo di Desa Nangahale?  

2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Implementasi Mahar dan 

Panange‟ Dalam Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Nangahale? 

3. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam Terhadap Implementasi Mahar dan 

Panange‟ Dalam Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Nangahale? 

D. Kajian Pustaka 

1. Jurnal mahar dan uang belanja perspektif hukum Islam oleh Ramla 

Ivanca.
9
 Sedangkan peneliti ini membahas mahar dan panange’ (uang 

belanja) mengutip pembahasannya mengenai mahar dalam persepktif 

hukum Islam dan pelaksanaan pemberian mahar. 

2. Tesis, “Panange‟ Dalam Adat Perkawinan Adat NTT”, Universitas Islam 

Negri Mataram. Tahun, 2019. Oleh Muhammad Aldin.
10

 Sedangkan 

peneliti ini membahas mahar dan panange’ (uang belanja) mengutip 

pembahasannya mengenai mahar dalam persepktif hukum Islam. Sebagai 

bahan bacaan karena topik pembahasan dalam tesis ini adalah tradisi 

masyarakat Bajo dalam pernikahan mengenai panange’ itu sendiri. 

3. Tesis, “mahar dan uang panaik dalam prespektif hukum Islam di 

Kabupaten Bone”, oleh Nur Vita.
11

 Sedangkan peneliti ini membahas 

                                                           
9
Ramla Ivanca, “Kedudukan Mahar dan Uang Belanja Perspektif Hukum Islam”, Jurnal 

Islamic Law, Vol. 1, No.1 (2021), h. 32 

10
Muhammad Aldin, “Panange Dalam Perkawinan Adat NTT, Tesis (Mataram: 

Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), h. 12-20 

11
Nur vita, “Mahar dan Uang Panaik dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Bone”, 

Tesis (Malang: Universitas Islam Malang, 2016), h. 13-24 



8 
 

 
 

mahar dan panange’ (uang belanja) mengutip pembahasannya mengenai 

mahar dalam persepktif hukum Islam. Peneliti mengambil kajian pustaka 

ini karena tradisi Suku Bajo menganut beberapa tradisi Suku Bugis. 

4. Jurnal kedudukan mahar dan uang belanja dalam perkawinan masyarakat 

oleh Nurwaidah dan Mustari.12 Sedangkan peneliti ini membahas mahar 

dan panange’ (uang belanja) mengutip pembahasannya mengenai mahar 

dalam persepktif hukum Islam. Membahas tentang kedudukan mahar dan 

uang belanja serta masalah-masalah yang terjadi sehingga memperlambat 

perkawinan karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai 

uang belanja. Jurnal ini sebagai salah satu acuan atau pendekatan untuk 

membahas tentang panange’ karena tidak jauh berbeda dengan adat 

kebiasaan di Suku Bajo. 

5. Artikel tentang Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bajo 

Wakatobi oleh Asmat Riady Lamallongeng.13 Sedangkan peneliti ini 

membahas mahar dan panange’ (uang belanja) mengutip pembahasannya 

mengenai mahar dalam persepktif hukum Islam. Artikel ini membahas 

tentang dinamika perkawinan adat salah satunya tentang panange‟ terkait 

permasalahan yang ditimbulkan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Menganalisis Implementasi Masyarakat Bajo di Desa Nangahale 

Terhadap Mahar dan Panange‟ Dalam Perkawinan 

                                                           
12

Nurwaidah dan Mustari, “Kedudukan Mahar dan Uang Belanja dalam Perkawinan”, 

Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 6, No.1 (2020), h. 23 

13
Asmat Riady Lamallongeng,”Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bajo 

Wakatobi”, Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2 (2020), h. 16. 
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b. Untuk Menganalisis Pandangan Masyarakat Terhadap Implementasi 

Masyarakat Bajo di Desa Nangahale Terhadap Mahar dan Panange‟ Dalam 

Perkawinan 

c. Untuk Menganalisis Ketentuan Hukum Islam Terhadap Implementasi 

Masyarakat Bajo di Desa Nangahale Terhadap Mahar dan Panange’ dalam 

Perkawinan 

2.    Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik 

penulis maupun mahasiswa/i jurusan hukum Islam  

b. Dapat menghindari pola pikir sempit tentang hukum Islam dan hukum adat 

dalam perkawinan 

c. Sebagai persyaratan menjadi Magister 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS   

A. Mahar 

1. Pengertian Mahar 

      Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi, mahar ialah 

pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon 

suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seseorang istri kepada calon 

suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon 

istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.
1
 

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin 

atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum, sesudah, 

atau pada waktu berlangsungya akad nikah sebagai pemberian wajib.
18

 Mahar 

dalam bahasa arab juga disebut َ ذ ل حط   karena sang suami mengungkapkan 

kesungguhan cinta yang ia persembahkan dalam pernikahan.
2
 

Mahar adalah satu syarat kesahihan (validitas) pernikahan. Dalam Islam, 

legislasinya dimaksudkan untuk pemberdayaan perempuan. Al-Qur‟an tidak 

memprioritaskan nilai material mahar. Berbeda dengan klaim orientalis, 

konstruksi Islam mengajarkan nilai luhur dan moral kedalaman hakikat mahar. 

Mahar bukan harga jual seorang perempuan seperti asumsi yang banyak disalah 

pahami dalam diskursus sosiologis-antropologis.
3
 Para ulama telah berbeda 

pendapat mengenai masalah mahar. Sebagian mereka berpendapat, bahwa mahar 

                                                           
1
H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 

84. 

2
Musthafa Dib al-Bugha, dkk, Fikih Manhaji, Jilid 1 (Yogyakarta: Darul Uswah, 

2008),h. 664 

3Al-Mujtahid, “Hak Nafkah Bagi Istri dan Kewajiban Pemberian Mahar”, Journal of 

Islamic Family Law, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 14-23. 
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itu diberikan sesuai dengan kesepakatan di antara calon pengantin. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Syafi‟i, Ahmad dan Ishak. Sedangkan 

Imam Malik berpendapat “Mahar itu tidak boleh kurang dari seperempat dinar”. 

Sedangkan dari Aisyah ra. ia berkata “Bahwa mahar yang diberikan oleh Nabi 

untuk istri-istrinya sebesar dua belas setengah uqiyah‟.
4
  

Adapun pengertian Mahar menurut para imam mazhab: 

1. Mazhab Hanafi dalam bukunya Sabri Samin mendefinisikan mahar 

sebagai sejumlah yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau 

disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. 

2. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sejumlah yang 

menjadikan istri halal untuk digauli. 

3. Mazhab Syafi‟I mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib 

dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. 

4. Mazhab Hambali menyebutkan bahwa mahar adalah imbalan suatu 

perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan 

setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan 

oleh hakim.
5
 

Adapun pengertian Mahar menurut beberapa ulama adalah sebagai 

berikut, menurut Sayyid Sabiq mahar adalah suatu pemberian dari laki-laki yang 

ditetapkan kepada perempuan yang bertujuan agar menyenangkan hatinya dan 

membuatnya ridha terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.
6
 

Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad Al Jamal, mas kawin atau mahar 

adalah hak wanita karena dengan menerima mas kawin artinya ia suka dan rela 

                                                           
4 Sabri Samin, Dkk, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 45  

 
5 Sabri Samin, Dkk, Fikih 11, h. 45 

 
6
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah (Jakarta : Ummul Quran, 2015), h. 220. 
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dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.
7
 Ra‟d Kamil Musthafa Al 

Hiyali mendefinisikan Mahar dengan lebih rinci yaitu harta benda pemberian 

seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena adanya akad nikah sehingga 

dengan adanya akad akan menjadikannya halal bagi sang lelaki untuk menggauli 

wanita tersebut sebagai istrinya.
8
 

Mahar juga bisa disebut sebagai mas kawin adalah harta yang wajib 

dibayar suami terhadap istrinya karena akad atau bercampur secara benar. Mas 

kawin memiliki nama yang banyak, yaitu shadaq, mahr, nihlah, faridhah, hiba, 

ajr, dan aqd alaiq.
9
 Mahar secara sosial, ekonomi dan ideologis, difungsikan 

untuk beragam tujuan, Abu Zahrah menjelaskan bahwa selain menjadi tanda etis-

moral keseriusan dan ketulusan ikatan pernikahan, mahar berfungsi sebagai 

bantuan material suami kepada isterinya guna persiapan berumah tangga.
10

  

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Bab Mahar telah dijelaskan 

apa itu mahar, sebagai berikut:  

Pasal 30: dikatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar 

kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 

kedua belah pihak”. Pasal 31 “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan 

dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pada Pasal 34 terdapat dua 

ayat: (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan; (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad 

                                                           
7Ibrahim Muhammad Al Jamal, Fiqih al-Mar’ah, diterjemahkan oleh Ansori Umar 

Sitanggal, dengan judul Fikih Wanita (Semarang : CV As syifa, 2021), h. 373.  

8
Ra‟d Kamil Musthafa Al-Hilyani, Membina Rumah Tangga yang Harmonis (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2021), h. 55.  

9Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: Era 

Intermedia, 2005), h. 212. 

10Noryamin Aini, “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur 

Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”, AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 17, No.1 (2014), h. 

16. 
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nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam 

keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pada pasal 

37 juga disebutkan bahwa “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan 

nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.
11

 

Pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa mahar adalah pemberian wajib 

(yang tak dapat digantikan dengan lainnya) dari seseorang suami kepada istri, baik 

sebelum, sesudah maupun pada saat aqad nikah. Mahar wajib diterimakan kepada 

istri dan menjadi hak miliknya, bukan kepada/ milik mertua, dalam pernikahan 

banyak ditemukan pemberian mahar yang tidak tunai pada akad nikah, dan wajib 

dilunasi setelah adanya persetubuhan. Mahar tidak memiliki batasan kadar dan 

nilai, syari‟at Islam menyerahkan perkara ini untuk disesuaikan kepada adat 

istiadat yang berlaku. Boleh sedikit, tetapi tetap harus berbentuk, memiliki nilai 

dan bermanfaat.
12

 

2. Dasar Hukum Mahar 

            Hukum Islam telah ditetapkan bahwa pemberian mahar dari suami untuk 

isterinya adalah wajib dalam pernikahan. Besar kecilnya mahar tersebut tidak 

dibatasi. Mahar boleh seribu atau semiliar, tetapi boleh pula seratus atau lima 

puluh ribu rupiah, bahkan boleh pula dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi 

asalkan calon isteri suka dan ikhlas menerimanya. Fuqaha telah sepakat bahwa 

mahar termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk 

meniadakannya.
13

 

Diantara bentuk penghormatan untuk perempuan adalah dengan 

memberikan hak kepemilikan kepadanya. Pada masa jahiliyah, dimana pada masa 

                                                           
11Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Di Indonesia ( 

Jakarta: Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I ), h. 5. 

12Sabri Samin, Dkk, Fikih 11, h. 45-46. 

13Nasaruddin latif, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga (Cet. I; Jakarta: 

Pustaka Hidayah, 2017), h. 36  
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itu perempuan dirampas haknya dan wali bebas menguasai harta milik perempuan 

yang mana harta tersebut adalah harta murni milik perempuan tersebut, serta tanpa 

diberikan kesempatan memiliki dan menguasai sebagaimana mestinya. Kemudian 

dengan adanya ketidakadilan ini Islam telah melepaskan belenggu dan 

menetapkan mahar kepadanya serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-

laki yang menikahinya, dan termasuk juga ayah dan kerabat dekat tidak 

diperbolehkan untuk mengambil sesuatu darinya kecuali atas keridhaan dan 

kehendak perempuan tersebut. Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan 

tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, 

sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan
 
di dunia, atau mempunyai ketakwaan 

di sisi Allah swt. adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad saw. dan 

apa yang aku ketahui dari Rasulullah saw. ketika menikah dengan istri-istrinya, 

dan menikahkan putriputrinya tidak lebih dari 12 dirham.
 14

 

Para Imam Mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwasanya mahar 

bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi dari 

adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilaksanakan tanpa menyebutkan 

mahar. Apabila telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri maka 

ditentukanlah mahar, dan jika istri ditalak sebelum adanya persetubuhan maka 

istri tersebut tidak berhak atas maharnya.
15

 

Mahar hukumnya wajib bagi seseorang suami untuk kesempurnaan akad 

nikah, baik disebutkan dalam akad tersebut dengan sejumlah harta tertentu atau 

tanpa menyebutkan jumlahnya. Bahkan seandainya suami bersepakat untuk tidak 

memberikannya atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut tidak sah, 

                                                           
14Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 2, h. 218. 

15
Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1 ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h. 260. 
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sebab mahar adalah sebuah keharusan. Adapun dasar hukum kewajiban mengenai 

mahar terdapat pada QS al- Nisa/4:4 

َ ٖ  ٛ  ٍ ى  اَف  غً ف   َٔ  ٗ  ٕ  ِّ َ ءٍ  ٟ َش   ٓ َع   ُ ى   ٌَ  ٓ ث  َط   ْ ا  َف  ۗ َ حً  ٍ ح   َٔ َّٓ  ٙ ر  لٰ ذ  َط  ء  اۤ غ   ّ ٕ ذ ٛاَاٌ اٰ اَٚ  ًٔ ـ
ۤ ١  ٕ  ٘

ًٔا ـ
ۤ ٠ ش  َِّ .  

Terjemahnya:  

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang 
hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

16
  

 

Ayat tersebut dapat dipahami adanya kewajiban suami membayar mahar 

untuk istri, yang merupakan hak sepenuhnya. Istri bebas menggunakannya dan 

bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapapun, termasuk 

kepada suaminya. Oleh karena itu mahar didahului oleh janji, maka pemberian itu 

merupakan bukti kebenaran janji. Dapat juga dikatakan bahwa mahar bukan saja 

lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah 

dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang 

dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya 

rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. 

Dari segi kedudukan, mahar sebagai lambang kesediaan suami menanggung 

kebutuhan kehidupan istri, maka mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi. 

Mahar juga dapat berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun 

imbalan. 

Imam Syafi‟i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib 

diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai 

seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan 

tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan 

                                                           
16

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015 

M), h.9 
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tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, 

atau takut, maka tidak halal menerimahnya. Allah swt. berfirman dalam QS al-

Nisa/4:20 

َذ أ َ ٕ ط اسًاَف لَ  َل  َّٓ  ٙ ذٰى َا ح   ُ اٰذ ١ ر  َّٚ َ جٍٍۙ  ٚ َص   ْ ا ى  َِّ جٍَ  ٚ َص  ر ث ذ اي  ُ َاع  د ذ  َا س   ْ ا   َٚ ٗٗ  ٔ  ٚ ز  ١ ـًٔاََۗا ذ أ خ  ش   َٗ ٕ  ِ اَ  ٚ ز  خ 

ث ١ ٕاًَ  ِ اَ ًّ ا ث  َّٚ ر أاًَ  ٙ   . ت 

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu 
telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka 
janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan 
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan 
(menanggung) dosa yang nyata”.

17
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, mahar yang telah diberikan oleh 

seorang suami kepada istri maka suami tidak boleh mengambil paksa tanpa 

kerelaan dari seorang istri. Karena mahar itu sudah menjadi milik istri. 

Selain ayat al-Qur‟an menjelaskan tentang kedudukan mahar, Rosulullah 

saw. menjelaskan dalam hadisnya: 

عٍَٝٔعٍَٕٟفمايَسعٛيَاًٍَ٘ع١ٍَٛٚعٍَُعَٓعاِشَتَٓست١عحَاَْاِشأجََِٓت١َٓفضاسجَذضَٚجدَ

 :َأسض١دَعٍَٝٔفغهَِٚاٌَهَتٕعٍَٕٟفماٌَد:َٔعُ,َفأجاصَٖ)َسٚاَٖاَِحذ

ٚاتَِٓاجَٛٚااذشِزَٜٚطححٛ
18

) 

Artinya:  

“Dari Amir bin Rabiah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah 
kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah saw. bertanya kepada 
perempuan tersebut: Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal? 
Perempuan itu menjawab: Ya, akhirnya Rasulullah saw. meluluskannya”. 

Sabdanya lagi: 

َ  ٓ ٍَع  ّٞ ذ   ٙ  ِ َ  ٓ َت   ٓ  ّ ح  اٌشَّ ث ذَ  ذَّثٕ  اَع  شٍَٚح   ّ َع   ٓ َت  ف ض  ذَّثٕ  اَح  َح   ٓ َت   ً  ٙ َع   ٓ َع  ٍَ اص  َح  َأ تٟ   ٓ َع   ْ ع ف ١ ا

َأٔ  َ  ً ج  َس  اَف م اي   ٙ ج  َّٚ ٠َ ر ض   ٓ  ِ َ َل اي   ُ ٍَّ ع   ٚ َ  ٗ  ١ ٍ ع   َ َاللََّّ ٍَّٝ ط   َ ّٟ َإٌَّث  أ ج إ ٌٝ  ش   ِ َا اء خ  َج  َ ع ع ذٍَل اي   ٌَٗ اَف م اي 

                                                           
17

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 100 

18
Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim an-Nukhai, Sahih Bukhari (Cet.VI; 

Mesir: Ibnu Jauzi), h. 631 
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ا ًّ اذ  خ   ٛ  ٌ  ٚ اَ  ٙ ط  َأ ع   ُ ٍَّ ع   ٚ َ  ٗ  ١ ٍ ع   َ َاللََّّ ٍَّٝ َط   ٟ اََإٌَّث   ِ َ  ٍٝ اَع   ٙ ر ى  ج  َّٚ َل ذ َص  َٟل اي  ع   ِ َ ٌَ ١ ظ  ٠ذٍَف م اي  ذ  َح   ٓ  ِ

 َْ آ ٌ م ش  َا  ٓ  ِ َ ع ه   ِ
19

 

Artinya:  

“Dari sahl bin sa‟ad ia berkata: seorang perempuan datang kepada Nabi saw. 
lalu is berkata, siapa yang mau menikah? Salah seorang laki- laki menjawab, 
saya, maka rasulullah saw. berkata: “berilah ia (mahar) walaupun sebuah 
dari cincin besi, orang tersebut berkata “saya tidak memilikinya, maka 
rasulullah saw. orang tersebut berkata “saya tidak memilikinya, maka 
rasulullah saw. bersabda: “aku menikahkanmu dengannya (dengan mahar) 
hapalan al- Qur‟an yang kau miliki”. (H.R Shahih Ibnu Majah)”. 
 

Imam Syafi‟i, Hanbali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas 

minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli 

boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu Qirsy. Imam Hanafi berpandangan 

bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan 

dengan mahar kurang dari sepuluh dirham, maka akad tetap sah, dan wajib 

membayar mahar sepuluh dirham. Sedangkan menurut Maliki bahwa jumlah 

minimal mahar adalah tiga 26 dirham. Jika akad dilakukan kurang dari jumlah 

tersebut kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. 

Tetapi bila belum mencampuri, maka dia boleh memilih antara membayar tiga 

dirham (dengan melanjutkan perkawinan).
20

 

3. Syarat dan Jenis-jenis Mahar  

           Fuqaha sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut dijadikan 

mahar, yaitu emas, perak, uang takaran timbangan, uang kertas, dan lain-lain sah 

dijadikan mahar karena ia berhasil material dalam pandangan syara‟. 

Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak ada nilai material 

dalam pandangan syara‟ tidak sah untuk dijadikan mahar seperti babi, bangkai 

                                                           
19

Muhammad Nashiruddin al-Albani, Sahih Ibnu Majah (Cet.III; Mesir: Ibnu Majah), h. 

223 
20

Sabri Samin,Dkk, Fikih 11, h. 47-48. 
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dan khamr. Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat- 

syarat sebagai berikut: 

a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, 

walaupun   tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi 

apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah. 

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, 

babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga. 

c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik 

orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena 

berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang 

hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah. 

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan 

memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan 

jenisnya.
21

 

Adapun pendapat lainnya, sebagai berikut: 

a. Berupa barang atau harta yang berharga, tidak sah sesuatu yang tidak 

memiliki harga seperti biji kurma, Wahbah Zuhaili menggunakan bahasa lain 

seperti“ Mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat 

dijual”. 

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya tidak sah mahar dengan 

khamar, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram, najis, dan tidak 

berharga menurut pandangan shari„at Islam. Walaupun menurut sebagian 

orang hal tersebut bernilai (berharga). Disamping itu, khamar, babi dan darah 

tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal 

tersebut ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi kalau waktu akad nikah, khamar, 

                                                           
21H. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 87-88. 
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babi (sesuatu yang tidak sah dimiliki oleh orang Islam) dijadikan mahar dan 

disebut ketika akad, maka tasmiyah (penyebutan mahar) tersebut batal dan 

akadnya sah. Tetapi bagi wanita tersebut wajib menerima mahar mitsil. 

c. Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya, tidak sah memberikan mahar yang 

tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi‟i 

mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang 

ma‟lum (diketahui keadaan dan jenisnya). Mahar tidak disyaratkan harus 

berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan 

atau yang lainnya seperti hewan, rumah, dan sesuatu yang mempunyai nilai 

harga. 

d. Mahar bukan merupakan barang ghosob, yang artinya adalah mengambil 

barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya namun tidak bermaksud 

ingin memilikinya dan ingin mengembalikannya. Memberikan mahar dengan 

barang ghosob termasuk tidak sah akan tetapi akadnya tetap sah dan bagi 

calon istrinya wajib adanya mahar mitsil.
22

 

           Mahar berdasarkan jenisnya, mahar dapat dibagi kedalam dua kategori, 

yaitu: 

a. Mas kawin musama (yang disebutkan) 

Mas kawin ini disepakati saat akad atau setelahnya, sesuai dengan 

kesepakatan. Mas kawin musama diwajibkan diberikan kepada istri dengan syarat 

apabila mas kawin itu disebutkan dalam akad yang sah dan sebutan yang benar 

maka yang disebutkan itu wajib dibayar walaupun jumlahnya besar. Ulama fikih 

sepakat bahwa dalam pelaksanaanya, mahar musamma harus diberikan secara 

penuh apabila: Telah bercampur (bersenggama) dan Salah satu dari suami istri 

meninggal. Demikian menurut ijma mahar musamma juga wajib dibayar 
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seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya 

rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau 

dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.
23

 

Mahar musamma harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh 

seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 1) 

Suami telah menggauli istri. 2) Apabila ada salahsatu diantara suami istri 

meninggal dunia, akan tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan 

badan. 3) Jika suami istri sudah sekamar, berduaan dan tidak ada orang lain yang 

mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan 

syar‟i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, sakit dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Imam syafi‟i dan Imam Malik menegaskan 

bahwasanya mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab 

tercampuri dan tidak hanya sekamar saja, dan apabila hanya sekamar saja maka 

mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya 

setengah saja.
24

 

Pembayaran mahar musamma diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi 

dukhul, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia maka `suami wajib 

membayar mahar. Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum 

terbayar maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalan dan dibayarkan 

oleh ahli warisnya. 

b.  Mahar Mitsil (Sepadan)  

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat 

sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan 
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mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga 

sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.
25

 

Menurut kitab Fathul Mu‟in, mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang 

biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat 

dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama, untuk 

mengukur mahar mitsil seorang perempuan yang dilihat dahulu adalah mahar 

seibu-bapaknya, lalu saudara perempuan sebapak, lalu anak perempuan saudara 

laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya dan seterusnya.
26

 

Pemberian mahar sebaiknya dilakukan dengan kontan, tetapi jika pihak 

perempuan menyetujui untuk menangguhkan, maka boleh ditangguhkan. Jika 

demikian itu menjadi hutang calon mempelai pria. Hutang mahar seperti itu wajib 

dilunasi dengan cara dan waktu yang sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan 

kedua belah pihak. 

4. Jumlah Mahar 

Nilai atau batasan jumlah mahar tersebut, banyak atau sedikitnya tidak 

dibatasi dalam jumlah tertentu. Yang penting sesuatu tersebut adalah sesuatu yang 

mempunyai nilai atau harga, maka layak untuk dijadikan sebagai mahar, 

walaupun sedikit. Sebagaimana kadar atau jumlah mahar hukum Islam itu tidak 

ditentukan jumlahnya atau kadarnya, bahkan dalam Islam dijelaskan tidak boleh 

berlebih-lebihan. Sebagaimana Nabi saw. bersabda sebagai berikut: 

َاٌغَ  ف اء  ٌ ع ج  َا َأ تٟ   ٓ ذٍَع  َّّ ح   ِ َ  ٓ َع  ب  َأ ٠ٛ   ٓ ٠ ذٍَع  َص   ٓ ت  ادَ  َّّ ذَّثٕ  اَح  َع ث ١ ذٍَح   ٓ ت  ذَ  َّّ ح   ِ ذَّثٕ  اَ َح  ل اي   َ ّٟ  ّ  ٍ

َ َأ ل  ف م اي   ٙ اٌٍَّ  َٗ  ّ ح  َس  ش   ّ ثٕ  اَع  ط  ََٜخ   ٛ َذ م   ٚ ١ اَأ   ٔ َاٌذ  حًَفٟ   ِ ش  ى   ِ َ َو أ د   ٛ اٌَ   ٙ َّ َف إٔ  َإٌّ غ اء  ذ ق  اَت ظ  َذ غ اٌٛ  ل 

َاللََّّ َ ٍَّٝ َاللََّّ َط  ع ٛي  َس  ذ ق  اَأ ط   ِ َ  ُ ٍَّ ع   ٚ َ  ٗ عٍ  ١   ٙ َاٌٍَّ ٍَّٝ َط   ٟ اَإٌَّث   ٙ َت   ُ و  ل   ٚ َأ   ْ ا اللََّّ ٌَ ى  ٕ ذَ  َع   ُ ٍَّ ع   ٚ َ  ٗ  ١ ٍ َع 

أ جًَ ش   ِ ل ١َّحًَا أٚ  جَ  ش  ٕ ر ١ ع ش  َث   ٓ  ِ َ ث ش  َأ و   ٗ َتٕ  اذ   ٓ  ِ أ جَ  ش   ِ َا ل د  ذ  َأ ط  ل   ٚ َ  ٗ َٔ غ ائ   ٓ  ِ  
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Artinya: 

“Dari Abu Al-Ajfa‟, ia berkata: Umar Ibnu Khaththab berkata, “Janganlah 
kalian berlebih-lebihan dalam memberi mahar wanita. Jika hal itu sesuatu 
yang dimuliakan di dunia dan menambah ketaqwaan kepada Allah, maka 
Rasulullah adalah yang lebih utama melakukannya. Akan tetapi, Rasulullah 
tidak pernah menentukan jumlah mahar bagi isteri-isterinya dan tidak pula 
pada puteri-puteri beliau lebih dari 12 dirham atau 28 gram emas. Dan jika 
ada seorang laki-laki yang berlebihlebihan dalam memberikan mahar kepada 
seorang wanita, maka akan timbul permusuhan dalam hatinya, sampai 
seorang laki-laki tersebut mengatakan, „Saya telah banyak dibebani untuk 
memberimu mahar yang besar sebagai ikatan perjodohan.” (HR Ibnu 
Majah).

27
 

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah 

termasuk bagian dari batasbatas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan 

kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. 

Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak 

memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan 

mahar meskipun berupa cincin dari besi. Dalam hal penentuan jumlah mahar tidak 

ada batasan minimal atau maksimal Semuanya yang bisa disebut harta atau yang 

sebanding dengan harta, boleh dijadikan mahar, baik sedikit maupun banyak, 

tunai ataupun utang, atau yang berupa kemanfaatan, seperti sajadah, uang 50 ribu, 

atau mengajarkan al-Qur‟an. Para Fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu 

tidak ada batas tertinggi.
28

  

Fuqaha berbeda pendapat tentang batas terendahnya Imam Syafi‟i, 

Ahmad Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi‟in berpendapat 

bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat 

menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga 

dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian 

Fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam 
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Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit 

seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan 

barang yang sebanding berat mas dan perak tersebut. Islam tidak menetapkan 

besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini 

disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Fauqah sepakat bahawa 

mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh 

berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan 

kesepakatan bersama . Tidak ada dalam syara‟ suatu dalil yang membatasi mahar 

sampai tinggi Ini berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan 

kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 

perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun 

mampu dan kesepakatan bersama. 
29

 

Adapun ketentuan mahar telah diatur dalam Kompilasi hukum Islam, 

yaitu: 

a. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita 

yang jumlah, bentuk, dan jenisnya, disepakati oleh kedua belah pihak. 

b. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang 

dianjurkan oleh ajaran Islam. 

c. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu 

menjadi hak pribadinya. 

d. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita 

menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya 

atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi 

utang calon mempelai pria. 
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e. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. 

Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak 

menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar 

masih terhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan. 

f. Suami yang menalak isterinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah 

mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal 

dunia qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami 

wajib membayar mahar mitsil. 

g. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan 

barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama 

nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang 

hilang. 

h. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang 

ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. 

i. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon 

mempelai wanita tetap bersedia menerimahya tanpa syarat, penyerahan mahar 

dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, 

suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama 

penggantinya belum diserahkan, maka mahar dianggap masih belum 

dibayar.
30

 

5. Pelaksanaan Pembayaran Mahar 

            Tata cara pembayaran mahar Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 

kaedah pembayaran boleh dibuat mengikut amalan masyarakat (urf) setempat jika 

tidak ada penentuan cara pembayaran mahar. Berpandukan kaedah fiqh: 

 رْعِ الش رِيْفِ لمَْ يحَُدْ حُكْمُ مِنَ الش   وَالعرُْفُ مَعْمُوْلٌ بِهِ إذَِا وَرَدْ 
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Maksudnya:  

Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat 

yang tidak membatasi  

Amalan yang dibuat dalam kalangan masyarakat setempat selalu 

membayar mahar sepenuhnya hendaklah dibayar sepenuhnya. Namun apabila 

masyarakat setempat selalu membayar setengahnya maka hendaklah dibayar 

setengahnya pula sebelum bercampur. Mahar dibolehkan membayar secara tunai 

pada saat berlangsungnya akad pernikahan, atau menunda pembayaran 

sebagianya, dan menunda sebagian yang lain berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak atau sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku. Namun 

sebaiknya melunasinya atau paling sedikit membayar sebagian, segera setelah 

berlangsungnya akad nikah. Pemberian mahar bisa dilakukan secara tunai ataupun 

kredit atau sebagian dibayar tunai dan sebagian lainya dihutang dengan syarat 

harus diketahui secara detail misalnya laki-laki mengatakan “saya mengawinimu 

dengan mahar seratus yang lima puluh saya bayar kontan sedangkan sisanya 

dibayar dalam waktu setahun Beberapa fuqaha juga berpendapat, jika di dalam 

nas tidak terdapat tatacara pembayaran mahar sama dengang berhutang atau tunai, 

maka tatacara pembayaran dipulangkan ke hukum asal yaitu dibayar tunai. Mahar 

wajib dibayar semuanya kepada isteri sebelum mereka bercampur karena mahar 

merupakan bagian daripada akad perkawinan tersebut. Suami wajib memberikan 

mahar sebaik akad perkawinan sah. Dengan demikian, tiada sebab-sebab tertentu 

yang boleh menangguhkan pemberian mahar dalam akad yang sah. Namun, 

apabila wujudnya syarat-syarat tertentu yang boleh menangguhkan pemberian 

mahar maka ia boleh ditangguhkan. Tetapi jika tiada syarat-syarat tertentu yang 
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boleh menangguhkan maka ia mengikut kepada hukum yang asal, yaitu mesti 

dibayar dengan tunai.
31

 

Penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan 

pendapat dikalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar 

itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainya 

mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayaranya, tetapi menganjurkan agar 

membayar sebagian mahar dimuka, mana kala akan menggauli istri. Diantara 

Fauqoha yang membolehkan penundaan mahar cicil (diansur) ada yang 

membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas dengan yang telah 

ditetapkanya. Demikian pendapat Imam Malik ada juga yang membolehkanya 

adanya perceraian, ini adalah pendapat AlAuza‟i. Perbedaan pendapat tersebut 

karna pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan atau 

tidak dapat disamakan denganya. Fauqoha yang mengatakan bahwa disamakan 

dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya 

kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan 

dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh 

dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah. 

6. Tujuan dan Hikmah Mahar 

Adapun tujuan mahar: 

a. Menjadikan jalan istri menjadi senang dan ridha menerima kekuasaan 

suaminya kepada dirinya. 

b. Menumbuhkan tali kasih sayang dan memperkuat dalam hal cinta mencintai. 

c. Bentuk usaha untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu 

memberikan hak untuk memegang urusannya.
32

 

                                                           
31

Safitrah, Konsep Mahar dan Hantaran Menurut Islam (Malaysia: UM, 2018), h. 44-48 

32
Muhammad Iqbal, “Konsep Mahar Dalam Perspektif Mazhab Imam Syafi‟i”, Jurnal Al- 
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Adapun hikmah dari pemberian Mahar adalah sebagai berikut: 

a. Menunjukkan kesungguhan cinta suami dalam menggauli istrinya dengan cara 

yang mulia dan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. 

b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. 

Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan 

menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati 

perempuan. 

c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena 

mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al- Qur‟an 

diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai 

pembayar harga wanita. 

d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga 

bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan. 

e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan 

memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam 

kehidupan rumah tangganya dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami 

harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan 

tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.
33

 

7. Kedudukan Mahar 

Disyari‟atkannya membayar mahar hanyalah sebagai hadiah yang 

diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika 

laki-laki itu ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari seorang 

laki-laki atas kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan perempuan. 
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Pendapat ulama mahzab tersebut memuat konsekuensi hukum yang tegas 

dan jelas, bahwa status hukum mahar merupakan keniscayaan dalam nikah 

sehingga adanya mahar disetiap akad pernikahan, sedangkan pandangan 

Khoirudin mengenai mahar tidak mempunyai konsekuensi hukum, disatu sisi 

mahar hanya sebuah lambang. Di sisi lain merupakan hak yang harus diterima 

oleh calon istri yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah 

pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta 

kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang 

harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan 

sebagai ghayah (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau 

mas kawin dalam perkawinan dipermudah.
34

 

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya 

perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap 

masyarakat mempunyai adat dan radisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan 

masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masingmasing orang atau 

keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Segala nash yang 

memberikan keterangan tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan 

pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi 

diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya 

mengajarkan beberapa ayat al-Qur‟an dan lain sebagainya , dengan persyaratan 

sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. 

Mahar dalam hukum Islam, merupakan salah satu ciri khas hukum 

perkawinan islam, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan 

kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian 
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mahar pun dengan sendirinya diperentukan bagi wali si perempuan, sebagai 

kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang 

dimainkan si anak nantinya di rumah .suaminya Hal inilah yang menyebabkan 

mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu 

seorang perempun yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak 

milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap 

istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam 

hubungan biologis dan menikahnya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan 

lain yang berkonotasi merendahkan perempuan. Mahar adalah wajib dibayar 

suami kepada istrinya. Namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak 

tertutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling mencintai dan 

meridhoi dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk 

menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi kepentingan dan 

kesenangan bersama, sebab harta itu telah menjadi hartanya.
35

 

Kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup 

hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran 

(hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau 

yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta 

yang nantinya akan mendampingi hidupnya. Besar dan bentuk mahar hendaknya 

senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang 

dianjurkan Islam, sehingga besar dan bentuk mahar itu tidak sampai memberatkan 

calon mempelai pria.
36

 

Penjelasan mengenai kedudukan mahar maka penulis menyimpulkan 

mahar atau mas kawin itu adalah hak seorang perempuan (istri) maka istri yang 
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baik adalah yang tidak mempersulit atau mempermahal mas kawin. Kini, tidak 

sedikit dari kaum muslimin yang telah teracuni paham materialisme. Banyak yang 

memandang mahar dengan pandangan materi semata. Mahar mereka jadikan 

sebagai asas dalam akad nikah. Padahal sebenarnya mahar hanyalah sebagai 

lambang penghormatan terhadap kaum wanita. Namun ternyata sekarang menjadi 

tuntutan yang paling utama. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan 

syari‟at Islam yang memerintahkan kepada pemeluknya untuk mempermudah 

masalah mahar. Mempermahal mas kawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, 

karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia. Islam 

tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang mahar 

terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih 

murah tentu akan memberi berkah dalam kehidupan suami istri (berumah tangga). 

8. Permasalahan Mengenai Mahar 

a. Membayar kontan atau menghutang mahar 

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh 

pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui 

secara detail. Misalnya, calon mempelai laki-laki mengatakan “saya 

mengawinimu dengan mahar seratus, lima puluh saya bayar kontan, sedangkan 

sisanya saya bayar dalam waktu setahun”. Beberapa pendapat ulama menanggapi 

hal tersebut:  

Imam Hanafi mengatakan, tergantung pada tradisi yang berlaku. Jika harus 

dibayar kontan manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh 

dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Menurut Imam Hanafi, bila 

mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya, misalnya dia 

mengatakan “separuh saya bayar kontan dan separuhnya lagi sya hutang.” Maka 

hutang tersebut dinyatakan batal, dan mahar harus dibayar kontan, karena tidak 
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ada kejelasan mengenai waktu pelunasan.
37

 Imam Maliki berpendapat bahwa akad 

nikah tersebut fasid, dan harus difasakh sebelum terjadi percampuran antara 

keduanya. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan 

menggunakan mahar mitsil.  

Imam Syafi‟i mengatakan bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui 

secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu diantara 

dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati, atau jatuh talak), maka mahar 

musammah fasid dan ditetapkan mahar mitsil.
38

 

b. Ketidaksediaan istri untuk digauli hingga menerima mahar 

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri berhak menuntut seluruh mahar 

yang dibayar kontan kepada suami dengan semata-mata terjadinya akad, dan istri 

berhak menolak digauli sebelum mahar tersebut diterimahnya. Akan tetapi bila 

istri rela digauli sebelum menerima mahar, maka menurut kesepakatan seluruh 

mazhab kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa, dia berhak 

menolak digauli sesudah menerimanya.
39

 

Imam Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa, penyerahan mahar harus 

didahulukan dari pada penyerahan diri calon mempelai wanita. Dengan demikian, 

suami tidak boleh mengatakan, “saya tidak akan menyerahkan mahar sebelum 

saya menggauli istri saya”. Kalau suami tetap bersiteguh, maka diharuskan 

memberikan nafkah. Kemudian bila ia telah menyerahkan mahar si istri tetap 

tidak mau digauli, maka si suami tidak boleh menarik kembali maharnya. Imam 

hambali berpandangan lain bahwa, suami dipaksa terlebih dahulu menyerahkan 
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mahar, tetapi bila istri tetap tidak bersedia digauli sesudah ia menerima maharnya, 

maka suami berhak mengambil kembali mahar tersebut.
40

 

c. Ketidakmampuan suami membayar mahar 

Beberapa pandangan mengenai Ketidakmampuan suami membayar mahar 

Yaitu sebagai berikut: 

Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa, apabila suami tidak mampu 

membayar mahar, maka istri tidak boleh mem-fasakh perkawinannya, dan hakim 

pun tidak boleh menjatuhkan cerai atas permasalahan tersebut. Istrinya berhak 

untuk tidak bersedia digauli. Maliki mengatakan, apabila telah terbukti bahwa 

suami betul-betul tidak mampu membayar mahar, sedangkan belum pernah 

mencampuri istrinya, maka hakim harus memberi waktu penundaan yang 

sekiranya memungkinkan bagi dirinya untuk melunasi hutang maharnya itu. 

Kalau ia tetap juga tidak mampu, hakim bisa menetapkan cerai atas istrinya. 

Sedangkan apabila istrinya sudah digauli, maka istrinya tidak berhak mem-fasakh 

nikah karena kewajiban mahar tergantung dari kesepakatan istri dan suami mau 

bercampur atau tidak. Hambali berpandangan lain, bahwa si istri berhak mem-

faskh sekalipun sudah dicampuri sepanjang dia tidak tahu tentang kesulitan 

tersebut sebelum perkawinan. Sedangkan apabila ia mengetahui hal tersebut 

seblum perkawinan, dia tidak berhak atas fasakh, dan dalam kasus ketika fasakh 

diperbolehkan, maka yang berhak melakukan fasakh adalah hakim.
41

. 

Ketika perkawinan dilaksanakan biasanya pihak laki-laki memberikan 

mahar musamma kepada perempuan yang sebaiknya diserahkan langsung secara 

tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Suami wajib 

membayar mahar tesebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang 
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disebutkan dalam akad perkawinan itu. Namun, dalam  keadaan tertentu mahar 

dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya dilakukan 

secara hutang atau cicilan. 

B. Panange’ 

1. Pengertian Panange’/ Uang Belanja  

Panange’ merupakan bahasa Suku Bajo yang bisa diartikan sebagai uang 

belanja dalam perkawinan. Uang belanja adalah sejumlah uang yang diberikan 

oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan 

untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja perkawinan lainnya.
42

 

Panange’ atau biasa disebut dengan uang belanja adalah biaya yang diberikan 

oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta 

pernikahan tersebut.
43

 pemberian Panange’ merupakan salah satu langkah awal 

yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melansungkan perkawinan 

dimana ditentukan setelah adanya proses lamaran. Panange’ merupakan syarat 

yang mengikat untuk berlangsung atau tidaknya perkawinan, dimana Panange’ ini 

menjadi kewajiban calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk 

membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta perkawinan.  

Panange’merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, 

sehingga masyarakat menyakini bahwa Panange’merupakan budaya. Dari segi 

asal-usul Panange’, sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari wujud 

awal Panange’, sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi 

sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakati sebagai bentuk 

pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan. Sebagai seorang lelaki yang 
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memandang hal ini sangatlah memberatkan jika lelaki tersebut. dari keluarga 

kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan 

adanya Panange’. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa Panange’ adalah 

uang belanja, yang hanya digunakan untuk persiapan pernikahan dan biaya 

pernikahan. Panange’ dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah Panange’. 

Panange’ merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat 

Panange’, yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab lakilaki tersebut 

ikhlas berusaha keras dalam memenuhi peryaratan keluarga perempuan yang ia 

cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam Panange’ sangat berharga, 

bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam 

memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon 

pendamping hidup. Sehingga Panange’ bukan lagi sebagai beban yang 

menyebabkan berbagai permasalahan sosial.
44

 

Panange’ adalah sejumlah uang, hewan, dan barang yang diberikan oleh 

pihak keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan sebagai 

syarat pengesahan perkawinan secara adat. Pihak pengantin laki-laki harus 

memberikan panange’ karena pengantin perempuan akan menjadi bagian dari 

adat keluarga laki-laki. Pengantin perempuan meninggalkan orang tuanya dan 

melepaskan keluarga atau kerabatnya dalam adat orang tuanya untuk masuk 

menjadi bagian dari adat suaminya. Panange’ menurut beberapa masyarakat 

umum mengakui bahwa, Panange’ merupakan tradisi yang telah ada sejak 

dahulu.Tradisi Panange’ merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilakukan 

sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan lebih jauh 
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mengenai pernikahan. Karena perpindahan adat ini, maka pihak pengantin laki-

laki mesti membayar sejumlah hewan atau uang dan barang kepada pihak 

keluarga pengantin perempuan.
45

 

Tiap-tiap di daerah di NTT khususnya di Desa Nangahale memiliki bentuk 

panange’ yang berbeda, mulai dari uang, hewan, hingga barang-barang lain yang 

dianggap pantas untuk menghargai pihak perempuan dan keluarganya. Sementara 

di Desa Nangahale pada umumnya panange’ sering memakai hitungan rupiah, 

hewan dan benda tergantung kesepakatan kedua belah pihak. 

2. Sejarah Munculnya Panange’ 

 Menurut Abdul Malik selaku sekertaris Desa Panange’ berlaku di 

kepulauan Pagerungan berdasarkan adat yang berlaku sejak zaman adanya 

penduduk Bajo yang bertempat tinggal di kepulauan Madura, seiringnnya waktu 

masih tetap di berlakukan demi menghormati warisan nenek luhur yang 

merupakan adat istiadat atau bisa dikatakan dengan hukum adat (2013). Simbolik 

panange’ adalah simbolik untuk warga masyarakat Bajo. Panange’ dalam tradisi 

Bajo merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada 

calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan realitas penghormatan 

terhadap norma dan strata sosial. Bagi pria lokal atau yang juga berasal dari Suku 

Bajo, memenuhi jumlah panange’ di pandang sebagai bukti jadi perempuan yang 

dicintainya merupakan motivasi untuk memenuhi jumlah panange’ sebagai 

simbol akan ketulusan untuk meminang sang gadis. 

 Adat perkawinan yang terjadi di suku Bajo merupakan tradisi turun-

temurun dan perilaku (adat) dari suatu masyarakat yang dalam pergaulannya 

dianggap baik  dan manfaat bagi golongan masyarakat tertentu. Adat ini lambat 

laun akan menjadi norma hukum yang tidak tertulis, menjadi norma hukum bukan 
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karena ditetapkan melainkan karena terulang-ulang sehingga bersumber bukan 

dari atas penguasa melainkan dari bawah (masyarakat) dalam hal ini sangat 

berpengaruh terhadap hukum.
46

 Kebiasaan masyarakat Bajo pada umumnya 

menentukan konsep panange’ tergantung dari status sosial dan pendidikan calon 

pengantin perempuan. Jika yang dinikahi adalah calon pengantin yang 

mempunyai status sosial tinggi dan status pendidikan tinggi maka semakin tinggi 

pula jumlah panange’ yang diberikan oleh pihak laki-laki. Konsep panange’ ini 

keberadaannya dibentuk menjadi dua kebudayaan yaitu, Bugis dan Bajo. 

 Kompleksitas budaya pernikahan pada masyarakat Bajo merupakan nilai-

nilai yang tak lepas dipertimbangkan dalam pernikahan seperti status sosial, 

ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita. Di 

Desa Nangahale kususnya Suku Bajo satu hal yang menjadi khas dalam 

pernikahan yang diadakan yaitu acara penyerahan panange’. Pernikahan pada 

suku Bajo bagi sebagian orang sangat memberatkan mengingat besarnya jumlah 

panange’ atau uang belanja bagi pihak mempelai pria harus dibayarkan kepada 

mempelai wanita. Mestinya bukan mahalnya yang dipersoalkan namun 

hakikatnya nikah suku Bajo adalah mempertemukan dua keluarga besar dengan 

segala identitas dan status sosial, selain itu juga melestarikan garis silsilah di 

masyarakat.  

 Panange’ untuk menikahi gadis bajo terkenal tidak sedikit jumlahnya 

tergantung pada tingkat starata sosial dan pendidikan dari sang gadis, adapun 

pengambilan keputusan akan besarnya panange’ terkadang dipengaruhi oleh 

keputusan keluarga perempuan (saudara ayah, ataupun saudara ibu) oleh karena 

besarnya panange’ yang terkadang tidak mampu diberikan oleh sang lelaki 
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kepada sang perempuan membuat sang pasangan yang telah saling mencintai ini 

melakukan tindakan diluar tradisi Bajo yaitu kawin lari (silayyang). 

 Jika jumlah panange’ mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria maka hal 

itu akan menjadi suatu kehormatan bagi bagi pihak keluarga perempuan. 

Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan 

oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan yang ingin 

dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui 

panange’ tersebut. 

 Besarnya panange’/ uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau 

kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. 

Misalnya yang menyerahkan uang belanja itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki 

sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling 

pengertian yang baik dari kedua belah pihak. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi besarnya uang belanja, antara lain sebagai berikut: Pertama, faktor 

tingkat pendidikan, apabila mempelai wanita berlatar pendidikan S1, S2, S3, atau 

kedokteran, maka akan menjadi alasan bagi mereka untuk mematok uang belanja 

yang tinggi. Kedua, faktor ekonomi, jika tingkat ekonomi keluarga wanita 

tergolong tinggi, maka dia juga akan meminta uang belanja yang tinggi pula 

meskipun secara ekonomi dia sudah lebih dari cukup, namun menjadi kebanggan 

tersendiri bagi mereka apabila dia mendapatkan uang belanja yang berjumlah 

banyak dari mempelai laki-laki. Ketiga, Perbedaan antara Janda dan Perawan, 

terdapat perbedaan dalam penentuan panange’ antara perempuan yang janda dan 

perawan. Biasanya perawan lebih banyak diberikan panange’ dari pada janda, 

namun tidak menutup kemungkinan bisa juga janda yang lebih banyak diberikan 

jika status sosialnya memang tergolong bagus.
47
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 Suku Bajo yang menjadi ciri khas dalam pernikahan  adalah pemberian 

uang belanja yang bervariasi, tapi jangan menganggap bahwa pemberian 

panange’ itu sudah termasuk mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki 

kepada calon mempelai perempuan, melainkan panange’ dan mahar adalah dua 

hal yang wajib dipenuhi ketika ingin menikahi perempuan-perempuan Bajo.  

3. Tahapan-Tahapan Penyerahan Panange’  

Sebelum tahapan penyerahan mahar, penulis akan membahas tentang 

tahapan sebelum pernikahan menurut adat Suku Bajo, sebagai berikut: 

a. Tahap Penjajakan (Tilau ada‟): tahap penjajakan ini dilakukan secara rahasia 

dan dilakukan oleh seseorang laki-laki paruh baya, yang akan melakukan 

kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon 

mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum 

ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah 

melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukan 

waktu masuro. 

b. Kunjungan Lamaran (Masuro): Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau 

orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, 

biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut 

serta. Utusan disebut sebagai delegasi sedangkan pihak perempuan disebut 

sebagai manarime delegasi. Delegasi harus berhati-hati, bijaksana dan pandai 

membawa diri agar keluarga si gadis tidak tersinggung. Setelah delegasi 

(utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat 

yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan 

manarime delegasi, kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, 

lalu pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya. Besar kecilnya 

jumlah uang belanja sangat dipengaruhi oleh status pendidikan dan status 



39 
 

 
 

sosial pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial dan pendidikan keluarga 

perempuan semakin besar pula jumlah uang belanja yang diwakili oleh 

manarime delegasi. Delegasi harus pandai-pandai melakukan negosiasi 

kepada pihak keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak telah menuai 

kesepakatan berarti pinangan Delegasi diterima. 

c. Penerimaan Lamaran: harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, 

pihak laki-laki (susurang ade) maksudnya kedua belah pihak bersama-sama 

mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis 

sebelumnya. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala 

sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti susurang ellau 

panekkaang (penentuan hari), uang belanja/panange’, mahar atau mas kawin 

dan lain-lain. Sebelum melaksanakan suatu perkawinan, pertama-tama yang 

harus dilakukan adalah pelamaran (masuro) pada saat inilah pihak perempuan 

mengajukan jumlah Uang panange’ kemudian terjadi proses tawar menawar 

sampai terjadi kesepakatan atau susurang ade’ mengenai besarnya uang 

belanja yang disiapkan pihak laki-laki. Setelah pihak keluarga menyetujui 

jumlah uang belanja, kemudian dibicarakanlah waktu untuk mengantarkan 

uang belanja.
48

 

Selanjutnya pembahasan mengenai penyerahan panange’, sebagai berikut: 

a. Pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga 

perempuan untuk membicarakan perihal jumlah nominal panange’, pada 

umumnya yang menjadi utusan adalah atoe (orang yang dituakan) 

b. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan, selanjutnya 

pihak keluarga perempuan mengutus orang yang dituakan untuk menemui 
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pihak dari keluarga laki-laki. Setelah berkumpul maka pihak keluarga 

perempuan menyebutkan harga panange’ yang dipatok. Jika pihak keluarga 

calon suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut, akan tetapi jika 

merasa terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang 

disepakati antara kedua belah pihak. 

c. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka tahapan 

selanjutnya membicarakan tanggal kedatangan pihak keluarga laki- laki untuk 

menyerahkan sejumlah panange’ yang telah disepakati.  

d. Tahap selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang kerumah pihak 

keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelum menyerahkan 

panange’  tersebut.  

e. Setelah Panange’ diserahkan selanjutnya membahas mahar apa yang akan 

diberikan kepada calon istrinya nanti. Adapun masalah mahar tidak serumit 

proses panange’. Mahar pada umumnya disesuaikan kesanggupan calon suami 

yang akan lansung disebutkan pada saat itu.
49

 

4. Fungsi panange’ dalam adat perkawinan 

Tujuan  dan  fungsi panange’ adalah sebagai simbol penghargaan dan 

pengakuan kepada harkat dan martabat seorang perempuan sehingga mempunyai  

peranan  penting  sebagai cerminan penghargaan terhadap seorang  perempuan,  

untuk  melindungi harga diri kaum perempuan dan sebgai pencegah terjadinya 

suatu pelanggaran terhadap  norma  kesusilaan.
50

 

Pengetahuan dari panange’ tersebut dapat menambah wawasan 

masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta 
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motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang panai‟ adalah 

bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan 

kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya 

memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-

laki tersebut. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai pelajaran dimasa sekolah 

sebagai bentuk pengenalan budaya yang memiliki sudut pandang dan nilai-nilai 

yang sangat beragam. 

 Ada 3 fungsi dalam tradisi belis budaya Bajo lebih kusus masyarakat Desa 

Nangahale, sebagai berikut : 

a. Fungsi Sosial: alam  tradisi panange’ adalah memberi semangat persatuan 

dalam kehidupan sosial masyarakat Suku Bajo pada umumnya. Karena disini      

keluarga mempelai tentunya akan menyiapkan hewan dan uang  yang  

dijadikan panange’ untuk kaum perempuan, ketika menyiapkan  uang  yang  

dijadikan panange’ untuk perempuan tentuhnya keluarga pihak laki-laki   

membutuhkan   orang lain.  Orang  lain  yang  disebut  disini adalah seperti,   

keluarga besar dari keluarga tersebut, kerabat-kerabat, orang-orang  

dilingkunganya,  maupun orang  yang  dia  kenal,  Untuk  bersatu saling 

membantu keluarga laki-laki ini mengumpulkan  uang  untuk  dijadikan 

panange’ kepada keluarga perempuan. 

b. Fungsi Ekonomi: dalam tradisi panange’ adalah dimana tradisi panange’ 

dalam budaya adat Bajo sangat berpegang keyakinan bahwa yang melahirkan    

hanya perempuan. Panange’ ini sebagai penghargaan dari laki-laki kepada 

perempuan dan sebagai ucapan   terima   kasih   untuk orang   tua   perempuan   

karena sudah membesarkan anak gadisnya. Dimana pendidikan yang    

menjadi tolak ukur dari jumlah panange’ seorang perempuan. Sebagaimana 

tinggi tingkat pendidikannya begitu juga dengan panange’nya. 
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c. Fungsi Pendidikan: Fungsi panange’ dalam pendidikan pembentukan   

karakter anak bangsa dalam mempertahankan atau melestarikan budaya yang 

ada untuk itu panange’ ini sangat wajib untuk dipelajarai oleh generasi 

sekarang maupun generasi yang akan datang.  Dan panange’ juga adalah 

bagian dari sejarah dan sebagai tradisi yang dilakukan dimulai dari  generasi-

generasi  yang  sudah  lalu sampe  dengan  sekarang. Di sini  pula panange’ 

hadir   sebagai   identitas   yang dimiliki oleh masyarakat Nusa Tenggara 

Timur kususnya di Desa Nangahale, dimana  di  dalam  sebuah kelompok   

sosial   terdapat   agen-agen sosialisasi seperti keluarga, pemerintah, institusi 

pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Maka, budaya dikaitkan dengan 

internalisasi   nilai-nilai   yang berkelanjutan  dari  tiap  generasi  yang hidup 

dalam sebuah komunitas sosial dan bahasa sebagai elemen yang menjalankan 

elemen lainya. Melalui bahasa, nilai-nilai  membudaya dari tiap generasi dapat 

berkomunikasi.
51

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi mahar dan panange’ 

Penentuan mahar dan uang panai‟ pada adat pernikahan masyarakat tidak 

terlepas dari beberapa faktor. Selanjutnya mengenai tingkatan mahar dan uang 

panai‟ agak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi mahar dan uang panai‟ pada masyarakat antara 

lain: 

a.  Stratifikasi Sosial 

 Masyarakat Suku Bajo agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya 

dalam hal pelapisan sosial. Pelapisan sosial ini memberlakukan stratifikasi 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama pada upacara-upacara adat 

seperti pernikahan. Demikian halnya dalam penentuan mahar dan panange’, 
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karena hal itu dianggap mempengaruhi kewibawaan keluarga. Penggunaan 

tingkatan mahar dan panange’ disamping sebagai implikasi klasifikasi 

masyarakat juga menggambarkan stratifikasi calon pengantin perempuan 

menurut adat berdasarkan keturunan. Namun hal tersebut mulai bergeser, 

sehingga stratifikasi sosial masyarakat Bajo di Desa Nangahale tidak lagi 

diukur dari tingkat keturunan akan tetapi masih mempertimbangkan dari segi 

kekayaan dan jabatan yang disandang oleh calon mempelai perempuan.  

b. Adat Istiadat 

 Dalam segala tempat dan waktu, manusia terpengaruh oleh adat isiadat 

lingkungannya, karena dia hidup dalam lingkungan, melihat dan mengetahui, 

dan melakukan perbuatan.Sedangkan kekuatan memberi hukum kepada 

sesuatu belum begitu jelas, sehingga kebanyakan orang melakukan sesuatu 

disesuaikan dengan adat istiadat daerah setempat.
52

 

6. Pergeseran Uang Belanja atau Panange’  

Uang panange’ yang terbilang tidak sedikit nominalnya banyak pemuda-

pemuda yang mengucilkan harapannya untuk segera menikah, malah tidak jarang 

mempengaruhi kejiwaan seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim, 

misalnya kasus pemuda yang membawa lari atau mengajak kabur anak gadis 

orang (silayyang), bahkan hal yang paling parah bagi sebagian pemuda yang 

merasa sangat diberatkan dengan permintaan prasyarat utama dari pernikahan 

tersebut rela menempuh jalan pintas yaitu dengan berbuat tidak senonoh yang 

juga dilarang oleh ajaran Islam, seperti menghamili anak gadis orang, yang 

meskipun pacarnya sendiri, namun karena hanya didasari rasa saling cinta maka 

mereka melalukan hal tersebut dengan tujuan akan terpaksa di nikahkan tanpa 

prasyarat. Panange’ yang wajib dibayarkan. Masyarakat modern adalah 
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masyarakat konsumtif, yaitu masyarakat yang terus menerus berkonsumsi. Akan 

tetapi, konsumsi yang dilakukan bukan lagi hanya sekedar kegiatan yang berasal 

dari produksi. Konsumsi tidak lagi sekedar kegiatan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan dasar dan fungsional manusia. Konsumsi telah menjadi budaya, budaya 

konsumsi. Seiring hadirnya budaya konsumsi, maka dengan serta merta, sistem 

masyarakat pun telah berubah menjadi masyarakat konsumerisme. Konsumerisme 

dalam sejumlah literatur dimaknai ganda. Terjadinya pergeseran tradisi panange’ 

dalam masyarakat modern disebabkan oleh faktor materil, yaitu teknologi. Akan 

tetapi, selain faktor materil terdapat juga fatkor non materil; nilai, ide, dan 

ideologi. Pada akhirnya, tradisi panange’ dalam masyarakat Bajo termasuk di 

Desa Nangahale akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan 

gengsi semata. Tuntutan gaya hidup glamor dan modern menjadi pemicu yang 

kuat dalam penentuan besarnya jumlah panange’. Disadari atau tidak, tidak hanya 

pihak keluarga calon mempelai perempuan yang akan ditinggikan derajatnya, 

akan tetapi keluarga calon mempelai laki-laki juga berhasil mempertegas 

kedudukannya dengan kemampuan memenuhi prasyarat panange’ yang 

jumlahnya tidak sedikit atau bahkan di atas kemampuan rata-ratanya. Budaya 

panange’ ini terus mengalami pergeseran sampai kezaman globalisasi sekarang 

bahkan pernikahan masyarakat Bajo pun mulai bergeser. Pernikahan yang terjadi 

di desa dan di kota menampilkan perbedaan yang signifikan. Jika pesta 

pernikahan yang berlangsung di desa masih terkesan sederhana dan merakyat. Hal 

ini dengan sendirinya akan berpengaruh pula pada semakin besarnya nominal 

panange’ terlebih jika panange’ diumumkan ke muka publik saat akad nikah. 

Sebuah simbolisasi yang semakin vulgar. Semua hal tersebut merujuk pada 

kemampuan seseorang ataupun keluarga dan penegasan status sosial dalam 

masyarakat. Bergesernya tradisi panange’ dalam masyarakat Bajo menjelaskan 
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adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakatnya. Pergeseran nilai-nilai 

budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh globalisasi dan hadirnya 

budaya lain.
53

 

C. Perbedaan Mahar dengan panange’ 

 Mahar dan panange’ dalam perkawinan adat suku Bajo adalah suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal 

tersebut memiliki posisi sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. 

Walaupun panange’ lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal 

yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga 

jumlah nominal panange’ lebih besar dari jumlah mahar. 

 Apabila kisaran panange’ biasa mencapai puluhan juta rupiah karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya mahar yang tidak terlalu 

dipermasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami 

yang biasanya berbentuk barang yaitu seperangkat alat sholat dan perhiasan. Hal 

tersebut dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar 

dalam jumlah kecil.
54

 

 Secara sederhana kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama 

yaitu keduanya sama-sama merupakan kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah 

yang melatar belakanginya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda.   

Mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan panange’ adalah 

kewajiban menurut adat masyarakat setempat. 

 Besarnya panange’ ini ditentukan oleh keluarga perempuan. Dimana, 

sekitaran 20 juta hingga 85 juta tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak 
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pada saat negoisasi. panange’ tersebut pada masyarakat Bajo sangat sensitife dan 

sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki- laki 

kepada seorang perempuan. Perbedaan tingkat sosial sangat mempengaruhi 

terhadap nilai panange’ yang disyaratakan. Hal ini tentulah tidak sejalan dengan 

ketentuan dalam agama Islam, dimana Islam tidak membeda- bedakan status 

sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik, jelek, berpendidikan 

atau tidak. Semua manusia dimata Allah swt. mempunyai derajat dan kedudukan 

yang sama, hal yang membedakan hanyalah dalam tingkat ketakwaannya.
55

 

 Hukum Islam tentang mahar dan uang belanja pernikahan tidak 

memisahkan dimensi moral dari anasir formal dan sosialnya. Faktanya, praktek 

mahar di masyarakat Islam cenderung dibiarkan lepas berjalan sesuai dengan 

bingkai dan mekanisme konstruksi sosial kultural di mana fikih dipraktekkan. 

Namun hal ini tidak berarti bahwa kitab fikih tidak membahas dan tidak 

merumuskan jenis dan jumlah mahar.Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan 

konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah Saw. pernah menasehatkan asas 

normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, 

tulus dan tidak memberatkan. Makna frase ”tidak memberatkan” harus dipahami 

secara kontekstual. Intinya, pemaknaan praksis institusi mahar harus 

mengakomodasi nilai- nilai yang hidup di masyarakat dimana dan saat mahar 

dipraktekkan. 

 Visi Islam yang sangat menekankan dimensi moral, teori ekonomi 

memandang mahar sejenis konpensasi yang harus diberikan suami kepada pihak 

keluarga istri. Sedangkan uang belanja dipahami sebagai ganti-kerugian keluarga 

untuk biaya pengasuhan anak gadisnya. Konpensasi harus diberikan karena 
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sebagai aset dan sumberdaya insani keluarga, pengantin perempuan setelah 

pernikahan akan keluar dari keluarga asalnya, untuk kemudian menjadi anggota 

dan aset keluarga suaminya. Pada komunitas lain, uang belanja dijadikan sebagai 

investasi dan aset ekonomi untuk jaminan masa depan perempuan. Di masyarakat 

patrilineal, keluarga laki- laki menjadi tolok ukur status sosial. Karenanya, banyak 

keluarga perempuan kelas bawah berhasrat menikahkan anak gadisnya dengan 

laki-laki kelas atas (marry up) untuk hajat mobilitas sosial. Uang belanja 

diberikan oleh keluarga perempuan kepada keluarga suami untuk meraih status 

kelas sosial yang lebih baik.
56

 

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Panange’ 

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluk-Nya yang 

akan memasuki jenjang perkawinan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan 

Allah swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata 

cara yang lain. Namun kenyatannya di masyarakat kita, hal ini tidak banyak 

diketahui orang. Bahkan mereka memiliki cara tersendiri yang telah turun 

temurun dilaksanakan. Dalam masalah perkawinan sesungguhnya Islam telah 

mengatur sedemekian rupa. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping 

hidup sampai mewujudkan sebuah pesta perkawinan. Walaupun sederhana tetapi 

penuh berkah dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana 

memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk 

hati. 

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan 

kebudayaan mayarakat Bajo. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bajo 

khususnya di Kabupaten Sikka memiliki tradisi tersendiri yang menyangkut 
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tentang perkawinan. Mulai dari menentukan pasangan hidup sampai dengan 

terwujudnya satu pesta perkawinan. Dalam pelaksaan tradisi perkawinan Bajo 

terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin 

melangsungkan perkawinan. Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan 

maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna bahkan dapat mengakibatkan 

batalnya perkawinan. Dan dibalik tahap-tahap tradisi itu semua hal memiliki 

makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bajo 

adalah tentang pemberian panange’.  

Adat yang mendominasi masyarakat Bajo akan tetapi syariat Islam juga tetap 

berjalan. Islam datang tidak tampa budaya. Islam seperti saringan, yang halus 

tetap jalan sedangkan yang kasar tersangkut. Artinya, tradisi yang bagus dalam 

adat tetap dilanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Islam yang 

diwajibkan adalah mahar sedangkan panange’ dalam Islam tidak diwajibkan. 

Idealnya dalam Islam panange’ itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai 

jumlahnya tinggi. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki. Sedangkan 

yang perlu jumlahnya tinggi adalah mahar. Karena mahar adalah hak milik istri 

yang akan digunakan kedepannya sedangkan panange’ akan habis terpakai untuk 

membiayai pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik apabila jumlah panange’ 

sama dengan jumlah mahar atau jumlah mahar lebih tinggi dari pada jumlah 

panange’. 

Walaupun kenyataannya sekarang terbalik, justru panange’ yang tinggi 

sementara maharnya rendah. Panange’ bisa mencapai ratusan juta rupiah karena 

dipengaruhi beberap faktor, justru sebaliknya mahar yang tidak terlalu 

dipermasalahkan jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami. 

Mengenai masalah tersebut dalam sebuah hadist Rasul bersabda yang maknanya 

bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah 
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maharnya. melihat dari makna hadist tersebut maka jelaslah sangat tidak etis jika 

panange’ yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki lebih banyak daripada 

jumlah mahar yang diperuntukan dalam Islam
57

 

E. Penikahan Menurut Maqasidu Syar’Iyyah 

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan 

mengembangkan bani Adam, perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, 

tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari 

anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah swt. Tentunya keturunan yang shalih 

tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. (1) Cara 

yang halal untuk menyalurkanm nafsu seks, (2) Untuk memperoleh ketenangan 

hidup, kasih sayang dan ketenteraman, (3) Memelihara kesucian diri, (4) 

Melaksanakan tuntutan syariat,(5) Menjagaketurunan, (6) Sebagai media 

pendidikan, (7) Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab, dan (8) Dapat 

mengeratkan silaturahim.  

Adapun Hikmah dan manfaat Perkawinan antara lain, Islam sebagai agama 

yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad saw. pada prinsipnya 

memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu 

memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian 

terkenal dengan istilah maqâshid as-syariah. Tujuan tersebut akan meliputi 

segenap ketetapan dan hukum Allah swt. yang akan mengalami penyesuaian atau 

justifikasi dengan kemaslahatan manusia. Meski terdapat perbedaan apakah 

hukum Allah bergantung pada kebaikan hamba ataukah murni perintah 

keagamaan yang lepas dari kebaikan atau kepentingan manusia. Akan tetapi pada 

substansinya ulama bersepakat bahwa agama dengan perangkat hukumnya tidak 
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membenarkan akan kemudaratan dan kerusakan baik yang bersekala lokal, 

regional, terlebih yang bersifat global. 

F. Tujuan Pernikahan Menurut Adat 

Membahas masalah pernikahan berarti mengemukakan suatu masalah yang 

sangat luas yang menyangkut kehidupan umat manusia. Dalam ilmu antropologi 

pernikahan adalah kebudayaan yang universal. Agama memberikan wadah, 

adatpun memberikan tempat yang menyangkut masalah pernikahan. Pernikahan 

menurut adat merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan 

dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang satu 

dengan keluarga yang lain, antara suku dengan suku yang lain bahkan yang kuat 

dalam kehidupan manusia.
58

 

Menurut hukum adat pada umumnya di Negara Indonesia ini pernikahan itu 

bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat 

dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya 

suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan 

keperdataan, seperti adanya hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut 

hubungan adat kebiasaan seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan 

ketetanggaan serta menyangkut dengan upacara-upara adat dari keagamaan. 

Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik 

dalam hubungan manusia dengan tuhannya, maupun hubungan manusia sesama 

manusia dalam pergaulan hidup, supaya selamat didunia dan selamat di akhirat.
59

 

Dalam adat pernikahan suatu masyarakat, ada kelompok masyarakat yang 

sangat menjunjung tinggi ketentuan adat, tapi bukan berarti meninggalkan aturan-

aturan Agama. Dalam Islam sendiri mahar merupakan harta yang wajib 
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dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan 

dari kesediaan penyerahan diri kepada suami. Tetapi menurut sebagian ulama 

mahar merupakan imbalan suatu pernikahan yang disebutkan secara jelas dalam 

akad nikah, dan ditentukan setelah akad nikah dengan persetujuan kedua belah 

pihak mempelai dan keluarga maupun ditentukan oleh hakim. 

Menurut adat mahar merupakan suatu tanda yang wajib diberikan oleh calon 

mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang disebut dalam akad 

persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, selain 

itu mahar merupakan pemberian ikhlas dari calon mempelai laki-laki kepada 

calon istrinya. dan panange’ merupakan salah satu adat pernikahan suku Bajo 

yang sama kedudukannya dengan mahar dalam Islam. Dalam masyarakat suku 

Bajo panange’ dianggap salah satu hal yang sakral dalam adat pernikahan, apabila 

tidak terpenuhi maka bisa jadi lamaran itu akan ditunda bahkan tidak diterima, 

karena sama kedudukannya dengan mahar dalam hukum adat.
60

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Kerangka Pikir 
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Muhammad Aldin, “Panange Dalam Perkawinan Adat NTT, Tesis (Mataram: 

Universitas Islam Negri Mataram, 2019), h. 41. 

Sumber Hukum 

Islam Adat 
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Tataran Konsep 

Tataran Empirik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 

Adat Perkawinan Masyarakat Suku 

Bajo Kabupaten Sikka 

Kesesuaian Dengan Hukum 

Islam 

Tidak Sesuai Sesuai 

Dipertahankan 
Revitalisasi Ditinggalkan 

AKOMODATIF/ REPORMATIF 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitan   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi penelitian dengan 

cara observasi langsung ke lokasi dan sekaligus terlibat langsung dengan objek 

yang diteliti dalam penelitian. 

 Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek atau segala 

sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan 

angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas, social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu 

maupun kelompok.
1
 

Jenis penelitian digunakan penulis untuk mendeskripsikan data yang 

penulis dapat dari informan, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan 

terperinci tentang bagaimana pemahaman masyarakat mengenai mahar dan 

panange’ menurut perspektif hukum Islam di Desa Nangahale Kec. Talibura Kab 

Sikka.  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam 

penelitin ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
1
Hadi Sutrisno, Metodologi Research (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), h. 24 
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1. Pedekatan syar‟I, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat 

Islam seperti al-Qur‟an dan hadis yang relevan dengan masalah yang 

dibahas. 

2. Pendekatan budaya, yaitu pendekatan yang melihat sudut pandang 

kebudayaan yang berlaku dalam adat pernikahan masyarakat setempat. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian   

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Nangahale Kec. Talibura, Kab. 

Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur kususnya Suku Bajo.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dimulai pada tanggal 1 Desember s/d 1 Februari  2023 di 

Desa Nangahale Kec. Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

D. Data dan Sumber Data   

1. Data  

a.  Data Primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari Informan, 

dalam hal ini yang bersangkutan yaitu Ketua Adat, Pemuka Agama, Kepala 

Kantor Urusan Agama dan Masyarakat Suku Bajo di Desa Nangahale. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang penulis dapat dari buku atau laporan 

yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan 

ialah Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

buku-buku lainnya yang membahas tentang mahar dan hukum adat dalam 

perkawinan. 

2. Sumber Data   

Sumber data utama yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan 

dibahas Subjek dalam penelitian ini disebut dengan informan atau narasumber. 
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Dalam penelitian kali ini subjek atau yang dimaksud dengan informan adalah 

ketua adat, pemuka agama, kepala kantor urusan agama dan masyarakat Suku 

Bajo di Desa Nangahale.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini memiliki tujuan yang terarah, maka dari itu penelitian ini 

membutuhkan metode yang tepat guna mendapatkan informan, konsep, teori yang 

menarik dan relevan dengan penelitian ini.
2
 

 Dalam proses pengumpulan penulis menggunakan beberapa teknik untuk 

mendapatkan data atau keterangan sebanyak dan selengkap mungkin guna 

melengkapi penelitian ini. Berikut beberapa teknik yang perlu calon peneliti 

lakukan ketika melakukan penelitian. 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas langsung di lokasi penelitian 

guna mendapatkan informan atau data-data yang sesuai dengan pembahasan 

dalam penelitian ini dan dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, antara 

pewawancara dan narasumber guna mendapatkan informasi, data yang 

dibutuhkan. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.   

3. Dokumentasi   

Selain teknis diatas teknik yang juga akan penulis gunakan yaitu teknik 

dokumentasi yaitu berhubungan dengan prespektif hukum Islam terhadap mahar 

dan panange’ di Desa Nangahale.  

                                                           
2
Abdurrahman, Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2018), h. 38 
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F. Instrumen Penelitian   

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam melakukan 

sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian adalan penulis 

itu sendiri. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.
3
 

Dalam penelitian ini, ada beberapa instrumen lain yang penulis gunakan 

untuk membantu instrument kunci dalam mengumpulkan data. Adapun instrument 

yang dimaksud adalah sebagai berikut:    

1. Catatan observasi, melakukan observasi langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan data dengan menggunakan catatan berupa buku, kamera, 

handphone dan pulpen.   

2. Pedoman wawancara (pokok-pokok pertanyaan), dikarenakan teknik 

wawancara yang akan digunakan adalah semi struktur, maka pedoman 

wawancara menjadi sebuah acuan pertanyaan pada saat penulis melakukan 

wawancara dengan informan serta menggunakan alat sederhana berupa 

buku, pulpen atau handphone. 

3. Dokumen, menggunakan flashdisk, laptop dalam proses pengumpulan data 

untuk mencatat data-data dalam buku atau laporan, artikel, jurnal dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini.   

G. Metode Pengolahan Analisis Data 

Data yang diperoleh baru bisa mendapatkan hasil dan berguna ketika sudah 

diolah dan dianalisis. Beberapa teknik deskriptif kualitatif berupa narasi yang 

digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan tentang penerapan undangundang 

                                                           
3
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 50 
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perpustakaan, yaitu data kualitatif yang menggambarkan hasil observasi, 

wawancara, perekam dan penulisan data. Metode pengolahan data analisis data 

kualitatif deskriptif sebagai berikut : 

1. Reduksi data, dalam tahap ini penulis mengambil dan menyeleksi data 

yang kemudian disederhanakan untuk lebih memudahkan penulis dalam 

menyimpulkan dengan singkat, jelas dan terperinci.   

2. Penyajian data, dalam tahap ini data yang sudah direduksi, disajikan dalam 

bentuk yang lebih singkat agar bisa dipahami dengan baik sehingga lebih 

mudah untuk melakukan langkah selanjudnya. 

3. Verifikasi data atau pengambilan kesimpulan tahap ini merupakan 

kegiatan yang dilakukan setelah tahap reduksi dan penyajian data. Data 

yang sudah direduksi dan disajikan sesuai dengan fakta-fakta yang sudah 

didapat dari lapangan akan disimpulkan berdasarkan rumusan masalah 

dalam penelitian ini.  

H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data dilakukan dua cara, sebagai berikut: 

1. Meningkatan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 

meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 

apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian meningkatkan 

ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini dapat 

meningkatkan kredibilitas data. 

2. Menggunakan bahan referensi 
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Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai 

contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara 

sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN PEMBAYARAN MAHAR DAN PANANGE’ 

 

A. Sejarah Singkat Desa Nangahale 

Desa Nangahale berdiri sejak Tahun 1992, Masyarakatnya adalah 

penduduk yang bermutasi dari Pulau Babi akibat gempa yang menghancurkan 

pulau tersebut. Wilayah Nangahale terdiri dari 4 dusun yaitu: 

1. Dusun Nangahale 

2. Dusun Namandoi 

3. Dusun Utanwair 

4. Dusun Likong Gete 

Desa Nangahale mempunyai wilayah yang sangat luas dan mempunyai 4 

Dusun yang luasnya 25 Km2.  

B. Gambaran Umum Keadaan Desa Nangahale Kecamatan Talibura 

Kabupaten Sikka 

1. Keadaan Geografis 

 Desa Nangahale merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Talibura 

Kabupten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Nangahale ini sebagai salah 

satu wilayah dari Kecamatan Talibura yang secara Geografis terletak antara 5,3o -

5,38o LS dan 119,02o - 119,39o BT yang mempunyai batas daerah atau wilayah 

kelurahan sebagai berikut: 

a. Batas wilayah 

1) Sebelah Utara berbatasan Desa Patiahu 

2) Sebelah Selatan berbatasan Sungai Dusun Utanwair 
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3) Sebelah Timur berbatasan Desa Talibura 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan air laut Desa Alok 

Tabel.2 Batas Wilayah 

Batas Desa Kecamatan 

Sebelah Utara Patiahu Watubala 

Sebelah Selatan Utanwair Talibura 

Sebelah Timur Talibura Talibura 

Sebelah Barat Pulau Alok 

Sumber : Buku Profil Desa Nangahale 2022 

b. Keadaan Topografi 

Secara umum keadaan Topografi Desa Nangahale adalah daerah dataran 

rendah yang wilayahnya meliputi Lingkungan Pesisir, Lingkungan Sungai dan 

Lingkungan hutan yang setiap saat pada musim hujan sering terjadi banjir. 

c. Iklim 

Secara hidrologi Desa Nangahale beriklim tropis dengan dua musim yaitu 

musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan 

November sampai bulan Mei dan musim kemarau biasanya terjadi bulan Juni 

sampai Oktober. Rata-rata curah hujan bulanan pada musim hujan berkisar antara 

11,7 mm hingga 653,6 mm dengan curah hujan tertinggi rata-rata harian adalah 

27,9oC (Oktober) dan terendah 26,5oC (Januari-Februari). Temperatur udara 

terendah rata-rata 22,2oC hingga 20,4oC pada bulan Februari-Agustus dan 

tertinggi 30,5 oC - 33,9oC pada bulan September-Januari. Rincian iklim sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. Iklim 

 

Curah Hujan 11,7mm – 653,6mm 

Curah Hujan Tertinggi 27,9Oc 

Curah Hujan Terendah 26,5Oc 

Temperature Udara Tertinggi 30,5oC – 33,9oC 

Temperature Udara Terendah 22,2oC – 20,4oC 

Jumlah Bulan Hujan 6 Bulan 

Kelembapan - 

Suhu Rata-Rata Harian 22,29°C 

Tinggi Tempat Dari Permukaan laut - Mdl 

Bentang Wilayah Dataran Rendah 

Sumber : Buku Profil Desa Nangahale 2022 

Desa Nangahale yang luasnya 25Km2 sedangkan wilayahnya terdapat 

kantor-kantor Pemerintahan dan juga Perniagaan. Desa Nangahale terletak di 

pinggir jalan provinsi yang menghubungkan antara satu kabupaten ke kabupaten 

lainnya. Oleh karena itu Desa Nangahale bisa ditempuh dengan mudahnya 

menggunakan semua jenis transportasi darat. Desa Nangahale berjarak sekitar 7 

km dari Kantor Daerah Kabupaten Sikka. Adapun waktu yang dibutuhkan dari 

kantor daerah ke kelurahan pattalassang adalah sekitar 30 menit dengan 

menggunakan kendaraan roda dua. 

2. Keadaan Demografis 
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Desa Nangahale mempunyai jumlah penduduk dengan perincian tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Jumlah Penduduk 

Jumlah Laki-Laki 2.673 Orang 

Jumlah Perempuan 2.943 Orang 

Jumlah Total 5.616 Orang 

Jumlah Kepala Keluarga Laki-Laki 1.139 KK 

Jumlah Kepala Keluarga Peempuan 219 KK 

Jumlah Total Kepala Keluarga 1.358 KK 

Sumber : Buku Profil Desa Nangahale 2022 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa 

Nangahale sebanyak 5.616 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.673 jiwa dan 

perempuan sebanyak 2.943 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.358 

KK. Sehingga tabel menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak 

dibandingkan dari jumlah laki-laki. 

3. Agama 

Penduduk Desa Nangahale mayoritas beragama Islam, dilihat dari 

besarnya suku di Desa Nangahale yaitu Suku Bajo. Bisa dilihat juga dari rumah 

ibadah terbanyak yang dimiliki umat Islam. 

Tabel 5. Agama 

No              Agama         Jumlah Jiwa  

1 Islam  4.000 Jiwa 



63 
 

 
 

2 Katolik  1.000 Jiwa 

3 Protestan  616 Jiwa 

Sumber : Buku Profil Desa Nangahale 2022 

4. Sosial Budaya 

Berbagai macam agama dan suku di Desa Nangahale tidak membuat 

perbedaan diantara masyarakatnya. Bahkan karena adanya perbedaan tersebut 

membuat banyak keragaman yang terjadi. Ada 2 suku di Kecamatan Talibura 

yaitu suku Tana Ai dan suku Bajo dimana suku tana ai beragam Katolik 

sedangkan suku bajo Beragama Islam. 

5. Tingkat Kesejahteraan/ Ekonomi Masyarakat 

Jumlah angkatan kerja penduduk usia 18-56 tahun= 2.675 Orang 

Kesejahteaan keluarga mulai Sejahtera 1 sampai Sejahtera 3 Plus= 1.358 Orang. 

6. Produk Domestik Desa Nangahale 

Tanaman terdiri dari Padi dan Jagung yang luasnya 7.124 Ha dan hasil laut 

yang melimpah. 

7. Keadaan Sosial dan Ekonomi 

Mata Pencaharian sumber mata pencaharian pokok masyarakat Desa 

Nangahale adalah Petani, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan, dan Pengrajindengan perincian tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Mata Pencaharian 

Jenis Pekerjaan Persentase 

Nelayan 46% 
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Petani 20% 

PNS 14% 

Pensiunan PNS 12% 

Wiraswasta 6% 

Pengrajin 2% 

Sumber : Buku Profil Desa Nangahale 2022 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Nangahale 

sebagian besar mata pencahariannya yaitu Nelayan sebesar 46%, Petani sebesar 

20%, PNS sebesar 14%, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 12%, 

Wiraswasta sebesar 6% dan Pengrajin sebesar 2%. 

8. Sarana dan Prasarana 

a. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa/Kelurahan 

Kondisi sarana dan prasarana umum Kelurahan Pattalassang sebagai 

berikut: 

Tabel 7. Sarana dan Prasarana 

Kantor Desa Sarana/Prasarana 

Kondisi Baik  

Jumlah Ruang Kerja 4 Buah 

Balai Kelurahan / Sejenisnya Ada 

Listrik Ada 

Air Bersih Ada 

Telepon Ada 

Rumah Dinas Kepala Desa Tidak 
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Rumah Dinas Perangkat Desa Ada 

Sumber : Buku Profil Desa Nangahale 2022 

b. Tempat Peribadatan 

Tabel 8. Sarana Peribadatan 

Jumlah Masjid 3 Buah 

Jumlah Mushola 1 Buah 

Jumlah Gereja Protestan - 

Jumlah Gereja Khatolik 2 Buah 

Sumber : Buku Profil Desa Nangahale 2022 

c. Sarana Pendidikan 

Tabel 9. Sarana Pendidikan 

TK/ Playgroup 3 Buah 

SD 2 Buah 

SMP 2 Buah 

SMA 1 Buah 

SMK 1 Buah 

Madrasah Tsanawiyah 1 Buah 

Madrasah Aliyah - 

Sumber : Buku Profil Desa Nangahale 2022 

d. Sarana dan Prasarana Publik 

Tabel 10. Sarana Prasarana Publik 

Pasar Besar 1 Buah 
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Pasar Kecil 1 Buah 

Lapangan Olahraga 2 Buah 

Posyandu 4 Buah 

Sumber : Buku Profil Desa Nangahale 2022 

C. Implementasi Mahar dan Panange’ Dalam Perkawinan Masyarakat Bajo di 

Desa Nangahale  

Berbagai pertanyaan yang diajukan kepada responden tentang bagaimana 

implementasi mahar dan panange’ dalam pernikahan. Beberapa pandangan 

masyarakat peneliti uraikan, sebagai berikut: 

Informan menjelaskan tentang implementasi mahar dalam perkawinan, 

sebagai berikut: 

1. Tahapan Penentuan Mahar dan Panange‟ 

Sistem perkawinan khususnya di Suku Bajo, selain pelaksanaan 

perkawinan itu berdasarkan syariat Islam juga memperhatikan aspek adat istiadat. 

Artinya bahwa sistem perkawinan yang terjadi didalam masyarakat Bajo telah 

sejalan dengan syari‟at Islam karena dilaksanakan berdasarkan syarat yang 

mengikuti rukunnya, yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan, ijab dan 

qabul, dihadiri dua orang saksi, dan dinikahkan oleh walinya. Selain itu juga calon 

suami membayar dan menyerahkan mahar kepada calon istrinya. Hal ini 

dibuktikan dari beberapa kasus perkawinan yang pernah terjadi di Desa 

Nangahale, setiap calon suami wajib menyerahkan mahar kepada calon istrinya. 

Biasanya mahar ini berisi cincin emas, seperangkat alat sholat dan juga uang 

tunai, sebagaimana dikemukakan oleh tokoh agama di Desa Nangahale: “Mahar 



67 
 

 
 

adalah suatu pemberian barang berharga dan bernilai yang wajib dari calon suami 

kepada calon istrinya. Mahar tersebut berisi salah satunya berupa cincin emas, 

emas 1 set, ataupun uang secara tunai, tergantung dari kesepakatan kedua belah 

pihak antara keluarga calon suami dan keluarga calon istri.”
1
 

Pernyataan dari informan diatas membuktikan bahwa mahar telah eksis 

dan telah dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Bajo. Bahkan masyarakat 

telah menjadikan persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh setiap calon suami 

yang akan menikah. Kajian teori diatas menyimpulkan bahwa mahar adalah 

pemberian wajib berupa barang berharga yang harus dipenuhi oleh calon suami 

kepada calon istrinya. Hal ini tidak bertentangan dengan mahar yang telah lama 

dikenal dan diimplementasikan oleh masyarakat Bajo. 

Berbeda dengan mahar ada pula panange‟ yang diberikan perhatian kusus 

mulai dari penentuan nominal mahar sampai ke pelaksaannya. Beberapa informan 

yang telah diwawancarai menerangkan pendapatnya tentang kewajiban pemberian 

panange‟ menurut hukum adat setempat. Seperti yang dikemukakan oleh ketua 

adat dan anggotanya: “Dari segi waktu penentuan panange’ keluarga calon 

mempelai perempuan membutuhkan waktu 1 minggu untuk menentukan nominal 

yang akan di beritahukan kepada pihak laki-laki dan setelah diberitahukan 

keluarga dari pihak laki-laki butuh waktu lama untuk memenuhi jumlah panange’ 

yang ditetapkan.”
2
 

Penentuan waktu panange’ berbeda dengan penentuan waktu untuk 

membicarakan mahar, berarti penentuan panange’ harus dibicarakan melalui 

                                                           
 

1
Mujarabe (45 tahun) Selaku Tokoh Agama, Wawancara, 5 Januari 2023. 

 2
Hamzah (50 Tahun), Selaku Anggota Adat, wawancara 21 Desember 2022. 
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beberapa tahapan sehingga menghasikan kesimpulan yang disetujui dari beberapa 

pihak. Sedangkan penentuan mahar hanya beberapa jam seperti yang 

dikemukakan oleh narasumber sebelumnya.  

Berikut adalah hasil wawancara tentang tahapan-tahapan menuju 

penentuan panange’: “Perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan 

urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi, berbeda halnya dengan 

perkawinan pada masyarakat Barat yang modern yang hanya merupakan urusan 

mereka yang kawin itu saja. Adapun perkawinan adat dalam suku Bajo yang 

disebut botteh merupakan ritual yang sangat sacral yang dimana ritual ini harus 

dijalani oleh semua orang akan tetapi sebelum prosesi botteh dilaksanakan, ada 

beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu 

diantaranya adalah massuro. Massuro adalah proses peminangan dari pihak 

keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus 

penentuan pemberian panange’ dimana merupakan suatu kewajiban yang tidak 

bisa diabaikan. Tidak ada panange’ berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan 

inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bajo sejak lama dan turun temurun dari 

satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.”
3
 

Menurut narasumber pemberian panange’ merupakan hal yang sakral yang 

tidak bisa diabaikan mulai dari penentuan sampai ke pemberian. Jika panange’ 

tidak ada atau tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak maka tidak akan ada 

pernikahan dari segi apapun. Menurut narasumber yang bisa disimpulkan bahwa 

pernikahan ada dan tidaknya tergantung kepada adanya panange’. Seperti yang 
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M. Kasdi Iksan (65 Tahun), Selaku Ketua Adat, Wawancara, 21 Desember 2022. 
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dikemukakan oleh anggota adat: “Mahar dan panange’ adalah pemberian pihak 

laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, berupa uang atau benda, sebagai 

salah satu syarat pernikahan. Jumlah  panange’ sebagaimana yang telah menjadi 

kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan ketentuan adat jumlahnya 

bervariasi menurut tingkatan starata sosial atau simbol status sosialnya 

seseorang.”
4
  

Strata sosial sangat berpengaruh terhadap penetapan jumlah mahar dan 

panange’, jika status sosial seorang wanita tinggi mulai dari pendidikan sampai ke 

status keluarganya dimata masyarakat maka jumlah nominal mahar dan panange’ 

akan tinggi. Berbeda dengan yang mempunyai status pendidikan dan status sosial 

rendah maka nominalnya juga rendah. 

Nurhida ketika diwawancarai oleh penulis, juga memberikan tanggapan 

bahwa: “Mahar telah lama dilaksanakan oleh masyarakat Bajo karena merupakan 

sebuah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya sesuai dengan 

kesepakatan dari kedua belah pihak serta harus mengikuti tradisi adat suku Bajo 

pada lazimnya. Khusus daerah Nangahale, calon istri lebih dominan meminta 1 

set perhiasan emas dengan kisaran berat 15 sampai 50 gram.”
5
 

Pernyataan dari informan diatas memberikan tanggapan bahwa mahar 

adalah pemberian wajib yang harus dipenuhi seorang calon suami kepada calon 

istrinya sesuai dengan hasil kesepakatan kedua keluarga tersebut. Bahkan 

sebagian masyarakat juga lebih menekankan kepada pihak keluarga calon suami 

terkait dengan penentuan mahar tersebut. 

                                                           
 

4
H. Muklis (62 Tahun), Selaku Anggota Adat, Wawancara, 26 Desember 2022. 
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Nurhida (30 Tahun), Selaku Masyarakat Suku Bajo, Wawancara, 9 Januari 2023. 
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Adapun narasumber lain memberikan tanggapan tentang daftar jumlah 

panange’ menurut tingkat pendidikan, sebagai berikut: “Untuk tingkat pendidikan 

jumlah panange‟ mulai dari tamatan SD yaitu 20.000.000, SMP 20.000.000-

25.000.000, SMA 40.000.000, S1 70.000.000, S2 100.000.000, sedangkan untuk 

jumlah mahar tidak berpengaruh kepada status pendidikan”
6
 

2. Proses Pemberian Mahar dan Panange’ 

Menyangkut pelaksanaan pembayaran mahar di Desa Nangahale sering 

terlupakan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arham: “Ada beberapa kejadian 

pada saat pernikahan, mahar yang awalnya telah ditentukan sebelumnya, pada saat 

hari-H pernikahan lupa untuk disediakan oleh pihak laki-laki. Beberapa jam 

menuju akad keluarga baru tergesa-gesa menyediakannya.”
7
 

Pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya perhatian 

masyarakat terhadap pelaksaan mahar di Desa Nangahale yang menjadi kewajiban 

bagi pernikahan. Dari segi substansi mahar telah memenuhi syari‟at hukum Islam 

akan tetapi dari segi pelaksanaanya yang menjadi permasalahan yaitu sering 

terlupakan. 

3. Pemanfaatan Mahar dan Panange’ 

 “Sistem perkawinan di Desa Nangahale, tatacara pelaksanaannya di 

samping dilakukan berdasarkan syari‟at Islam seperti adanya calon mempelai, 

dilakukan peminangan, dilaporkan kepada petugas yang berwenang dalam hal ini 

KUA, ada wali, ada saksi, ijab dan qabul, serta membayar mahar, dan diadakan 

walimah (pesta perkawinan), walaupun sekadar minum teh manis atau dengan 
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Mulhima (62 Tahun), Selaku Anggota Pemuka Adat, Wawancara, 10 Januari 2023. 

 7Arham (43 Tahun), Selaku Imam Mesjid Suku Bajo, Wawancara, 9 Januari 2023. 
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sepotong kaki kambing untuk bahan sop. Dalam pelaksanaan walimah oleh 

masyarakat di Suku Bajo ini, telah menjadi suatu adat tradisi bahwa biaya 

pelaksanaan walimah ditanggung oleh pihak laki-laki sebesar, kalaupun kurang 

maka pihat perempuan yang akan  menambahkan.”
8
 

Pemaparan informan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan walimah 

setelah terjadi secara resmi akad nikah oleh masyarakat Suku Bajo menimbulkan 

suatu problematika tersendiri. Penanggulangan biaya walimah sangat besar dan 

ditanggung oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, biaya yang harus disiapkan oleh 

pihak laki-laki akan semakin membengkak, karena disamping biaya pencatatan 

nikah, juga biaya mahar (walaupun tidak terlalu berat), tetapi yang paling berat 

adalah biaya walimah atau pesta perkawinan. Uang puluhan juta atau bahkan 

sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah terlebih lagi jika calon 

mempelai perempuan adalah S1,S2, PNS, Haji, dan lain-lain. Maka panange’ 

akan berpuluh-puluh bahkan sampai ratusan juta, semakin tinggi nominal 

panange’ juga semakin tinggi citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat.  

Berbeda dengan pendapat yang diutarakan oleh Kepala KUA sebagai salah 

satu tokoh agama dan beberapa korban dari tingginya panange’ yang ditentukan: 

“Masyarakat Suku Bajo sekarang ini tampaknya telah mengalami pergeseran 

nilai-nilai budaya dalam perkawinan. Dimana masyarakat seakan-akan lebih 

mementingkan panange’ atau uang belanja ini dibandingkan dengan mahar yang 

merupakan syarat sah dan bahkan rukun perkawinan.”
9
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Mulhima (62 Tahun), Selaku Anggota Adat, Wawancara, 26 Desember 2022. 
 9Abdurrahim, S.H., (42 Tahun), Selaku Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara, 1 

Januari 2023. 
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Pergeseran nilai budaya yang dimaksud oleh narasumber adalah dimana 

masyarakat lebih mementingkan budaya yang dianut ketimbang hukum agama, 

sedangkan nilai budaya suku bajo sejalan dengan nilai keagamaan. Di dalam 

kebudayaan nilai keagamaan adalah yang lebih penting, yang harus diperhatikan 

dari segi apapun. 

“Pertanggungan biaya walimah inilah yang lebih dikenal oleh masyarakat 

setempat dengan istilah panange’. Panange’ atau uang belanja dalam pelaksanaan 

pesta perikahan Suku Bajo ini ditanggung sebagian besar oleh pihak laki-laki 

biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan perkawinan di tengah-tengah 

masyarakat Desa Nangahale pada umumnya ditanggung oleh pihak laki-laki, 

mulai dari biaya pendaftaran di KUA sampai pada biaya walimah. Ini yang 

membuat saya sampai dengan umur 35 Tahun belum juga menikah karna masih 

mengumpulkan uang untuk prosesi pernikahan.”
10

  

Penuturan informan diatas menggambarkan bahwa masyarakat Suku Bajo 

dalam hal perkawinan seolah-olah mereka lebih mementingkan panange’ ini 

ketimbang mahar. Mahar atau maskawin walaupun jumlahnya relatif kecil, akan 

tetapi merupakan persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi oleh pihak mempelai 

laki-laki kepada pihak mempelai wanita. Karena memang Islam tidak menyukai 

mahar yang berlebih-lebihan (wanita yang memasang mahar yang terlalu tinggi). 

Bahkan sebaliknya, bahwa setiap mahar itu lebih murah sudah tentu akan 

memberi berkah dalam kehidupan berumah tangga. Mahar yang rendah adalah 

                                                           
 10Lambiada (32 Tahun), Selaku Korban, Wawancara, 1 Januari 2023. 
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menunjukkan kemurahan hati calon istri, bukan berarti harga dirinya menurun 

atau jatuh. 

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Implementasi Mahar dan Panange’ 

Dalam Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Nangahale  

Berdasarkan implementasi masyarakat Bajo terhadap mahar dan panange’ 

di Desa Nangahale, ada beberapa pandangan/ pendapat tentang implementasi dari 

mahar dan panange’ tersebut, ada beberapa yang pro, kontra dan netral terhadap 

implementasi mahar dan panange’. 

1. Pandangan Masyarakat yang Setuju Terhadap Implementasi Mahar dan 

Panange’ 

Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu terhadap yang pro sebagai 

berikut: “Dari segi penerapan dan implementasi terhadap mahar dan panange’, 

saya berpendapat bahwa itu adalah hal yang sah-sah saja dimana panange‟ yang 

merupakan adat dari leluhur harus terus di junjung tinggi, jika sepakat dengan 

yang telah di tetapkan maka akan terjadi pernikahan jika tidak maka pernikahan 

tersebut akan dibatalkan, sedangkan mahar bukanlah hal yang berat untuk 

dipenuhi.”
11

 

Menurut narasumber peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi penentu 

jadi dan tidaknya pernikahan adalah panange’. Sedangkan mahar bukanlah hal 

yang berat untuk dipenuhi, jika di lihat dari jumlah maka panange’ lebih besar 

sedangkan mahar mempunyai nominal yang kecil. Dipastikan masyarakat umum 

suku bajo bisa memenuhi jumlah mahar yang ditentukan sedangkan panange’ 
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Atija (45 Tahun), Selaku Masyarakat, Wawancara, 17 Januari 2023 
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butuh kerja keras untuk memenuhinya. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh 

narasumber: “Panange’ harus dipenuhi karena kepercayaan kita adalah jika 

panange’ tidak dipenuhi dalam pernikahan maka rumah tangga itu akan dikaruniai 

anak yang tidak bermoral dan beretika. Sedangkan mahar sudah pasti akan 

diberikan karena melihat jumlahnya yang terjangkau”
12

 

Penjelasan informan tersebut, maka dapat di pahami bahwa jika panange’ 

tidak dapat dipenuhi maka tidak akan ada pernikahan. Dan disisi lain masyarakat 

berpendapat jika panange’ itu tidak ada maka keturunan yang dilahirkan tidak 

beretika dan bermoral itu yang menjadi landasan diharuskannya memenuhi 

panange‟ dalam pernikahan. Sedangkan menurut informan karena melihat dari 

jumlah mahar yang biasanya bisa dijangkau maka itu tidak menjadi masalah bagi 

kedua belah pihak.  

“Saya setuju dengan adanya panange’ karena itu adalah penunjang acara 

pernikahan, Karena pernikahan adalah hal yang sacral maka harus mengundang 

banyak keluarga dan membutuhkan biaya yang besar, maka itu adalah manfaat 

dari adanya panange‟.”
13

 

 

Panange’ adalah penunjang acara pernikahan dari awal sampai akhir. 

Karena akan mengundang banyak keluarga maka panange’ itu harus ada, itu 

adalah milik bersama keluarga mempelai wanita untuk kelangsungan acara 

pernikahan. Jika tidak ada panange’ maka tidak ada acara pernikahan. Seperti 

yang dikeumukakan oleh narasumber: “Untuk membicarakan panange’ butuh 
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Kasdi Iksan (65 Tahun), Selaku Ketua Adat, Wawancara, 17 Januari 2023 
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Marwati (26 Tahun), Selaku Masyarakat, Wawancara, 19 Januari 2023 
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waktu lama karena harus mengumpulkan keluarga besar, beda dengan waktu 

pembicaraan mahar itu hanya butuh beberapa jam karena jumlah nominal mahar 

adalah hal yang umum digunakan”
14

 

Beberapa pernyataan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari diadakannya panange’ karena untuk membiayai prosesi pernikahan dari awal 

sampai selesai dan akan banyak mengundang keluarga dekat, keluarga jauh dan 

masyarakat setempat. Dari segi waktu pembicaraan karena panange‟ jumlahnya 

banyak maka butuh waktu lama beda dengan mahar yang secara umum memiliki 

nominal yang bisa dijangkau. 

Panange’ memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut 

sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam 

pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang 

mempunyai Panange’ tinggi, seperti bagi pihak laki-laki tidak akan menjadi 

beban sebab semuanya dapat terpenuhi karena banyak keluarga yang akan 

membantu memenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami 

kesusahan dalam pernikahan semuanya berjalan lancar serta dapat mengundang 

keluarga besar jika Panange’ mencukupi persiapan pernikahan tersebut. 

2. Pandangan Masyarakat yang Tidak Setuju Terhadap Implementasi Mahar dan 

Panange’ 

Terdapat kasus dari ketidaksanggupan laki-laki dalam memenuhi patokan 

harga panange’ seperti yang dikemukakan beberapa narasumber, sebagai berikut: 

“Contoh kasus yang terjadi di Nangahale antara Jufandi dan Ifa dimana keluarga 
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Ifa mematok panange’ sebesar 40 juta, sedangkan dari pihak keluarga Jufandi 

hanya mampu memberikan panange’ sebesar 30 juta, dan pihak keluarga Ifa pun 

tetap tidak menerima kesanggupan pemberian panange’ dari pihak keluarga 

Jufandi tersebut. Akhirnya mereka nekat melakukan kawin lari, namun beberapa 

waktu kemudian Jufandi sempat kembali pulang kekeluarga Ifa dan mengakhiri 

kawin larinya untuk mengupayakan kembali memberi panange’ kepada keluarga 

Ifa, namun si Jufandi tetap tidak mampu memenuhi permintaan pihak keluarga 

perempuan dan akhirnya Ifa dan Jufandi merasa putus asa kemudian melakukan 

zina sampai akhirnya hamil dan kemudian dinikahkan dengan mahar dan 

panange’ seadanya.”
15

 

Fenomena yang terjadi dimasyarakat menimbulkan keresahan bagi hukum 

Islam, dari kasus yang dipaparkan pemuda-pemudi korban tingginya panange’ 

melakukan segala macam cara untuk bisa menikah. 

Berbeda dengan beberapa informan yang pro maka ada beberapa infroman 

yang kontra dengan implementasi dari mahar dan panange’, yaitu: “Saya tidak 

sepakat dengan implementasi dari panange’ dan mahar, yang apabila dilihat 

berarti yang diutamakan disini panange’ ketimbang mahar mulai dari penentuan 

sampai implementasi, sedangkan mahar sangat tertinggal jauh maksudnya 

beberapa kasus pernikahan di desa ini sering terlupakan mahar, ini yang membuat 

saya tidak setuju dari segi implementasinya”.
16

 

Pemuka Agama juga menyoroti tentang Implementasi dari mahar dan 

panange’, sebagai berikut: “saya menyayangkan ketika mahar terlupakan 
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Haniati (65 tahun) Selaku Orang Tua dari Jufandi, Wawancara, 24 Januari 2023 

 16Baco, M.Pd (28 Tahun), Selaku Masyarakat, Wawancara 19 Januari 2023 
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sedangkan panange‟ yang menjadi sorotan dan tidak pernah terlupakan bahkan 

harus dibayarkan 1 bulan sebelum pernikahan berlangsung sedangkan mahar yang 

nominalnya sedikit dan tidak memberatkan sering terlupakan pada saat hari-H. Ini 

terlihat tidak ada persiapan dari jauh hari.”
17

 

Narasumber berpendapat bahwa seharusnya hukum Islam yang harus 

diberikan perhatian lebih ketimbang hukum yang lainnya. Hal yang dianggap 

sacral menurut agama sering terlupakan ketimbang Panange’ yang jelas-jelas itu 

adalah produk budaya bukan agama. 

Komentar dari orang tua korban tingginya panange’ mengenai penentuan 

panange’, sebagai berikut: “Anak saya sudah meminang perempuan dan 

ditentukan nominal panange‟nya itu Rp. 80.000,00 sedangkan sy dari kelurga 

yang kurang mampu, mungkin karena perempuan ini bidan desa sehingga 

keluarganya meminta uang sebanyak itu untuk penunjang pesta pernikahan, 

sehingga akhirnya pernikahannya dibatalkan karena kami tidak sanggup 

memenuhi panange‟ yang diminta padahal umur keduanya sudah 30an tahun.”
18

 

Kasus yang dijelaskan narasumber memperjelas betapa pentingnya 

panange‟ bagi pernikahan adat Suku Bajo, jika tidak bisa di sanggupi maka 

dibatalkan secara sepihak. Sedangkan umur keduanya sudah matang untuk 

menikah. 
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Abdurrahim Yunus, S.HI (34 Tahun), Selaku Kepala KUA Desa Nangahale, 

Wawancara, 25 Januari 2023. 
 18Ndua (35 Tahun), Selaku Masyarakat, Wawancara, 23 Januari 2023 
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Kasus yang dijelaskan narasumber berikutnya, sebagai berikut: “Ada 

banyak kasus tentang korban tingginya panange‟, mulai dari silayyang sampai ke 

hamil diluar nikah”
19

 

Silayyang yang dimaksud adalah kawin lari, karena dibatalkan pernikahan 

dengan alasan tidak ada kesepakatan tentang panange’ maka keduanya 

memutuskan untuk kawin lari, ada juga yang hamil diluar nikah agar segera 

dinikahkan dengan mahar dan panange’ seadanya. 

Pemaparan tersebut ternyata ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan 

praktek pemberlakuan panange’ yang masih dipertahankan karena dapat 

menimbulkan efek-efek sosial (seperti terjadi kawin lari akibat seorang pemuda 

harus mengeluarkan biaya-biaya yang terkadang dianggap tidak masuk akal), atau 

bahkan sampai ada yang melakukan zina karena ketidakmampuan menunaikan 

panange’ yang dipatok oleh pihak calon mempelai perempuan yang terlalu tinggi. 

3. Pandangan Masyarakat yang Netral/ Tidak Memihak Terhadap Implementasi 

Mahar dan Panange’ 

 Berikut pemaparan informan mengenai kenetralannya dalam 

mengimplementasikan  mahar dan panange’ dalam perkawinan, sebagai berikut: 

“Contoh kasus dalam pernikahan anak ke-2 saya, awalnya pihak dari saya sendiri 

(pihak perempuan) meminta uang panange’ sebesar Rp. 50.000.000,00 dan pihak 

laki-laki menyetujui dengan jumlah panange’ yang diminta. Pada saat penyerahan 

ternyata jumlah yang dibawa kisaran Rp. 35.000.000,00 dengan alasan hanya itu 

yang bisa diberikan oleh calon mempelai laki-laki, karena saya melihat niat tulus 
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dari laki-laki untuk menikahi anak saya maka saya menyetujuinya lagipula 

mereka hanya bisa menyanggupi dengan nominal yang dibawa. Kami dari pihak 

perempuan terutama saya sebagai bapaknya tidak mungkin memaksakan untuk 

terpenuhi semuanya, itu yang dibawa maka kami akan menerimanya sesuai 

kemampuan pihak laki-laki.”
20

 

 Pemaparan informan selaku orangtua yang setuju dengan adanya panange‟ 

akan tetapi tidak menjadikan patokan panange‟ sebagai syarat jadi dan tidaknya 

pernikahan. Informan merasa bahwa nominal yang diberikan oleh pihak laki-laki 

menunjukan kemampuannya jadi saling mempermudah dalam kehidupan. Sesuai 

dengan prinsip Islam yaitu memudahkan. 

E. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Implementasi Mahar dan Panange’  

dalam Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Nangahale 

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diserahkan oleh calon laki-

laki kepada calon perempuan, sementara dalam implementasinya masyarakat Bajo 

lebih mementingkan panange’ yang tidak ada dalam rukun dan syarat pernikahan. 

Merujuk kepada pendapat Abdur Rahman al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi 

sebagai pengganti (muqabalah) istimta' dengan istrinya. Sedangkan sebagian 

ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa 

pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti 

yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.
21

 

Allah swt. berfirman dalam QS al- Nisa/4: 24 
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Abdang (52 Tahun), Selaku Masyarakat Desa Nangahale, Wawancara, 25 Januari 2023. 
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Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan”, Jurnal Perspektif,  
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ََ  ُ ٌَ ى  ًَّ ا ح   ٚ ََۚ  ُ ع ٍ ١ ى   َ َاللَّه رٰة  َََۚو   ُ أ ى   ّ َا ٠  ٍ ى د   ِ اَ  ِ َ َا لَّ َإٌّ غ اۤء   ٓ  ِ َ د  ٰٕ ظ  ح   ّ  ٌ ا  ٚ

 َّ ر  اَاع   ّ ََۗف   ٓ  ١ غ اف ح   ِ َ َغ ١ ش   ٓ  ١ ٕ ظ  ح   ِ َ  ُ ٌ ى  ا  ٛ  ِ اَت ا   ٛ َذ ث ر غ   ْ َا   ُ ٌ ى  َرٰ اۤء  س   ٚ اَ ََِّ َّٓ  ٙ  ٕ  ِ َ ٖٗ َت   ُ ر  ر ع 

ََّْ َا  ح ۗ ٠ ض  ٌ ف ش  َا َت ع ذ 
ْۢ ٓ  ِ ََ ٖٗ َت   ُ ر   ١ اض  اَذ ش   ّ َف ١   ُ َع ٍ ١ ى  ٕ اح  َج  ل   ٚ حًََۗ ٠ ض  َف ش  َّٓ  ٘ س   ٛ َا ج  َّٓ  ٘  ٛ َف اٰذ 

ا ًّ  ١ ى  اَح  ًّ  ١  ٍ َع   ْ و ا  َ   .اللَّه

Terjemahnya: 

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, 

kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki 

sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain 

(perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan 

hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena 

kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 

maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak 

mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah 

ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.
22

 

 

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban 

dan pihak laki-laki wajib membayar dengan sempurna setelah bersetubuh dengan 

isteri yang dikawininya. Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh 

kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah 

diberikan hak wanita tersebut yaitu berupa mahar. Dalil tersebut sudah jelas 

bahwa adanya perintah Allah swt untuk memberikan maskawin/mahar.
23

 

Pemberian panange’ tidak ada dalam hukum Islam, hukum Islam hanya 

mewajibkan dalam pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada 

pihak wanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan. Proses penentuan 

jumlah panange’ dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang 

pada akhirnya akan mencapai sebuah kesepakatan, dan dengan adanya sebuah 

                                                           
 22Kementrian Agama RI, Al-Qur’an terjemahnya, h. 221 

 23
Kementrian Agama RI, Tafsir Al-Qur’an Terjemahnya, h. 232 
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kesepakatan ini maka panange’ di dalam Islam hukumnya menjadi mubah atau 

boleh. Jika tidak terjadi kesepakatan maka hal tersebut tidak menjadi 

permasalahan apalagi membatalkan pernikahan. Hal itu yang dilarang dalam 

hukum Islam.
24

 

Kedudukan mahar dari segi implementasi harus lebih di soroti ketimbang 

panange’ karena yang di ucapkan pada saat ijab adalah mahar bukan panange’, 

panange’ hanya penunjang pernikahan bukan kewajiban menurut agama. Apabila 

suatu adat istiadat di Indonesia ini bertentangan dengan hukum dan etika dalam 

syariah maka tidak perlu lagi untuk dipertahankan. Karena posisi hukum tuhan 

(syariah) adalah hukum yang sangat tinggi dan eternal. Hal ini sesuai dengan teori 

reception a contrario (penerimaan yang tidak bertentangan).
25

 

Akibat dari tingginya panange’ di Desa Nangahale, seperti contoh kasus 

yang terjadi  antara Jufandi dan Ifa dimana keluarga Ifa mematok panange’ 

sebesar 40 juta, sedangkan dari pihak keluarga Jufandi hanya mampu memberikan 

panange’ sebesar 30 juta, dan pihak keluarga Ifa pun tetap tidak menerima 

kesanggupan pemberian panange’ dari pihak keluarga Jufandi tersebut. Akhirnya 

mereka nekat melakukan kawin lari, namun beberapa waktu kemudian Jufandi 

sempat kembali pulang kekeluarga Ifa dan mengakhiri kawin larinya untuk 

mengupayakan kembali memberi panange’ kepada keluarga Ifa, namun Jufandi 

tetap tidak mampu memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan dan akhirnya 

                                                           
 24

Majelis Ulama Sulsel, Uang Panaik atau Uang Belanja (Makassar: Direktori MUI 

Sulsel, 2022), h. 2. 

 25
Rahmat fadillah, “Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam”, Journal Of 

Islamic And Law Studiens, Vol. 5, No. 1 (2021), h. 14 
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Ifa dan Jufandi merasa putus asa kemudian melakukan zina sampai akhirnya 

hamil dan kemudian dinikahkan dengan mahar dan panange’ seadanya. 

Kasus yang dikemukakan menurut hukum Islam idealnya dalam Islam  

panange’ jangan ditentukan jumlahnya atau sampai melihat bebeberapa faktor 

untuk menentukan tinggi rendahnya panange’ tersebut. Yang penting ada dan 

sesuai kemampuan laki-laki karena sesungguhnya panange’ ini bukan standar 

melainkan kesepakatan bersama dimana panange’  atau yang biasa disebut dengan 

uang belanja adalah produk adat bukan produk agama, yang menjadi produk 

agama itu adalah mahar. Mahar tidak pernah membatalkan pernikahan karena 

mahar tidak mengatakan seratus juta dan sebagainya melainkan apa saja yang bisa 

dijadikan mahar asal bernilai. Sejalan dengan maqasidu syar’iyah yaitu menjaga 

keturunan, sedangkan hamil di luar nikah berpengaruh terhadap nasab keturunan 

dari anak yang dikandung.
26

 

Pendapat dari Abdul Mudjib bahwa, apabila dalam suatu perkara terlihat 

adanya manfaat atau maslahah, namun di situ juga ada mafsadah atau kerusakan, 

maka harus didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena 

kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan 

mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Artinya menunjukkan bahwa 

kemudaratan itu telah terjadi dan akan terjadi. Dalam menetapkan uang belanja 

atau panange’ yang tinggi, berkemungkinan akan terbuka pintu-pintu kejahatan 

                                                           
 26 Abu Ishaq Asy-Syairazi, kitab Al-Muhazzab, Jilid II (Yogjakarta: Darul Uswah, 2012), 

h. 43. 
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untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat demi menghindari penundaan 

dan pembatalan perkawinan.
27

 

Panange’ bukanlah penentu sah dan tidaknya pernikahan jadi seharusnya 

tidak diberatkan kepada keluarga calon mempelai laki-laki jika melihat juga 

dengan hal yang ditimbulkan seperti contoh kasus yang dipaparkan itu sudah 

melanggar hukum Islam bukan hanya zina tetapi menghalangi orang untuk 

menikah. Hukum Islam itu menjaga keturunan jika melakukan zina maka 

keturunan yang dihasilkan tidak jelas dari segi warisan dan nasab. 

Pemberian panange’ dalam perkawinan adat Bajo merupakan pemberian 

sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan dalam Islam tentang walimah. Walimah ini adalah salah satu bentuk 

rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu 

undangan, kerabat dan sanak keluarga. Akan tetapi dalam Islam pun dalam hal 

melakukan sesuatu seperti walimah juga dilarang untuk berlebih-lebihan.”
28

 

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:  

٠ كٍ.َاٌخّغحَالَإٌغائٝ  ٛ َع   ٚ شٍَ  ّ ت ر  ١َّحَ  ف  َط  َع ٍٝ   ُ  ٌ  ٚ َصَا  َّٟ َإٌَّث  َّْ َأ  ظٍَا   ٓ  ع 

Artinya: 

“Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. pernah mengadakan walimah atas 

(perkawinannya) dengan Shafiyah dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur 

tepung). [HR. Sahih Muslim].”.
29

 

                                                           
 27Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 39. 

 28Mustafa Dib al-Bagha, dkk, Fikih Manhaji, Jilid 1 (Yogjakarta: Darul Uswah, 2008), 

h.33 

 29Al-Hafizh Abi Abdullah bin Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, sahih Muslim (Cet. V; 

Mesir: Ibnu Jauzi), h 325 
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Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan walimah dalam 

pernikahan tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau maksimum dalam 

walimah itu. Hal ini tentunya memberi isyarat kepada semuanya bahwa walimah 

diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan 

pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaanya tidak ada pemborosan 

disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. Adapun dalam 

melaksanakan walimah urs hendaknya diadakan sesederhana mungkin agar tidak 

membebani tuan rumah. Di dalam hadits yang di riwayatkan oleh Anas bin Malik 

bahwasanya Rasulullah mengadakan walimah walau hanya dengan seekor 

kambing. Pada zaman sekarang mungkin kita bisa melaksanakan walimah hanya 

dengan menyajikan ayam misalnya, agar menghemat biaya bagi yang kurang 

mampu. Sebaiknya walimah diadakan secara sederhana saja, tidak berlebihan. 

Bila berlebihan sampai beberapa harimengadakan pesta pernikahan, selain 

mubadzir akan lebih baik pula dana yang ada disimpan untuk keperluan hidup 

berumah tangga. Demikian halnya dengan pesta pernikahan yang sederhana jauh 

lebih mulia dibandingkan dengan pesta pernikahan atau Walimah Urs yang 

terkesan banyak menghabiskan biaya. Perkembangan masyarakat, Walimah Urs 

berubah menjadi bermacam-macam, baik jenis maupun cara peyelengggaraannya 

yang berbeda.
30

 

Uang belanja atau panange’ selama tidak mempersulit terjadinya 

perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena bisa 

dikatakan bahwa pemberian panange’ ini sebagai bentuk wata’awanu alal birri 

                                                           
 30

Aldila Maudina, “Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis”, Tesis (Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), h. 40 
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(dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) dimana pemberian 

tersebut sangat membantu keluarga pihak perempuan dalam hal melaksanakan 

pesta perkawinan. Akan tetapi terkadang panange’ ini juga bertentangan dengan 

ajaran Islam ketika panange’ yang dipatok terlalu tinggi sehingga menjadi beban 

bagi laki-laki yang kurang berkecukupan sehingga banyak kejadian yang tidak 

diinginkan seperti beberapa kisah seorang perempuan harus rela melepas kekasih 

hatinya demi perempuan lain bukan tanpa alasan, laki-laki ini dulunya sempat 

melamar sang perempuan, namun panange’ yang dipasang pihak keluarga 

perempuan dinilai terlalu tinggi. Pihak laki-laki merasa keberatan dan akhirnya 

lamaran mereka dibatalkan.
31

 

Hal yang paling penting dalam pemberian panange’ adalah jangan sampai 

ada unsur keterpaksaan memberikan panange’ yang akan memicu terjadinya 

perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk 

mendapatkan uang. Terkadang orang tua pihak perempuan yang ditunggu 

hanyalah panange’ tersebut yang akan digunakan untuk pesta. Akan tetapi 

sebagaimana yang diketahui bahwa kewajiban orang tua ada tiga kepada anaknya. 

Pertama adalah berikanlah nama yang baik, kedua berikanlah pendidikan yang 

baik, ketiga adalah menikahkan anaknya. Jadi sewajarnya orang tua juga 

menyediakan uang untuk perkawinan anaknya kelak. Jadi tidak hanya 

mengandalkan panange’ yang nanti diberikan. Bahkan seharusnya orang tua juga 

tidak menggunakan semua panange’ yang diberikan oleh pihak laki-laki tapi 

                                                           
 31

H. Abdillah Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 23. 
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panange’ itu diberikan kepada anaknya untuk kebutuhannya setelah berkeluarga.” 

32
 

Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak menyukai 

penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan 

perkawinan, demikan pula panange’ dianjurkan agar tidak memberatkan bagi 

pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi 

hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan 

sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya. Dalam hukum Islam dikenal 

prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam 

urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan.
33

 

Kesimpulannya bahwa para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang 

justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak 

negative bagi hukum Islam, diantaranya: 

a.   Menjadi hambatan ketika akan melansungkan perkawinan terutama bagi 

mereka   yang sudah serius dan saling mencintai. 

b. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang 

yang disyaratkan oleh pihak wanita 

c. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah. 

 Selain dampak yang dipaparkan dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah 

banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki 

                                                           
 32Buya Yahya, Walimah dan Uang Belanja (Yogjakarta: Bukit Tua, 2021), h. 45. 

 33
Mustafa Dib al-Bugha, dkk, Fikih Manhaji, Jilid 1 (Yogjakarta: Darul Uswah, 2008), h. 

771. 
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mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus 

disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 
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A. Kesimpulan 

1. Implementasi mahar dan panange’ masyarakat Bajo di Desa Nangahale, 

penentuan panange‟ membutuhkan waktu 2 minggu untuk mencapai 

kesepakatan sedangkan penentuan mahar hanya membutuhkan waktu 

kurang lebih 1 jam. Jika tidak terjadi kesepakatan mengenai panange’ maka 

pernikahan akan dibatalkan, sedangkan mahar sudah pasti bisa dipenuhi 

karena merupakan hal yang umum dengan jumlah yang sedikit. Jumlah 

panange‟ yang tetapkan oleh keluarga perempuan mulai dari 20 juta – 

ratusan juta, sedangkan mahar hanya seperangkat alat sholat dan cincin 

emas.  

2. Pandangan masyarakat tentang implementasi panange’ dan mahar, 

masyarakat Bajo lebih mementingkan panange’ ketimbang mahar sehingga 

mengakibatkan pemuda yang tidak menyanggupi jumlah panange’ 

melakukan hal yang dilarang dalam Islam yaitu berzina dan juga ada 

sebagian yang memutuskan untuk tidak menikah. Masyarakat Bajo 

menganggap panange’ sebagai penentu jadi dan tidaknya pernikahan. 

Masyarakat setempat juga menganggap bahwa panange’ harus dipenuhi 

karena jika tidak keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tanpa panange’ 

akan kehilangan moral dan adab. Sedangkan mahar hanya sesuatu yang 

umum yang sudah pasti bisa terpenuhi maka dari itu masyarakat setempat 

tidak terlalu memperhatikan mahar. Dalam segi penerapan yang 

dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat tentang mahar, masyarakat 

Bajo sering melupakan pengadaan fisik dari mahar. 
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3. Ketentuan hukum Islam terhadap implementasi mahar dan panange’ 

masyarakat Bajo di Desa Nangahale adalah mahar merupakan suatu 

kewajiban yang harus diserahkan dalam pernikahan menurut hukum Islam 

sedangkan panange‟ hanya penunjang pernikahan untuk mengadakan 

walimah. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan 

karena di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan 

mahar namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan 

pihak laki-laki (calon suami) bahkan dalam Islam dianjurkan untuk tidak 

memberatkan calon suami. Akan tetapi jika penentuan jumlah mahar dan 

panange’ tidak disanggupi maka harus kembali pada prinsip Islam yaitu 

memudahkkan. 

B. Saran 

1. Para tokoh agama dan ormas Islam hendaknya mensosialisasikan atau 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Bajo di 

Desa Nangahale mengenai mahar dalam perkawinan. 

2. Para tokoh agama dan adat sebaiknya memberikan pemahaman kepada 

masyarakat Bajo di Desa Nangahale mengenai status panange’ dalam 

perkawinan. Bahwa panange’ itu hendaknya jangan dijadikan alasan utama 

dalam perkawinan. 

3. MUI Kabupaten Sikka harus mengeluarkan fatwa mengenai status 

panange’ dalam perkawinan yang ideal dalam Islam. Agar masyarakat 

paham bahwa dalam pernikahan Islam panange’ bukan menjadi penentua 

jadi dan tidaknya pernikahan. 
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4. Sebaiknya masyarakat Bajo di Desa Nangahale memahami betul tentang 

hukum mengenai mahar dan terkusus panange’  hendaknya jangan 

dijadikan faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan. Namun 

lebih ke kesepakatan bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

MAHAR DAN PANANGE’ (UANG BELANJA) PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM  

(Studi Kasus di Desa Nangahale Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka) 

  

1. Apa yang masyarakat ketahui tentang mahar? 

2. Apa yang masyarakat ketahui tentang panange’? 

3. Bagaimana kaitannya antara panange’ dan mahar? 

4. Apa tujuannya panange’ itu sendiri bagi pernikahan? 

5. Berapa besaran panange’ yang biasanya diterapkan? 

6. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tingginya panange’? 

7. Apakah perlu panange’ ini diberlakukan? 

8. Apakah panange’ bisa membatalkan pernikahan? 

9. Apakah panange’ masih harus dipertahankan ketika lebih banyak 

mendatangkan mudarat dibandingkan manfaat? 

10. Apakah sejauh ini panange’ menjadi penghalang pernikahan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wawancara Bersama Tokoh Adat Desa Nangahale 

 

 

 

 

  

 

           Kasdi Iklas Selaku Ketua Adat Suku Bajo   H. Mukhlis Selaku Anggota Adat Suku Bajo  

Mulhima Selaku Anggota Adat Suku Bajo 

Wawancara Bersama Tokoh Agama Desa Nangahale 

 

Arham Selaku Imam Mesjid Desa Nangahale   M. Rasyid Wahab Selaku Ketua MUI Kabupaten Sikka

     

 

 

 

 

 

 

Hj. Abdul Fatah, M.Ad Selaku Anggota NU    Windasari, S. Pd Selaku Penyuluh KUA Desa Nangahale 



 
 

 
 

 

Wawancara Bersama Masyarakat Desa Nangahale 

 

 

 

 

 

 

Nurhida Selaku Korban Tingginya Panange’  Iskandi Selaku Masyarakat Desa Nangahale 

 

 

 

 

 

 

Ndua Selaku Masyarakat Desa Nangahale  Atija Selaku Masyarakat Desa Nangahale  

 

 

 

 

 

 

Dahlia, S.Pd Selaku Masyarakat Desa Nangahale Haniati Selaku Masyarakat Desa Nangahale 
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