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ABSTRAK 

 Nama  :   Ahmad Yani 

 NIM   :   80100219002  

   Judul :  Nilai-Nilai Maslahah Pada Adat Kaboro Coi Dalam Perkawinan 

Masyarakat Kabupaten Bima NTB 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah, 1). Untuk mengetahui Prosesi 

Pelaksanaan adat Kaboro Coi pada perkawinan masyarakat Kabupaten Bima   

Nusa Tenggara Barat. 2). Untuk mengetahu pandangan tokok Adat  dan tokoh 

masyarakat Terhadap adat Kaboro coi pada perkawinan masyarakat Kabupaten 

Bima Nusa Tenggara Barat. 3). Untuk Mengetahui Bagaimana nilai-nilai 

maslahah yang terdapat pada adat Kaboro Coi pada perkawinan masyarakat 

Kabupaten Bima  Nusa Tenggara Barat.  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, fenomenologi dan 

pendekatan maslahah. Adapun sumber data penelitian adalah tokoh adat, tokoh 

agama, tokoh masyarakat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik 

pengolahan dan analisis data melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan Verifikasi/penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah Prosesi pelaksanaan adat Kaboro Coi pada 

perkawinan masyarakat Bima pada umumnya melewati beberapa tahap 

diantaranya adalah: a. Panati (lamaran), b. Nuntu Coi (penentuan jumlah mahar), 

c. Mbolo Keluarga (Musyawarah Keluarga), d. Kalondo Fare (Menurunkan gabah 

padi), e. Waa Coi (Pengantaran Mahar), f. Lafa (akad nikah), g. Zikir Labo Peta 
Kapanca, h. Jambuta (resepsi pernikahan). Pandangan tokoh adat dan tokoh 

masyarakat terhadap adat Kaboro Coi pada perkawinan masyarakat Bima a. 

Tokoh adat berpandangan bahwa Kaboro Coi merupakan tradisi turun-temurun 

yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu  yang dalam prakteknya sama sekali 

tidak bertentang dengan prinsi dari nilai ajaran Islam. b. Tokoh masyarakat 

berpandangan bahwa Kaboro Coi adalah tradisi yang baik yang mempunyai 

tujuan yang mulia yaitu membantu sanak saudara yang mengadakan perkawinan, 

tradisi Kaboro Coi harus terus dilestarikan sebagai identitas masyarakat Bima 

yang menjunjung tinggi adat dan budaya. Adapun nilai-nilai maslahat yang 

terkandung dalam adat Kaboro Coi pada perkawinan masyarakat Bima (Dou 
Mbojo), a. Nilai tolong-menolong, b. Nilai Musyawah dan mufakat, c. Nilai 

Silaturahmi, d. Nilai Kebersamaan dan persaudaraan. 

Implikasi  penelitian. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Bima (Dou 
Mbojo) pada umumnya untuk tetap selalu menjaga dan mempertahankan adat 

dan budaya yang sudah lama berkembang di tengah-tengah masyarakat, 

termaksud adat Kaboro Coi yang didalamnya mengandung nilai-nilai maslahat 

untuk kepentingan sosial masyarakat pada umumnya. 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan dan 

pergaulan masyarakat serta mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, 

pernikahan juga sebagai sarana menjalin hubungan  antara satu suku dengan suku 

yang lain sehingga memperkuat jalinan kekeluargaan antara yang satu dengan 

yang lainnya.
1
 

 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan 

menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
2
 Tujuan 

perkawinan telah dijelaskan di dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam yaitu pada pasal 3 yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ketiga hal ini 

merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai. 

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka membagun keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. 

Harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera 

artinya terciptanya ketenagan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan 

hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota 

keluarga.
3
 

                                                           
1
Sulainan Rasjid. Fiqih Islam, (Cet, 36; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), h. 374. 

2
Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, (Cet, I; 

Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2013), h. 68. 
3
Abdul Rahman Ghozali, Fiqhi Munakahat (Cet, V;Jakarta:  Kencana Prenada Media 

Group 2021), h. 15. 



 
 

 

 Perkawinan adalah perbuatan yang diperintah oleh Allah Nabi 

Muhammad Saw. Banyak perintah Allah dalam al-qu’an untuk melangsungkan 

perkawinan di antaranya.
4
 Firman Allah Q,S an-Nur/24:32. 

                               

             

Terjemahnya: 

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas 

(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
5
 

Salah satu syarat sahnya perkawinan  adalah  mahar atau maskawin. Islam 

menghargai dan memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan memberikan 

hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar atau maskawin. 

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri dan orang lain tidak 

boleh mempergunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali atas 

keikhlasan dan keridoannya.
6
Mahar bisa diberikan dalam bentuk barang, uang 

dan jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hukumnya wajib, 

yang menurut kesepakatan para ulama yang merupakan salah satu syarat sahnya 

nikah.
7
 

 

                                                           
4
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqhi Munakahat dan 

Undang-Undang perkawinan (Cet, II; Jakarta: Prenada Media 2007), h. 43. 

5
Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Cet, I; Bandung: Kalamy Quran, 

2017), h. 354. 

6
Abdul Rahman Ghozali, Fiqhi Munakahat (Cet, V;Jakarta:  Kencana Prenada Media 

Group 2021), h. 84-85. 

7
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet, II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 

h. 85. 



 
 

 

Beberapa ayat al-qur’an menunjuk kepada wajibnya mahar seperti dalam 

firman Allah QS. al-Nisa/4:4. 

                                     

Terjemahnya: 

‚Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 

makanlah (ambillah) pemberian  itu dengan senang hati.
8
 

 Maskawin dinamai oleh ayat ini saduqat bentuk jamak dari shaduqah 

yang terambil dari akar yang berarti kebenaran. ini karena maskawin didahului 

oleh janji sehingga pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Menamai 

maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat lanjutan ayat yakni nihlah. 

Kata ini berarti pemberian yang tulus tampa mengharapkan sedikitpun imbalan.
9
   

Ketika Islam masuk ke Bima pada abad ke-17 melalui Kecamatan Sape 

untuk pertama kalinya di bawa oleh para ulama dari Sumatra yang diutus oleh 

kerajaan Gowa, Tallo, Luwu dan Bone, maka terjadilah perubahan corak sosial 

kehidupan masyarakat Bima yang diambil dari dasar-dasar ajaran Islam. Oleh 

sebab itu masyarakat Bima dewasa ini memiliki corak budaya yang islami 

sebagai warisan yang terus dilestarikan secara turun-temurun semenjak Islam  

hadir sampai pada saat ini. Diantara tradisi atau adat istiadat masyarakat Bima  

yang dimaksud adat pernikahan, akad nikah, upacara khitan, upacara khatam al-

qur’an, kesenian dan pakaian.
10

 

                                                           
8
Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, h, 77. 

9
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Cet, IV;  

Jakarta: Lentera Hati 2011), h. 415-416. 

10
Fajrin,‛Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Zikir Labo Peta Kapanca 

Pada Acara Pernikahan di Desa Rasa bou Kecamatan Sape Kabupaten Bima‛ . Tesis (Makassar: 

PPs UIN Alauddin 2017), h. 5-6. 



 
 

 

Pada umumnya masyarakat Bima (dou Mbojo) memiliki  budaya dan 

kebudayaan yang  sudah menjadi kekuatan tersendiri yang diyakini  mempunyai 

nilai-nilai maslahat dalam kebudayaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

rutinitas atau prosesi serta tatacara pelaksanaan budaya yang dilakukan oleh 

masyarakat secara turun-temurun. Salah satunya adat yang masih hidup 

ditengah-tengah masyarakat adalah adat kaboro co’i pada perkawinan 

masyarakat Bima (Dou Mbojo) serta pelaksanaanya sebelum perkawian. 

 Praktek kaboro coi merupakan warisan tradisi yang telah tumbuh 

berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat Bima. 

Meskipun praktik  ini hanya sebuah tradisi, tetapi masyarakat berkeyakinan 

ketika tradisi ini tidak dilaksanankan akan mendapatkan sanksi secara sosial 

seperti dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Masyarakat menilai praktek 

kaboro coi sudah menjadi tahapan yang harus dilewati oleh sebuah keluarga yang 

akan melaksanakan perkawinan.
11

  

Kaboro coi adalah sebuah proses pengumpulan uang atau barang pada 

pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang dimana proses ini dilakukan oleh 

masyarakat yang ada dalam satu desa bertujuan agar bisa membantu keluarga 

yang berhajat. Tradisi ini merupakan salah satu dari  beberapa tradisi perkawinan 

yang ada di Bima. Tradisi ini dilakukan oleh setiap anggota masyarakat yang 

akan melangsungkan perkawinan.  

Dalam perkawinan masyarakat Bima (dou Mbojo) tradisi ini  penting 

tidak memandang status sosial baik orang-orang yang berhajat itu orang tidak 

                                                           
11

Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi di Desa Sakuru Monta, Bima Analisis Hukum 

Islam, Jurnal Perbandingan Mazhab UIN, 2016. h. 2. 



 
 

 

mampu ataupun orang kaya, semuanya melewati prosesi Kaboro coi  yaitu proses 

pengumpulan uang belanja (Piti Coi)12
 

A. Fokus Penelitaan dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penafsiran peneliti ingin 

memfokuskan pada ‚Bagaimana  Analisis nilai-nilai Maslahat  dalam  praktek  

Kaboro Coi Pada Perkawian Masyarkat Kabupaten Bima. Praktek  kaboro coi 

merupakan adat yang sudah menjadi warisan dari para leluhur terdahulu  yang 

tumbuh dan hidup ditenggah-tengah masyarakat Bima  dan  dilaksanakan oleh 

setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan. Masyarakat berpendapat 

ketika tradisi ini tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi sosial berupa 

dikucilkan  dari anggota keluarga dan  masyarakat umum. Masyarkat  Bima  

beranggapan bahwa praktek kaboro coi merupakan salah satu rangkaian dari 

prosesi adat perkawinan yang harus dilaksanakan demi kesempurnaan 

perkawinan.  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus merupakan pemusatan  konsentrasi pada tujuan penelitian 

yang dilakukan . Deskripsi fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit 

untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Deskrpsi fokus 

penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga obserfasi 

dan analisa hasil penelitian lebih terarah.  

                                                           
12

Mbojo Network, ‚Tradsi Kaboro Coi Pada perkawinan Masyarakat Bima‛ 

Mbojonet.blogspot.com/2012/05/tradisi-kaboro-coi-pada-perkawinan.html(diakses, 13 November 

2020) 



 
 

 

 Kaboro coi  secara bahasa, kaboro  memiliki arti kumpulkan atau 

mengumpulkan, sedangkan kata coi dalam kamus bahasa Bima berarti harga. 

Akan tetapi maknanya berkembang seiring perubahan paradigma masyarakat. 

Dalam kontekstualisasinya pada perkawinan, sehingga kaboro coi dapat 

dipahami sebagai proses pengumpulan uang belanja (Piti Coi) bagi pihak 

mempelai laki-laki  yang ingin melangsungkan perkawinan, praktek kaboro coi 

ini tidak dihususkan kepada orang yang tidak mampu saja akan tetapi bagi semua 

kalangan yang ingin melaksanakan perkawinan.
13

 Seiring dengan perkembangan 

tehknologi praktek kaboroo coi pun telah mengalami perubahan dengan berbagai 

modifikasi. Di antaranya pada zaman dahulu kaboro coi  hanya dalam bentuk 

pengumpulan uang saja, Tetapi saat ini kaboro coi ada dalam bentuk barang 

seperti memberikan beras (padi), dan ada juga yang mengantarkan hewan ternak 

seperti kambing atau sapi bagi keluarga dekat yang sedang melaksanakan acara.
14

 

 Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
15

   

 Nilai-nilai maslahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, nilai-

nilai kebaikan  yang terdapat pada tradisi kaboro coi pada perkawian masyarakat 

Bima di Kelurahan  Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima yang tidak bertentang 

dengan ajaran Islam, nilai-nilai inilah yang ingin peneliti coba untuk dianasisis. 

 

 

                                                           
13

Suharti, ‚Tradisi Kaboro Coi Pada Perkawinan Masyaraskat Bima Perspektif Urf di 

Kecamatan Monta Kabupaten Bima‛ Skripsi (Malang: UIN Maulana Ibrahim Malang, 2008). h.7-

8.  
14

Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi di Desa Sakuru Monta, Bima Analisis Hukum 

Islam, Jurnal Perbandingan Mazhab UIN, 2016. h. 4. 
15

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 Tentang Perkawinan 



 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah ‚Bagaimana nilai-nilai maslahat pada praktek  kaboro 

coi pada perkawinan masyarakat Kabupaten  Bima (dou Mbojo) dari pokok 

masalah tersebut maka lahirlah sub-sub masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan adat Kaboro coi pada perkawinan 

masyarakat  Kabupaten  Bima.? 

2. Bagaimana Pandangan tokoh adat dan tokoh Masyarakat  terhadap adat 

kaboro coi.? 

3. Bagaimana nilai-nilai maslahat yang terkadung dalam adat kaboro coi 

pada perkawinan masyarkat Kabupaten Bima.? 

C. kajian Pustaka||/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka bertujuan membantu bagi calon peneliti untuk 

menemukan dan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi maupun 

perbandingan  dengan penelitan yang akan  dilakukan, adapun hasil penelitian 

terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut. 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Rusman (2019) tentang Mahar tanah 

dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone telaah berdasarkan hukum 

Islam dan undang-undang pokok agraria.
16

 Adapun hasil penelitian yaitu 

menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Bugis 

Bone adalah tradisi yang sudah lama hidup di tenggah masyarakat dan 

sudah lama dipraktekan tanah adalah benda atau barang yang baik untuk 

dijadikan sebagai mahar karena mengandung nilai-nillai filosofis yang 
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Rusman, ‚Mahar Tanah Dalam Perkawian Masyarakat Bugis Bone Telaah Berdasarkan 

Hukum Islam dan Undang-Undang Agraria‛Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin,2019) 



 
 

 

sejalan dengan kehidupan manusia. bentuk kepemilikan mahar ada dua 

yaitu, memiliki hanya sebagian saja yaitu hanya menikmati hasil tetapi 

tidak menguasai sepenuhnya, yang kedua hanya sebagi simbol belaka. 

diucapkan dalam akad tetapi pihak istri tidak mengetahui objek tanah 

tersebut. Peralihan tanah sebagai hak milik dengan mahar dalam Islam 

dibolehkan tetapi dalam undang-undang pokok agraria tidak memiliki 

kepastian hukum. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah terkait tentang proses pengumpulan uang mahar yang 

dilakukan oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon 

mempelai perempuan. Persamaannya sama-sama berbicara tentang mahar 

dalam perkawinan.  

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Suharti tradisi kaboro coi pada 

perkawinan masyarakat Bima perspektif urf  di Kecamatan Monta 

Kabupaten Bima.
17

 Hasil penelitian menunjukan konsep urf  terkait 

dengan tradisi kaboro coi,  merujuk pada kaidah yang mengatakan bahwa 

peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja terlarang secara 

hakikih, kaboro coi dengan urf  merupakan adat yang tidak bertentangan 

karena disana ada keterkaitan yang mana keduanya sama-sama menjadi 

sesuatu yang telah diteriman dan ditetapkan oleh masyarakat secara 

umum sebagai sesuatu peraturan dan ketentuan yang wajib dilaksanakan. 

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peniti yaitu dengan 

melihat nilai-nilai maslahah yang terdapat dalam adat kaboro coi pada 

perkawian masyarakat Bima di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota 
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Suharti, ‚Tradisi Kaboro Coi Pada Perkawinan Masyaraskat Bima Perspektif Urf di 

Kecamatan Monta Kabupaten Bima‛ Skripsi (Malang: UIN Maulana Ibrahim Malang, 2008). 



 
 

 

Bima, persamaannya sama-sama meneliti tentang tradisi kaboro coi pada 

perkawainan masyarkat Bima.  

3.  penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Asif Sardari Belis dalam 

perkawinan masyarakat Islam lamaholot  di Flores Timur perspektif 

hukum Islam.
18

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belis dalam 

perkawinan masyarakat lamaholot berupa gading gajah yang diberikan 

oleh pihal mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan menjadi 

satu bentuk penghargaan yang amat luar biasaa kepada perempuan 

Lamaholot. Bala (gading gajah ) dianggap sebagai marwahnya perempuan 

Lamaholot dan sebagai simbol pengikat dalam perkawinan masyarakat 

Lamaholot. Aturan adat Lamaholot jika laki-laki beserta keluarganya 

telah menunaikan, memberikan atau menunaikan Belis kerumah pihak 

mempelai perempuan , dan dari pihak keluarga mempelai perempuan telah 

memberikan balasan dari Belis tersebut berupa kain sutra lipa (sarung), 

kwatek kain tenun, pakaian, gelang, kalung dan emas yang diisi penuh 

dalam lemari  maka mereka secara adat dinyatakan sah sebagai suami istri 

meskipun belum sah secara Islam melalui wali dari pihak perempuan. 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, 

peneliti fokus  pada tradisi kaboro coi  sebagai proses pengumpulan uang 

mahar yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki.     

4.  Jurnal penelitian yang dilakukan oleh, Hamzah Hasan, Tradisi Kaboro 

Coi di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis hukum Islam, Penelitian ini 

mendeskripsikan bagaimana analisis hukum Islam dalam melihat praktek 

Kaboro Coi pada perkawian masyarakat Desa Sakuru Monta Bima. 
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Ahmad Asif Sardari, ‚Belis Dalam Perkawianan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores 

timur Perspektif Hukum Islam‛. Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018).  



 
 

 

5.  Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Sri Astiti A, dan Samad 

Munawwarah, Adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat 

Aceh menurut hukum Islam, Jurnal hukum keluarga. penelitian ini 

menggali nilai-nilai Islam dalam tradisi perkawianan masyarakat Aceh 

yang sudah berkembang sampai saat ini. 

6.  M Hilir Ismail Kebangkitan Islam di dana Mbojo (Bima) 1540-1950, 

Buku ini berisi tentang sejarah masuknya Islam di Bima, budaya 

pernikahan masyarakat Mbojo dan menceritakan tentang suku-suku yang 

mendiami wilayah Mbojo (Bima) 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Prosesi Pelaksanaan adat Kaboro Coi pada perkawinan 

masyarakat Kabupaten Bima   Nusa Tenggara Barat. 

b. Untuk mengetahu pandangan tokok Adat  dan tokoh masyarakat Terhadap 

adat Kaboro coi pada perkawinan masyarakat Kabupaten Bima Nusa 

Tenggara Barat. 

c. Untuk Mengetahui Bagaimana nilai-nilai maslahah yang terdapat pada adat 

Kaboro Coi pada perkawinan masyarakat Kabupaten Bima  Nusa Tenggara 

Barat.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi 

pemikiran mengenai nilai-nilai Maslahah dalam pelaksanaan adat kaboro coi 

dalam perkawinan masyarakat Bima. Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan referensi serta bahan perbandingan bagi penelitian yang 

akan melakukan penelitian yang sama. 



 
 

 

b. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang 

aktual, edukatif dan konstruktif untuk dijadikan pertimbangan, umpan balik 

atau masukan bagi masyarkat Kabupaten Bima.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 
 

1. Pengertian Perkawinan 

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata ‚nikah‛ 

dan kata ‚zawaj‛. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni 

‚dham‛ yang berari menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai 

arti kiasan yaitu ‚wathaa‛ yang berarti setubuh atau ‚aqad‛ yang berarti 

mengadakan perjanjian pernikahan.
19

 Beberapa penulis terkadang menyebutkan 

pernikahan dengan kata perkawinan.  

Dalam bahasa Indonesia ‚perkawinan‛ berasal dari kata ‚kawin‛ yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 

hubungan kelamin atau hubungan badan, istilah ‚kawin‛ digunakan secara 

umum, untuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. berbeda dengan kata 

nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung substansi secara 

hukum nasional.
20

 

Dari segi istilah para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan 

kata nikah, namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakikat yang ingin 

dituju, karena dapat dilihat pada umumnya mereka hanya berbeda dari sisi 

redaksi kalimatnya semata. Adapun beberapa pengertian nikah secara istilah 

menurut para ahli hukum sebagai berikut. 
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Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indoneisa. (Cet, 

II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 258-259. 

20
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Nasional. (Cet, I; Makassar: Alauddin Universty Perss, 2014). h., 7.  
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Adapun menururt Dr. Peunoh Daly, Ialah akad yang membolehkan 

seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad 

mempergunakan lafazh nikah atau tazwij atau terjemahannya.
21

 

Sayyid Sabiq dalam fiqhi sunnah menjelaskan perkawinan adalah 

hubungan antara laki-laki dan perempuan, diatur secara terhormat dan 

berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang 

dari adanya rasa suka-sama suka, dan dihadiri para saksi yang menyaksikan 

langsung kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat 

antara satu dengna yang lainnya.
22

 

Riyadh Al Muhaisin, Kholid bin Ibrohim Ash-Shoq abi dan Muhammad 

Sholih al-Utsaimin mereka sepakat mengatakan, nikah adalah ikatan antara 

seorang laki-laki dan perempun dengan tujuan untuk saling bersenang-senang 

satu sama lainnya dan untuk membentuk keluarga yang shalihah maupun 

masyarakat yang baik.
23

 

Menurut Muhammad Asnawi nikah adalahh melakukan aqad atau 

perjanjian antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan pergaulan 

sebagaimana suami dan istri dengan tetap mengikuti peraturan, norma, nilai-nilai 

sosial dan etika agama.
24
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Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam. (Cet, I; Jakarta: Bulan Bintang , 2005), h. 104.  

22
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Fiqih Sunnah), terj. Moh Talib (Cet, VII; Bandung: Al-

Ma’rif,1990), h. 10. 

23
Riyadh Al-Muhaisin, Kholid bin Ibrohim Ash-Shoq’abi, dan Muhammad bin Sholih Al-

Utsaimin,Al-Unusah wa z-zawaj , Az-Zawaj, Min Ahkami I-Walimah min Syarhi Manari s-Sabil 

(Jangan telat Menikah: Bekal-Bekal Menuju pernikahan Islami), terj. Hawin Murtadlo, Khairul 

Anwar dan Hidayat Djoko (Cet: I; Solo: Al-Qowam, 2007), h. 37.  

24
Muhammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan. (Cet, I; Yogyakarta: 

Darussalam, 2004), h. 17. 



 
 

 

Menurut sebagian ulama hanafiah nikah adalah akad yang memberikan 

faedah mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar, sengaja 

bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama dalam mendapatkan 

kenikmatan biologis. sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah 

sebuah ungkapan, sebutan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan 

dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata. Oleh mazhab 

Syafi’iyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk 

bersetubuh dengan menggunakan redaksi atau lafal inkah atau tazwij atau 

turunan dari makna keduanya sedangkan ulama Hanabila mendefinisikan dengan 

akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna 

mendapatkan kesenangan.
25

 

 Dari beberapa ungkapan yang telah di uraikan di atas, dapat  disimpulkan 

bahwa perkawinan, yaitu dibolehkan atau dihalkannya hubungan suami, istri  

antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawian. 

 Masih dalam kaitanya dengan definisi perkawinan juga bisa dilihat 

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia dalam 

halini menurut UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan instruksi presiden 

No1tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

stri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
26
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Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.( Cet, I; Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada , 2004). h. 45. 

26
Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, (Cet, 

I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2013), h. 68. 



 
 

 

Disamping definisi yang diungkapkan oleh UU perkawinan No 1 tahun 

1974 di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan pengertian 

definisi lain yang tidak mengurangi arti dari undang-undang tersebut, namun 

bersifat menambah, memperjelas dengan penjelasan rumusan sebagai berikut. 

‚Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqon qhalizhah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dan 

merupakan ibadah.
27

  

Jika kedua poin rumusan perkawinan di atas dicermati dan dipahami 

dengan baik terdapat gari perbedaan yang signifikan meskipun tidak bersifat 

kontradiktif antara satu dengan yang lainnya perbedaan-perbedaan yang tampak 

terlihat adalah sebagai berikut:  

Pertama, dalam rumusan undang-undang tampak dengan jelas keharusan 

ada ijab dan kabul (aqdun-nikah ) pada suatu pernikahan seperti tergambarkan 

dalam anak  kalimat. ‚Ikatan lahir batin‛. Sedangkan dalam kompilasi hukum 

Islam dikatakan ‚akat yang sangat kuart‛ lebih kepada terjemahan kata-kata 

mitsaqan ghalizhan yang ada sesudahnya tidak memperlihatkan pengertian 

perkawinan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan lain dari sebutan 

akad nikah.
28

 

Kedua, Kata ‚antara seorang pria dengan sorang wanita‛, artinya 

mafikkan kemungkinan adanaya perkawinan sesama jenis seperti laki-laki dengan 

laki-laki (gay) atau antara sesama wanita (lesbiyan) di negara hukum Indonesia, 

seperti yang terjadi akhir-akhir ini dibeberapa negara di dunia seperti Belanda, 

Belgia, dan sebagian negara bagian Canada. Sedangkan dalam KHI tidak sama 
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KHI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkairan Dengan Kompilasi 

Hukum Islam, (Mahkama Agung Republik Indonesia; Jakarta: 2011), h. 64,   

28
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. h. 46. 



 
 

 

sekali menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini 

bahwa KHI sama sekali tidak mendukung perkawinan antar sesama jenis yang 

tidak dibolehkan oleh undang-undang perkawinan. 

Ketiga, undang-undang perkawian menyebutkan tujuan dari perkawinan 

adalah ‚membentuk keluarga rumah tangga bahagia dan kekal ‚, sedangkan 

dalam KHI merumuskan sendiri tujuan dari perkawian secara tersendiri terdapat 

dalam pasal 3 dengan mengutarakan nilai-nilai spiritual dari perkawian seperti 

terdapat dalam kalimat: ‚Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

bernilai ibadah‛. Padalah dapat dilihat rata-rata dalam kitab hadis hukum dan 

fiqhi memasukkan bahasa munakahat dalam kitab bab muamalah tidak dalam bab 

ibadah.
29

 

2. Dasar Hukum Perkawinan  

Syariat Islam yang pertama kali diturunkan adalah pernikahan, dimana 

pada waktu itu belum ada syariat sholat, puasa, zakat dan haji tetapi syariat 

pernikahan sudah ada ketika diciptakan Nabi Adam dan Hawa sewaktu mereka 

hidup di dalam surga. Pada waktu itu belum ada perintah syariat berupa sholat, 

puasa, zakat dan haji akan tetapi sudah ada syariat pernikahan yang mana yang 

menjadi penghulunya adalah Allah Swt dan yang menjadi saksinya adalah 

malaikat jibril. Sejarah ini menjadi dasar hukum disyariatkan perkawinan bagi 

umat manusia.
30

 

perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia yang umum 

berlaku bagi seluruh mahkluk ciptaan Tuhan tidak terkecuali manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, oleh karenanya menurut para ahli ilmu alam mengatakan 
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Hari Widiyanto,‛Konsep pernikahan dalam Islam Studi Fenomenologi penundaan 
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bahwa segala sesuatu ciptaan Tuhan dimuka bumi ini diciptakan secara 

berpasang-pasangan misalnya air yang kita minum terdiri dari oksigen dan 

hidrogen, listrik ada positif ada negatif dan sebagainya.
31

 Apa yang dinyatakan 

oleh para ahli ilmu alam tersebut sudah sesuai dengan pernyataaan Allah dalam 

al-qur’an QS al-Dzariyat/ 51: 49. 

                      

Terjemahnya:  

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengigat akan kebesaran Allah.
32

 

 Ayat di atas menjelaskan bagaikan menyatakan: Dan lagit kami bangun, 

yakni ciptakan dengan tangan-tangan, yakni kuasa dan kekuatan Kami yang 

mahadasyat atau berdasar nikmat kami yang melimpah dan sesungguhnya Kami 

benar-benar Maha luas dalam kekuasaan Kami tanpa ada sesuatupun yang 

menghalanginya. Dan bumi tempat hunian manusia itu kami hamparkan, maka 

sebaik-baik yang menghampar adalah Kami. Dan segala sesuatu baik makhluk 

hidup maupun mati talah Kami ciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling 

melengkapi  supaya kamu mengingat bahwa hanya Allah yang Maha Esa dan 

hanya Dia yang Maha Kuasa.
33

 di ayat lain Allah juga berfirman dalam al-qur’an 

QS. ar-Rum/30: 21. 

                                

                 

 

                                                           

31
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IV;  Jakarta: Lentera Hati 2011), h. 100. 



 
 

 

Terjemahnya: 

dan diantara tanda-tandanya adalah Dia menciptakan untuk kamu 

pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang kepadanya, 

dan dijadikannya diantara kamu mawaddah dan rahmah, sesungguhnya 

yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
34

 

Ayat sebelumnya berbicara tentang kejadian manusia sehingga sampai 

kepada tahap basyariyat yang mengantarnya berkembang biak sehingga 

menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran dipersada bumi ini. Ayat 

di atas menguraikan perkembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat 

Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan 

menyatakan bahwa: dan juga diantara tanda-tanda kekuasaan Nya adalah dia 

mencitakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri 

dari jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tenang dan tentran serta cenderung 

kepadanya.
35

 Perkawinan adalah merupakan sautu perbuatan yang dianjurkan 

oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah, sebagaimana diperintahkan 

oleh Allah dalam al-qur’an QS al-Nur/ 24\\|| \\\\\\\\\|: 32 

                            

              

Terjemahnya: 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-

orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang 

laiki-lakki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 

Allah akan menberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya.
36

 

Pada ayat ini Allah memberikan perintah kepada semua pihak yang 

memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan ahlak umat, agar mereka 

menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda ataupun jejaka baik 
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perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. demikian pula terhadap 

hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut untuk dinikahkan 

hendaklah diberikan kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua 

para wali (wali nikah). Baik ayah, paman dan saudara yang memikul tanggung 

jawab atas keselamatan keluarganya.
37

 

Perkawinan, yang merupakan sunnahtullah yang pada hakikatnya adalah 

mubah bisa dilihat dari tinggatan nilai maslahatnya, oleh karana itu imam 

Izzuddin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hambanya. Maslahat 

wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling 

utama) dan mutawassith (tengah-tengah), maslahat yang paling utama 

adalah maslahat yang mengandung nilai-nilai kemuliaan dapat 

menghilangkan mafshadah yang paling buruk, dan dapat mendatangkan 

kemaslahatan yang paling besar kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan. 

2. Maslahat yang disunnahkan oleh syar’i kepada hambanya demi untuk 

kebahagiaan dan kebaikannya, tingkat maslahat yang paling tinggi berada 

sedikit di bawah tinggat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan 

ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tinggatan maslahat yang 

paling ringan yang mendekati maslahat mubah. 

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari 

kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafshadah. Imam 

Izzuddin berkata: maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. 
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sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya 

dari sebagian yang lain. Maslahat mubah  ini tidak berpahala.
38

  

Kata hukum memiliki dua makna, yang yang dimaksud di sini adalah. 

Pertama, sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan 

mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang timbul sesuatu menurut syara, seperti 

jual beli memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum 

sewamenyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada maanfaat barang yang 

disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti 

penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang 

kepada yang lain, kewajiban suami terhadap istri mahar dan nafkah terhadap 

istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.
39

   

Secara personal hukum nikah bisa berbeda disebabkan oleh perbedaan 

keadaan atau kondisi seorang mukallaf. baik dari segi tabiat atau karekter 

kemanusiaannya  maupun dari segi kemanpuan harta. Hukum nikah tidak hanya 

berlaku satu hukum bagi semua mukallaf melainkan berlaku sesuai dengan 

kondisi dan keadaan seorang mukallaf.  sebagai berikut. 

1) Pernikahan yang wajib hukumnya. 

Menikah itu wajib hukumnya bagi mereka yang sudah mampu secara 

material dan juga sangat beresiko untuk jatuh dan terjerumus kepada perzinahan. 

Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib hukumnya. 

Apabila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi 

seseorang yang hampir jatuh kepada jurang zina wajib hukumnya. Imam Al-
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Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya 

seseorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa 

resiko zina bagi dirinya. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah pasti 

membuatnya cukup dalam masalah rezekinya sebagaimana dalam al-qur’an SQ 

al-Nur 24/33.
40

 

2) Pernikahan Sunnah. 

Hukum pernikahan menurut pendapat kebanyakan para ulama adalah 

sunnah. Pernikahan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari 

faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk nikah, ia sudah 

punya kemampuan untuk membiayai hidup berumah tangga. Baginya melakukan 

perkawinan adalah sunnah, bila nikah dia menerima pahala, kalau tidak atau 

belum maka tidak akan mendapatkan dosa.
41

 Sedangkan yang tidak sampai pada 

tingkatan wajib untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih 

tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena usia yang masih muda 

atau lingkunganya yang cukup baik atau kondusif.
42

 

3) Pernikahan Haram 

Menikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin melaksanakan 

pernikahan, karena tidak mampu melakukan jimak (bersetubuh) dan tidak mampu 

untuk memenuhi nafkah, At-Thabari berkata,Jika seorang suami mengetahui, 

bahwa dia tidak mampu untuk memberikan nafkah berupa materi atapun nafkah 

batin kepada isrtinya, atau tidak  memberikan mahar kepada istrinya, atau hak-
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hak yang istri yang wajib ia berikan kepadanya, maka dia tidak halal untuk 

menikah, sampai ia menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya, atau dia 

mengetahui bahwa dirinya nanti mampu untuk menunaikan hak-hak istrinya. 

Begitu juga ketika ia berhalangan untuk bersenang-senang (jimak) dengan 

istrinya, hendaknya ia menjelaskan sehingga ia tidak membohongi istrinya atas 

keadaa dirinya.
43

 Jika dipaksakan menikah orang tidak mampu maka akan 

mendatangkan kerusakan bagi dirinya dan orang lain, sedangkan Allah melarang 

melakukan sesuatu yang mendatangkan kerusakan, sebagaimana Allah berfirman 

dalam QS al-Baqarah/ 2: 195.   

                 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
44

 

4) Pernikahan Hukumnya Makruh 

Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat 

zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, 

misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu 

menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan 

Shāfi’iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti 

pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shāfi’iyah juga 

berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang 

lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukanan dalam akad.
45
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3. Tujuan Perkawinan 

Masyarakat dan agama-agama menganjurkan perkawinan jika syarat-

syarat bagi suksesnya perkawinan itu diduga keras telah terpenuhi. tetapi bila 

belum atau tidak maka al-qur’an memerintahkan untuk menahan diri sampai 

tibanya kemampuan untuk melaksanakan perkawinan. Pesan ini ditunjukkan 

kepada mereka yang memiliki minat untuk melangsungkan perkawinan tetapi 

tidak memiliki kemampuan. Ada pesan lain yang ditujukkan kepada orang tua 

masyarakat, yaitu dengan membantu mereka yang hendak untuk melaksanakan 

perkawinan.
46

 

Bagi yang bercinta, perkawinan adalah proses selanjutnya dari cinta itu 

serta sarana penyempurnaan cinta mereka, sedangkan yang belum bercinta, 

perkawinan adalah upaya mewujudkan cinta, baik yang telah bercinta maupun 

yang belum, kesemuanya diharapkan dapat melahirkan keturunan yang 

berkualitas. Jika demikian perkawian bertujuan memupuk cinta kasih yang 

membuahkan ketenangan, dan mengantar kepada lahirnya anak keturunan 

sekalingus membentengi para pasangan dari keterjerumusan dalam lembah 

kotor.
47

 Ada beberapa tujuan disariatkan perkawian atas umat Islam antara lain 

sebagai berikut: 

a. Untuk memperoleh anak keturuan yang sah demi melanjutkan generasi yang 

kan datang. sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa/4:1. 
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Terjemahnya: 

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan 

kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari 

keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan 

perempuan.
48 

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupan naluri atau garizah 

umat manusia bahkan juga gazirah bagi mahluk hidup yang diciptakan oleh 

Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat untuk 

mendorong untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat 

nya tersebut. Untuk memyalurkan yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu 

syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawian.
49

Al-qur’an secara menarik 

menggambarkan tentang kehidupan berpasangan untuk membentuk anak 

keturunan manusia yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, agar 

manusia dapat melanjutkan peradaban, yang dimana manusia diberikan oleh 

Allah amanah untuk menjadi khalifah dimuka bumi. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Allah dalam al-qur’an QS al-Syura/42:11. 

                                

                     

Terjemahnya: 

Allah menciptakan lagit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dan jenis 

kamu sendiri pasangan-pasangan dan jenis binatang ternak pasangan-

pasangan pila, dijadikannya kamu berkembang biak dengan cara itu. 

Tiada ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha 

mendengar lagi maha melihat.
50
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b. Untuk Memperoleh Sakinah (ketenangan) 

Kata sakinah memiliki makan ketenangan, atau lawan kata dari 

kegoncangan kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan 

dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apapun bentuk gejolak 

tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan 

ancamannya, bila disusun dengan ketenangan batin yang mendalam, maka 

ketenangan tersebut disebut dengan sakinah.  

Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak 

lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu 

untuk menghadapi tantangan hidup. Karena alasan-alasan inilah, maka manusia 

melangsungkan perkawian, berkeluarga, bahkan bermasyarakat dan berbangsa. 

tetapi harus diingat bahwa keberpasangan manusia bukan hanya didorong oleh 

keinginan hawa nafsu semata, tetapi dari pada itu ia didorong oleh keinginan hati 

dan jiwa untuk meraih ketenangan. Allah mensyariatkan perkawinan bagi 

manusia, agar kekacauan dan gejolak pikiran itu meredah dan masing-masing 

memperoleh ketenangan.
51

 Itulah antara lain sebagaimana di firmankan oleh 

Allah dalam QS ar-Rum/30:21. 

                                

                 

 

 

Terjemahnya: 

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya  adalah Dia menciptakan untuk 

kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis 

kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung 
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kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikanNya 

diantara kamu mawaddah dan rahmah. sesungguhnya pada yang demikian 

itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
52

 

c. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual. 

Dalam pandangan ajaran Islam, khususnya pada roda kehidupan berumah 

tanggga suami dan istri, hubungan seksual suami dan istri bukanlah hal yang 

tabu, kotor dan najis, melainkan hubungan yang bersih dan akan selalu tetap 

bersih, mengapa kotor, atau perlu dihindari, sedangkan Allah sendiri yang 

memerintahkan dan menganjurkan, baik tersirat maupun tersurat antara lain 

sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:187.
53

 

                                

               

Terjemahnya: 

Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu karena itu 

Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu, maka sekarang 

campurilah mereka (istri-istrimu) dan carilah apa yang ditetapkan Allah.
54

  

Dalam ayat lain Allah berfirman QS al-Baqarah/2:223. 

                      

Terjemahnya: 

Istri-istri kamu adalah ladang (tempat bercocok tanam) untukmu, maka 

datangilah (garaplah) ladang kamu sebagaimana saja kamu kehendaki.
55 
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Ayat ini menjelaskan berkenaan dengan orang-orang yang sedang 

melaksanakan puasa dan diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan suami 

istri dimalam hari bulan suci ramadhan, bulan yang penuh dengan rahmat dan 

kesucian. Namun tidak ada halangannya untuk melakukan hubugan suami istri, 

karena hubungan suami istri yang halal juga suci, bersih dan berpahala, oleh 

karena itu Rasulullah mengajurkan terlebih dahulu untuk berdoa ketika akan 

melakukan hubungan badan antara suami istri 

d. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina  

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan 

dosa, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada 

pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. 

Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan 

kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa 

dan pelajar, kehamilan di luar pernikahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, 

menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini sangat alami sifatnya. Untuk itu 

harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan pernikahan.
56

 

e. Membangun  peradaban Manusia  

Menikah menyebabkan munculnya keteraturan hidup dalam masyarakat. 

Muncullah keluarga sebagai basis pendidikan dan penanaman nilai-nilai 

kebaikan. Lahirlah keluarga-keluarga sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Dengan menikah, terbentuklah tatanan kehidupan 

kemasyarakatan yang ideal. Semua orang akan terikat dengan keluarga, dan akan 

kembali kepada keluarga. Perhatikanlah munculnya anak-anak jalanan yang tidak 
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memiliki keluarga atau terbuang dari keluarga. Mereka menggantungkan 

kehidupan di tengah kerasnya kehidupan jalanan. Padahal harusnya mereka 

dibina dan dididik di tengah kelembutan serta kehangatan keluarga.  

Mereka mungkin saja korban dari kehancuran keluarga, dan tidak bisa 

dibayangkan peradaban yang akan diciptakan dari kehidupan jalanan ini. 

Peradaban yang kuat akan lahir dari keluarga yang kuat. Maka menikahlah untuk 

membentuk keluarga yang kuat. Dengan demikian kita sudah berkontribusi 

menciptakan lahirnya peradaban yang kuat serta bermartabat.
57

 

f. Untuk beribadah kepada Allah. 

Menikah adalah merupakan ibadah, yang dimana perkawinan sebagai 

sarana upaya dalam mengingat Allah dan sebagai jalan untuk mendekatkan diri 

kepdaNya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Dzariyat\\\\\\ \\\/51:49. 

                      

Terjemahnya: 

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat kebesaran Allah.
58

  

Tidak hanya itu, melakukan sebuah perkawinan sama halnya dengan 

melakukan perintah Allah. Sebuah perintah yang dilakukan di dalam perspektif 

agama merupakan bagian dari ibadah. Q.S an-Nur ayat 32 menjelaskan bahwa 

sesorang diperintahkan untuk menikah bagi mereka yang masih membujang 

untuk dapat mengetahui kebesaran tuhannya.
59
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Q.S An-Nur ayat/24:32. 

                            

             

Terjemahnya: 

Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan juga 

orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang 

lali-laki dan yang perempuan jika mereka miskin maka Allah yang akan 

memberikanb kemampuan kepada meraka dengan karunianya dan Allah 

Maha pengasih lagi Maha penyayang.
60

   

Dari perintah Allah Swt dalam al-qur’an dan hadist Nabi dapat 

disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Perkawinan mempunyai 

nilai ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang ini sama artinya 

dengan ibadah. Peran ibadah akan datang dengan nilai positif, karena perkawinan 

yang dilakukan atas dasar niat dan ibadah maka tentunya akan memberikan hasil 

positif sebagai tujuan perkawinan.
61

 

4. Hikmah Perkawinan 

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia 

ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu 

birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari 

godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur 

hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong 

dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di 

dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan 
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menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan 

kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.
62

 

Islam memerintahkan dan menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan 

karena akan berdampak positif bagi orang yang melaksanakannya, masyarakat, 

dan segenap umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut: 

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan 

memuaskan naluri seks dengan kawin hati menjadi tenang, badan menjadi 

segar, perasaan terpenuhi, mata terjaga dari melihat yang bukan mahram dan 

perasaan tenang ketika menikmati barang yang berharga.
63

 

b. Memelihara gen (keturnan) Manusia. Pernikahan sebagai jalan untuk  

melestarikan keberlasungan gen manusia, alat reproduksi, dan 

keberlangsungan kehidupan manusa dari masa-kemasa. Dengan pernikahan 

inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas 

sebagai khalifah di atas muka bumi. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk 

mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui 

syariat, namu cara tersebut sangat dibenci oleh Allah. Demikian itu akan 

menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan 

menyia-nyiakan keturunan sebagaimana terjadi kepada binang.
64

 

c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami dan istri. Sesungguhnya 

naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam mengurus dan mengasuh anak 

kecil. Perasaan yang muncul setelah menikah, lalu menjaga anak dapat 

memberikan dorongan dan motivasi, untuk selalu berusaha dengan giat dan 
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berjuang dalam rangka kepemilikan pribadi dan kemurahannya, sehingga 

membuatnya beramal untuk kemajuan dengan diiringi usaha keras dan 

melakukan kewajibannya, sehingga memperbanyak usaha dan faktor yang 

menghasilkan yang dapat menumbuhkan pertumbuhan harta dan bayaknya 

hasil, serta mendorong untuk mengeluarkan karunia Allah yang ada di alam 

ini.
65

 

d.  Mampu menjaga keberlangsungan hidup umat manusia dengan jalan 

berkembang biak dan memiliki berketurunan yang banyak, serta melihara 

nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam. 

e. Mampu memelihara dan menjaga suami istri sehingga tidak terjerumus dalam 

perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan 

dari sesuatu yang diharamkan dari perbuatan maksiat dari Allah 

f. Mampu untuk menenangkan dan menjernikan pikiran, hati dan jiwa dengan 

cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi 

dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan 

mempererat hubungan sesama manusia.
66

 

g. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan karakter 

kewanitaan yang diciptakan oleh Allah kepadanya, adanya pembagian tugas 

dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi kehidpuan  keluarga. 

h. Dalam salah satu keterangan  PBB yang diberitakan oleh harian ‚National‛ 

terbitan Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan: 

‚Bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang umurnya, daripada 
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orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau 

sengaja tidak ingin menikah.
67

   

5. Mahar Dalam Perkawinan. 

a. Pengertian Mahar 

Mahar secara etimologi artinya maskawin secara terminologi, ialah 

pemberian yang wajib dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya 

sebagai tanda ketulusan hati calon suami kepada calon istrinya untuk 

menumbuhkan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Atau suatu 

pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri, baik dalam 

bentuk barang atau jasa.
68

 

Islam sangat memperdulikan dan menjunjung tinggi keberadaan seorang 

perempuan dengan memberikan hak-haknya, diantara hak yang wajib diberikan 

kepadanya ialah, hak mahar (maskawin), mahar hanya diberikan oleh calon 

mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, bukan kepada perempuan 

lain atau siapapun walaupun orang itu sangat dekat dengannya. orang lain tidak 

memiliki hak untuk mengambil dan menggunakan mahar itu tampa seizin dari 

calon istri, bahkan suami sekalipun. Kecuali dengan ridha dan keikhlasan seorang 

istri. 

Pemberian mahar ini sebagai hak istri dan akibat dari terjadinya 

pernikahan menunjukkan bahwa Islam sangat memperdulikan dan menghargai 

kaum wanita, yaitu memberikan hak dalam memegang urusanya. Pada zaman 

jahiliyyah hak-hak perempuan tidak diperdulikan dan biperhatikan sehingga 

dalam hal ini walinya dengan semena-mena mengusai hak-hak perempuan dan 
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menggunakannya. Hadirnya Islam menghilangkan praktek diskriminatif terhadap 

hak-hak perempuan. Kepadanyalah diberikan hak warisan dan mahar dalam 

perkawianan.
69

 

Pengertian mahar dalam pandangan KHI ialah calon mempelai pria wajib 

membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan 

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
70

 penentuan besar dan kecilnya  suatu 

mahar tergantung dari kesederhanaan dan kesanggupan dari calon mempelai laki-

laki yang sesuai dengan ajuran agama. Tidak ada ketentuan hukum mengenai 

jumlah besar atau kecilnya jumlah mahar, demikian juga mengenai batas 

maksimalnya, yang jelas walaupun peremberian itu sedikit, pemberian itu wajib 

ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. 

Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus 

dilakukan dan tidak boleh melebihi dari batas kemampuan calon suami. Ukuran 

besar dan kecilnya mahar diserahkan kepada kemampuan calon suami dengan 

pandangan yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada ditemukan dalam dali 

syariat yang membatasi jumlah mahar sampai tinggi dan tidak boleh 

melebihinya.  Sebagaimana firman allah dalam al-qu’an QS, an-Nisa/4:20-21. 

                             

                              

                 

Terjemahnya: 

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan 

kamu telah memberikan kepada seseorang di antara merekaharta yang 
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banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang 

sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan 

tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata, bagaimana 

kamu akan menganbilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul 

(bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu 

telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
71

 

Ulama Syafi’iyah, Imam Ahamad, Ishak dan Abu Tsaur berpendapat 

tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa saja yang memiliki nilai 

materil, baik sedikit maupun banyak, alasanya karena beberapa teks al-qur’an 

yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya 

sedikit atau banyak.
72

   

Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita, dan sejak itu menjadi 

hak miliknya.
73

 Penyerahan mahar dengan cara tunai, namu kendati apabila 

mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk 

seluruhnya ataupun hanya sebagian yang diberikan.Karenanya mahar yang belum 

diberikan kepada calon pempelai wanita akan menjadi utang bagi calon mempelai 

laki-laki dan akan harus dilunaskan. 

b. Dasar hukum mahar 

Perintah memberikan mahar kepada calon istri telah dijelaskan dalam al-

qur’anAllah Swt berfirman dalam QS an-Nisa/4:4. 

                                     

Terjemahnya: 
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Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyelahkan kepada kamu 

sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan, maka makanlah ambilah 

pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.
74

  

Perintah Rasulullah kepada Ali bin Abu Talib yang hendak menikahi 

Fatimah agar memberikan maskawin (mahar) kepada Fatimah untuk 

menghalalkan hubungan Mereka. 

عـن ابن عـباس قال لماتزوج علً رضً الله عنه فا طمة رضً ا لله عنها قا ل 

ما عندي قال فأ ٌن درعك ا  ل الله علٌه وسلم اعطها شٌئا قا لله ر سول ا لله ص

 لحطمٌة

  )رواه أبو داود
75 

( 

Artinya: 

Dari ibnu Abbas berkata. Takkala Ali ra, menikahi Fatimah, Rasulullah 

bersabda: Berikanlah sesuatu kepadanya. Ali Berkata: Saya tidak 

memiliki apa-apa, Rasulullah bersabda: Carilah walaupun hanya berupa 

sebuah cincin dari besi. (HR. Abu Dawud). 

Hadis ini memberikan penjelasan tentang pentingnya mahar dalam suatu 

perkawinan walaupun itu hanya sebuah cincin yang terbuat dari besi. Demikian 

juga tidak ada penjelasan dari Rasulullah bahawa Beliau tidak memberikan 

mahar kepada istri-istrinya, andai kata mahar tidak wajib tentulah Rasulluah 

meninggalkan mahar walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak 

wajib. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, artinya ini 

menunjukkan wajibnya mahar dalam sebuah perkawian. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Adat 

1. Pengertian Adat. 

Kata ‚adat‛ berasal dari bahasa arab yang memiki makna kebiasaan kata 

adat juga berasal dari bahasa sangsekerta yakni A dan dato, A yang artinyatidak 

atau bukan, kata dato berarti sifat kebendaan dengan demikian, maka adat 

sebenarnya berarti sifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal  yang 

berkaitan dengan sistem kepercayaan.
76

 

2. Pengertian hukum adat  

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan oleh Tuhan ke muka bumi, maka ia 

melalui hidupnya berkeluarga, kemudian mmasyarakat, kemudian bernegara, 

sejak manusia itu berkeluarga menurut kebiasaan mereka. 

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadi hukum itu 

melalui dari pribadi manusia yang diberikan oleh Tuhan akal pikiran dan 

perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan ‛ 

kebiasaan pribadi‛ apabila kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, maka ia juga akan 

menjadi kebiasaan orang lain itu. Lambat laut diantara orang yang satu dengan 

orang yang lain dalam kesatuan masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, 

maka lambat laut kebiasaan tadi menjadi adat dari masyarakat itu. Adat adalah 

kebiasaan masyarakat atau kelompok-kelompok lambat laut menjadikan adat itu 

sebagai adat yang harusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga 

menjadi hukum adat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus 

dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.
77
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Menurut Supomo dalam karangan beliau‛ Beberapa catatan mengenai 

kedudukan  hukum adat memberikan pengertian bahwa:  

Hukum adat merupakan sebagian hukum yang tertulis di dalam peraturan-

peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak 

ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi di taati oleh rakyat berdasarkan atas 

keyakinan bahwa sannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan 

hukum.
78

 Pendapat lain menurut Ddojojodigoeno  dalam buku ‛Asas-asas Hukum 

Adat‛ hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-

peraturan.
79

 

Beberapa pengertian yang yng telah diberikan oleh para sarjana di atas, 

maka kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah sebagai suatu 

kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang 

selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, 

senantiasa di taati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum 

(sanksi). 

Dalam hukum Islam kata adat (adah) yang memiliki makna kebiasaan, 

adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata Urf, 

yaitu sesuatu yang diketahui. Abu sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby 

misalnya memaparkan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara 

kedua arti kata tersebut. Kata adat berarti mengandung arti mengulang atau 

praktik, yang sudah menbjadi kebiasaan yang terus dilakukakan, baik kebiasan 

yang bersifat individual maupun bersifat kelompok.
80
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Sementara Urf didefinisikan sebagai praktik berulang-ulang yang dapat 

diterima oleh orang yang berakal sehat. Oleh karan itu menurut arti tersebut Urf 

lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu 

masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil 

orang tertentu. Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa urf  

merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari urf. Suatu Urf  harus 

berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau 

kelempok tertentu. Urf bukanlah kebiasaan yang muncul secara alami 

sebagaimana yang muncul dari kebanyakan adat, melainkan muncul dari sebuah 

pemikiran dan pengalaman.
81

 

C. Tinjauan Umum tentang Maslahah 

1. Pengertian maslahah. 

Salah satu cara yang digunakan oleh ulama ushul fiqhi dalam 

mengistimbatkan hukum dari nas adalah maslahat al-mursalah suatau 

kemaslahatan yang tidak ada nas juz’i   yang terperinci yang mendukungnya 

tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nas. Sebagaimana dikemukakan 

dalam masalah qiyas, bahwa sesuatu yang dapat dijadikan ilat hukum adalah 

bahwa sifat yang dijadikan ilat itu mesti harus sesuai  mula’im dengan hukum 

dan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh hukum syara. Sifat mula’im itu ada 

yang bersifat mu’tabar  yang ditunjuk langsung oleh nas, ada yang mulgi yang 

ditolak langsung oleh nas dan adapula yang mursal yang tidak didukung dan 

ditolak oleh nas yang Juz’i tetapi didukung secara umum oleh nas.
82
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Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Anbiya/21: 107. 

                  

Terjemahnya: 

Dan tiadalah kami mengutus Kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi 

semesta alam.
83

 

 

Di ayat lain Allah berfirman QS Yunus/10: 57. 

                               

         

Terjemahnya: 

Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan 

mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
84

 

 

Allah juga berfirman dalam QS al-An’am/6: 157. 

                                   

                                  

                   

Terjemahnya: 

Atau kamu agar tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab ini 

diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapatkan petunjuk dari 

mereka, sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata 

dari Tuhan mu, petunjuk dan rahmat, maka siapa yang lebih zalim dari 

pada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya, 

kelak kami akan membeikan balasan kepada orang-orang yang berpaling 
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dari ayat-ayat kami dengan siksa yang buruk, disebabkan karena mereka 

berpaling.
85

 

Makna dari Kata ‚petunjuk‛ dan kata ‚rahmat‛ di dalam ayat di atas 

adalah dengan membawa manfaat bagi manusia atau dengan menjauhkan dari 

kemudaratan dari dirinya, inilah yang disebut dengan maslahat. Sebab arti dari 

maslahat ialah memberikan kemanfaatan dan mencega terjadinya kerusakan, atau 

maslahat dapat diartikan dengan kebaikan. yang menentukan sesuatu itu 

maslahat atau tidak adalah kewenangan hukum syara semata, sebab hukum syara 

memang kehadiranya membawa maslahat kepada seluruh mahkluk yang ada di 

muka bumi.
86

     

Dalam bahasa Arab mashlahah adalah jamaknya mashalih, merupakan 

sinonim dari kata ‚manfaat‛ dan lawan dari kata mafsadah (kerusakan) secara 

majas, kata tersebut juga bisa dipakai untuk tindakan yang mengandung nilai-

nilai manfaat. Kata manfaat itu sendiri selalu dikaitkan dengan ladzdah (rasa 

enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, 

kata maslahat dapat dipakai sebagai istilah dalam mengungkapkan pengertian 

yang khusus, meskipun tidak terlepas dari arti yang sesungguhnya. Adapun arti 

dari maslahat menarik manfaat atau menolak dari mudharat.87
 

Secara terminologi dapat ditemukan beberapa definisi maslahat yang 

diungkapkan oleh para ulama ushul fiqhi, dari semua definisi tersebut 

mengandung esensi atau nilai yang sama. Abu Hamid Al-Ghazali
88

 mengatakan 
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bahwa pada dasarnya maslahat ialah menganbil manfaat dan menolak 

kemudaratan atau kerusakan guna untuk memelihara tujuan-tujuan hukum syara. 

sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan 

manusia tidak selamanya didasarkan dengan kemauan hukum syara, tetapi sering 

kali berdasarkan kepentingan dan hawanafsunya. Tujuan syara’ yang harus 

dipelihara antara lain menurut imam Al-Ghazali, ada lima bentuknya: 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang 

melakukan perbuatan yang pada hakekatnya untuk menjaga dan memelihara 

kelima poin di atas maka dinamakan dengan maslahah   

Contohnya pada zamman jahiliyah, wanita tidak mendapatkan mahar dan 

hak waris yang menurut pandangan meraka hal tersebut terdapat nilai-nilai 

maslahat sesuai menurut adat dan kebiasaan mereka, tetapi dalam hal ini tidak 

susuai atau sejalan dengan kehendak hukum syara, oleh karenanya tidak 

dinamakan maslahat. 

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa makna dari 

kata maslahat ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. 

Sedangkan kemaslahatann berarti kegunaan, kebaikan, maanfaat dan 

kepentingan. Maslahat dangan mafsadat sering sekali dikaitkan anatara kebaikan 

dan keburukan, manfaat dan mudharat, bagus dan buruk sebab semua maslahati 

itu baik, bermanfaat dan bagus, sedangkan mafsadat itu semuanya buruk 

membahayakan dan tidak baik.
89
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 Menurut Izz ad-Din bin Abdul-Salam
90

, maslahat dan Mafsadah sering 

dikaitkan atau dihubungkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudharat bagus 

dan jelek, bermanfaat dan bugus sebab semua maslahati itu baik, sedangkan 

mafsadah itu semuanya buruk, dapat membahayakan dan tidak baik bagi 

manusia. dalam al-qur’an kata al-hasanat kebaikan sering digunakan untuk 

pengertian al-masalih, dan kata al-sayyiaat keburukan sering diartikan dengan al-

fasadid kerusakan-kerusakan. Dalam uraian yang lain Izz ad-Dirr, 

mengemukakan bahwa mashlahah itu ada empat macam, yaitu kelezatan, sebab-

sebabnya, atau sarananya, kesenangan dan sebab-sebabnya atau saranya, 

sedangkan mafsadah juga ada empat macam, rasa sakit atau tidak enak, 

penyebabnya atau hal-hal yang menyebabkannya, rasa sedih dan penyebabnya 

atau hal-hal yang menyebabkannya. 

 Pengertian mashlahah dalam konsepsi istilah dapat ditentukan pada 

kajian para ushuliyyin para ahli ushul fiqhi, pada saat membicarakan munasib 

sesuatu istilah kata yang berkaitan dengan masalah illat’ atau kausalitas hukum 

dan pada saat membicarakan tentang mashlahah sebagai dalil hukum. Menurut 

pandangan Al-Syaukani
91

 adapun yang dimaksud dengan mashlahah adalah 

memelihara tujuan dari hukum islam adalah memelihara agama, akal, jiwa, 

keturunan dan harta. dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan  

untuk memelihara dari kelima tujuan hukum syara’ tersebut dengan 

menghindarkan dari hal-hal yang yang dapat merusak atau membahayakan 

disebut mashlahah. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu yang 

dikatakan mashlahah, patokannya adalah hukum Islam bukan akal.  
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2. Macam-macam mashlahah 

Para ulama ahli ushul fiqhi mengemukakan beberapa pembagian 

mashlahah dari beberapa sudut pandang. Jika dilihat segi kualitas dan 

kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqhi membaginya menjadi tiga 

macam yaitu: 

a. Mashlahah al-dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berkenaan dengan 

kebutuhan mendasar umat manusia di dunia dan di akherat. Kemaslahatan 

seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, 

keturunan, dan harta benda. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan 

kemaslahatan mashalih al-khamsah. Memeluk sebuah agama adalah 

merupakan sebuah fitrah bagi manusia yang tidak bisa diingkari 

keberadaanya dan sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Untuk 

kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama wajib untuk dipelihara 

dan dijaga, Hak untuk hidup juga sangat pokok yang wajib untuk di 

pelihara dan dijaga. Akal sebagai alat bagi seseorang dalam menjalani 

kehidupan untuk mengetahui baik dan buruk. Berketurunan juga 

berupakan masalah yang utama buat manusia. untuk menjaga dan 

memelihara yaitu dengan jalan perkawinan.
92

 

b. Mashlahah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup 

manusia kepadanya belum sampai kepada tingkat dharuri. Bentuk 

kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok 

yang lima dharuri, tetapi secara tidak langsung mengarah kepada arah 

sana seperti dalam hal yang memberikan kemudahan bagi pemenuhan 

kebutuhan hidup manusia. Mashlahah hajiyah juga tidak terpenuhi dalam 
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kebutuhan hidup manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan 

rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang 

bisa mengakibatkan perusakan. Contoh dari mashlahah hajiyah adalah 

mempelajari ilmu agama demi tegaknya agama; makan untuk tetap 

menjaga kelangsungan hidup; mengasah otak untuk kesempurnaan dalam 

berpikir; melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh harta.
93

 

c. Mashlahah al-tahsiniyah, adalah mempergunakan semua yang pantas dan 

layak yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh 

bagian mahasinul ahlak. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, 

adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya bersuci 

dari najis, menutup aurat, memakai pakian yang indah dan bagus ketika 

akan mendekati sholat, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara 

melakukan amalan-amalan sunnah, seperti sholat sunah, puasa sunah dan 

bersedekah. wilayah adat, seperti menjaga makan , minum, memilih 

makanan-makanan yang baik. dalam wilayah muamalah misalnya dilarang 

menjual benda yang bernajis. Dalam wilayah uqubat yaitu dilang berbuat 

curang dalam tibangan.
94

 

Dari ketiga kemaslahatan ini perlu di klasifikasi sehingga seorang muslim 

dapat menentukan mana yang diutamakan dalam mengambil suatu kemaslahatan. 

Kemaslahatan dharuriyyah harus diutamakan dari pada kemaslahatan hajiyyah, 

kemaslahatan hajiyyah harus lebih diutamakan dari kemaslahatan tahsiniyyah. 

Dilihat dari segi kandungan maslahat, para ulama usul fiqih membaginya 

pada; pertama, Maslahat al-ammah, kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk 

                                                           

93
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi jilid II, (Cet, VII; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2014), h. 372. 

94
M. Gazali Suyuti, Aktualisasi Hukum Islam Melalui Konsep Maslahat Mursalah (Cet, 

I; Makassar: Alauddin University 2012), h. 145.  



 
 

 

kepentingan semua orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berati untuk 

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat 

atau kebanyakan umat. Kedua, mashlahah al-khashshah, kemaslahatan yang 

menyangkut pribadi dan hal ini sangat jarang sekali ditemukan dalam kehidupan , 

seperti halnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan ikatan pernikahan 

seseorang yang sudah dinyatakan hilang (maqfud). pembagian kedua maslahat ini 

sangat penting, berkaitan dengan mana yang di dahulukan antara kepentingan 

umum atau kepentingan pribadi. Dalam hal ini Islam mengutamakan kepentingan 

kemaslahatan umum dari pada kemaslahat pribadi.
95

 

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahat, menurut Muhammad 

Musthofa al-Syalabi, ada dua bentuk: Pertama maslahat al-tsabitah kemaslahatan 

yang bersifat tetap , tidak akan berubah samapai akhir zaman. Misalnya seperti 

berbagai kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, 

mashlahah al-mutaghayyirah, yaitu sebuah kemaslahatan yang bisa berubah-ubah 

sesuai dengan perubahan waktu dan tempat dan subjek hukum.  kemaslahatan 

yang modelnya seperti yang berkaitan tentang muamalah dan adat kebiasaan, 

seperti perbedaan makanan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.
96

 

3. Bentuk-bentuk mashlahah 

Mashlahah itu terbagi kepada dua bentuk. 

a. Mengadakan manfaat, kesenangan dan kebaikan untuk manusia yang disebut 

jalbu al-manafi (menghadirkan kemanfaatan). Kebaikan dan kesenangan itu 

ada dan langsung dapat dirasakan oleh pelaku yang melaksanakan perbuatan 

yang diperintahkan itu. Semisalnya orang yang sedangan kehausan dan 
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meminum minuman yang segar. ada juga yang dapat dirasakan baru 

kemudian hari, sedangkan dalam waktu pelaksanaanya, tidak sama sekali 

dirasakan sebagai suatu kenikmatan justru ketidak enakanlah yang 

dirasakan. seperti orang yang sedang menderita penyakit malaria disuruh 

untuk meminum pil kina yang pahit. seluruh rangkaian perintah allah berlaku 

untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini. 

b. Menjauhkan umat manusia dari berbagai bentuk kerusakan dan keburukan 

yang disebut dar’ul mafasid (Menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan 

ini ada yang langsung dirasakannya setelah selesai melakukan perbuatan 

yang dilarang itu, ada juga yang pada waktu melaksanakannya berbuatan 

dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, tatapi setelah dirasakan 

kerusakan dan keburukannya. Misalnya berzina dengan pelacur berpenyakit, 

atau meminum minuman yang manis bagi orang yang berpenyakit gula.
97

 

Dalam hal ini adapun yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan 

kebaikan dan keburukan (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan dan 

yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi 

kebutuhan dasar bagi kehidupan umat manusia. Tuntutan kehidupan umat 

manusia itu bertingkat-tingkat, secara berurutan primer, sekunder, dan tersier. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
 
1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan metode penelitian kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan 

berbentuk kata-kata, skema, gambar, dan bukan angka-angka.
98

 Disamping itu 

penelitian ini dilakukan dengan penelitan lapangan (field research), yaitu 

penelitian turun langsung ke lapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk 

mengetahui dengan jelas tentang berbagai sisi.
99

 Dari objek tentang adat kaboro 

coi dalam perkawinan masyarakat Bima. Sehingga lebih menekankan pada 

keaslian dan tidak bertolak belakang dari teori yang sudah ada dari buku, jurnal 

dan lain-lain, melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau 

dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada 

masyarakat yang akan diteliti. 

1. Lokasi Penelitian 

S Nasution berpendapat bahwa, ada tiga unsur penting yang perlu di 

pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penetian yaitu; obyek, subyek, dan 

proses. Oleh karena itu, yang dijadikan sebagai obyek, subyek, dan proses pada 

tempat atau lokasi penelitian adalah di Keluran Ntobo Kecamatan Raba Kota 

Bima Nusa Tenggara Barat. 

2. Pendekatan Penelitian 
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Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

fikir yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis sasaran penelitian, atau 

dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan dasar acuan 

dalam menganalisis objek yang akan diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. 

Pendekatan penelitian biasanya disesaikan dengan profesi penelitian namun tidak 

menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.
100

 

 Berdasarkan permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah apakah ada nilai-nilai maslahah yang terdapat pada adat kaboro coi dalam 

perkawinan masyarakat Bima di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima. 

1. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menggambarkan tentang 

keadaan masyarakat dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial yang 

terjadi yang saling berkaitan.
101

 Jadi pendekatan ini untuk mengetahui seluk 

beluk kehidupan dan keadaaan sosial masyarakat di Kelurahan Ntobo Kecamatan 

Raba Kota Bima yang berkaitan dengan data dan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

2. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan fenomenanogi ini digunakan untuk berinteraksi dengan para 

informan (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama) yang mendapatkan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang adat kaboro coi dalam 

perkawinan masyarakat Bima di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima 
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dengan tujuan untuk melihat nilai-nilai maslahah yang terdapat pada adat kaboro 

coi berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh peneliti di lokasi penelitian. 

Pendekatan inio digunakan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara 

dengan para informan , tujuannya untuk mengetahui makna yang sebenarnya dari 

apa yang dikatakan oleh para informan. Selain itu pendekatan ini juga digunakan 

untuk memahami dan menggambarkan maksud dari hal-hal yang berkaitan 

dengan adat kaboto coi pada perkawinan masyarakat Bima di Keluran Ntobo 

Kecamatan Raba Kota Bima. 

3. Pendekatan Mashlahah 

Pendekatan Mashlahah adalah salah satu metode pendekatan dalam hukum islam 

yang digunakan untuk mengalisis dan mendalami nilai-nilai kebaikan atau nilai 

manfaat dari sebuah adat atau tradisi yang berkembang ditenggah-tengah 

masyarakat, salah satunya ialah peneliti ingin melihat nilai-nilai kebaikan atau 

manfaat dari adat kaboro coi pada perkawinan masyarakat Bima di Kelurahan 

Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima. 

3. Sumber Data 

Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J.M sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen, buku, arsip, jurnal, artikel, majalah dan lain-lain 

sebagainya.
102

 

Jenis data dapat dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 
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Sumber data primer adalah catatan hasil wawancara yang diperoleh 

langsung dari narasumber yang terdiri dari beberapa orang yang dinggap sejalan 

dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi; Tokoh adat, tokoh 

Masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang melaksanakan adat tersebut.  

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dipeleh dari pustaka yang 

memiliki relevansi dengan penelitan yang dilakukan oleh peneliti dan menunjang 

penelitian ini, yairu berupa; Buku-buku, majalah, koran, internet, serta sumber 

data yang lain yang dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi  

Adapun yang dimaksud dengan metode observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan dengan sistem matis fenomena-fenomena yang sudah diteliti. 

Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini pertimbangan bahwa data 

yang dikumpulkan secara evektif bila dilakukan secara langsung mengamati 

objek yang akan diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mmengetahui 

kenyataan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan. Alat pengumpulan data  

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisis secara 

sistematis 

2. Metode Wawancara (interview) 

Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan antara peneliti 

dengan informan adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan ini 



 
 

 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
103

 

Metode ini digunakan untuk mengetahui informasi yang lebih luas dari 

orang lain atau informan. Dengan menggunakan metode intervew  yaitu panduan 

wawancara untuk mengajukan pertanyaann yang telah disusun sesuai dengan 

tema penelitian kepada informan. Panduan wawancara ini digunakan ooleh 

penyusun untuk menghindari meluasnya cara pembicaraan dalam wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda 

tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya. Disamping itu, foto maupun sumber tertulis 

lainnya yang mendukung juga yang digunakan untuk penelitian. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang wilayah yang akan 

diteliti. 

5. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Adpun instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara, 

kamera (camera), alat perekam suara (tape recorder) dan alat tulis.   

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang 

mudah dibaca dan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teknik 
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pendekatan deskriptif kualitatit yang merupakan suatu proses penggambaran 

keadaan sasaran yang sebenarnya/fenomena yang terjadi pada masyarakat. 

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Redukasi Data (data reduction)  

Reduksi data yang dimaksudkan di sini adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan, dan transformasi 

data, informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih 

sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah 

dikendalikan. 

2. Penyajian data (data display)   

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
104

 Kemudian dari 

penyajian data tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang 

substantif dan mana data pendukung. 

3. Tekhnis Analisis Perbandingan (komptatif)  

Teknik analisis perbandingan digunakan dalam mengkaji data yang telah 

diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan 

satu data dengan data lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing/verification)  
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Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang akan dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan 

kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. 

Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan. 

Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung 

dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga 

terbentuk penegasan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 

1. Keadaan geografis   

Kabupaten Bima menjadi salah satu dari bagian wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang berada di ujung timur pulau Sumbawa. Kabupaten Bima 

secara resmi mulai terbentuk pada tanggal 15 juli 1640 M, dan selanjutnya pada 

tanggal tersebut diperingati oleh masyarakat Kabupaten Bima sebagai hari lahir 

Kabupaten Bima yang dirayakan setiap tahunnya. Kabupaten Bima memiliki luas 

wilayah mencapai 4.374,65 km, terletak pada 118044‛ BT-119022‛ BT, dan 

08008‛ 080.57‛ LS.
105

 

 
gambar 4.1. peta wilayah Kabupaten Bima sesuai Kecamatan. 

Kabupaten Bima merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara 

Barat, berada diujung timur provinsi NTB, bersebelahan dengan kota Bima 
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(daerah pemekaran dari Kabupaten Bima). Di sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Dompu, selat Sape di sebelah timur, lau t Flores di 

sebelah utara dan di sebelah selatan dengan samudra Indonesia. Di 

Kabupaten Bima terdapat 18 kecamatan.  

Tabel 4.1. Jumlah Kecamatan dan luas area perkecamatan.
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No. 

 

     Nama kecamatan 

Luas wilayah 

Ha Km 

1 Monta 24.500 245,00 

2 Parado 24.381 243,81 

3 Mada pangga 23.758 237,58 

4 Woha 10.557 105,57 

5 Belo 5.831 59,31 

6 Langgudu 32.294 322,94 

7 Wawo 13.500 135,00 

8 Sape 23.212 232,12 

9 Lambu 40.425 404,25 

10 Wera 46.532 465,32 

11 Ambalawi 18.065 180,65 

12 Donggo 11.337 113,37 

13 Sanggar 47.789 477,89 

14 Tambora 62.782 627,82 

15 Donggo 6.693 66,93 

16 Soromandi 35.212 352,12 

17 Lambitu 6.269 62,69 

18 Palibelo 5.803 58,03 

Jumlah              438.940        4.389,400 

Tabel di atas menggambarkan  jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bima,dan menjelaskan luas area keadaan wilayah masing-masing kecamatan 

yang ada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. luas keseluruhan 

dari Kabupaten Bima sekitar 438, 940 Ha, Dari masing-masing Kecamatan 

mempunyai jumlah luas wilayah yang tidak sama, ada satu Kecamatan yang 
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memiliki daratan yang paling sempit ialah, Kecamatan Palibelo dengan luas are 

sekitar 5,803 Ha, dengan demikian Kecamatan Palibelo dikategorikan sebagai 

Kecamatan yang paling kecil areanya. Sedangkan Kecamatan yang memiliki 

dataran yang paling luas adalah Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar, 

Kecamatan Tambora mempunyai luas area dengan jumlah 62.782 Ha, sedangkan 

Kecamatan Sanggar dengan Luas wilayah sekitar 47.789 Ha. Kecamatan 

Tambora dan Kecamatan Sanggar adalah Kecamatan yang lokasinya paling jauh 

dari pusat pemerintah Kabupaten Bima, dengan jarak yang ditempuh sekitar 130 

km dan 250 km.  

Adapun Kecamatan yang berada didaratan yang paling tinggi adalah 

Kecamatan Donggo yang mempunyai ketinggian 500 m dari permukaan air laut, 

sehingga kecamatan donggo menjadi Kecamatan dengan posisi yang paling 

tinggi. 

1. Kondisi Tepografis 

Secara tepografis wilayah Kabupaten Bima Sekitar (60%) adalah bagian 

dari dataran tinggi perupa bukit dan penggunungan, sedangkan (40%) merupakan 

bagian dari dataran sekitar dari 20% dari proporsi daratan rendah tersebut 

merupakan area persawahan dan dari sisanya adalah lahan kering. 

Tabel 4.2. Kondisi kemiringan lahan sembilan kecamar 

 

No. 

 

Kecamatan 

Kelompok Kemiringan  

Jumlah 
0-2 % 3-15 % 16-40 % >40 % 

1 Monta 4,016 6,100 29,054 9,711 48,881 

2 Woha 4,593 784 2,364 2,716 10,457 

3 Belo 4,409 4,108 7,698 2,169 18,384 

4 Wawo 68 8,080 14,480 22,851 45,479 



 
 

 

5 Sape 5,760 11,792 4,272 41,813 63,637 

6 Wera 2,832 11,700 26,296 23,592 64,820 

7 Donggo 1,024 12,100 20,163 13,28 46,555 

8 Sanggar 7,500 37,448 32,405 33,023 110,376 

9 Bolo 8,100 4,400 8,394 9,457 30,351 

Jumlah 38,302 96,512 145,526 158,60 438,940 

% 8,73 21,99 33,15 36,13 100,00 

Berdasarkan uraian tabel diatas memperlihatkan bahwa, kemiringan lahan 

disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima cukup berbeda, karena terdapat 

lahan datar seluas 0-2% yang terdapat di Kecamatan Woha dengan luas area di 

perkirakan 4.593 Ha dari kalkulasi total luas kemiringan lahan. Lahan yang 

bergelombang 2- 15% terdapat di Kecamatan Sanggar sebesar 47.548 Ha 

keadaan lahan curam 15-40% terletak di Kecamatan Belo.
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2. Kondisi Demografis 

Penduduk dapat menjadi nilai yang besar bagi suatu wilayah atau daerah 

dan sekaligus juga bisa menjadi beban bagi  pemerintah ketika tidak  

diperhatikan dan diurus dengan baik. Banyaknya penduduk bisa meningkatkan 

produktivitas ekonomi apabila memang sumber daya manusianya berkualitas. 

Dilain hal pertambahnya penduduk yang tidak dapat diatasi dengan baik akan 

menghasilkan berbagai broblem berupa kesenjangan sosial, kesehatan yang tidak 

memadai, keterbatasan lapangan pekerjaan dan masalah kepadatan penduduk. 

Jumlah penduduk hampir mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun 

kenaikan yang tidak terkendali dengan baik akan memberikan dampak yang 

buruk bagi suatu daerah atau wilayah. Dari hasil sensus penduduk ditahun 2010 

jumlah penduduk mencapai angka 440.704 jiwa, hasil sensus penduduk penduduk 
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di tahun 2021 mencapai angka 514.105. dengan kata lain dalam kurun waktu 10 

tahun terakhir rata-rata dalam setiap tahunnya penduduk Kabupaten Bima 

mengalami peningkatan sebanyak 7,340 jiwa atau sebesar 1.66 % tiap tahunnya. 

Tabel 4.3. Jumlah laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin di 

Kabupaten Bima.  

Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

468.682 478.967 483.01 488.967 514.105 

Pertumbuhan 

Penduduk (%) 

1,07 2,19 1.03 0,97 5.22 

Rasio Jenis 

Kelamin (%) 

99,11 99,19 99,21 99,17 101,29 

Sumber: BPS Kabupaten Bima  

 Dari tabel di atas menjelaskan pertumbuhan penduduk dan jenis kelamin 

berdasarkan rasio. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bima pada tahun 

2021. Rasio jenis kelamin Kabupaten Bima pada tahun 2021 di atas 100 artinya 

jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.
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a. Persebaran dan Kepadatan Penduduk  

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah 

kependudukan yang seharusnya betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. 

Ketidak sesuaian antara jumlah penduduk dengan daya tampung sumber daya 

alam dan fasilitas yang memadai mengakibatkan laju perekonomian terhambat 

sehingga mengakibatkan kesenjangan dan kemiskinan. 

Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan yaitu Monta, Parado, Bolo, 

Madapangga, Woha, Belo, Palibelo, Wawo, Langgudu, Lambitu, Sape, Lambu, 

Wera, Ambalawi, Donggo, Soromandi, Sanggar dan Tambora. Pada tahun 2021, 
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lebih dari separuh penduduk Kabupaten Bima tinggal berada dienam wilayah 

kecamatan. Kecamatan Sape merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk 

terbesar yaitu mencapai 61 ribu jiwa pada tahun 2020 atau sekitar 11,87 persen 

dan Kecamatan Lambitu memiliki jumlah penduduk terkecil sebesar 6 ribu jiwa 

atau sekitar 1,19 persen. 

Tabel 4.4. Kepadatan Penduduk berdasarkan luas kecamatan  

 

Kecamatan 

Luas  Penduduk (orang) kepadatan 

penduduk 

(orang/km) 

    % Jumlah % 
 

Monta 227.52 5.18 39115 7.61 171.93 

Parado 261.29 5.95 10676 2.08 40.86 

Bolo 66.93 1.52 51356 9.99 767.31 

Madapangga 237.58 5.41 31453 6.12 132.38 

Woha 105.57 2.41 51163 9.95 484.50 

Belo 44.76 1.02 27572 5.36 616.0 

Palibelo 71.58 1.63 27833 5.41 388.84 

Wawo 132.29 3.01 18839 3.66 142.40 

Langgudu 322.94 7.36 31468 6.12 97.45 

Lambitu 65.4 1.49 6135 1.19 93.81 

Sape 232.12 5.29 61008 11.7 262.85 

Lambu 404.25 9.21 42055 8.18 104.02 

Wera 465.32 10.60 32479 6.32 69.80 

Ambalawi 180.65 4.12 21049 4.09 116.49 

Donggo 123.83 2.82 19955 3.88 161.19 

Soromandi 341.66 7.78 19247 3.74 56.33 

Sanggar 477.89 10.89 13937 2.71 29.16 

Tambora 627.82 14.30 8765 1.70 13.96 

Total 4389.4 100.00 483901 100.00  

Sumber: BPS Kabupaten Bima 



 
 

 

Tabel di atas menjelaskan kepadatan penduduk berdasarkan luas wilayah 

perkecamatanya. Kepadatan penduduk Kabupaten Bima Pada tahun 2021 

mengalami peningkatan mencapai angka 117 jiwa per km meningkat menjadi 

5,11 % dari tahun sebelummya. Kecamatan Bolo dengan dengan kalkulasi 

wilayah ketiga yang terkecil yaitu hanya 1.52 dari wilayah Kabupaten Bima 

meski bukan yang memiliki kedudukan jumlah penduduk yang paling tinggi pada 

tahun 2021 yaitu pencapai 767.31 jiwa per km. Sedangkan Kecamatan Tambora 

yan mempunyai wilayah yang paling luas 14.30 % dari total wilayah Kabupaten 

Bima justru memiliki kepadatan penduduk yang terkecil hanya 13.96 jiwa per 

km.
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b. Struktur Umur Penduduk 

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Bima didominasi oleh usia muda 

dan usia produktif. Jika dilihat pada tahun 2019 angka balita Kabupaten Bima 

mencapai 49,180 jiwa, maka pada tahun 2021 menurun menjadi 43,614 jiwa, 

turunnya angka balita setiap tahunnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini 

mengindikasikan beberapa hal diantaranya turunya jumlah angka kelahiran baru 

yang artinya program keluarga berencana (KB) berjalan dengan baik. 

Tabel  4.5. Kelompok Penduduk Berdasarkan Umur 

Kelompok 

Umur 

201 9 2020 2021 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

(1) (4) (5) (4) (5) (6) (7) 

0-4 49180 10.16 48834 10,00 43614 8,48 

5-9 53923 11.14 53846 11,02 44236 8,60 

10-14 52458 10.84 53152 10,88 48146 9,37 

15-19 43762 9.04 43830 8,97 50075 9,74 

                                                           
109

Sumber; Data BPS Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat,  2021. 

 



 
 

 

20-24 35566 7.35 35690 7,30 48857 9,50 

25-29 34701 7.17 34879 7,14 42797 8,32 

30-34 33628 6.95 33635 6,88 39912 7,76 

35-39 32443 6.70 32600 6,67 35636 6,93 

40-44 31058 6.42 31408 6,43 32954 6,41 

45-49 27768 5.74 28421 5,82 30869 6,00 

50-54 24669 5.10 25368 5,19 25723 5,00 

55-59 20809 4.30 21381 4,38 21714 4,22 

60-64 14472 2.99 15104 3,09 18414 3,58 

65+ 29464 6.09 30429 6,23 31158 6,06 

Jumlah 483901 100 488577 100 51415 100 

Tabel di atas menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan usia masing-

masing. Dari penjelasan tabel di atas usia yang paling banyak adalah dari umumr 

0-19 tahun usia ini yang merupakan terbesar di Kabupaten Bima. Dapat dilihat 

bahwa penduduk Kabupaten Bima di dominasi oleh kaum muda. Kalau dilihat 

lagi lebih jauh jumlah penduduk pada rana umur tersebut 0-19 didominasi oleh 

usia 5-14 tahun. hal ini bisa disebabkan tingginya kelahiran bayi pada 

masalalu.
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3. Kondisi Pendidikan  

Pendidikan menjadi pondasi utama dalam kemajuan suatu bangsa untuk 

melahirkan masa depan yang cerah dan lebih baik. Pemerintah dalam hal ini 

harus memberikan perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan. undang-undang 

telah menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan tidak 

memandang suku, agama, maupun gender semua masyarakat berhak memperoleh 

pendidikan. 

Pentingnya pendidikan menjadi pilar utama dalam pembanguna suatu 

daerah, apabila kualitas pendidikannya bagus maka akan melahirkan sumber daya 

manusia yang unggul yang mampu memberikan sumbangsi untuk kemajuan suatu 
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daerah. Oleh karena itu ketersedianan fasilitas pendidikan yang memadain 

menjadi sarat utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. 

Membangun fasilitas pendidikan mulai dari tinggat dasar sampai pada perguruan 

tinggi di tingkat Kabupaten Bima. Di Kabupaten Bima bahkan banyak sarana 

pendidikan yang bangun oleh pihak suwasta, nama kualitas pendidikannya tetap 

terjamin kualitasnya, sehingga dapat membantu kualitas masyarakat Kabupaten 

Bima. 

Tabel 4.6. Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Bima.
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No Kecamatan SD SMP SMA MI MTs MA 

1 Monta 29 7 3 8 3 3 

2 Parado 8 4 1 3 3 2 

3 Bolo 38 7 5 1 6 2 

4 Madapangga 26 6 3 6 5 4 

5 Woha 34 11 6 2 4 1 

6 Belo 14 4 1 4 3 4 

7 Palibelo 20 5 2 5 2 1 

8 Wawo 17 4 2 3 2 2 

9 Langgudu 35 19 3 6 3 2 

10 Lambitu 7 4 1 2 1 1 

11 Sape 43 10 5 4 5 3 

12 Lambu 30 10 4 3 3 - 

13 Wera 31 11 4 5 4 4 

14 Ambalawi 20 5 4 7 4 3 

15 Donggo 20 9 3 4 4 - 

16 Soromandi 17 10 3 4 3 2 

17 Sanggar 13 4 2 1 1 1 

18 Tambora 16 3 1 - - - 

KABUPATEN BIMA 418 133 53 68 56 35 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bima 
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Dari tabel di atas menjelaskan jumlah fasilitas pendidikan yang paling 

banyak di Kabupaten Bima adalah sekolah dasar (SDN) dengan angka 418, 

sekolah dengan posisi Kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan Sape 

sebanyak 43 sekolah dasar. Dan jumlah sekolah menengah pertama dengan 

jumlah sebanyak 133 dengan Kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan 

Langudu sebanyak 19 sekolah menengah pertama.  Sedangkan sekolah menengah 

atas sebanyak 53 sekolah, dengan Kecamatan Bolo dengan Kecamatan Woha 

yang paling banyak masing-masing dengan jumlah 6 sekolah menengah atas. 

4. Sosial Budaya 

Setiap penduduk atau daerah memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda, 

sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara yang kaya akan budaya dan 

suku yang berbeda-beda. Tidak terkecuali di Kabupaten Bima mempunyai ragam 

suku (etnik) yang mendiami Kabupaten Bima sampai pada saat ini diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Suku Mbojo (Dou Mbojo) 

Suku Mbojo adalah penduduk kebanyakan mayoritas dari daerah Bima 

dan Dompu, yang berasal dari pembauran penduduk asli Bima dengan pendatang 

yang berasal dari Sulawesi terutama suku Bugis Makassar dan Bugis Bone. Oleh 

karena itu banyak kesamaan antara adat budaya masyarakat sulawesi selatan.
112

 

Suku Mbojo sangat dikenal sebagai suku yang sangat taat dalam 

beragama, dari sekian banyaknya masyarakat Kabupaten Bima (Dou Mbojo) 

hampir keseluruhannya memeluk agama Islam sebagai pegangan dalam 

kehidupan. Kalaupun ada yang keluar dari agama Islam sangatlah minim 
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jumlahnya, kasus pindah agama sangat jarang ditemukan, dalam hal ini menimpa 

para gadis yang menikah beda keyakinan. Masyarakat suku Mbojo  mempunyai 

falsafah hidup yang selalu ditanamkan kepada setiap generasi yaitu ‚maja labo 

dahu‛  yang mempunyai makna yang sangat dalam yaitu ‚malu apabila tidak 

melaksanakan perintah agama dan adat, dan merasa takut ketika melaksanakan 

perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat‛ mereka akan bereaksi keras ketika 

ada yang merusak atau melanggar nilai-nilai agama adan adat.
113

  

Masyarakat suku Mbojo disamping menjadi petani dalam kesehariannya, 

suku Mbojo dikenal juga sebagai pelaut yang gagah berani menjelajahi perairan  

nusantara untuk berdangang dan mencari ikan. Mereka juga memiliki kebiasaan 

merantau untuk mencari ilmu dan mencari nafkah, profesi guru dalam pandangan 

masyarakat suku Mbojo adalah profesi yang amat mulia, oleh karena itu banyak 

diantara mereka yang menjadi guru baik guru agama maupun guru umum. 

b. Suku Donggo (Dou Donggo)  

Suku Donggo berasal dari penduduk asli yang tidak mau berhubungan 

dengan mereka kaum pendatang. Pada awalnya mereka berdiam disepanjang 

pesisir utara Bima, namun pada akhirnya terdesak ke daerah Donggo (dearah 

pengunungan atau dataran tinggi) oleh karena itulah mereka disebut dengan dou 

Donggo (orang pengunungan) jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan 

suku Mbojo. Berdasarkan keadaan wilayah pemukiman, Dou Donggo terbagi 

menjadi dua kelompok, adalah Dou Donggo Ipa yaitu mendiami daerah 

pengunungan disekitar gunung Ro’o Salungga dan gunung Soromandi. Kelompok 

yang bermukim disekitaran pengunungan Lambitu disebut dengan ‚dou Donggo 

ele‛ (orang Donggo timut), yang merupakan Kecamatan Wawo yang sekarang 

                                                           
113

M Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, (Cet, I; Bogor, 

CV Binasti 2008). h. 13. 



 
 

 

ini, orang Donggo juga ada yang pindah ke wilayah Kabupaten Dompu.
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Dou Donggo Ipa mempunyai sifat tempramen yang sangat tinggi dan 

emosional, sedangkan dou Donggo ele mempunyai kebiasaan yang berbeda, 

mereka mepunyai sifat pendiam dan lugu. Pada umumnya dou Donggo memeluk 

agama Islam kecuali sebagian kecil dari dou Donggo ipa yang menganut agama 

kristen. Walaupun sudah menganut agama Islam, dalam kehidupan sehari-harinya 

tidak terlepas dari kebiasaan lama dari nenek moyangnya yang dipengaruhi oleh 

kepercayaan lama yaitu kepercayaan makamba makinbi (dinamisme dan 

animesme) tingkat pendidikan mereka lebih rendah dibanding Dou Mbojo. Tetapi 

dalam akhir-akhir ini sudah banyak yang menjadi sarjana, ulama, guru dan 

pengusaha sukses. 

c. Kaum pendatang  

Kaum pendatang yang sudah lama menetap di Bima bahkan sudah 

berabad abad mendiami daerah Bima adalah suku bugis Makassar, bugis Bone, 

Melayu Dan Arab, suku bugis Makassar dan Bone  menetap di daerah bagian 

pesisir Bima. Tempat ppemukiman mereka dikenal dengan sebutan kampung 

Roro (kampo soro), mereka berprofesi sebagai pelaut atau nelayan. Hubungan 

nya dengan suku Mbojo amat sangat kuat karena mempunyai persamaan ikatan 

darah, agama, budaya dan politik pemerintahan. Keberadaan orang Melayu (dou 

melayu) di Bima, bersamaan dengan berdirinya kerajaan Bima pada tanggal 5 juli  

1640. Mereka datang untuk membantu sultan Abdul Kahir (raja Bima pertama) 

dalam pembangunan bidang agama. Awal kedatangan mereka bermukim didarah 

sebelah utara pelabuhan Bima yaitu di Ule (Kampung luar). pada masa kekuasaan 

pemerintahan sultan Abdul Khair Sirajuddin (sultan Bima II) mereka pindah 
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tempat tinggal di kampung Melayu sampai pada saat sekarang ini.
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A. Proses Pelaksanaan Adat Kaboro Coi Pada Perkawinan Masyarakat 

Kabupaten Bima 

Pada setiap daerah memiliki prosesi adat yang berbeda-beda serta 

mempunyai keunikan dan ciri khas yang istimewa disetiap tahap prosesinya, hal 

inilah yang membuktikan adanya perbedaan pelaksanaan adat perkawinan 

disetiap daerah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini sama dengan masyarakat 

Bima (suku Mbojo)_ yang ada di wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten 

Dompu. Sebelum melaksanakan perkawinan masyarakat Kabupaten Bima 

Melaksanakan adat kaboro coi, adapun yang menjadi rangkaian acara kaboro coi 

pada perkawinan masyarakat Kabupaten Bima adalah sebagai berikut: 

1. Panati (lamaran) 

Dalam tradisi masyarkat Bima pada umumnya, Panati merupakan jalan 

yang pertama yang ditempuh pihak keluarga mempelai laki-laki, menanyakan 

tentang keadaan anak perempuan yang ingin dipinang apakah masih dalam 

keadaan sendiri atau sudah ada orang lain yang datang meminang, jika 

memperoleh bahwa perempuan tersebut masih dalam keadaan sendiri atau dalam 

keadaan tidak ada orang yang datang melamar (wii ngahi), maka dari pihak 

keluarga mempelai laki-laki akan melakukan pendekatan untuk memastikan 

bahwa perempuan tersebut dapat menerima lamaran atau tidak, jika dalam hal ini 

pihak keluarga si perempuan menerima maka selanjutnya akan melakukan (wii 

ngahi). Adapun yang dimaksud dengan Wii ngahi  adalah memberika pesan untuk 
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mengikat si perempuan agar tidak menerima lagi lamaran dari orang lain. 
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 Salah satu narasumber yang peneliti wawancarai menerangkan bawah 

dalam prosesi panati jika keluarga pihak mempelai perempuan memberikan 

jawaban bahwa anak gadisnya belum ada yang datang kerumah untuk meminang, 

maka selanjutnya pihak keluarga mempelai laki-laki dalam hal ini diwakili oleh 

ompu panati mengutarakan maksud dan tujuan untuk meminang sigadis, 

selanjutnya maka akan dilakukakan wii ngahi kepada keluarga perempuannya.
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Pada proses lamaran tidak semua lamaran dapat diterima atau ditolak, 

Karena ada beberapa faktor yang menyababkan lamaran yang dilakukan oleh 

ompu panati tidak diterima. Faktor penyebab diantaranya adalah si gadis sudah 

memiliki pujaan hati yang sudah dia kenal, atau biasanya penolakan terjadi 

karena strata sosial ekonomi si pemuda yang melakukan lamaran tergolong 

kurang mampu, atau bisa juga disebabkan oleh faktor keturunan sebagaimana 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan H. Ramli. H Marzuki, 

mengatakan  ‚dou siwe sawatiba tarimana lamaran dou mone ma perlu nditio ra 

eda ededu londora mayna‛118
 artinya, seorang perempuan sebelum menerima 

lamaran seorang laki-laki yang perlu dilihat adalah keturunan dari pihak laki-laki. 

 Melihat keturunan sangatlah penting sebelum menerima lamaran dari 

ompu panati, karena nasab yang baik akan melahirkan keturunan yang baik. 

Sebagaimana pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonya artinya 

nasab yang baik pasti melahirkan keturunan yang baik pula. 
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Muhammad Ilham menambahkan, bahwa sebelum menerima lamaran dari 

ompu panati pihak keluarga perempuan menyelidiki terlebih dahulu sifat dan 

perilaku si pelamar apakah dia orang baik atau jahat, karana pada hakikatnya 

semua orang tua pasti mengiginkan anaknya mendapatkan suami yang berahlak 

baik yang bisa menerima kelebihan dan kekurangannya.
119

 

Panati  biasanya dilaksanakan oleh beberapa orang utusan dari pihak 

keluarga si pemuda yang ingin pergi melamar. Dalam tradisi adat Bima (dou 

mbojo), hampir tidak ditemukan bahwa orang tua dari si pelamar yang bertindak 

sebagai juru bicara (ompu panati), yang menjadi ompu panati itu adalah orang 

yang dituakan di kampung tersebut yang mahir dalam urusan negosiasi tentang 

coi (mahar). 

Setelah melewati diskusi yang panjang dengan pihak keluarga si gadis, 

dan lamaranya diterima, maka ompu panati dalam hal ini melakukan wii ngahi 

kepada pihak keluarga si gadis untuk mengikat hubungan kedua belah pihak 

bahwa mereka bersepakat untuk menikahkan mereka dan akan datang kembali 

selanjutnya. 

Peneliti melihat bahwa dalam proses panati pada hakikatnya tidak saja 

dilakukan oleh ompu panati sebagai juru utusan dari pihak keluarga laki-laki, 

akan tetapi dalam prakteknya pihak laki-laki juga mengirim orang-orang yang 

menjadi utusan yang dipercayakan untuk melihat keadaan si perempuan, 

bagaimana kesehariannya, sifat dan perilakukanya apakah dia perempuan yang 

baik ahlaknya atau sebaliknya. bahkan akan di utus satu orang perempuan dari 

pihak keluarga laki-laki untuk melihat keadaan diri  si perempuan apakah dia 

memiliki cacat di bagian tuhunya. 
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Inilah yang dimaksud dengan panati dalam proses adat perkawinan 

masyarakat Kabupaten Bima, untuk menanyakan apakah si gadis itu masih dalam 

keadaan sendiri ataukah sudah ada yang datang  melamar (wii ngahi). Dalam 

prakteknya pihak keluarga laki-laki tidak mesti datang langsung ke rumah si 

perempuan dalam halini bisa lewat keluarga dekat si perempuan.  

2. Nuntu co’i (Menentukan jumlah mahar) 

Setelah melalui tahap panati yang dilakukan oleh pihak keluarga dari laki-

laki yang diwakili oleh ompu panati sebagai juru bicara dan sudah mengetahui 

bahwa perempuan masih dalam keadaan sendiri, lalu lamarannya diterima oleh 

pihak keluarga si perempuan. Selanjutnya akan diperundingkan jumlah besaran 

mahar yang akan diberikan. 

Salah satu yang sangat penting dalam sebuah pernikahan adalah mahar 

yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya. 

Pemberian mahar biasanya dilakukan pada saat ijab kabul sebagai tanda 

keseriusan seorang laki-laki,  dalam adat pernikahan masyarakt Bima Dompu 

mahar disebut dengan istilah Coi Nikah, Coi Nikah tersebut bisa berupa harta 

benda yang diberikan oleh calon suami sebagai sarat sahnya pernikahan. 

Biasanya Coi Nikah pada umumnya masyarakat Bima dan Dompu yaitu terdiri 

dari Uma (Rumah), Isi Uma (Perabotan Rumah Tangga), Masa (emas) dan lain-

lain.
120

   

Pada proses nuntu coi tidak hanya mahar yang dibicarakan, namun 

kesiapan lainya untuk keperluan pada acara perkawinan seperti, berapa banya 

bonggi (beras) yang akan dibawa juga berapa kilo danging yang harus disiapkan. 
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Suherman. Mengungkapkan, sebelum dilakukan nuntu coi bersama 

dengan keluar si perempuan, pihak keluarga dari laki-laki yang diwakili oleh 

ompu panati melakukan musyawarah kecil untuk merundingkan menghasilkan 

kesepakatan seberapa besar mahar yang akan dibawa, berapa jumlah uang untuk 

kepeluan acara dan lain-lain. Setelah itu baru keluarga dari pihak laki-laki 

mendatang rumah si perempuan untuk membicarakan kembali mahar dan 

keperluan lainnya yang harus dibawa oleh pihak keluarga laki-laki.
121

 

Dalam prakteknya biasanya yang mentukan jumlah maharnya adalah 

orang tua dari si perempuan dengan memberikan tawaran kepada pihak keluarga 

laki-laki jika tawaranya terlalu tinggi maka akan terjadi negosiasi antara ompu 

panati dengan keluarga si perempuan, ompu panati akan melakukan tawar 

menawar sesuai dengan kesanggupan yang dibawa oleh keluarga pihak laki-laki 

sampai pada titik kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Dari setiap proses nuntu coi pihak keluarga mempelai perempuan selalu 

menawarkan dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak keluarga mempelai 

laki-laki, biasanya akan terjadi tawar menawar antara pihak keluarga perempuan 

dengan ompu panati yang mewakili pihak keluarga laki-laki sampai pada titik 

kesepakatan antara kedua belah pihak dan akan diteruskan ke langkah yang 

sanjutnya. 

3. Mbolo Keluarga (musyawarah Keluarga) 

Mbolo keluarga pada perkawinan masyarakat Bima mempunyai maksud 

dan tujuan untuk membicarakan terkait kesiapan kedua belah pihak dalam 

mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pesta perkawian, 
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termaksud membicarakan biaya yang akan dibutuhkan, sebagaimana yang 

dituturkan oleh, M Saleh. Mengatakan sebelum diadakannya mbolo radampa 

biasanya akan diawali dengan doho sara yaitu membahas mengenai waktu, 

tempat dan tujuan diadakannya mbolo radampa, sekaligus untuk memberi 

tahukan kepada masyarakat bahwa ada keluarga yang ingin melaksanakan 

hajatan perkawinan.
122

 

Dari kedua keluarga mempelai laki-laki dan perempuan masing-masing 

mengadakan mbolo radampa di kediaman masing-masing. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh, Jamaluddin H. M, sidik, menuturkan dari pihak mempelai 

perempuan akan mengadakan mbolo radampa dua tau tiga hari sebelum 

dilaksanakan pernikahan untuk mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan 

pada saat acara nanti, yaitu dengan membentuk panitia kecil atas hajatan 

pernikahan tersebut.
123

 Setelah mbolo radampa dilaksanakan seluruh panitia yang 

dibentuk itu mempunyai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing pada 

waktu pelaksanaan perkawinan nanti, panitia yang dibentuk pada acara mbolo 

radampa tersebut terdiri dari keluarga yang berhajat, tetangga, Ketua RT, Ketua 

RW dan Kepala Dusun, tugas dan fungsi dari masing-masing panitia mulai dari 

ketua satu yaitu seksi dapur yang mengurusi bagian konsumsi, ketua dua yaitu 

bagian paruga tempat acara pesta, ketua tiga yaitu bagian penyambutan tamu. 

Mbolo keluarga juga akan dilaksanakan pada pihak keluarga mempelai 

laki-laki yang diadakan sebelum acara penyerahan mahar kepada mempelai 

perempuan, mbolo keluarga ini bertujuan untuk meminta bantuan kepada 

keluarga, kerabat, tetangga dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Dalam 
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kebiasaan masyarakat Kabupaten Bima sebelum diadakannya mbolo maka akan 

terlebih dahulu dilaporkan kepada aparat Desa setempat dengan memberitahukan 

kepada pemerintah Desa bahwa akan ada keluarga yang ingin melaksanakan 

mbolo. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh Suharto, beliau mengatakan 

sekiranya ada keluarga yang ingin melaksanakan mbolo keluarga maka terlebih 

dahulu melapor dulu kepada pemerintah Desa setempat untuk diberikan jadwal 

hari pelaksaan mbolo keluarga dalam rangka kaboro coi . Setelah jadwalnya 

keluar maka akan di umumkan di mesjid dan musholah memberitahukan kepada 

masyarakat bahwa akan ada kelaurga yang mengadakan mbolo keluarga agar 

sekiranya hadir memberikan bantuan sesuai kemampuan.
124

  

Pada pelaksanaan mbolo keluarga dalam rangka kaboro coi  ini tidak ada 

paksaan bagi setiap warga mereka datang dengan tujuan ingin membantu 

keluarga yang berhajat sesuai dengan kemampuan mereka tidak dipatok seberapa 

besar jumlah yang akan dibawa Sebagaimana yang diungkapkan oleh M. saleh, 

mengatakan mbolo keluarga bertujuan untuk meminta bantuan sosial seala 

kadarnya kepada masyarakat untuk membantu keluarga yang melaksanakan 

hajatan perkawinan, bantuan tersebut ada yang bersifat kesepakatan antara 

keluarga ada yang membawa satu juta, ada juga yang swadaya seala kadarnya 

dari seratus ribu sampai sepuluh ribu rupiah.
125

 

Inilah yang menjadi maksud  tujuan dari mbolo keluarga dalam rangka 

kaboro coi  yaitu dengan memberikan bantuan dengan seihklasnya sesuai dengan 

kempuan yang ada,  kepada keluarga yang akan melaksanakan pernikahan untuk 

meringankan beban keluarga.   
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4. Kalondo Fare (Membawa gabah padi) 

Setelah melewati rangkaian acara mbolo keluarga atau musawarah oleh 

masing-masing pihak keluarga yang berhajat, maka prosesi selanjutnya adalah 

akan diadakannya prosesi kalondo fare. Prosesi kalondo fare adalah merupakan 

tradisi masyarakat dengan membawakan gabah padi kepada keluarga yang 

melaksanakan pernikahan, prosesi ini dilakukan pertama kali di rumah  keluarga 

mempelai laki-laki sampai sore hari dan selanjutnya ke esokan harinya di 

kediaman mempelai perempuan. 

Menurut Fery Fathurahman ketika keluarga yang berhajat ingin 

melaksanakan kalondo fare maka terlebih dahulu dilaporkan kepada pemerintah 

desa dalam hal ini kesra (kesejahteraan masyarakat) untuk meminta jadwa acara 

kalondo fare, karena dihawatirkan bertabrakan dengan acara yang lain yang ada 

di desa tersebut. Setelah ada jadwal hari yang telah diberikan oleh pemerintah 

desa maka acara tersebut baru bisa diselenggarakan.
126

 

Satu hari sebelum diadakan acara kalondo fare terlebih dalu keluarga 

memberitahukan orang yang bertugas untuk mengumumkan disetiap mesjid dan 

musholah memberitaukan kepada warga bahwa ada keluarga yang akan 

melaksanakan kalondo fare. setelah itu keluarga yang mengadakan acara kalondo 

fare juga mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan untuk menyambut tamu 

yang hadir dengan membuat pangaha (kue), oha santa (nasi ketan), untuk 

dihidangkan kepada tamu undangan yang hadir. bagi ibu-ibu memiliki peran 

penting pada acara ini karena yang hadir membawa gabah padi adalah hapir 

semuanya dari kalangan ibu-ibu, ada ibu-ibu yang bagian mencatat seberapa 
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banyak gabah yang dibawa oleh tamu yang datang, dan ada juga ibu-ibu yang 

menyambut tamu menghidangkan makanan.   

 Dari yang peneliti amati pada saat acara kalondo fare ini yang memiliki 

peran penting adalah kaum ibu-ibu, mulai dari penyambutan tamu, 

mempersiapkan hidangan makanan dan mencatat jumlah gabah yang dibawa oleh 

tamu yang hadir, bagi bapak-bapak juga mempunyai peran penting yaitu 

menyediakan kayu bakar untuk memasak dan membangun tenda (paruga). 

5. Wa’a coi (pengantaran mahar) 

Setelah melewati proses kesepakatan jumlah mahar yang harus dibawa 

maka proses selanjutnya adalah pengantaran mahar. Pengantaran mahar akan 

dilakukan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki ke rumah kediaman mempelai 

perempuan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdurrahman mengatakan 

pengantara mahar dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki bersama dengan 

keluaga besarnya dengan mengundang banyak orang untuk mengadiri acara 

tersebut, pengantaran mahar diiringi dengan suara rebana atau hadrah yang 

dilakukan oleh sekelompok bapak-bapak dengan melantunkan salawat diikuti 

dengan tarian khas Bima pasapu monca, iringan ini dengan berjalan kaki sampai 

kepada rumah kediaman mepelai perempuan.
127

 

Pada proses wa’a coi ini menurut Ibrahim Kasim adapun barang-barang 

yang akan dibawa oleh keluarga mempelai laki-laki pada saat wa’a coi adalah 

mahar yang sudah disepakati, perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, 

tempat tidur dan perlengkapan dapur seperti beras (bongi), kayu bakar (haju ka’a) 

dan juga sapi atau kambing yang akan dipotong pada saat acara pesta perkawinan 
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Peneliti mengamati pada proses ini keluarga mempelai perempuan 

bersukaria menyambut kedatangan rombongan keluarga mempelai laki-laki 

dengan penuh kebahagian. 

6. Akad Nikah (lafa) 

Setelah melewati proses pengantaran mahar, selanjutnya akan diadakan 

acara akad nikah. Akad nikah biasanya dilakukan pada waktu sore hari ada yang 

akad di kantor KUA, ada yang akad di masjid atau didepan halaman rumah 

mempelai perempuan. Menurut H. M. Jasin Ahmad BA, mengatakan bahwa 

kebanyakan akad nikah (lafa)  dilakukan di kantor KUA karana tidak memakan 

biaya digratiskan, sedangkan yang akad di masjid kampung atau di rumah 

kediamannya dikena biaya, sehingga kebanyakan masyarakat melakukan akad 

nikah di kantor urusan agama agar tidak dibebani biaya.
128

 

Pada saat pelaksanaan akad nikah pihak keluarga mempelai perempuan 

mengundang keluarga, tetangga dan orang-orang yang ada di Desa untuk ikut 

menghadiri acara akad dan ikut bersama mendoakan kedua mempelai. 

Kedatangan rombongan mempelai laki-laki diiringi dengan suara nyanyian 

rebana bersalawat yaitu melantunkan syair-syair Arab yang menceritakan 

perjalanan kehidupan Rasulullah. 

 Menurut, H Mas’ud bahwa pada saat setelah rombongan keluarga 

mempelai laki-laki datang di tempat kediaman mempelai perempuan, akan 

dijemput dan langsung dibawa ketempat yang telah disediakan untuk akad nikah, 

maka pada saat itu akan dimulai acara akad nikah yang di hadiri oleh penghulu 

KUA, saksi-saksi dan yang tak kala penting adalah wali dari mempelai 

                                                           
128

H. M. Jasin Ahmad, (68 Tahun), Tokoh Adat, wawamcara, di Darussalam, Tanggal 25 

Desember 2021 



 
 

 

perempuan, akad nikah akan diawali dengan khutbah nikah yang akan 

disampaikan oleh penghulu dan akan dilanjutkan dengan ijab kabul oleh wali dari 

mempelai perempuan.
129

 

Setelah beberapa kali mengikuti acara akad nikah peneliti melihat acara 

akad nikah, adalah momentum yang paling sakral dari sekian prosesi karena 

terjadi penyerahan tanggung jawab seorang ayah kepada seorang laki-laki yang 

menjadi suami dari anaknya tersebut, sehingga penyatuan dua keluarga besar 

menjadi sangat kokoh. 

7. Zikir labo Peta Kapanca 

Setelah melewati prosesi akad nikah pada waktu sore hari, maka 

selanjutnya akan di adakan zikir labo peta kapanca acara ini akan diadakan pada 

waktu malam hari setelah sholat isya. Prosesi ini akan dihadiri oleh banyak orang 

terutama kaum ibu-ibu. Menurut burhanuddin BA, Beliau mengatakan bahwa 

prosesi zikir labo peta kapanca harus dilaksanakan tidak boleh tidak karena ini 

sudah menjadi tradisi yang sudah dilakukan sejak lama yang menjadi warisan 

dari para leluhur terdahulu.
130

 

Prosesi zikir labo peta kapanca merupakan budaya yang sudah lama 

berkembang dalam prosesi adat pernikahan masyarakat Bima, lebih lanjut 

dijelaskan oleh H. Mas’ud bahwa zikir labo peta kapanca yang berkembang pada 

prosesi pernikahan masyarakat Bima adalah dalam bentuk solawatan, syair-syair 

yang berisi mengagungkan Allah dan Rasulullah, sedangkan peta kapanca adalah 

sebuah prosesi menempelkan daun pacar atau daun inai di kedua telapak tangan 
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pengantin, dan yang akan melakukan prosesi tersebut adalah masing-masing 

tujuh orang tokoh agama, tokoh adat mereka yang dituakan. Secara bergilir 

melakukan prosesi penempelan daun inai di kedua telapak tangan pengantin laki-

laki dan perempuan diiringin dengan zikikapnca.131 

Tujuan dari peta kapanca yang dilaksanakan dalam rangkainan acara 

pernikahan masyarakat Bima adalah untuk menghibur calon pengantin wanita 

dan sebagai pertanda berahirnya masa lajang calon pengantin perempuan, 

disamping itu tradisi peta kapanca yaitu dimaksudkan untuk memberikan contoh 

kepada para gadis yang belum menikah agar mempersiapkan diri untuk menjadi 

calon pengantin seperti calon pengantin yang akan segera menjadi seorang istri 

atau ibu rumah tangga sehingga mereka dapat mengambil hikmah.
132

 

Dari Prosesi ini peneliti melihat bahwa ada intergrasi nilai-nilai Islam 

terhadap budaya pernikahan masyarakat Bima, dengan memadukan ajarah Islam 

dengan tradisi yang ada sehingga tradisi tersebut sama sekali tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam bahkan ada nilai-nilai maslahat yang terkandung di 

dalamnya.  

8. Resepsi Pernikahan  

Setelah melewati prosesi zikir peta kapanca pada malam harinya, maka 

keesokan harinya akan dilanjutkan dengan acara pesta perkawinan (walimah). 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sahbuddin Abubakar, mengatakan bahwa 

acara resepsi pernikahan dalam kebiasaan masyarakat Bima pada umumnya 

dilaksanakan keesokan hari setelah melewati prosesi peta kapanca, acara ini 
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berlangsung setelah sholat dzuhur untuk jamuan kaum ibu-ibu dengan rangkaian 

acara, pembukaan, pembacaan ayat suci al-qur’an, sambutan keluarga yang 

mewakili, doa dan diakhiri dengan ucapan selamat untuk kedua mempelai.
133

 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Jamaluddin H. M, sidik mengatakan bahwa 

dalam prosesi walimah puncak acaranya adalah sore hari dimulai pada pukul 

15;00 untuk kaum muda-mudi dan bapak-bapak memberikan doa restu untuk 

kedua mempelai, juga memberikan sumbangan se ihklasnya berupa kado dan 

uang yang  dibungkus dengan amplop. Prosesi acara akan berahir lama hingga 

menjelang sholat magrib tergantung banyaknya tamu undangan yang hadir.
134

 

Dalam prosesi ini peneliti melihat bahwa ada nilai-nilai kebersamaan 

yaitu  dengan bersama-sama memberikan ucapan selamat dan doa untuk kedua 

mempelai. Lebih dari itu tujuan dari walimah yaitu memberi tahukan kepada 

orang banyak bahwa kedua mempelai tersebut sudah betul-betul sah menjadi 

suami dan istri.  

B. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Terhadap adat Kaboro Coi 

1. Pandangan Tokoh Adat 

Praktek kaboro coi bagi masyarakat Bima sudah menjadi kebiasaan turun 

temurun, yang sudah tumbuh dan berkembang sejak lama dalam kehidupan 

masyarakat Bima pada umumnya. Meskipun tradisi kaboro coi hanya sebuat adat 

dalam perkawinan, tetapi masyarakat memiliki keyakinan ketika adat ini tidak 

dilaksanak akan mendapatkan sanksi sosial berupa dikucilkan oleh masyarakat 

setempat karena dianggap tidak memiliki jiwa sosial dalam membantu orang 
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lain. 

Dalam hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan H. M. 

Jasmin Ahmad. Mengatkan mboto mboto kangampum anae rabade bandai 

dohoku warakai rakarawi ba ndaita samena weki  dou Mbojo adat kaboro coi ake, 

ededu rakau kai ba ama ra ompu ndaita ma ulu-ulu wau, dou doho ro mawara ulu 

ade hidi dana mbojo ake. ngoara karinga ba dou mamtoi-ntoina adat ake harus 

dikarawi ra kalampa ba ndaita mambui pu mori ade wawo dunia ake.Ndi bantu 

kai ro kaneo kai rima ade lenga raiwa makarawi nika ro nako135 (artinya). Banyak 

maaf sebelumnya nak sepengetahuan saya bahwa adanaya tradsi kaboro coi pada 

perkawinan masyarakat Bima (Dou Mbojo) Karena tradisi ini sudah dilakukan 

turun temurun oleh orang-orang tua terdahulu yang pertama kali mendatangi atau 

mendiami daerah Bima (Mbojo). Diberitaukan oleh orang-orang tua dahulu adat 

ini  harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh orang-orang yang masih hidup, 

untuk membantu sanak saudara yang akan melaksanakan perkawinan.       

Senada dengan hal tersebut di atas, Ibrahim Kasim menjelaskan bahwa 

adat kaboro coi  ini, sudah menjadi budaya yang berkembang sejak lama yang 

diwariskan oleh para leluhur terdahulu, sampai saat ini masih dipertahankan dan 

dikerjakan oleh masyarakat Bima (Dou Mbojo) yang diyakini menjadi wadah 

dalam mempersatukan  hubungan kekeluargaan.
136

 

 Lebih lanjut dijelaskan oleh H. Mas,ud Menuturkan bahwa Kaboro coi 

sudah menjadi rutinitas kebiasaan  bagi masyarakat yang ingin melangsungkan 

pernikahan, pelaksanaan pernikahan dianggap kurang sempurna apabila  
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masyarakat tidak melaksanakan kaboro coi, sehingga dalam prakteknya kaboro 

coi masih dikerjakan oleh masyarakat Bima hingga saat ini.
137

     

 Dilihat dari hasil wawancara di atas, maka dapat di pahami bahwa 

budaya sangat erat kaitanya dengan masyarakat Bima (Dou Mbojo), disetiap 

aktivitas tidak terlepas dari adat dan budaya sehingga nilai-nilai adat masyarakat 

Bima dapat dilihat dari lambang kerajaan Bima yang tidak memisalkan antara 

nilai spiritual agama dengan adat. 

  

 

 

 

 

Lambang burung garuda berkepala dua yang menoleh ke kiri dan ke kanan 

merupakan lambang kerajaan Bima yang cetus dan dibuat pada masa kekuasaan 

pemerintahan  kerajaan Sultan Bima ke 9 Sultan Abdul Hamid Muhammadsyah 

yang memerintah pada tahun 1773-1819. Gambar garuda yang menoleh ke kiri 

dan kanan di atas perisai degan warna dasar kuning berarti setia, warna garuda 

biru mempunyai makna kesetiaan, warna perisai merah berarti berani. 

Gambar burung garuda berkepala dua yang menoleh ke kiri dan kanan, 

mempunyai makna yang mendalam yaitu bahwa roda pemerintahan kerajaan 

Bima berasaskan hukum adat dan hukum Islam, yang memiliki kedudukan yang 

sama imbang dalam penerapan kekuasaan kerajaan Bima. Sayap kiri 
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melambangkan hukum adat, bagian bulu tujuh helai melambangkan Majelis 

Tureli. Tureli Mangampo, Tureli Bolo, Tureli Woha, Tureli Belo, Tureli Sakuru, 

Tureli parado, Tureli Donggo.
138

 

Pada bagian bulu yang lima helai Melambangkan daerah kekuasaan 

Ncuhi. Ncuhi Dara wilayah bagian tengah atau wilayah pusat, Ncuhi Banggapupa 

mwliputi wilayah timur, Ncuhi Dorowoni wilayah utara, Ncihi Padolo wilayah 

barat, Ncihi Parewa melipiti daearah selatan. Pada bagian sayap kanan 

melambangkan hukum Islam. Bagian luar bulu tujuh helai yaitu. Ilmu fiqih tujuh 

macam, bagian dalam lima helai maknanya ilmu tauhid dan ilmu tasawuf dua. 

  Kerajaan Bima dalam pengamalan ajaran Islam menganut fahamm ahlu 

sunnah wal jama’ah yang dikenal dengan ilmu dua belas. Bagian ekor, bagian kiri 

bulu empat helai melambangkan kasta masyarakat yaitu sultan (raja), kelompok 

bangsawan (Tureli), juru (dari) dan rakyat biasa (ada ro ela). Bagian kanan 

burung empat helai melambangkan yang bertugas melaksanakan hukum Islam. 

Khatib tua, Khatib karoto, Khatib lawili, khatib toi. Bagian tengah bulu dua 

helai melambangkan ketua dan wakil ketua adat. Tubuh garuda melambangkan 

sultan sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan    

Pada tubuh garuda bulu tiga puluh lima helai himpunan dari, bulu sayap 

kiri dan kanan 2 x 12 helai, bulu ekor kiri, kanan dan tengah 2x4 helai bulu +2 

tubh garuda satu. Himpunah bulu garuda 35 helai melambangkan keterpaduan 

antara unsur sara (umara) dan unsur agama (ulama) yang dikenal dengan sara 

dana Mbojo. Semua diikat mmenjadi satu, diperhatikan sama dan imbang dalam 

mengemban roda pemerintahan kerajaan yang dilambangkan dengan burung 

garuda yang menoleh ke kiri dan kanan, dijalankan dengan hati yang ikhlas, 
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kesucian niat dan tujuan yang sama dilambangkan dengan garuda yang berwarna 

biru yang ditopang dengan keberanian dan dijamin keamanannya yang 

dilambangkan perisai yang berwana merah.
139

        

 Hukum adat dengan hukum Islam berbadu dan besinergi menjadi satu 

bagian yang tidak bisa dipisahkan sebagai kesepakatan demi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat Bima (Dou Mbojo), dengan tujuan dan cita-cita yang 

luhut itulah maka sultan bima di kenal dengan istilah hawo ro ninu. 

 Dari penjelasan lambang garuda di atas peneliti melihat ada hubungan 

yang sangat erat keterkaitan antara adat dengan hukum Islam, tidak bisa 

dipisahkan karena keduanya sudah menjadi identitas masyarakat Bima (Dou 

Mbojo) yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan adat sebagai pegangan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam hal ini kembali ditegaskan oleh H. Ramli H. Marzuki, Mengatakan 

bahwa, mboto-mboto kangampum anae ra bade ra eda ba ndaiku wara kai na adat 

kaboro coi ake ededu ra ngoa ndundu kai ba dou matua ma ulu, adat kaboro coi 

ake sama sakali wati bertentangan na labo agama islam ra karawi ba ndaita, 

kaboro coi ake tujuan na ededu ndi bantukai iwa ra labo ma nee nikah.140 

(artinya). Banyak maaf sebelumnya nak, sepengetahuan yang saya lihat adanya 

adat kaboro coi yaitu sudah diberitahukan dan dipraktekan oleh orang tua dulu. 

sepengetahuan saya bahwa adat kaboro coi  ini sama sekali tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai ajaran Islam yang kita anut. 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa adat kabaro coi sudah 
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menjadi warisan yang ditinggalkan oleh para lelulur terdahulu yang diyakini oleh 

masyarakat mempunyai nilai-nilai kebaikan yang tidak bertentangan dengan 

prinsip ajaran islam. Dalam hal ini bisa dilihat pada hadist Rasulullah yang 

berbunyi. 

ثنَاَ يٍْْ عَنْ ا حَده نََ المَْسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ المَْلِِِ بنِْ عَُُ ثنَاَ يزَيِدُ بنُْ هَارُونَ أَخْبَََ دُ بنُْ مَنِيعٍ حَده بْنِ جَريِرِ بنِْ أَحَْْ

ِ عَنْ أَبِيهِ كاَلَ  نهةَ خَيٍْْ  عَبْدِ اللَّه َ مَنْ سَنه س ُ ُ علَيَْهِ وَسَلَّه ِ صَلَّه اللَّه ُّبِعَ علَهََْاَ اهََُُ أَجْرُُ  وَمِلُْ  كاَلَ رَسُولُ اللَّه  ااَُ

ُّبِعَ علَهََْاَ كََنَ علَيَْ  ٍ ااَُ نهةَ شَّ هبَعَهُ غيََْْ مَنْلُوصٍ مِنْ أُجُورِهِِْ شَيئْاً وَمَنْ سَنه س ُ ارِ أُجُورِ مَنْ اُ َْ رُُ  وَمِلُْ  أَوْ ْْ هِ وِ

ارِهِِْ  َْ هبَعَهُ غيََْْ مَنْلُوصٍ مِنْ أَوْ ئًْ مَنْ اُ   ش َ

 Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan 

kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami al Mas'udi 

dari Abdul Malik bin Umair dari Ibnu Jarir bin Abdullah dari bapaknya dia 

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 

mensunnahkan sunnah kebaikan, lalu dia diikuti atasnya, maka dia 

mendapatkan pahalanya dan seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa 

mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barangsiapa mensunnahkan 

sunnah kejelekan, lalu dia diikuti atasnya, maka dia mendapatkan dosanya 

dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit 

pun."
141

 

Al Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan istilah dari sunnah 

hasanah sebagai memulai kebaikan  (al-Ibtida’ bil-khairat) sedangkan istilah 

sunnah sayyi’ah sebagai memulai perbuatan yang buruk yang mengandung 

mafsadat kerusakan. dalam hal ini istilah kata sunnah dalam hadist tersebut 

bukan merujuk pada sunnah Rasulullah yang disangkakan oleh sebagian 

kelompok yang menolak sunnah hasanah, redaksi hadist sudah sangat jelas 

dengan memakai kata ‚man sanna sunnatan‛ yang artinya ‚siapapun yang 

membuat sunnah‛ disini sangatlah jelas sunnah yang dimaksud bukanlah makna 
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sunnah Rasulullah.
142

 

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah jelas sekali membagi dua 

sunnah, ada sunnah hasanah dan sunnah sayyi’ah, dalam hal ini kaboro coi  

adalah perbuatan yang baru yang dilakukan oleh orang terdahulu yang 

sebelumnya tidak ada contoh langsung dari Rasulullah sehingga digolongkan 

dengan perbuatan yang baru, peneliti melihat bahwa pada adat kaboro coi dapat 

dikategorikan sebagai sunnah hasanah yang baik, yang tidak bertentangan 

dengan prinsip nilai-nilai ajaran Islam sehingga dalam prakteknya kaboro coi 

tetap dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. 

2. Pandangan Tokoh Masyarakat 

Adat kaboro coi  bagi masyarakat Bima sudah dianggap sebagai sesuatu  

yang baik sehingga masih dipertahankan sampai saat ini. Menurut Samsuddin 

selaku tokoh masyarakat, mengatakan bahwa kaboro coi ini sudah sudah menjadi 

budaya yang akan terus dilakukan yang mempunyai tujuan yang mulia, yaitu 

untuk membantu sanak saudara yang akan melaksanakan sebuah hajatan 

pernikahan  dan ini sangat bernilai positif.
143

 

Selanjutnya ditegaskan  oleh Jamaluddin H. M sidik, mengatakan kaboro 

coi pada prakteknya mempunyai nilai-nilai kebaikan yang sangat banyak, yang 

harus dipupuk dan dipelihara oleh masyarakat sebagai  identitas masyarakat  

Bima (Dou Mbojo)  yang menjunjung tinggi nilai  adat dan budaya yang tidak 

bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam.
144
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Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat menilai 

adat kaboro coi  sebagai sesuatu yang baik yang menghadirkan nilai positif bagi 

masyarakat, tujuan utamanya membantu meringankan beban saudara dan 

keluarga yang akan melakukan pernikahan 

Lebih lanjut dipaparkan oleh Muhammad Sunarto, mengatakan kabaro coi 

sangat bernilai positif bagi masyarakat, sama sekali tidak ada sisi negatif di 

dalamnya justru mengandung kebaikan serta maslahat  dan masyarakat sangat 

mendukung adat kaboro coi  untuk tetap dilaksanakan bagi masyarakat yang 

ingin melangsungkan pernikahan. Beliau menambahakan bahkan masyarakat 

memiliki inisiatif untuk di buatkan semacam perdes peraturan desa untuk 

kegiatan kaboro coi, setiap warga harus ikut berpartisipasi sesuai dengan 

kemampuan masing-masing.
145

       

Dari hasil wawancara tersebut di atas , maka dapat dipahami alasan 

masyarakat masih tetap melaksanakan adat kaboro coi  karena masyarakat 

menganggap adat kaboro coi sebagai tradisi turun temurun yang mempunyai nilai 

positif yang sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, dengan 

tujuan utamanya adalah membantu sanak saudara yang akan melangsungkan 

pernikahan. 

C.  Nilai-Nilai Maslahah Pada Adat Kaboro Coi Dalam Perkawinan Masyarakat 

Bima 

Hukum yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh mahkluknya, pasti 

mempunyai tujuan untuk kemaslahatan, Karena hukum dibuat oleh Allah tentu 

bukan untuk Allah sebagai syari karena sama sekali Allah tidak membutuhkan 
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suatu hukum untuk diriNya, dan tentu bukan pula diciptakan untuk hukum itu 

sendiri karan kalau demikian halnya maka hukum itu tidak berfungsi sama sekali, 

akan tetapi hukum dibuat untuk  mengatur kehidupan manusia dimuka bumi 

untuk mencapai kemaslahatan. 

Salah satu bentuk entitas budaya yang lahir artikulasi Islam dan adat 

adalah tradisi perkawinan yang mempunyai keragaman yang berbeda-beda 

disetiap daerah Nusantra. Contohnya kewajiban mahar yang diberikan oleh pihak 

keluarga laki-laki yang diberikan kepada pihak keluarga mempelai perempuan 

dalam pernikahan masyarkata Bugis dikenal dengan sompa dan doi menre. Pada 

masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat dikenal dengan Kabaro coi dan ampa coi 

ndai. Ritual selamatan, hajatan, syukuran, sedekah dan berkatan dalam 

masyarakat Jawa merupakan produk baru dari proses dialektika antara Islam 

dengan Kejawen. Dari setiap tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai ajaran 

Islam pasti mengandung nilai maslahat yang mendatangankan manfaat bagi 

pelakunya.
146

 

Berbicara tentang nilai, nilai merupakan prinsip-prinsip etika yang 

dipegang erat oleh individu maupun kelompok yang kemudian mempengaruhi 

pola perilaku. Nilai berkaitan dengan pemahaman baik dan buruknya, yang 

dikehendaki atau tidak dikehendaki. Nilai juga membentuk norma yaitu aturan 

yang baku tentang suatu perilaku yang harus ditaati oleh setiap anggota 

masyarakat sehingga melahirkan sanksi yang baik dan buruk.
147

 

 Dilihat dari penjelasan rangkaian adat kaboro coi pada perkawinan 

masyarakat Bima tersebut, maka dapat dilihat dari prosesi tersebut ada nilai-nilai 
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maslahat baik yang berlaku secara personal maupun berlaku secara umum. 

Dengan demikian  nilai-nilai maslahat yang terdapat pada adat kaboro coi adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai Tolong Menolong 

Nilai maslahat yang tampak jelas pada adat kaboro coi dalam perkawinan 

masyarakat Bima adalah nilai tolong menolong. Dalam pelaksanaan prosesi 

kaboro coi  pada perkawinan masyarakat Bima membutuhkan kerja sama dan 

bantuan orang lain baik secara individu maupun kelompok sehingga dalam 

pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagaimana dijelaskan oleh 

Muhammad Ilham, bahwa kaboro coi  sebagai media untuk mengumpulkan 

masyarakat dalam rangka meminta bantuan baik secara materil maupun bantuan 

secara moril, pada saat pelaksanan kaboro coi  keluarga dan tetangga yang datang 

ada yang membawa berupa uang, beras (fare), gula, dan kelapa untuk keperluan 

pada saat acara perkawinan.
148

  

Lebih lanjut dijelaskan oleh Saharuddin, mengatakan bahwa prosesi 

kaboro coi  pada perkawinan masyarakat Bima tujuan utamanya adalah saling  

membantu meringankan beban keluarga yang melaksanakan hajatan pernikahan. 

Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam setiap acara upacara adat Bima  seperti  

pada acara suna ra ndoso, hataman, nika ranako dan yang lainnya  masyarakat 

selalu ikut terlibat baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga.
149

 

Hal tersebut di atas sangatlah  tepat sebagaimana dijelaskan oleh Allah 
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Swt dalam Al-qur’an bahwasanya manusia saling membutuhkan bantuan antara 

yang satu dengan yang lainnya di samping Allah memerintahkan beriman kepada 

Nya, beramal shaleh dan bertakwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an 

QS.. al-Maidah /5: 2. yang berbunyi: 

                                   

    

Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksaanya.
150

 

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa memang manusia 

adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendri tampa bantua makhluk lain, 

maka dari itu kita harus saling tolong-menolong sebagai bentuk kepedulian 

terhadap sesama, dalam istilah agama disebut habluminannas. Tolong menolong 

dalam kebajikan dan takwa akan diberikan ganjaran pahala di dunia lebih-lebih di 

akhirat. Sedangkan tolong menolong dalam perbuatan dosa akan mendapatkan 

ganjaran azab yang sangat pedih. 

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dari Sabang sampai 

Merauke terdapat berbagai macam adat perkawinan dari berbagai suku yang ada 

di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri, di Bima juga demikian budaya 

tolong menolong (Teka Ranee). Teka Ranee adalah satu kata yang merujuk 

padamenunaikan kewajiban dan keinginan dalam membantu keluarga dan kerabat 

yang akan melaksanakan hajatan perkawinan dalam bahasa indonesia dikenal 
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dengan istilah gotong-royong yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat 

Bima.
151

   

Kebiasaan dalam memberikan bantuan  kepada keluarga, masyarakat yang 

akan melakukan hajatan di Bima bukan sesuatu hal yang baru terjadi karana hal 

ini sudah dilakukan sejak lama oleh para leluhur terdahulu untuk menjaga 

kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, seiring dengan perkembangan 

zaman nilai tolong-menolong masih tetap dilakukan sampai saat ini, walaupun 

sistem bantuan yang saat ini sudah beruba makna, karana seseorang yang 

memberikan bantuan kepada keluarga yang berhajat juga mengharapkan hal yang 

sama yaitu ketika mereka juga melaksanakan hajatan perkawinan yang lain juga 

harus ikut memberikan bantuan  simbiosis mutualisme.152
 

Nilai tolong-melong sudah menjadi budaya yang mengakar pada 

kehidupan masyarakat Bima pada umumnya sebagaimana semboyan, Bima 

(Ramah) yang artinya saling merangkul, tolong-menong dalam menciptakan 

kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Nilai Musyawarah 

Musyawarah adalah jalan yang ditempuh sebelum melaksanakan acara 

apapun, pada umumnya masyarakat Bima (Dou Mbojo) sebelum melaksanakan 

acara kaboro coi terlebih dahulu akan mekasanakan Mbolo Ra Dampa 

(musawarah dan mufakat) untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan 

diperlukan ketika acara akan dilaksanakan. 
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Musyawarah dalam bahasa Bima di kenal dengan istilah Mbolo Weki. 

Mbolo berarti bundar, bulat, lingkar atau melingkar. Sedangkan Weki adalah 

masa, perkumpulan, kerumunan banyak orang atau kelompok. Mbolo Weki 

merupakan acara musyawarah yang dilakukan orang sekelompok masyarakat 

dalam mempersiapkan acara besar seperti acara pernikahan, Suna ra ndoso, doa 

orang meninggal/tahlilan. Mbolo Weki biasanya di hadiri oleh seluruh keluarga 

besar, kerabat dan tetangga dan masyarakat setempat untuk membicarakan 

persiapan untuk acara dan penentuan untuk hari baik kapan dilaksanakannya 

acara.
153

   

Menurut Abdurrahman, menuturkan musyawarah (Mbolo Ra Dampa) 

adalah langkah awal dalam setiap acara besar Bima tidak terkecuali pada saat 

acara Kaboro Coi , tujuan dari Mbolo Ra Dampa  ini adalah membicarakan 

terkait kesiapan apa-apa yang akan diperlukan pada saat acara nanti berlangsung. 

Pada saat Mbolo Ra Dampa adapun yang akan ikut bermusyawarah yaitu, Kepala 

Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan 

tokoh adat bersama-sama untuk bermusyawarah.
154

 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Jamaluddin H. M sidik adapun hal-hal yang 

akan dibicarakan pada saat Mbolo Ra Dampa adalah Membentuk panitia kecil 

yang bertugas pada saat acara  berlangsung, panitia yang dibentuk mempunyai 

tugas dan fungsi masing-masing pada waktu pelaksanaan perkawinan, panitia 

yang dibentuk pada acara mbolo radampa tersebut terdiri dari keluarga yang 

berhajat, tetangga, Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun, tugas dan fungsi 
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dari masing-masing panitia mulai dari ketua satu yaitu seksi dapur yang 

mengurusi bagian konsumsi, ketua dua yaitu bagian paruga tempat acara pesta, 

ketua tiga yaitu bagian penyambutan tamu.
155

 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa musyawarah dan 

mufakat dalam acara Kaboro Coi bertujuan untuk mempersiapkan segala hal 

yang dibutuhkan pada saat acara nanti, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan bagi keluarga yang akan melaksanakan hajatan. Selain itu dengan 

musyawarah dapat memberikan solusi terbaik bagi sebuah persoalan yang akan 

dihadapi.  

Dalam hal ini Allah Swt menjelaskan dalam Al-qur’an QS. Ali-Imraan /  

3: 159.  

                                    

                                               

    

Terjemahnya: 

Maka berkat rahmat Allah Engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka, sekiranya Engkau bersikap keras dan berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, karena itu maafkanlah 

mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila Engkau telah 

membulatkan tekat, maka bertakwalah kepada Allah , sungguh Allah 

Maha mencintai orang yang bertakwa.
156
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Menurut pandangan Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan bahwa 

bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, yaitu urusan peperangan atau 

urusan lain mengenai keduniaan, seperti urusan ekonomi, politik serta urusan 

kemasyarakatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian apabila 

kamu telah melakukan musyawarah dan membulatkan tekad, maka laksanakanlah 

keputusan itu dengan bertawakkal  kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepadaNya, dan dengan itu Allah akan menolong 

dan mengarahkan mereka keraah yang baik.
157

 

Musyawarah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Bima ketika ingin 

melakukan acara besar, seperti pernikahan, khitan, hatam qur’an dan lain-lain 

Dalam acara Mbolo woki (musyawarah) ada tujuan yang harus dicapai yaitu 

untuk mendapatkan hasil kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang 

diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati 

, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah 

dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan 

keinginan anggota musyawarah.
158

 

3. Nilai Silaturahmi 

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk 

senantiasa berbuat kebaikan, salah satunya ialah  menjaga hubungan baik  antara 

sesama saudara dan kerabat dengan tetap menjalin silaturahmi. Menjalin 

silaturahmi merupakan salah satu cara untuk menguatkan hubungan persaudara 

agar tetap kokoh dan kuat, dengan cara mendatangi sanak saudara dan keluarga 
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ketika pada saat ada acara adat ataupun tidak. 

Masyarakat Indonesia pada umumnya, kebiasaan silaturahmi dalam 

lingkup keluarga besar atau kerabat masih tetap dilaksanakansampai saat ini, 

kegiatan silaturahmi atau Lamba angi sudah dipraktekkan oleh orang tua 

terdahulu sebagai sarana untuk menjaga kebersamaan dan keharmonisan dalam 

lingkup keluarga, fenomena ini dapat di jumpai ketika pada saat perayaan acara 

besar seperti pernikahan, maupun pada acara keagamaan. Tradisi Lamba angi 

atau silaturahmi masih tetap eksis sampai hari ini.
159

 

Silaturahmi harus tetap dirawat dan dijaga setiap waktu, pada saat kita 

berhenti menjalin silaturahmi, maka pada waktu yang sama kita telah membuka 

cela terjadinya perpecahan dan hilangnya rasa persaudaraan. Persaudaraan adalah 

unsur terpenting agar kehidupan bersama tetap langgeng dan hamonis. Tampa 

adanya rasa persaudaraan maka kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan 

perpecahan dan kehancuran. 

Adat Kaboro Coi pada perkawinan masyarakat Bima mampu 

menghadirkan kembali silaturahmi yang sejaklama tidak dilakukan, dengan 

adanya Kaboro Coi maka kerabat dan keluarga berdatangan baik kerabat yang 

jauh maupun kerabat yang dekat, sebagaimana yang dikatakan oleh 

Muhammadiyah MT. Dengan adanya Kaboro Coi sangat berdampak baik bagi 

masyarakat betapa tidak, pada saat pelaksanaan Kaboro Coi kerabat keluarga dan 

tetangga yang dekat maupun jauh berdatangan  saling menyapa dan berjabat 

tangan karena pada saat acara seperti inilah meraka dipertemukan kembali 
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disebangkan kesibukan urusan masing-masing.
160

  

Lebih lanjut dijelaskan oleh M. Saleh mengatakan bahwa adat Kaboro 

Coi memberikan energi posistif dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan 

dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan dengan adanya Kaboro Coi sebagai 

ajang perkumpulan dan silaturahmi bagi kerabat dan masyarakat yang sudah 

lama tidak bertemu. Selain itu juga, Kaboro Coi sebagai wadah bagi kaum bapak-

bapak untuk membicarakan terkait masalah yang terjadi di Desa, Pertanian 

(Kanggihi Ro Kanggama), bahkan isu-isu politikpun ikut tersorot mereka 

berbinjang penuh dengan nuansa kegembiraan.
161

 

Dari hasil wawancara di atas memberikan pemahaman bahwa adat 

Kaboro Coi  mampu menghadirkan energi posisitif bagi masyarakat, yaitu 

mampu merekatkan kembali hubungan persaudaraan antara keluarga dengan 

masyarakat lainnya. Selain itu juga Kaboro Coi mampu mempererat tali 

silatuhmi diantara sesama keluarga dan masyarakat, maenjalin silaturahmi adalah 

sesuatu yang diperintah Allah dan Rasul.  Sebagaimana disabdakan oleh 

Rasulullah, sebagai berikut: 

رٍو عَنْ   ثنَاَ سُفْيَانُ عَنْ عَُْ دٌ المَْعْنََ كاَلََ حَده ثنَاَ أَبوُ بكَْرِ بْنُ أَبِِ شَيبَْةَ وَمُسَده حَده

رٍو يبَْلغُُ بِهِ النهبِِه صَلَّه  ِ بْنِ عَُْ رٍو عَنْ عَبْدِ اللَّه ِ بْنِ عَُْ أَبِِ كاَبوُسَ مَوْلََ لِعَبْدِ اللَّه

ُ علَيَْهِ وَسَلَّهَ  كُُْ مَنْ فِِ  اللَّه وا أَهَْ  الَْْرْضِ يرَْحَْْ نُ ارْحَُْ حَْْ همُْ الره ونَ يرَْحَُْ احُِْ الره
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ُ علَيَْهِ  رٍو وَكاَلَ كاَلَ النهبُِِّ صَلَّه اللَّه ِ بْنِ عَُْ دٌ مَوْلََ عَبْدِ اللَّه مَاءِ لمَْ يلَُْ  مُسَده السه

وَسَلَّهَ 
162

 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan 

Musaddad secara makna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Amru dari Abu Qabus mantan budak (yang telah 

dimerdekakan oleh) Abdullah bin Amru dari Abdullah bin Amru dan 

sanadnya sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, (beliau 

bersabda): "Para penyayang akan disayangi oleh al-Rahman. Sayangilah 

penduduk bumi maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang di langit." 

Musaddad tidak mengatakan 'mantan budak Abdullah bin Amru, dan ia 

juga berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda." 

Hadis ini menjaleskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada umatnya 

untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lainya, tidak hanya itu 

Rasulullah memerintahkan untuk mengasihi makhluk-makhluk yang lain yang 

ada di muka bumi sebagai representasi Rasulullah sebagai rahmatanlilalamin dan 

Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk menjaga tali silaturahmi diantara 

sesama umat manusia dan barang siapa yang sengaja memutuskan tali 

silaturahmi maka Allah akan menutuskan hubungan dengannya. 

 

Silaturahmi Lamba Angi bagi Masyarakat Bima mempunyai makna yang 

sangat mendalam  yaitu memperkuat tali kekeluargaan, prinsip yang dipegang 

oleh orang tua terdahulu bahwa dalam menjalankan kehidupan itu perlu 

diperhatikan adalah: bagaimana menampakkan sifat empati kepada sesama, 

bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain dan dengan lapang hati 
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menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Prinsip mengikat tali 

kekeluargaan berlandaskan kasih sayang dan bukan untuk memperoleh sesuatu, 

dan bukan sewaktu-waktu membutuhkan sesuatu. Oleh sebab itu lamba angi, 

saling mengunjungi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh orang tua 

dahulu sampai saat ini biasanya lamba angi tidak mengenal waktu tertentu, 

tetapi berdasarkan kesempatan dan waktu luang kone sampro sura eda angi biar 

sebentar yang penting bertemu.
163

 

4. Nilai Kebersamaan 

Adapun Nilai yang sangat  menonjol yang terlihat pada prosesi Kaboro 

Coi adalah nilai kebersamaan, betapa tidak pada saat Prosesi Kaboro Coi kerabat 

dan keluarga yang jauh maupun yang dekat berdatangan memberikan dukungan 

baik dukungan materi maupun moril kepada keluarga yang berhajat yang akan 

melaksanakan pernikahan. Dukungan itu sebagai wujud kebersamaan dalam 

membantu keluarga yang akan melaksanakan perkawinan. 

Sebagaimana dijelaskan oleh, Junaidin H. Muhammad mengatakan bahwa 

pada saat prosesi Kaboro Coi nampak sangat jelas kebersamaan keluarga, kerabat 

dan masyarakat setempat berdatangan memberikan dukungan baik berupa uang, 

barang dan lain-lain yang dibutuhkan pada saat acara perkawinan, kebersamaan 

ini sangat terasa bagi masyarakat Bima (Dou Mbojo) pada saat prosesi Kaboro 

Coi, karena dalam prakteknya Kaboro Coi tidak hanya untuk orang-orang yang 

tidak mampu saja akan tetapi berlaku bagi semua kalangan yang akan 

mengadakan perkawinan.
164
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Lebih lanjut di jelaskan oleh, Sahbuddin Abubakar menambahkan bahwa 

pada saat prosesi Kaboro Coi keluarga dan kerabat akan berusaha untuk hadir, 

apa lagi keluarga yang dari jauh seperti dari luar daerah akan pulang kampung 

demi kebersamaan untuk menghadiri dan memeriahkan acara keluarga yang 

berhajat.  Sebaliknya seseorang akan merasa tidak enak ketika tidak hadir 

memenuhi undangan dari keluarga dan mereka akan meminta maaf ketika 

berhalangan untuk hadir memenuhi undangan dari keluarga yang berhajat.
165

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa adat Kaboro Coi 

mampu menghadirkan kebersamaan diantara kerabat, keluarga dan masyarakat 

setempat. Kebersamaan itu sangat terlihat dengan nyata ketika kelurga dan 

kerbat ikut bersama-sama terlibat mengambil bagian pada saat acara Kaboro Coi. 

Menjaga kebersamaan itu adalah merupakan perintah Allah Swt sebagaimana 

dijelaskan dalam potongan ayat QS. Ali-Imran/3:103, yang berbunyi: 

                         

Terjemahnya: 

Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-

berai.
166

 

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk senantiasa menjaga 

kebersamaan dan persatuan. Dengan kebersamaan Jama’ah kita mampu untuk 

mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Oleh karena itu, kebersamaan dan ikatan 

hati antara yang satu dengan yang lainya, saling mengasihi dan membantu demi 

tercapinya tujuan kepentingan bersama kelompok maupun individu dalam satu 

                                                           
165

Sahbuddin Abubakar (65 Tahun ), Tokoh adat, Wawancara di Desa Darussalam, 

Tanggal 25 Desember 2021 
 

166
Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Cet, I; Bandung: Kalamy Quran, 

2017), h. 63. 

 



 
 

 

komando merupakan sebuah hal yang sangat penting demi tercapainya kebahagia 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.   

Keberadaan Kaboro Coi yang sampai hari ini dikerjakan oleh Masyarakat 

Bima (Dou Mbojo) pada umumnya dilihat dari sudut pandang hukum Islam 

terkait kebolehan atau tidaknya maka dapat dilihat dari aspek pendekatan 

Maslahah. Kaboro Coi dalam prakteknya sama sekali tidak bertentangan dengan 

kaidah hukum Islam, dalam kaidah ushul fiqhi ada yang disebut dengan kaidah 

Al-adah Muhakkamah kebiasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip pokok ajaran Islam. 

Dilihat dari substansi  praktek Kaboro Coi yaitu dengan tujuan yang 

mulia membantu meringankan beban keluarga yang berhajat untuk memenuhi 

kebutahan penyedian selama proses acara berlangsung, setidaknya dapat 

mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh yang berhajat. hal ini sesuai 

dengan kaidah ushul fiqhi ‚Al-Masyaqqatu tajlib at-taisir‛ segala kesulitan harus 

dihilangkan. Perhelatan dalam bentuk apapun yang mengandung unsur 

menyulitkan atau kemudharatan harus dihilangkan. Diantara kemudharatan dan 

kesulitan yang bisa saja terjadi yaitu kurangnya biaya sehingga acara dibatalkan 

atau gagal dilaksanakan, oleh karena itu Kaboro Coi menjadi salah satu solusi 

untuk mengatasi kurangnya biaya tersebut.     

Kaboro Coi dalam prakteknya jika dikaitkan dengan jenis maslahah apa 

yang sesuai dengan adat Kaboro Coi, maka maslahah yang sesuai dengan adat 

Kaboro Coi adalah Maslahah Daruriyat yaitu kemaslahatan yang berhubungan 

dengan kepentingan pokok yang menyangkut keberlangsungan kehidupan umat 

manusia. Seperti menjaga agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 

keturunan dan menjaga harta, dari kelima pokok kemaslahatan di atas disebut 



 
 

 

dengan al-maslahah al-khamsah atau maslahah Mu’tabarah yang bersifat hakiki 

yang disepakati oleh para ulama. 

Dari kelima Pokok Kemaslahatan yang telah diuraikan di atas yang ada 

kaitanya dengan adat Kaboro Coi adalah hifzh al-din (memelihara agama), 

Kaboro Coi sebagai jalan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan 

pernikahan dengan memberikan bantuan berupa uang dan barang, dengan adanya 

adat Kaboro Coi seseorang bisa dengan cepat melaksankan perintah Allah yaitu 

menikah karena menikah  adalah meyempurnakan separuh agama. sebagaimana 

Rasulullah bersabda: 

ثنَِِ الحَْسَنُ بْنُ الخَْلِيِ  بْنِ  ِ بْنُ صَالِحٍ، حَده لِبُ بْنُ شُعَيْبٍ، نَ عَبْدُ اللَّه ثنَاَ مُطه حَده

، عَنْ أَوسَِ بْنِ مَالٍِِ كاَلَ: كاَلَ رَ  كاَشِِّ ةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يزَيِدَ الره ِ صَلَّه مُره سُولُ اللَّه

 : َ تَكََْْ  هِصْفَ »اُلله علَيَْهِ وَسَلَّه جَ الََدِ اس ْ يْنِ  مَنْ تزََوه َ فِِ النِّصْفِ  الِّ ، الَيَْتهقِ اللَّه

 البَْاقِ 
167

 

 Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Muthalib bin Syu’aib, telah menceritakan 

kepada kami Abudullah bin Shalih, telah menceritakan kepada kami al-

Hasan bin al-Khalil bin Murrah, dari bapaknya, dari Yazid Yazid al-

Raqasy, dari Annas bin Malik, berkata: Rasulullah salallah ‘alayhiwasallam 

bersabda: Barang siapa yang menikah berarti dia telah menyempurnakan 

separuh dari imannya, maka bertakwalah kepada Allah dengan tersisa 

setengahnya. 

 Dari hadis di atas menjelaskan bahwa menikah adalah bagian dari 

seseorang menjaga agamanya karena pada umumya yang merusak agama 
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seseorang ialah kemaluan dan perut, sehingga seseorang bisa terjerumus pada 

lembah zina dan kemaksiyatan. 

 Selanjutnya yang ada kaitannya dengan al-maslahah al-khamsah atau 

maslahah Mu’tabarah yang berhubungan dengan adat Kaboro Coi adalah (Hifzh 

Al-Nasl) Memelihara keturunan, Kaboro Coi sebagai wadah dalam memberikan 

jalan kemudahan bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan tentu 

mempunyai nilai maslahah yaitu dengan jalan pernikahan memperbanyak 

keturunan sehingga populasi umat islam tetap kuat dan terjaga dengan 

bertambah banyaknya generasi penerus. Salah satu hikmah diperintahkan oleh 

Allah pernikahan adalah untuk menjaga keturunan yang saleh dan shalehah yang 

akan terus menyiarkan syiar-syiar  agama. 

Penjelasan di atas, mengahiri penjelasan terkait mengenai nilai-nilai 

maslahat yang terkandung dalam adat Kaboro Coi pada perkawinan masyarakata 

Bima (Dou Mbojo). Nilai-nilai yang terkandung dalam adat Kaboro Coi tentunya 

dapat diaplikasikan dengan baik oleh seluruh masyarakat Bima (Dou Mbojo) 

yang akan melaksanakan pernikahan sehingga Kaboro Coi tetap eksis di tengah 

pengaruh arus globalisasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian hasil penelitian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan 

diantara sebagai berikut: 

1. Prosesi pelaksanaan adat Kaboro Coi pada perkawinan masyarakat Bima 

pada umumnya melewati beberapa tahap diantaranya adalah: a. Panati 

(lamaran), b. Nuntu Coi (penentuan jumlah mahar), c. Mbolo Keluarga 

(Musyawarah Keluarga), d. Kalondo Fare (Menurunkan gabah padi), e. 

Waa Coi (Pengantaran Mahar), f. Lafa (akad nikah), g. Zikir Labo Peta 

Kapanca, h. Jambuta (resepsi pernikahan). 

2. Pandangan tokoh adat dan tokoh masyarakat terhadap adat Kaboro Coi 

pada perkawinan masyarakat Bima a. Tokoh adat berpandangan bahwa 

Kaboro Coi merupakan tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh para 

leluhur terdahulu  yang dalam prakteknya sama sekali tidak bertentang 

dengan prinsi dari nilai ajaran Islam. b. Tokoh masyarakat berpandangan 

bahwa Kaboro Coi adalah tradisi yang baik yang mempunyai tujuan yang 

mulia yaitu membantu sanak saudara yang mengadakan perkawinan, 

tradisi Kaboro Coi harus terus dilestarikan sebagai identitas masyarakat 

Bima yang menjunjung tinggi adat dan budaya.  

3. Adapun nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam adat Kaboro Coi 

pada perkawinan masyarakat Bima (Dou Mbojo), a. Nilai tolong-

menolong, b. Nilai Musyawah dan mufakat, c. Nilai Silaturahmi, d. Nilai 

Kebersamaan dan persaudaraan. 

 

 

 



 
 

 

B. Implikasi Penelitian. 

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Bima (Dou Mbojo) pada 

umumnya untuk tetap selalu menjaga dan mempertahankan adat dan 

budaya yang sudah lama berkembang di tengah-tengah masyarakat, 

termaksud adat Kaboro Coi yang didalamnya mengandung nilai-nilai 

maslahat untuk kepentingan sosial masyarakat pada umumnya. 

2. Adat Kaboro Coi adalah warisan dari para leluhur sejak masa kerajaan 

terdahulu, sehingga dalam hal ini dibutuhkan perhatian dari pihak yang 

berwewenang yaitu pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh 

masyarakat dan bahkan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama 

menjaga budaya yang sudah ada serta menjelaskan nilai-nilai atau makna 

yang terdapat dalam sebuah adat dan tradisi termaksud adat Kaboro Coi 

pada perkawinan masyarakat Bima. 
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