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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini ialah Pedoman Transliterasi

berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf
Arab

Nama Huruf Latin Nama

Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
Ba B Be
Ta T Te
s|a s| es (dengan titik di atas)
Jim J Je
h}a h} ha (dengan titik dibawah)
Kha Kh ka dan ha
Dal D De
z|al z| zet (dengan titik di atas)
Ra R Er
Zai Z Zet
Sin S Es
Syin Sy es dan ye
s}ad s} es (dengan titik di bawah)
d}ad d} de (dengan titik di bawah)
t}a t} te (dengan titik di bawah)
z}a z} zet (dengan titik di bawah)
‘ain ‘ apostrof terbalik
Gain G Ge
Fa F Ef
Qaf Q Qi
Kaf K Ka
Lam L El
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Mim M Em
Nun N En
Wau W We
Ha H Ha

Hamzah ’ Apostrof
Ya Y Ya

Huruf hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda (’).

2. Vokal

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fath}ah َا a a
Kasrah ِا i i
d}amah ُا u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah يَْـ dan ya ai a dan i
fathah وَْــ dan wau au a dan u

Contoh:

: kaifa

: h{aula
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3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat
dan Huruf

Nama Huruf dan
Tanda

Nama

  ـَـــــ| ا َـــــ
ى

Fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas

يــِـــــ kasrah dan ya i> i dan garis di atas
d}ammah وـُــــ dan wau u> u dan garis di atas

Contoh:

: ma>ta

: rama>

: qi>la

: yamu>tu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau

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

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: raudah al-atfāl

: al-madῑnah al-fādilah
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: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydῑd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydīd ( dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan  ( ّــــ

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

: rabbanā

: najjainā

: al-haqq

: nu”ima

: ‘aduwwun

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

kasrah .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i) يّـِــــ

Contoh:

: ‘Alῑ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arabῑ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا   (alif

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
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ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan   garis

mendatar (-). Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

7. Hamzah

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

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

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

: ta’murūna

: al-nau’

: syai’un

: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

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

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

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

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan
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umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditrasliterasi secara utuh. Contoh :

Fī Zilāl al- Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah ( )

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

: dīnullāh   

: billāh

Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

: hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

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

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

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

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal

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

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al- Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya :

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,

Naṣr Ḥamid Abū)
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B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhānahūwa ta’ālā

saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alihi al-salām

r.a. = radiallāhu ‘anhu

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS. …/…: 4 = Quran, Surah…, ayat 4

HR = Hadis Riwayat

RUU = Rancangan Undang-undang

UU = Undang-undang

UUD = Undang-undang Dasar

SDM = Sumber Daya Manusia

Cet. = Cetakan

R.I = Republik Indonesia

KTP = Kartu Tanda Penduduk

t.th. = Tanpa tahun

tp. = Tanpa penerbit

t,tp. = Tanpa tempat

dkk. = dan kawan-kawan
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ABSTRAK

Nama : ALI AMRAN

NIM : 80100221146

Judul Tesis : Konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan Relevansinya pada

tradisi uang panai’ bagi masyarakat muslim kecamatan

Somba Opu

Penelitian ini membahas tentang Konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan
relevansinya pada tradisi uang panai’ bagi masyarakat muslim kabupaten Gowa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana konsep al-Ba’ah
dalam perkawinan pada masyarakat muslim Gowa, 2) bagaimana konsep panai’
dalam perkawinan pada masyarakat Muslim Gowa dan 3) bagaimana konsep al-
Ba’ah dalam perkawinan dan relevansinya dengan uang panai  masyarakat Muslim
Gowa .

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif kualitatif dengan pendekatan syar’i dan pendekatan sosiologis. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara lalu diolah dengan
menggunakan analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Adapun lokasi penelitian adalah Kecamatan Somba Opu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep al-Ba’ah memiliki dua arti,
yaitu : kemampuan melakukan jimak atau hubungan suami istri (hubungan biologis)
dan kemampuan mu’nah al-nikah (beban pernikahan) atau Kemampuan yang harus
dimiliki oleh pasangan suami istri meliputi material dan nonmaterial (kesiapan fisik,
mental dan ekonomi). Konsep uang panai’ mengandung arti simbolis, sebagai
pengikat dan pengukuh hubungan antara pemuda dan pemudi. Uang Panai’
merupakan pemberian sejumlah uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak
calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai wanita sebagai bentuk
penghargaan untuk prsosesi pesta pernikahannya. Dan kedua konsep ini memiliki
relevansi yang sangat kuat dalam perkawinan.

Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman tentang konsep al-Ba’ah
dalam perkawinan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Dan konsep tradisi uang
panai’ yang tidak bertentangan dengan syari’at islam. Ternyata konsep al-Ba’ah ini
memiliki Relevansi yang sangat kuat terhadap tradisi uang panai’ dengan ketentuan
selama uang panai ini tidak ada unsur pemaksaan, merugikan serta menguntungkan
salah satu pihak. Akan tetapi dengan adanya uang panai’ ini melahirkan sikap
saling menghargai, menghormati, serta saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Kata Kunci : Konsep, al-B’ah, kawin, Relevan, Panai’
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ABSTRACT

Name : ALI AMRAN
Student’s ID : 80100221146
Thesis Title : The concept of al-Ba'ah in marriage and its relevance to the

Uang Panai' tradition for Muslim communities in Gowa
Regency

This study discussed the concept of al-Ba'ah in marriage and its relevance to
the Uang Panai' tradition for Muslim communities in the Gowa district. This study
aimed to find out 1) How is the concept of al-Ba'ah in marriage in the Muslim
community of Gowa, 2) How is the concept of panai' in marriage in the Muslim
community of Gowa and 3) how are the concept of al-Ba'ah in marriage and its
relevance to Banknotes for the Muslim community of Gowa.

This type of research is field research, which is descriptive qualitative with
syar'i and sociological approach. Data collection techniques were carried out using
the interview method and then processed using data analysis, data reduction, data
presentation, and conclusion. The research location is Somba Opu District.

The results of this study indicate that the concept of al-Ba'ah has two
meanings: the ability to have intercourse or conjugal relations (biological
relationship) and the ability to mu'nah al-nikah (marriage burden) or the ability that
a husband and wife must own includes material and non-material (physical, mental
and economic readiness). The concept of Uang Panai' contains a symbolic meaning
as a binding and strengthening relationship between young men and women. Uang
Panai' is the giving of a sum of money and other materials sourced from the groom's
party to the bride's party as a form of appreciation for the process of his wedding
ceremony. Furthermore, these two concepts have a powerful relevance in marriage.

The implications of this research provide an understanding of the concept of
al-Ba'ah in marriage as taught by Rasulullah SAW. The traditional concept of Uang
Panai' does not conflict with Islamic Shari'ah. The concept of al-Ba'ah has powerful
relevance to the Uang Panai tradition, provided that Uang Panai does not involve
coercion, harm, or benefit either party. However, Uang Panai's existence creates an
attitude of mutual respect, respect, and helping each other in terms of goodness.

Keywords: Concept, al-Ba'ah, marry, Relevant, Panai'



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami-istri untuk

mengemban beban kehidupan. Ia juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan

tolong–menolong di antara golongan dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan

pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan

sempurna.1

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu

memiliki kesiapan dan kematangan, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki,

ketahanan fisik lebih dituntut lagi karena seorang laki-laki atau suami menjadi

penanggungjawab penuh  terhadap istri dan anak-anaknya. Kebahagiaan dan

keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan sejauh mana peran seorang suami.

Seperti disebutkan dalam al-Qur'an Q.S an-Nisa>/4 :34

1Wahbah al-Zuhailim𝚤̅ wa Adillatuhu, terj.‘Abd al-Hayy𝚤̅ al-Kattani, dkk. (Cet.X; Jakarta:
Gema Insani, 2011), h. 41.



Terjemahnya :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki telah memberikan nafkah dari
hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat
(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah
telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan
akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah
mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.
Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alas an
untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”.2

Selain perasaan kasih sayang, perkawinan mengajarkan manusia rasa

tanggung jawab. Rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang inilah akan

timbul keinginan untuk bisa merubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan

berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga pasti akan selalu berusaha untuk

membahagiakan keluarganya. Hal ini tentunya akan mendorongnya untuk lebih

kreatif dan produktif, tidak seperti pada masa lajang atau pada masa-masa ketika

masih remaja.3

Secara alamiah (Sunnatullah), pada usia dewasa akan timbul nafsu seksual

yang perlu disalurkan sebagai fitrah manusia dan makhluk hidup lainya. Jika tidak

tersalurkan, manusia bisa mengalami masa-masa kegelisahan. Oleh karena itu,

perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan. Pada

saat-saat tertentu, kebutuhan batin (kebutuhan biologis) ini dapat mendesak, seperti

halnya kebutuhan manusia akan makan dan minum, yaitu adanya lapar dan haus

yang sangat hebat. Untuk masalah yang ini, Islam masih memberikan kelonggaran

2Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84
3Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 45-46



“untuk menyelamatkan jiwa” dengan memakan barang yang haram atau memakan

harta orang lain karena darurat dan tidak berlebihan. Lain halnya kelaparan manusia

akan penyaluran kebutuhan biologis ini, tiada lain kecuali dengan perkawinan.

Karena manusia dilarang berzina dalam keadaan apapun dan dalam kondisi yang

sangat mendesak sekalipun.4

Dalam Islam, perkawinan berarti halalnya hubungan suami istri antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan karena adanya suatu ijab qabul. Yang

pada dasarnya perkawinan merupakan pertalian teguh dan kuat dalam hidup

manusia, bukan hanya antara suami istri dan anak-anaknya, melainkan keluarga

dari keduanya.

Perkawinan atau pernikahan, kemampuan menjadi hal yang harus dimiliki

oleh kedua calon mempelai, baik calon suami maupun istri. Terkhusus bagi seorang

calon suami, selain memiliki kematangan finansial sebagaimana yang disebutkan

di atas, juga harus memilki kemampuan dalam memberi nafkah lahir dan bathin,

inilah yang di namakan dalam islam al-Ba`ah (kemampuan) sebagai patokan dan

persiapan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Konsep al-Ba`ah

dalam perkawinan yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi

nafkah lahir dan juga batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan

gejolak emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan dalam hal tersebut ada,

maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah.

Bentuk perkawinan ini lebih memberikan jalan yang aman pada naluri

kebutuhan biologis, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum

4.Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1, h. 44



perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak

seenaknya. Menurut Sayyid Sabiq, pergaulan suami istri diletakkan di bawah

naungan naluri keibuan dan kebapakkan, sehingga nantinya akan menimbulkan

buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhoi Allah swt dan

diabadikan Islam untuk selamanya.5

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka
(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”6

Adapun dalam persoalan kemampuan menikah (al-Ba’ah) sebelum

melangsungkan pernikahan (perkawinan), Islam dalam hal ini Fiqih telah

memberikan pandangan bahwa al-Ba`ah berarti kemampuan dalam segala hal, baik

kemampuan dalam hal nafkah baik lahir maupun batin kepada istri dan anak-

anaknya maupun kemampuan dalam mengatasi gejolak emosi yang menguasai

dirinya.

Jika kemampuan telah ada, Islam menganjurkan seseorang untuk menikah

karena dengan menikah, kehormatan, martabat dan kemuliaan manusia akan

terjaga, hal ini untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya yang

hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa terikat oleh suatu peraturan. Dengan

perkawinan hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan

5Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jilid VI, Alih Bahasa H. Kamaludin dan A. Marzuki,
(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1998), 10

6Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81.



bermartabat serta bernilai Ibadah disisi Allah swt. Adapun bagi yang sangat

menginginkan menikah (nafsunya telah mendesaknya) namun ia tidak memiliki

kemampuan untuk menikah (kawin) maka hendaklah ia banyak berpuasa.

Sebagaimana Sabda Rasulullah saw:

7.

Artinya:

“Umar bin Hafsh menyampaikan kepada kami dari Ghiyas, dari ayahnya,
dari al-A’masy, dari Umarah bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata, “Aku
datang menemui Abdullah bersama Alqamah dan al-Aswad, Abdullah
berkata,’Kami hidup bersama Nabi saw. ketika masih muda dan tidak
memiliki apa-apa. Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai para
pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah, maka
menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan
pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina.
Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa
dapat mengurangi syahwatnya”.

Dari hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam tidak mengatur

secara pasti permasalahan kemampuan (al-Ba`ah) seseorang ketika hendak

menikah hanya saja kalimat “man al-istitha’a al-Ba’ah” yang dimaksud adalah

7Muhammad bin Ism𝑎’𝚤l̅ al-Bukh𝑎r𝚤,̅ Shah𝚤h̅ al-Bukh𝑎r𝚤>̅, Juz 2, (Cet. I; Beir𝑢t: D𝑎r Ibnu
Kas|𝚤r̅, 2002), h. 552.



kemampuan menikah itu dilihat dari segi kematangan lahiriyah dan batiniyah.

Secara lahir mampu memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, mencurahkan

seluruh kasih sayang pada istri dan anak-anaknya serta mampu bersosialisasi

dengan lingkungan barunya. Sedangkan secara batin, adalah mampu melaksanakan

kewajiban batinnya terhadap istri, memiliki kesiapan mental untuk membangun

mahligai rumah tangga yang diimpikan semua pasangan suami istri yaitu

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kemampuan dari aspek lahiriyah dan batiniyah adalah laksana dua sisi mata

uang yang kedua-duanya tidak bisa dipisahkan atau bahkan dihilangkan sama

sekali. Karena jika kemampuan itu hanya dari aspek lahiriyah saja maka akan

menimbulkan penyakit batin yang tidak akan pernah bisa terpuaskan sebelum

kebutuhan batinnya terpenuhi dan hal ini apabila dibiarkan terus menerus akan

membahayakan keutuhan rumah tangga. Begitu pula jika hanya mampu dari segi

batiniyah saja maka yang terjadi adalah kesulitan dalam hal memberikan biaya

hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan hal inipun apabila tidak

menemukan solusi yang tepat juga akan berimplikasi pada rusaknya perkawinan

Sedangkan menurut Islam (Fiqih), kemampuan (al-Ba’ah) dalam

pernikahan lebih ditekankan pada kesiapan lahir dan batin, lebih tepatnya yaitu

ketika seseorang telah mencapai usia baligh. Akan tetapi yang menjadi persoalan

juga kematangan lahir dan batin (baligh) seseorang tidak tertentu munculnya pada

usia berapa. Hal ini juga tentunya akan menimbulkan persoalan-persoalan yang

tidak ringan.



Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh psikolog Sarlito WS, bahwa

para pemuda yang akan menjalani kehidupan berumah tangga mereka masih

mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka. Mereka baru

memiliki cinta yang dibalut dengan emosi karena belum diikat dengan rasa

tanggung jawab yang sempurna.8

Oleh karena itu diperlukan sebuah konsep yang jelas tentang al-Ba’ah

dalam perkawinan yaitu adanya sebuah elaborasi yang jelas antara hukum Islam

(Fiqih) dan hukum positif sehingga bisa menjadi petunjuk yang benar tentang kapan

sebaiknya seseorang itu menikah agar bisa menciptakan pasangan yang saling

mencintai, menghormati, menghargai, mempercayai dan juga rasa tanggung jawab

terhadap kewajiban serta hak-haknya dalam kedudukannya sebagai suami istri, agar

tidak terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian. Perceraian itu terjadi

dikarenakan ketidakmampuan seseorang untuk kawin (menikah), baik secara

lahiriyah maupun secara batiniyah.

Sehubungan dengan konsep al-Ba’ah ini, kita menemukan suatu tradisi

yang ada Indonesia dengan beragam suku dan ras, khususnya di Sulawesi selatan

dan adat tradisi ini yang disebut dengan uang panai’, dengannya timbul persoalan

sekaligus pertanyaan “apakah tradisi panai ini termasuk dalam konsep al-Ba’ah

atau bukan, atau adakah hubungan antara al-Ba’ah dengan adat tradisi tersebut, atau

apakah pembebanan al-Ba’ah ini sama dengan uang panai”.

Adat pemberian uang panai’ diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis asli.

Uang Panai’ bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-

8Sarlito Wirawan S, Psikologi Remaja, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 13.



laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan.

Pemberian uang panai yang dilakukan pada masyarakat Bugis- Makassar tidak jauh

berbeda dengan uang panai’ yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama

statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan.

Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang panai’ pada

masyarakat Bugis-Makassar dibawa oleh suku Bugis asli yang berimigrasi ke kota

Makassar.

Fungsi uang panai’ yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran

atau perubahan kekayaan karena uang panai’ yang diberikan mempunyai nilai

tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati.

Secara keseluruhan uang panai’ merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai

laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

Kedudukan uang panai’ sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan

jumlah disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai. Uang panai’ juga akan

semakin berat ketika mempelai wanita meminta sompa/sunrang (harta tidak

bergerak seperti sawah atau kebun), erang-erang (aksesoris resepsi pernikahan) dan

belum lagi meminta beras ,sapi/kerbau, gula, terigu, dan kelengkapan lainnya.9

Dalam tatanan sosial budaya masyarakat Bugis-Makassar , khususnya

masyarakat muslim kabupaten Gowa besarnya uang panai’ sangat dipengaruhi oleh

statsus sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun

pihak perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan dan faktor

ketokohan, kondisi fisik menjadi dasar utama. Semakin tinggi status seorang wanita

9[t.p], “uang panai Mahal-r”, http ://my. Bukukuning.blogspot. in/2



Bugis-Makassar khususnya muslim maka semakin tinggi pula uang panai yang

akan diberikan. Tidak jarang lamaran akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya

keinginan dua belah pihak. Uang panai’ puluhan juta atau bahkan ratusan juta

menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah

keturunan darah biru (punya gelar adat seperti karaeng, andi, opu, puang dan petta)

ataupun tingginya tingkat pendidikan calon mempelai perempuan maka uang

panai’ yang akan diberikan akan semakin tinggi nominalnya.

Pengambilan keputusan akan besarnya uang panai’ terkadang dipengaruhi

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

besarnya uang panai’ yang terkadang tidak mampu diberikan oleh calon mempelai

laki-laki kepada calon mempelai wanita, membuat calon mempelai laki-laki

melakukan tindakan di luar dari tradisi Bugis Makassar yaitu Silariang (kawin lari).

Ketika melihat secara sepintas, antara al-Ba’ah dan panai’ memiiki

keterkaitan yang erat, karena keduanya berbicara tentang kemampuan, kesiapan,

yang harus dipersiapkan sebelum melangsungkan perkawinan, tapi dari sisi yang

lain, ketika kita melihat dan mengamati dengan seksama bahwa al-Ba’ah dan panai

dua hal yang berbeda. Di antara perbedaannya adalah :

1. al-Ba’ah berbicara tentang kemampuan lahir dan bathin, sedangkan panai’

khusus berbicara tentang kemampuan lahir saja.

2. al-Ba’ah secara umum dibebankan kepada yang ingin melangsungkan

perkawinan atau calon pengantin, sedangkan panai’ seakan-akan ada

keterlibatan dari semua pihak keluarga.



Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memandang perlu adanya

kejelasan mengenai konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan bagaimana relevansi

dan hubungannya dengan uang panai’ yang menjadi tradisi yang ada di Sulawesi

selatan khususnya masyarakat muslim Gowa, apakah memiliki relevansi atau tidak,

sehingga dengan memohon Allah swt penulis ingin mengetahui apakah uang panai

termasuk dalam al-Ba’ah (kemampuan), maka penulis ingin menuliskan dalam

sebuah tesis dengan judul: “Konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan

relevansinya pada tradisi uang panai’ bagi masyarakat muslim kabupaten

Gowa”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah  yang telah dikemukakan di atas,

maka fokus penelitian ini adalah Konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan

relevansinya pada tradisi uang panai. Dengan demikian, penelitian ini akan

menjawab persoalan  bagaimana Konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan

relevansinya pada tradisi uang panai’ bagi masyarakat muslim kabupaten Gowa.

Sehingga dapat memberikan pemberikan informasi, wawasan serta pemahaman

kepada masyarakat tentang konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan hubungannya

dengan uang panai’, apakah memiliki hubungan atau relevansi atau sebailiknya.

2. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus dari konsep al-Ba’ah adalah kemampuan dalam

segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir (hubungan suami istri) dan juga



batin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang

menguasai dirinya.

Sedangkan deskripsi fokus dari Uang panai’ adalah pemberian uang atau

materi lainnya yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon

pihak mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta

pernikahan.

No Fokus Deskripsi

1 Konsep al-Ba’ah

1) kemampuan memberi nafkah lahir atau

kesanggupan secara finansial yang

mencakup nafkah, tempat tinggal dan

pakaian.

2) Kemampuan memberi nafkah batin atau

kesanggupan secara biologis (hubungan

suami istri) secara  normal karena salah

satu pernikahan adalah untuk

melestarikan keturunan dan meneruskan

sejarah hidup manusia.

2 Uang Panai’

Uang panai adalah pemberian uang atau

materi lainnya yang bersumber dari pihak calon

mempelai laki-laki kepada calon pihak

mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan

untuk prosesi pesta pernikahan.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan deskripsi fokus di atas, maka penulis memandang

perlu untuk dikaji tentang Konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan relevansinya

dengan uang panai’ bagi masyarakat muslim Kabupaten Gowa. Dari pokok

masalah tersebut dapat dirumuskan sub-sub masalah yang akan menjadi objek

kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep al-Ba’ah pada masyarakat Muslim Kecamatan Somba

Opu ?

2. Bagaimana Konsep Uang panai’ pada masyarakat Muslim Kecamatan

Somba Opu ?

3. Bagaimana Relevansi al-Ba’ah (kemampuan) dengan uang panai’ pada

pemahaman masyarakat muslim Kecamatan Somba Opu ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis yang menjelaskan tentang

keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari literatur-literatur maupun hasil

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian dan mendukung

tentang urgensi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti juga mengambil rujukan

baik dari buku, karya ilmiah maupun penelitian yang memuat hasil yang berkaitan

dengan penelitian yang dilakukan.

Sebatas pengetahuan penulis, pembahasan tentang konsep al-Ba’ah

(kemampuan) dalam perkawinan dan relevansinya dengan uang panai’ pada

masyarakat muslim Kabupaten Gowa belum pernah dibahas sebagai  karya ilmiah



secara mendalam, penulis hanya menemukan yang banyak dibahas  seputar

perkawinan, yaitu :

1. Chairul Imam Afandi, dalam tesisnya konsep Istit}a>’ah dalam

perkawinan, mengkaji tentang Istilah Istit}a>’ah dalam Hukum Islam

bermakna kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan dalam

memberikan nafkah lahir maupun bathin serta kemampuan dalam mengatasi

dan meredam gejolak emosi yang menguasai dirinya. Dalam hadis, Islam

tidak mengatur batasan Isti𝑡𝑎’ah (kemampuan menikah) bagi pria maupun

wanita dari segi fisik maupun usia. Islam lebih menekankan bahwa Isti𝑡𝑎’ah

itu dilihat dari kematangan lahir bathin

2. Arwa elzahroo, dalam tesisnya tradisi pemberian uang panai dalam

pernikahan pada masyarakat sulawesi selatan perspektif maqāṣid asy-

syarī’ah menjelaskan bahwasanya tradisi pemberian uang panai ini sudah

berjalan secara turun-temurun. Pada prakteknya, uang panai haruslah

berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Bila dilihat dari perspektif

maqāṣid asy-syarī‟ah uang panai tergolong maslahat taḥsīniyyāt, yaitu

kemaslahatan yang didasarkan tidak pada keadaan mendesak (ḍarūrat),

namun lebih kepada memperindah hubungan saja. Sebab tradisi pemberian

uang panai merupakai bentuk menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga,

baik pihak lakilaki maupun pihak perempuan. Karena itulah tradisi ini dapat

dibenarkan menurut hukum Islam.

3. Ibrahim al hakim, dalam tesisnya prioritas kaf𝑎’ah bagi orang-orang yang

terlambat menikah (studi sosiologi pada masyarakat desa wage kecamatan



taman kabupaten sidoarjo), menjelaskan bahwa prioritas kaf𝑎’ah menurut

masyarakat desa wage ialah bermacam-macam menurut pengalaman hidup

masing-masing orang. Namun secara umum, masyarakat desa wage

memprioritaskan pekerjaan dan pendidikan sebagai pertimbangan utama

untuk menikah.

4. Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M.Yusuf, Wawan Ananda Perkasa, dalam

jurnalnya uang panai’ dan status sosial perempuan dalam perspektif budaya

siri’ pada perkawinan suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan,

mengemukakan bahwa  uang panai’ saat ini kian hari menjadi persyaratan

yang wajib ada dipernikahan suku Bugis Makassar khususnya masyarakat

desa Ara kecamatan Bonto Bahari kab. Bulukumba. Fenomena ini harus

dicermati oleh pemerintah dan semua kalangan masyarakat agar seluruh

masyarakat memahami makna dan nilai yang terkandung dari uang panai’.

5. Halimah B, dalam penelitiannya konsep mahar (maskawin) dalam tafsir

kontemporer, menjelaskan bahwa sebagian kalangan berasumsi, dan sudah

mengendap di alam bawah sadar masyarakat bahwa mahar (maskawin)

adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak

istimewa terhadap istrinya. Tentu ini adalah sebuah fenomena keagamaan

yang keliru. Asumsi ini berimplikasi sangat negatif pada kelangsungan

kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami

disebabkan harta yang telah ia berikan. Namun dalam tafsir kontemporer

sangat jelas bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami



kepada istri pada saat akad nikah. Karena itu ditetapkan bahwa mahar

adalah hak mutlak istri dan mahar bukan transaksi jual beli.

Literatur-literatur yang disebutkan di atas secara umum relevan dengan

penelitian ini serta dapat dijadikan bahan perbandingan dalam memahami konsep

al-Ba’ah dalam perkawinan dan relevansinya dengan uang panai pada masyarakat

muslim Ke88camtan Somba Opu, kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan

Khusus menyangkut judul tesis ini, peneliti belum menemukan tulisan yang

membahas secara rinci persoalan ini, oleh karena itu, penelitian ini adalah suatu hal

baru yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal konsep al-Ba’ah

dalam perkawinan dan tradisi uang panai, sehingga penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terhadap konsep al-Ba’ah ini dan relevansinya dengan uang

panai’.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan sub-sub permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka

tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

a. Menjelaskan konsep al-Ba’ah pada masyarakat Muslim Kecamtan

Somba Opu, kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan

b. Menjelaskan Konsep Uang panai’ pada masyarakat Muslim Kecamtan

Somba Opu, kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan

c. Menjelaskan relevansi antara konsep al-Ba’ah dengan uang panai pada

masyarakat muslim Kecamtan Somba Opu, kabupaten Gowa, provinsi

Sulawesi Selatan



2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi institusi,

peneliti, mahasiswa dan masyarakat. Kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan

sumbangsi ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hukum Islam.

b. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan motivasi untuk melakukan riset

selanjutnya tentang tradisi konsep al-Ba’ah dengan uang panai’ pada

masyarakat muslim Kecamtan Somba Opu, kabupaten Gowa.

c. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini memberikan informasi positif

kepada mahasiswa khususnya yang mengambil kajian hukum Islam.

d. Memberikan pemahaman dan menambah wawasan bagi masyarakat

khususnya masyarakat muslim Kecamtan Somba Opu kabupaten Gowa

tentang al-Ba’ah dengan uang panai’.

e. Memberikan sumbangan pengetahuan hukum Islam, khususnya kepada

akademisi, peneliti, maupun pihak lain yang peduli terhadap kajian hukum

Islam di Kecamtan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep al-Ba’ah

1. Pengertian al-Ba’ah

Istilah al-Ba’ah bersumber dari hadits Nabi Muhammad saw yang

dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam bab “as-saum liman kha>fa ‘ala> nafsih

al-‘uzbah” vol. 3 no. indeks 1905, bab “man lam yastati al-Ba>’ah fa al-yasum”

vol. 7 no. indeks 5065 dan no. indeks 5066. Dalam kitab shohih muslim  ditemukan

dalam bab “ istihba>b an-nika>h” vol. 2 no. indeks 1400-1 dan 1400-3. Dalam

kitab sunan Abi Daud ditemukan satu riwayat dalam Bab “at-tahri>d ‘ala> an-

nika>h” vol. 2  no. indeks  219. Dalam kitab Sunan at-Tirmidzi ditemukan satu

Riwayat dalam bab “ma>  ja>’a fi fadl an-nika>h” vol. 3 no. indeks 384. Dalam

kitab sunan an-nasa’I ditemukan empat Riwayat, dua Riwayat di bab “dhikr al-

Ikhtila>f” vol. 4 no. indeks 2239 dan 2241 dan tiga Riwayat lain dalam bab “al-

hath ‘ala> an-nika>h” vol. 6 no. indeks 3208 dan 3209. Dalam kitab sunan ibnu

Majah ditemukan di bab “ma> ja>’a fi fadl an-nika>h” vol. 1 no. indeks 115.

a. Kitab sahih al-Bukhari bab “as-saum liman kha>fa ‘ala> nafsih al-‘uzbah”

vol. 3 no. indeks 5066



.

Artinya:

“Umar bin Hafsh menyampaikan kepada kami dari Ghiyas, dari ayahnya,
dari al-A’masy, dari Umarah bahwa Abdurrahman bin Yazid berkata, “Aku
datang menemui Abdullah bersama Alqamah dan al-Aswad, Abdullah
berkata,’Kami hidup bersama Nabi saw. ketika masih muda dan tidak
memiliki apa-apa. Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai para
pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah, maka
menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan
pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina.
Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa
dapat mengurangi syahwatnya.”10

b. Kitab sunan ibnu Majah ditemukan di bab “ma> ja>’a fi fadl an-nika>h”

vol. 1 no. indeks 115

Artinya :

10Muhammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, Shahi>h al-Bukha>ri>, Juz 2, (Cet. I; Beiru>t:
Da>r Ibnu Kas|i>r, 2002), h. 552.



“Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Amir bin Zurarah] berkata,
telah menceritakan kepada kami (Ali bin Mushir) dari (Al A'masy) dari
(Ibrahim0 dari (Al Qamah bin Qais) ia berkata, "Aku Pernah bersama
(Abdullah bin Mas'ud) di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan,
maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah
bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak
yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau
lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada
alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan
tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, "Jika itu yang engkau
katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:
"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba`ah
(kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan
dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia
bisa menjadi tameng baginya.”11

c. Kitab sunan an-nasa’i ditemukan empat Riwayat, dua Riwayat di bab “al-

hath ‘ala> an-nika>h” vol. 6 no. indeks 3208 dan 3209.

Artinya :

“Bisri bin Khalid memberitakan kepada kami, beliau berkata Muhammad
bin Ja’far menceritakan kepada kami dari syu’bah dari Ibrahim dari
‘Alqamah bahwasanya utsman berkata kepada ibnu mas’ud “apakah kamu
mempunyai seorang pemudi yang bias menikahkannya? Maka Abdullah
memanggil ‘Alqamah dan menceritakan bahwasanya  Rasulullah saw.
bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian
yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia
akan lebih mudah untuk menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga

11Ibnu MajahAbu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qawwini, sunan ibnu Majah , vol. 1.
(t.t Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyyah , t.tp) h. 592



kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah,
hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya.”12

Kata al-Ba’ah terkadang dibaca ‘al-bah’ dan juga dibaca ‘al-baa’a’ serta

dibaca ‘al-baahah’. Dikatakan bila dibacanya panjang, maknanya adalah

kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa menggunakan tanda

panjang, maknanya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan intim. Al-

Khaththabi berkata, “Maksud dari lafadz ‘al- Ba’ah’ adalah nikah. Makna asalnya

adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung.” Sementara Al- Maziri berkata, “

Akad terhadap seorang wanita diambil dari asal kata ‘al-baa’ah’, karena menjadi

adat kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkanya tempat

tinggal”.

al-Ba’ah dalam hadits di atas bermakna Jimak (hubungan suami istri). Jadi

makna hadits tersebut adalah “Barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu

berjimak (Hubungan suami istri) maka menikahlah.”

Imam an-Nawawi berkata : “asal al-Ba’ah secara bahasa adalah jimak dan

akad nikah disebut al-Ba’ah karena seorang lelaki yang menikahi seorang wanita

akan ditempatkan di rumah.13

Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-Ba’ah dari segi bahasa

dalam dua pendapat yang keduanya kembali kepada satu makna. Yang terkuat

adalah bahwa yang di maksud adalah makna bahasanya yakni jimak. Jadi, perkiraan

12Abu Abdurrahman Ahmad ibn shu’aib ibn Ali al-Khurasa’I an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’I
. vol. 4 ( Maktabah, al-Matbu’at al-Islamiyah . 1406). H. 169

13 Syarhu an-nawawi ‘ala Muslim, Juz 9 h. 173



maknanya adalah “barangsiapa di antara kalian yang mampu jimak Karena mampu

membiayai jimak itu, yakni pembiayaan pernikahan maka menikahlah.14

Sedangkan ada yang mengatakan bahwa al-Ba’ah itu adalah kemampuan

(Qudrah) atas menikah, baik kemampuan dari segi bathin atau kesanggupan secara

biologis (hubungan suami istri) maupun kemampuan secara lahir atau finansial

yang mencakup nafkah, tempat tinggal dan pakaian.  Maka siapa yang tidak mampu

secara bathin atau kesanggupan secara biologis (hubungan suami istri) maka

dimaafkan dari menjalankan perintah Allah swt ini, demikian juga bagi yang tidak

mampu secara lahir atau finansial yang mencakup nafkah, tempat tinggal dan

pakaian maka dimaafkan dan gugur kewajiban untuk menikah. Allah swt berfirman

dalam Q.S an-nur/24 : 33

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang mampu menikah hendaklah menjaga kesucian

(dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan

karunia-Nya.”15

Adapun secara terminologi maksud al-Ba‟ah dalam hadits di atas, para

ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya

merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua

pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut

14 Syarhu an-nawawi ‘ala Muslim, Juz 9 h. 173
15 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354



a. Pendapat pertama, Makna al-Ba’ah ini kembali kepada makna secara

bahasa yaitu jimak, maka perkiraan makna hadits di atas adalah:

“Barangsiapa yang mampu di antara kalian melakukan jimak maka
menikahlah dan barangsiapa yang mampu melakukan jimak maka
berpuasalah untuk menjaga dan mengurangi syahwatnya”.16

Maka al-Ba’ah dengan makna jimak memiliki hubungan yang sangat kuat

antara jimak dan pernikahan karena tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan

pahala dan sebab mendapatkan pahala dari Allah swt adalah dengan melakukan

jimak atau hubungan suami istri. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

16 Abu fadl zainuddin abdirrahman , kitab Tharhuttatsrib syarah at-Taqrib, darul fikr, juz 7
h. 4



Artinya :

Dari Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang
sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada beliau,
“Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala
yang banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa
sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan
harta mereka.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah?
Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan
sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan
sedekah, mengajak pada kebaikan (makruf) adalah sedekah, melarang dari
kemungkaran adalah sedekah, dan berhubungan intim dengan istri kalian
adalah sedekah.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bisa
salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapatkan
pahala di dalamnya? Beliau bersabda, “Bagaimana pendapat kalian
seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah akan
mendapatkan dosa? Demikianlah halnya jiak hal tersebut diletakkan pada
jalan yang halal, maka ia mendapatkan pahala17

17 H.R Muslim



Sebagian para ulama di pendapat ini mengatakan bahwa yang dimaksud

kata al-Ba’ah maknanya secara bahasa yaitu jima’. Maka hadis tersebut berbunyi:

“Barangsiapa di antara kalian pemuda yang telah mampu untuk jima’, hendaklah ia

menikah. Dan Barangsiapa yang belum mampu untuk jima’ hendaklah ia berpuasa

untuk menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang menahan

serangan’’.

Dari penjelasan pendapat pertama di atas, bisa kita pahami bahwa pendapat

yang pertama ini menjelaskan bahwa al-Ba’ah menurut pandangan mereka ialah al-

Ba’ah dari segi kondisi fisik atau kemampuan seseorang untuk melakukan

berhubungan badan (jima’) dengan pasanganya untuk memenuhi nafkah batinnya.

Jika makna baa’ah yang dimaksud adalah jima’, maka objek dari hadits tersebut

adalah golongan pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya.

b. Pendapat kedua, arti al-Ba’ah adalah mu’nah al-Nikah yaitu kemampuan

menyerahkan mahar dan kemampuan menafkahi, menyiapkan tempat

tinggal serta pakaian. Dan ini termasuk hak-hak istri yang harus dipenuhi

seorang suami. Allah swt berfirman :

Terjemahnya :

Dan berikanlah mas kawin (mahar) sebagai pemberian yang penuh kerelaan,
kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari (mas
kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian
itu dengan senang hati.18

18 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77



Kemudian juga Allah swt berfirman dalam Q.S at-Thalaq/65 :7-8

Terjemahnya :

“Tempatkan mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di
talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai
mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anakmu) dan berikanlah imbalannya kepada mereka; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika
kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu
untuknya.”19

Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim juz ix/173 ketika menjelaskan

makna ba‟ah, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih,

makna ba‟ah adalah bentukan dari kata al-maba‟ah yaitu rumah atau tempat, di

antaranya maba‟ah unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta.

As-Suyuthi dalam Syarah as-Suyuthi li as-Sunan an-nasa‟I juz IV/171 juga

menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa tidak dapat dihindari bahwa kata mampu

dalam hadits di atas terdapat perbedaan pendapat. Maksud kata mampu yang

pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu jimak (bersetubuh) telah baligh

dan mampu bersetubuh-hendaklah ia menikah. Sedangkan kata mampu yang kedua

19Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 559



“siapa saja yang tidak mampu” yakni tidak mampu menikah (tapi mampu

bersetubuh), maka baginya berpuasa”.20

Asy-Syaukani dalam Naylu Al-Awthar juz  VI/229 juga menukil pendapat

Qadhi Iyadh, bahwa maksud kata mampu yang kedua “siapa yang tidak mampu

menikah” adalah tidak mampu menikah karena sedikitnya kemampuan

menanggung beban-beban pernikahan dan karena kekurangan dalam bersetubuh,

maka baginya berpuasa.21

Pendapat kedua mengatakan bahwa makna al-Ba’ah adalah kemampuan

seseorang untuk memberikan biaya pernikahan. Jadi, hadis tersebut berbunyi

menjadi “Barang siapa di antara kalian telah mampu untuk memberikan biaya

nikah, hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu untuk memberikan biaya

pernikahan, maka hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya”.

Makna al-Ba’ah menurut pendapat yang kedua ini adalah dengan artian

seseorang yang akan menikah itu hendaknya ia telah memiliki kemampuan untuk

memberikan biaya nikah terhadap istrinya untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab bahwa kata al-Ba’ah dalam hadis

tersebut merupakan syarat bagi siapa yang hendak melaksanakan pernikahan.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri meliputi material dan

nonmaterial (kesiapan fisik, mental dan ekonomi).22

20Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, Syarah As-Suyuthi Imam
Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi (Dar Fikr, 1981)

21Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa
Al Akhbar (Riyad: Dar Ibnu Al Qayyim, 2005).

22M. Quraish Shihab, wawasan al-Qur’an; Tafsir maudhu’i atas berbagai persoalan umat,
( Bandung:  Mizan, 2001 ), h. 192



Dari penjelasan makna kedua al-Ba’ah tersebut, penulis masih menemukan

masyarakat yang beranggapan bahwa kemampuan (al-Ba’ah) di sini hanya

diartikan dengan kesiapan atau kemampuan secara materi saja, maksudnya orang

tersebut sudah memiliki materi yang cukup untuk membiayai pernikahanya karena

sudah memiliki pekerjaan tetap. Orang yang mempunyai anggapan demikian, hanya

akan menikah kalau merasa materinya sudah cukup. Anggapan terhadap

cukupannya materi seperti itu memanglah baik, namun masih kurang tepat.

Memang akan sangat baik bilamana seseorang ketika menikah sudah memiliki

persiapan materi yang cukup, sudah memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan

yang mapan. Akan tetapi tidak harus seperti itu

Dalil-dalil yang menunjukan bahwa kemampuan yang dimaksud untuk

menikah bukanlah kemampuan yang demikian. Bukan berarti seorang yang hendak

menikah itu harus memiliki persiapan materi yang mapan. Banyak riwayat yang

menjelaskan pernikahan para sahabat yang tidak memiliki harta untuk dijadikan

sebagai mahar, atau kalaupun ada mahar, jumlah atau nilainya sangat kecil. Tidak

adanya mahar atau sangat kecil harta yang dijadikan sebagai mahar oleh para

sahabat mengindikasikan bahwa para sahabat memang tidak mempunyai harta

( yang berlebih).

Sekalipun demikian, para sahabat tetap dianjurkan untuk menikah dan

dibolehkan untuk menikah. Dengan demikian, bahwa kemampuan yang dimaksud

dalam hadits bukan berarti harus mampu dalam segi materi atau harta yang cukup.

Kemampuan seseorang yang harus dimiliki adalah kemampuan atau kesiapan

mental dan ruhiyah untuk tanggung jawab, dan menanggung beban pernikahan.



Artinya secara mental orang tersebut sudah cukup untuk menjalani kehidupan

berumah tangga dengan segala konsekuensinya.

Selain dari itu, kelayakan seseorang untuk menikah atau tidak berdasarkan

hukum agama tidak hanya dari segi kemampuan biologis dan material tapi juga

dilihat dari kesiapan mental berupa keinginan penuh dan keridhaan dirinya beserta

pasangannya untuk menikah, karena hubungan pernikahan bukanlah semata-mata

didasari oleh hubungan fisik dan materi, tapi juga emosi dan mental yang mana

dalam kehidupan perkawinan memegang peranan yang sangat besar dibandingkan

hanya dengan kemampuan fisik dan kecukupan harta. Kalaupun dipaksakan maka

perkawinan itu akan memiliki kecenderungan menimbulkan mudharat padahal

tujuan utama pernikahan adalah mencapai kemashlahatan.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan

memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan

untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman keluarga

dan masyarakat. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu

mendapat pemenuhan, untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya

dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia yang antara lain

keperluan biologisnya agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah swt

mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan

perkawinan.



Diantara kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut adalah seperti yang

terdapat di dalam sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dari sahabat Muawiyah

bin Haidah bin Mu’awiyah bin Ka’ab al-Qusyairy ra ia berkata: Saya telah

bertanya,”Ya Rasulullah, apa hak seorang isteri yang harus dipenuhi oleh

suaminya?” Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:

Artinya :

“Engkau memberinya makan apabila engkau makan, Engkau memberinya
pakaian apabila engkau berpakaian, Janganlah engkau memukul wajahnya,
dan Janganlah engkau menjelek-jelekkannya, dan Janganlah engkau
tinggalkan dia melainkan di dalam rumah (jangan berpisah tempat tidur
melainkan di dalam rumah).23

Pernikahan atau perkawinan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi

pemenuhan kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial belaka, tapi juga merupakan

bagian dari aktifitas ibadah kepada Sang Pencipta, Allah swt. Dengan demikian,

pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda: dimensi duniawi yang

berkaitan dengan manusia sebagai mahluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang

berkaitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.

Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua

anak manusia memiliki tujuan yang mulia: menciptakan keluarga yang

menghadirkan ketentraman (sakinah), dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah)

23 H.R Bukhari dan Muslim



bagi seluruh anggota keluarga, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-

Rum/30:21 :

◌ٓ ◌ٓ 

◌ۗ 

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”24

Untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak (calon suami dan istri)

harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menenteramkan dan penuh kasih

sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi

pernikahan dari mana ke masa terpenuhi dengan baik. Dan untuk pemenuhan

kebutuhan tersebut, selain kerjasama yang erat antara suami dan istri, keduanya

harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan

mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang muncul dalam

pemenuhannya serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan

tersebut.

Secara garis besar, kebutuhan keluarga ini terdiri dari dua jenis kebutuhan,

yaitu kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan yang bersifat immateri.25

1. Kebutuhan yang bersifat Materi

24 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406.
25 Adib Machrus, fondasi keluarga sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina

KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, h. 59



Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga

yang membutuhkan dukungan finansial (keuangan). Kebutuhan keluarga yang

bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik.

Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan

kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan,

pengamanan, rekreasi/hiburan, dan lainnya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut, baik fisik dan non fisik, membutuhkan

perhatian dan kerjasama suami-istri. Kedua elemen utama dalam rumah tangga ini

harus duduk bersama dalam merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus

dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka. Dalam kebutuhan fisik misalnya,

keluarga baru bisa jadi akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sandang dan

pangan terlebih dahulu.

Hal tersebut dikarenakan, misalnya, suami dan istri masih berada di awal

karir mereka. Tapi bisa jadi kebutuhan papan menjadi prioritas ketika keduanya

sudah memiliki tabungan yang cukup. Demikian halnya dengan pemenuhan

kebutuhan non fisik. Baik suami maupun istri harus merancang dan menetapkan

prioritas kebutuhan mereka. Sebagai misal, biaya persalinan menjadi prioritas jika

ternyata dalam beberapa bulan setelah perkawinan istri hamil. Kemudian biaya

pendidikan menjadi prioritas ketika anak sudah mencapai usia 3-4 tahun. Dan

demikian seterusnya.

2. Kebutuhan yang bersifat Immateri

Kebutuhan keluarga yang bersifat immateri (selain materi) merupakan

kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan



ketenangan anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan immateri ini adalah rasa

mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak

khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya,

dan lain sebagainya.

Pemenuhannya juga membutuhkan kesadaran dan kemauan seluruh anggota

keluarga. Sikap saling menghormati dan menghargai, misalnya, dimulai dari

hubungan yang saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri. Tidak

ada yang lebih dominan di antara suami dan istri karena keduanya adalah pasangan

yang saling mencintai dan menyayangi. Tidak ada yang merasa lebih berkuasa di

antara suami istri karena keduanya telah bersepakat seia sekata dalam suka dan

duka. Dengan hubungan yang setara antara suami dan istri, maka keduanya akan

sama-sama merasa dihargai dan dihormati oleh pasangannya masing-masing.

Hubungan suami istri yang saling menghormati dan menghargai tersebut

akan berdampak pada hubungan keluarga yang lebih luas. Ketika anak lahir dan

menjadi anggota keluarga yang baru, anak-anak tersebut di kemudian hari akan

menjadikan sikap orang tuanya sebagai contoh teladan. Anak-anak akan meniru

cara orang tuanya memperlakukan anggota keluarga lainnya yang penuh

penghormatan dan penghargaan.

Dengan demikian, di dalam keluarga akan terbangun budaya saling

menjaga, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, dan saling

memerhatikan. Suasana inilah yang memiliki pengaruh penting dalam membangun

suasana rumah yang damai, tenang, bahagia. Berbeda dengan kebutuhan materi,

kebutuhan immateri ini tidak membutuhkan banyak uang untuk pemenuhannya.



Ada banyak cara untuk memenuhinya tanpa harus bergantung kepada

kemampuan finansial. Sebagai misal, suami dapat meluangkan lebih banyak waktu

bersama sang istri sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh

sang istri. Begitu pula sang istri dapat mengungkapkan rasa sayang kepada sang

suami dengan memberikan pelukan atau ciuman. Walaupun demikian, pengeluaran

yang dilakukan demi pemenuhan kebutuhan ini juga tidak terlarang sama sekali,

seperti misalnya membelikan kado untuk istri yang sedang berulang tahun; atau

memasang CCTV di rumah sebagai usaha untuk memberikan rasa aman kepada

keluarga.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat, tujuan

dan faedah perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :26

a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Naluri manusia mempunyai

kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah. Keabsahan anak

keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan

kebenaran keyakinan. Agama Islam memberi jalan untuk hidup manusia

agar hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat

dicapai dengan berbakti kepada Allah SWT secara sendiri- sendiri,

berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia ditentukan dengan

kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak

sekali kehidupan rumah tangga yang kandas karena tidak mendapat karunia

anak

26 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih Jilid 2, 49.



b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan

kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat Allah SWT, manusia diciptakan

berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-

laki dan wanita. Dalam perkawinan untuk menyalurkan naluri seksual dan

untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang laki-laki dan wanita secara

harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang

diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung

jawab yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu

norma.

c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Ketenangan hidup dan

cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan dalam perkawinan.

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan

akan mengalami ketidak-wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan pada

dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia

mempunyai nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.

d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menerima hak serta

kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Orang-orang

yang belum berkeluarga jarang memikirkan hari depannya, masih berpikir

untuk hari ini, setelah kawin barulah memikirkan bagaimana caranya

mendapatkan bekal untuk kebutuhan keluarga. Dan tindakannya masih

dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang

bertanggung-jawab. Rumah tangga dapat menimbulkan semangat bekerja

dan bertanggung-jawab serta berusaha mencari harta yang halal.



e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram

atas dasar kasih sayang. Kebahagiaan masyarakat dalam keluarga dapat

dicapai dengan adanya ketenangan dan ketenteraman anggota-anggota

keluarga. Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung kepada

keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam suatu

rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota

keluarga menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

2. Kriteria Kemampuan Menikah

Laki-laki yang siap menikah, adalah ia yang benar-benar serius menyiapkan

dirinya untuk memikul amanah dan memegang tanggung jawab yang berat. Karena

ia menyadari bahwa membangun rumah tangga adalah perkara surga neraka. Lelaki

yang siap menikah, adalah ia yang tidak hanya sekedar memahami tentang

kewajiban memenuhi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, namun juga faham

bahwa ia memiliki tugas besar, yakni membmbing keluarganya agar semakin besar

ketakwaan mereka kepada Allah swt.27

Lelaki yang siap menikah adalah ia yang memiliki mental yang baik. Ia

mampu meredam egonya ketika konflik melanda, tidak banyak menuntut

pasanganya agar sesuai menjadi yang ia inginkan, serta mampu bersabar dan

bersyukur atas keberadaan pasanganya. Lelaki yang siap menikah, adalah ia yang

punya tekad yang kuat untuk giat dalam bekerja, pantang mencari penghasilan dari

pekerjaan yang haram, karena ia memahami bahwa keberkahan dalam rumah

tangga berawal dari pemberian nafkah yang halal.

27. Laras Setiani, Lelaki Yang Siap Menikah, Diakses Dari  http://Islampos.Com



Setelah menikah pasangan suami istri akan menghadapi dinamika-dinamika

sosial dalam rumah tangga, disinilah keduanya harus mampu bekerja sama agar

sebesar apapun gelombang itu datang, kehadirannya tak akan merenggangkan tali

ikatan antara pasangan suami istri tersebut. Maka disebutkan juga, bahwa suami

istri adalah pelengkap satu sama lain. Kedewasaan mereka dalam menyikapi

dinamika yang ada, akan sangat berpengaruh pada seberapa kuat hubungan mereka.

Semakin kuat hubungan, setan akan semakin menyukainya. Semakin longgar

hubungan, maka setan akan bersorak riang gembira.

Dijelaskan pula, untuk membangun masa depan yang stabil dan bahagia,

minimal calon suami memiliki empat kriteria sebagai berikut:

1) Dekat dengan keluarga Salah satu ciri yang menunjukan bahwa

seseorang dapat menjadi suami idaman adalah dekat dengan

keluarganya. Sebagian besar perempuan setuju bahwa dengan mencari

tahu hubungan seorang lelaki dengan keluarganya, akan menunjukan

sikapnya pada keluarga barunya kelak.

2) Memiliki jaminan finansial Terkadang membicarakan finansial adalah

tebu, karena anda tidak ingin dianggap seorang ayah hanya memikirkan

soal uang. Tetapi salah satu cara untuk mengetahui apakah seorang laki-

laki siap untuk menikah adalah dengan melihat kemampuan

finansialnya.

3) Bersikap dewasa dan memiliki tujuan Ketika seorang laki-laki siap

menjadi suami, dia akan bersikap seperti suami. Dia memiliki rencana

untuk masa depan, mengenalkan anda kepada teman dan keluarganya,



tidak ragu untuk bercerita mengenai harinya, dan juga antusias

mendengarkan cerita anda.

4) Dia mulai sadar tentang keinginanya menjadi ayah Jika anda tidak yakin

dengan keinginan pasangan, perhatikan perilaku, dan yang terpenting,

caranya berbicara tentang masa depan. Jika dia membuat janji tapi tidak

memberi kepastian mengenai waktu, mungkin dia belum benar-benar

menginginkan pernikahan

3. Kriteria Pemilihan Calon Istri

Dalam pemilihan calon istri terdapat beberapa kriteria, sebagaimana

dijelaskan Rasulullah saw. dalam hadisnya:

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi
karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena
kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya,
niscaya kamu akan beruntung."

Kecantikan, nasab dan harta termasuk dalam kriteria pemilihan calon istri

sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Secara fitrah Allah swt. telah

menjadikan laki-laki menginginkan kecantikan, oleh karena itu dalam hal memilih

jodoh sebagian besar laki-laki lebih mengutamakan kecantikan dari kriteria-kriteria

yang lain. Bagitu juga banyak diantara laki-laki yang lebih mengutamakan harta

dan keturunan. Sehingga, Nabi saw. mengisyaratkan kepada umatnya agar

28Muhammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ahi>h al-Bukha>ri>, h. 352



menjadikan agama sebagai kriteria atau pertimbangan awal dalam memilih calon

istri.

1) Kriteria Pemilihan Calon Suami

Dalam pemilihan calon suami juga terdapat beberapa kriteria, diantaranya:

a. Agama dan Akhlak

Dasar utama yang seharusnya dijadikan rujukan dalam memilih calon suami

adalah agama dan akhlak, oleh sebab itu orang tua harus turut serta dalam

menentukan calon suami bahkan orang tua diminta untuk bersikap tegas terhadap

anak gadisnya jika datang lamaran dari laki-laki yang memiliki agama dan akhlak

yang baik, hal ini sebagaimna disebutkan dalam hadis Nabi saw.

Artinya:

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridai agama dan
akhlaknya,maka nikahkanlah ia. Jika tidak, makaakan terjadi fitnah dimuka
bumi dan kerusakan yang besar.”

b. Sehat Jasmani dan Rohani

Kesehatan merupakan kriteria yang dijadikan dasar dalam memilih calon

suami, seorang calon suami harus sehat jasmani dan rohani tidak memiliki penyakit

yang bersifat rohani seperti stres, depresi dan tidak mempunyai penyakit jasmani

seperti impoten dan gangguan penyakit lainnya. Karena dengan kesehatan jasmani

dan rohani yang baik maka seorang calon suami akan dapat menjalankan tugasnya

dengan baik sebagai suami yang memelihra dan melindungi keluarganya.

29Al-Tirmiz\i, Sunan al-Tirmiz\i, Juz 3, (Beiru>t: Da>r al-Garbu al-Isla>mi>, 1998), h. 394.



c. Bertanggung Jawab

Sifat bertanggung jawab menjadi kriteria penting bagi calon suami, karena

suami sebagai kepala keluarga memiki kewajiban terhadap kesejahteraan keluarga.

Begitu juga suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban untuk

memberikan nafkahkepada anak dan istrinya. Allah swt. berfirman dalam QS al-

Nisa>/4: 34.

◌ٓ ◌ۗ 

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri)
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian
yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari hartanya.30

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa Islam telah meletakan dasar

dalam pemilihan jodoh yaitu agama sebagai kriteria utama. Karena dengan

berpegang pada agama suami dan istri dapat berinteraksi dengan harmonis.

4. Hukum menikah bagi yang memiliki kemampuan

Berdasarkan dhahir hadits di atas, maka merupakan suatu kewajiban bagi

seseorang yang memiliki al-Ba’ah untuk menikah. Akan tetapi para ulama

membagi pernikahan itu menjadi beberapa bagian, yaitu wajib, haram, makruh,

mubah dan sunnah. Perubahan hukum ini disesuaikan dengan kondisi bagi yang

ingin melangsungkan pernikahan.

Oleh karena itu apabila kita mengamati makna al-Ba’ah di atas, maka

hukum menikah terdiri dari, yaitu :

30Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84.



1. Diwajibkan, yaitu ketika tidak mampu menjaga syahwatnya dan

dikhawatirkan terjatuh pada perzinaan, karena di haruskan menjaga

kehormatan dirinya dari perkara yang diharamkan. Bersamaan dengan

kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya serta memiliki

kesiapan mental untuk menikah. Allah swt berfirman :

Terjemahnya :

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) sebagai pemberian yang penuh
kerelaan, kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari
(mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati.”31

2. Di sunnahkan, yaitu ketika memiliki kemampuan secara biologis

(hubungan suami istri) akan tetapi belum memiliki kemampuan dari segi

finansial berupa memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal serta

memiliki kesiapan mental yang memadai.

3. Di haramkan, yaitu ketika tidak memiliki kemampuan secara biologis

(hubungan suami istri) maupun secara finansial serta belum memiliki

kesiapan mental untuk memegang beban yang berat ini.

4. Di makruhkan, yaitu ketika tidak memberikan kemudharatan. Akan

tetapi Ibnu Rusyd berkata :

“Bahwasanya ini tidak memiliki asal hukum yang jelas yang bisa
dijadikan sandaran hukum, bahkan banyak dari kalangan yang
mengingkari hal tersebut.”32

31 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77
32.ibnu Rsyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad Bin Muhammad , Bidayah al-mujtahid

wa nihayah al-Muqtasid, juz 2, h 23



B. Uang Panai’

1. Sejarah Uang Panai’ dalam Suku Bugis-Makassar

Adat pemberian uang Panai’ diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis

asli.Uang Panai’ bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai

laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai

penghormatan. Pemberian uang panai yang dilakukan pada masyarakat Bugis-

Makassar tidak jauh berbeda dengan uang panai’ yang ada pada masyarakat Bugis

asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan

melangsungkan perkawinan. Sehinggakemungkinan besar sejarah adanya

pemberian uang panai’’ pada masyarakat Bugis-Makassar dibawa oleh suku Bugis

asli yang berimigrasi ke kota Makassar.

Fungsi uang Panai’ yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran

atau perubahan kekayaan karena uang panai’ yang diberikan mempunyai nilai

tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati.

Secara keseluruhan uang panai’ merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai

laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

2. Pengertian uang Panai’

Secara umum uang panai’ (uang belanja) atau dalam bahasa Makassar

disebut doi nai’ atau doi’ balanja dalam bahasa Bugis disebut doi’ menre merupakan

uang pemberian dari pihak keluarga mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada

pihak keluarga mempelai perempuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut istilah, uang panai’ (uang belanja) adalah tentang pemberian harta

benda dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Secara sederhana,



uang Panai’ dapat diartikan sebagai uang belanja atau uang pinangan, yakni

sejumlah uang yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pihak mempelai laki-laki

kepada pihak keluarga mempelai perempuan sebelum melangkah ke prosesi

pernikahan.

Uang Panai’ atau uang belanja tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan

pesta pernikahan. Uang Panai’ (uang belanja) adalah uang yang diberikan oleh

pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan keluarga kedua

belah pihak. Tujuan dari uang Panai’ (uang belanja) yang diserahkan oleh pihak

laki-laki biasanya digunakan untuk biaya pernikahan pada saat acara berlangsung

dirumah mempelai wanita.

Selain daripada uang Panai’ (uang belanja) terkadang pihak keluarga

mempelai wanita juga meminta beras, yang dimana pada saat hari pemberian uang

panai’ atau dalam bahasa Makassar disebut Pasimorong (panaik balanja) maka

pada saat itu pula beras yang diminta harus dibawakan, yang jumlahnya sesuai

dengan kesepakatan keluarga belah pihak.

Dalam hal ini, uang Panai’ (uang belanja) sebagai sebuah simbol nilai

martabat seorang manusia telah mengalami pergeseran makna bahkan sedang

mengarah kepada proses kematiaanya. Dari realitas yang terjadi dewasa ini,

terungkap bahwa adat uang panai’ (uang belanja) pada hakikatnya masih

menyimpan keluhuran nilai dan makna itu. Uang Panai’ (uang belanja) yang

sejatinya adalah bentuk penghargaan terhadap perempuan dan terhadap relasi

kekeluargaan, serta keluhuran nilai perkawinan, ternyata jauh dari apa yang di

harapkan.



Kematian atau melunturnya makna simbolis ini, nyata dalam cara pandang

dan berfikir masyarakat setempat. Dewasa ini, harga uang panai’ (uang belanja)

telah di ubah menjadi ajang yang menunjukkan keberadaan seseorang. Uang panai

(uang belanja) tidak lagi mengandung arti simbolis, sebagai pengikat dan pengukuh

hubungan antara pemuda dan pemudi, serta kedua belah pihak, melainkan telah

dijadikan sebagai lambang status sosial.

Sebagai konsekuensi lanjut dari pergeseran makna uang panai’ (uang

belanja) ini dapat ditemukan, dewasa ini, ada banyak pasangan yang menempuh

jalan pintas dalam bahasa Makassar disebut silariang (kawin lari). Orang bahkan

melihat harga uang panai’ (uang belanja) sebagai beban yang perlu dihindari.

Martabat manusia disepelekan karena tuntutan uang panai (uang belanja), padahal

harga uang panai itu sendiri lahir sebagai suatu bentuk penghargaan dan

penghormatan terhadap martabat manusia.

Seiring berkembangnya zaman, uang Panai’ semakin meningkat. Uang

panai’ (uang belanja) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan itu

sendiri. Uang panai terkenal tidak sedikit jumlahnya, tingkat strata sosial

perempuan dan jenjang pendidikan umumnya menjadi standar dalam penentuan

jumlah nominal uang panai dan juga mahar. Semakin tinggi nominal uang panai

dan mahar maka semakin tinggi pula citra diri keluarga dimata masyarakat.

Uang Panai’ (uang belanja) dalam bahasa Makassar juga biasa disebut uang

antaran adalah salah satu motivasi bagi laki-laki dan bukti keseriusannya, ketika

laki-laki memang serius mau melamar maka ia akan mencari cara untuk

mendapatkan uang Panai’ (uang belanja), tentunya setelah itu ia berani datang



berkunjung ke rumah kedua orang tua yang dicintainya. Uang Panai’ atau uang

antaran adalah suatu kesepakatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan,

jadi tidak ada alasannya laki-laki untuk tidak memenuhi, tradisi akan membuat laki-

laki rela berusaha untuk memenuhi berapapun jumlah uang Panai’ yang telah

ditentukan. (Dimas Prawiro, 2013)

Interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis-

Makassar tentang pengertian Uang Panai’ kebanyakan hampIr sama. Namun tidak

jarang juga ada sebagian orang yang mengartikan sama antara Uang Panai’ dengan

Mahar. Dalam adat perkawinan Makassar, terdapat perbedaan istilah yaitu Doi’

Panai’ (Uang Panai’) dan Sunrang (Mahar).

Uang Panai’ adalah “uang antaran” atau uang belanja yang harus

diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai prosesi

perkawinan. Sedangkan Sundrang atau Mahar adalah pemberian berupa uang atau

barang seperti emas, harta tidak bergerak, rumah dan lain-lain dari pihak laki-laki

kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan

menurut ajaran Islam.33

Adapun pengertian uang panai’ adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-

laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan

pernikahan selain mahar. Adat pemberian uang panai’ manganut system Patrilineal

yang bermaknapemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai

laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan tujuan memasukkan

perempuan yang dinikahi kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anaknya.

33 Samsuni, “Budaya Mahar di Sulawesi Selatan”, dalam www.melayuonline.com/(03
November 2016)



Uang Panai’ merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang

bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai

wanita sebagai bentuk penghargaan untuk prsosesi pesta pernikahannya.34 Pada

suku bugis-Makassar digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa disebut

dengan uang belanja sebagai bentuk keseriuasan pihak laki-laki menjadi calon

kepala rumah tangga. Uang panai’ adalah “uang antaran” atau uang belanja yang

harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai

prosesi perkawinan.

Adapun pengertian uang panai’ adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-

laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan

pernikahan selain mahar. Adat pemberian uang panai manganut system Patrilineal

yang bermaknapemberian uang dan barang dari kelompok kerabat calon mempelai

laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan tujuan memasukkan

perempuan yang dinikahi kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-

anaknya.

3. Uang Panai’ Dalam Tatanan Sosial

Konsep tatanan sosial memiliki prinsip berupa adanya peraturan dan

ketertataan dari suatu lingkungan sosial. Atas dasar pemenuhan kebutuhan

individu-individu membentuk lingkungan sosial tertentu, dimana individu individu

tersebut saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosialnya yang diatur oleh

seperangkat norma dan nilai.35

34 Fatwa Majelis Indonesia (MUI), Provinsi Sulawesi Selatan.
35[t.p.], “Tatanan Sosial dalam Masyarakat”, http://citrariki.blogspot.com/2013/03/tatanan

sosial-dalam-masyarakat.html



Tatanan sosial meliputi struktur sosial yang secara etimologis berarti

susunan masyarakat. Struktur sosial ini secara definitif merupakan skema

penempatan nilai-nilai sosial-budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang

sesuai, demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dan

demi kepentingan masing-masing bagian.Struktur dalam tatanan sosial meliputi

institusi sosial, institusi keluarga, institusi agama, institusi pendidikan, politik

ekonomi dan pengadilan sosial.

Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dimana sangat berbeda dan

bervariasi. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan atau

pernikahan. Pernikahan merupakan suatu pola sosial yang disetujui dengan

memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat agama dan adat

istiadat serta kebudayaan yang dianutnya. Mahar dalam perkawinan suatu hal yang

tak jarang kita dengar dalam pengaruhnya terhadapat tatanan sosial di masyarakat

jaman sekarang. Bahkan jumlah dan bentuk mahar sangat penting dan menjadi

penunjang bagi suatu acara pelamaran.

Dalam sebuah prosesi perkawinan, pemberian uang panai’ merupakan salah

satu syarat sahnya pernikahan. Namun tidak menentukan jumlah uang panai’ yang

harus diberikan seorang calon suami terhadap calon istrinya, sebab manusia

berbeda-beda tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Akan tetapi Ulama sepakat

untuk menyatakan bahwa dianjurkan agar uang panai’ atau uang adat itu

disederhanakan, agar tidak mempersulit seorang pria dan keluarganya yang



meminginginkan pernikahan. 36 Namun dalam tatanan sosial di masyarakat

terutama masyarakat kekinian cenderung menganggap bahwa tinggi atau rendahnya

jumlah uang panai’ atau uang adat yang diberikan seorang mempelai pria terhadap

mempelai wanita wanita merupakan gambaran dalam mengapresiasi tingkatan atau

strata sosial keluarga yang binginj dinikahinya.

Uang Panai’ di dalam tatanan sosial Suku Bugis-Makassar sudah menjadi

masalah sosial karena uang panai’ yang tinggi akhirnya banyak pasangan yang

memilih kawin lari (silariang) bahkan perempuan menjadi perawan tua karena uang

panai’nya yang tidak mampu disanggupi. Masalah nikah itu masalah agama, sudah

menjadi suatu hal yang pasti ibadah dan kewajiban orang tua untuk menikahkan

anaknya. Kalau orang tua membesarkan dan memahalkan mahar dan uang Panai’

anaknya itu berarti dia sendiri menghalangi kewajibannya yang paripurna.

Dalam aspek sosial, pemberian Uang Panai’ seorang laki-laki terhadap

seorang perempuan di lingkup suku Bugis Makassar sangat berpengaruh terhadap

tercapainya suatu pernikahan yang diharapkan. Penentuan besar dan jumlah atau

bentuk serta tinggi rendahnya uang panai’ merupakan pembahsan yang paling

mendapatkan perhatian dalam adat perkawinan Suku Bugis-Makassar. Sehingga

sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu

undangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah uang panai’

diantaranya:

36Heriyadi Haderiya, “Kajian Terhadap Pemberian Mahar Yang Tinggi Pada Masyarakat
Adat Bugis Makassar di Kecamatan Sebatik Ditinjau Dari Hukum Islam”, blog Heriyadi Haderiya.
http://www.researchgate.net/publication



a) Strata sosial keluarga calon istri

Strata sosial atau disebut sistem stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau

masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas

tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Maksudnya adalah sistem lapisan dalam

masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup

teratur.37

Strata sosial yang dimaksud tersebut yaitu perbedaan yang sangat mendasar

dan mencolok dari suatu keluarga dengan keluarga lainnya, misalnya keturunan

karaeng, keluarga besar pejabat, keluarga besar pengusaha dal lain-lain yang

berbeda kelas dengan masyarakat pada umumnya.

Jika seorang mempelai wanita diketahui bahwa memiliki garis keturunan

raja (Karaeng/Opu) maka hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah atau besarnya

mahar yang akan dibayar oleh mempelai laki-laki. Begitu pula oleh pria yang

berasal ndari keturunan bangsawan sangat menjunjung tinggi adat atau tradisi

leluhur yang dari dulu menganggap bahwa nilai suatu uang panai’ terhadap seorang

wanita seyogyanya harus disesuaikan dengan strata sosialnya

b) Status ekonomi keluarga calon istri

Status ekonomi juga tidak lepas dari penentuan tinggi rendahnya uang

panai’ yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan. semakin tinggi

status ekonomi wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang panai’

yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan

37 Lina Kato, “Pengertian dan Contoh Stratifikasi Sosial Menurut Para Ahli”,
http://www.ilmupsikologo.com/2015/10/Pengertian-dan-Contoh-Stratifikasi-Sosial-Menurut-Para-
Ahli.html.



begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut dari keluarga menengah kebawah

maka jumlah uang Panai’ yang dipatok relative rendah.

c) Jenjang pendidikan calon istri

Faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya uang Panai’’ yang harus

dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon mempelai

perempuan. Strata sosial sangat berpengaruh pada prosesi perkawinan.bahkan

dalam penentuan uang panai’, strata sosial yang menjadi tolak ukur pertama yang

nantinya akan mempengaruhi tingginya uang panai’ yang akan diberikan pada

keluarga pihak calon istri.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin banyak

pula uang panai’ yang harus diberikan dan jika tidak diberikan uang Panai’ dalam

jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga calon istri maka akan menjadi bahan

omongan orang yang kemudian akan menjadi kendala dari kelangsungan proses

pernikahan.

Sebagian masyarakat Suku Bugis Makassar menganggap bahwa biaya

pendidikan anak seorang perempuan merupakan perwujudan pengeluaran-

pengeluaran orang tua perempuan semasa kecilnya hingga mengakhiri

pendidikannya yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki.Jika anak perempuan

memilik pendidikan terakhir sarjana maka mahar yang harus diberikan bagi seorang

laki-laki harus lebih tinggi atau lebih besar jumlahnya dari perempuan yang

menyelesaikan pendidikannya hanya di tingkat SMA.

Hal-hal tersebut diatas merupakan gambaran sosial dalam struktur sosial

masyarakat di lingkup Suku Bugis Makassar yang notabene warisan budaya dan



adat istiadat nenek moyang yang memang telah menjalankan hal tersebut secara

turun-temurun.

d) Kondisi fisik calon istri

Tidak hanya beberapa faktor yang disebutkan diatas yang menjadi tolak

ukur besar kecilnya jumlah nominal uang panai’ yang ditentukan pihak keluarga

perempuan.Akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamarpun menjadi

tolak ukur penentuan uang panai’.

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka

semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai’ yang ditentukan. Kondisi fisik

yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan lain-lain sebagainya yang

mendukung kesempurnaan seorang perempuan. Jadi, walaupun perempuan tersebut

tidak berada pada status sosial yang bagus, bukan dari golongan bangsawan, tidak

memiliki jenjang pendidikan yang38 tinggi maka kondisi fisiknya yang akan jadi

tolak ukur besarnya uang panai’ yang akan ditentukan.39

4. Tata cara penentuan dan pemberian uang panai’

Dalam adat perkawinan Bugis-Makassar terdapat beberapa tahapan untuk

melangsungkan perkawinan dan salah satunya adalah penyerahan uang panai’.

Adapun proses pemberian uang panai’tersebut sebagai berikut:

1. Pihak keluarga laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan

untuk membicarakan perihal jumlah nominal uang panai’. Pada umumnya

39M. Fremaldin, “Fenomena Uang Panaik dalam Perkawinan Bugis Makassar”, dalam
http://beritadaerah.com/article



yang menjadi utusan adalah keluarga atau kerabat dari ayah dan ibu yang

dituakan seperti kakek/nenek, paman/tante, dan kakak/sepupu tertua.

2. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai dirumah tujuan, selanjutnya

pihak keluarga perempuan mengajak meminta di damping orang yang

dituakan dalam garis keluarganya untuk menemui utusan dari pihak lakilaki.

Setelah berkumpul maka pihak keluargta perempuan menyebutkan harga

atau nilai nominal uang panai’ yang ditentukan. Jika keluarga pihak laki-

laki menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa

terlalu tinggi maka terjadilah proses tawar menawar antara kedua belah

pihak hingga terjadinya kesepakatan nominal uang panai’

3. Setelah terjadi kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah membicarakan

waktu kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk menyerahkan uang panai’

tersebut sekaligus mempertegas nominal uang panai dan sejumlah mahar

yang disepakati (Appa’nassa).

4. Selanjutnya pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan pada waktu

yang ditentukan sebelumnya dalam rangka penyerahan uang panai’

5. Setelah uang panai’ diserahkan, maka ditentukan waqktu untuk

melangsungkan perkawinan. dalam adat Bugis-Makassar, Pesta perkawinan

dirumah mempelai perempuan lebih awal satu hari sebelum pesta dirumah

mempelai laki-laki.

5. Jumlah uang panai’

Uang panai’ yang diberikan oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih

banyak dari Mahar. Adapun kisaran jumlah uang panai’ dimulai dari 20 juta



samapai Ratusan juta Rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang

dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan

dalammenentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk memberikan atau membayar

sejumlah uang panai yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan.

Penentuan jumlah standar minimum uang panai’ yang akan diberikan oleh

pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan

tergantung dari tingkat ekonomi kedua belah pihak. Dapat dijelaskan bahwa jika

seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum

jumlah uang panai’ tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan

maupun laki-laki. Jika laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka,

pihak perempuan akan meminta uang panai’ tinggi begitupun sebaliknya dan jika

laki-laki tergolong ekonomi menengah ke atas maka standar uang panai’ yang

ditawarkannya relatif tinggi. Untuk patokan secara umum sekarang, standar

minimum jumlah uang panai yaitu 20 juta.

6. Pemegang dan fungsi uang panai

Uang panai’ dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang

yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai

perempuan.Uang panai’ tersebut ditujuakanuntuk belanja kebutuhan pesta

pernikahan.Satu hal yang harus dipahami bahwa uang panai’ yang diserahkan oleh

calon suami yang diberikan kepada orang tua calon istri atau keluarga calon istri.

Mengenai pemegang penuh uang panai yaitu menjadi otoritas orang tua

calon istri.Walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian

kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru.



7. Dampak Uang Panai’ dalam Tatanan Sosial

Terkait dengan Budaya Uang panai’ untuk menikahi perempuan Suku

Bugis-Makassar, salah satu dampak dari pemberian uang panai’ adalah untuk

memberikan suatu penghormatan bagi pihak perempuan jika jumlah uang panai’

yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.penghormatan yang

dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki

kepada perempuan dan keluarganya dengan memberikan sejumlah uang yang dapat

digunakan untuk membiayai pesta perkawinan tersebut. Keadan tersebut akan

menjadi gengsi sosial tersendiri bagi pihak keluarga perempuan yang berhasil

mematok uang panai’ dengan jumlah yang tinggi.

Dari tingginya jumlah uang panai’ yang tentukan tersebut, memunculkan

dampak positif dan negatif. Dampakdampak dari tingginya uang panai’ tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Dampak positif dari tingginya uang panai’ yang ditentukan adalah

munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya.

Bagi para lelaki yang berasal dari Suku Bugis-Makassar, memenuhi jumlah uang

panai’ juga dapat dipandang sebagai praktik budaya Siri(malu), dimana laki-laki

dan keluarganya akan merasa terhormat, tetapi sering juga terjadi saat mempelai

laki-laki tidak mampu memenuhi uang panai’ yang ditentukan tersebut, sehingga

laki-laki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau demi

memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan kembali setelah memiliki

sejumlah uang yang disyaratkan. Sehingga perempuan yang benar-benar



dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi

sejumlah uang panai’ yang disyaratkan. Motivasi tersebut diartikan sebagian

pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi

jumlah uang panai’, yang kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang.

uang panai’ yang relatif tinggi dapat berdampak negatif karena orang yang

mempunyai tingkatan ekonomi yang menengah kebawah akan merasa terbebani

dan merasa berat untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi Sunnah Rasulullah

SAW yaitu pernikahan.

b. Dampak Negatif

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi kerja

lelaki untuk memenuhi uang panai’ yang disyaratkan, terdapat juga dampak negatif

dari tingginya uang panai’ yang disyaratkan tersebut.

Tingginya uang panai’ yang dipatok oleh keluarga perempuan dapat pula

berakibat fatal yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat Suku Bugis-

Makassar, dampak negatif tersebut merupakan tindakan yang disebut Silariang

(Kawin Lari). Hal tersebut sering terjadi dikarenakan jika seorang laki-laki dan

perempuan menjalin ikatan perasaan yang serius akan tetapi laki-laki tersebut tidak

dapat memenuhi jumlah uang panai’ yang disyaratkan. Adapun akibat jika pihak

laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai’ yang ditargetkan, maka

secara otomatis perkawinan akan batal dan pada pada umumnya yang muncul

adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan

di kalangan masyarakat setempat.



Uang panai’ yang relatif tinggi dapat berdampak negatif karena orang yang

mempunyai tingkatan ekonomi yang menengah kebawah akan merasa terbebani

dan merasa berat untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi Sunnah Rasulullah

SAW yaitu pernikahan.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Yaitu, penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.1

Menurut istilah penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu

latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti

adalah sebagai instrumen kunci.2 Dengan pengertian lain penelitian lapangan yang

dilakukan dengan metode wawancaca, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta

yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

masyarakat Muslim Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Alasan penulis

memilih lokasi penelitian tersebut karena masyarakat muslim yang ada di

Kecamatan Somba Opu adalah salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa

Provinsi Sulawesi Selatan dengan tradisi uang panai yang masih sangat tinggi dan

banyak dibicarakan, dan juga Kecamatan Somba Opu terletak sangat strategis, bisa

mewakili dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, karena Kecamtan

1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XVII; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 2.

2Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian (cet.I; Sukabumi: Jejak, 2018),
h. 8



ini sangat dekat dengan kawasan perkotaan dan juga sangat dekat daerah pedesaan.

Beberapa alasan inilah sehingga penulis tertarik dan memilih kecamatan ini sebagai

tempat untuk meneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini dapat digolongkan sebagai  penelitian lapangan

(field research), yaitu peneliti melakukan survei langsung ke lokasi penelitian.

Dalam mengadakan penelitian, penulis menggunakan pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Syar’i

Yaitu pendekatan yang digunakan dengan menganalisis masalah yang

diteliti. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan konsep dan makna al-Ba’ah dalam

perkawinan dan relevansinya dengan tradisi uang panai’ pada masyarakat Muslim

Kecamatan Somba Opu kemudian melakukan analisis dari sudut pandang hukum

Islam.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

yaitu dalam menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-

bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh

di lapangan, yaitu tentang konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan Relevansinya

dengan tradisi uang panai’ pada masyarakat Muslim Kecamatan Somba Opu.

3. Pendekatan Sosiologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara melakukan pendekatan

kepada elemen masyarakat di antaranya tokoh adat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintah. Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi



Selatan. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang

pelaksanaan tradisi uang panai’.

C. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data diperoleh. Sumber data sangat

diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk

menjamin keberhasilan penelitian. 3 Dalam penelitian ini sumber data dapat

digolongkan menjadi dua:

1. Sumber Data Primer

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), maka

sumber data pokok yang dijadikan rujukan utama dalam membahas penelitian ini

adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dengan

tokoh adat, tokoh agama, penghulu, aparat desa, tokoh masyarakat, serta

masyarakat muslim Kecamatan Sombaopu yang masih menjaga tradisi uang panai.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung  yang diperoleh dari sumber-

sumber yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku-buku, dokumentasi,

catatan pribadi, wartawan, peneliti dan referensi-referensi pendukung lainnya untuk

melengkapi data penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang tersusun secara sistematik dan

standar untuk memperoeh data dan informasi yang diperlukan untuk mencapai

3.Nufian S Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, Teori dan Praktis: Riset Komunikasi
Pemasaran Terpadu, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), h. 49.



tujuan penelitian.4 Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan agar mencapai

tujuan penelitian maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode

sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan secara sengaja

terhadap suatu fenomena dalam masyarakat dengan melakukan pencatatan.5

Observasi dilakukan guna mendapatkan informasi tentang perilaku manusia

dalam kehidupannya. Dengan melakukan observasi peniliti mendapatkan gambaran

yang terang dan jelas tentang fenomena sosial masyarakat yang menjadi objek

dalam penelitian.6

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, meliputi melihat, mendengar,

mengamati, menghitung dan mencatat kejadian yang terjadi. Yakni, perkawinan

adat masyarakat muslim Kecamatan Somba Opu yang ada di Kabupaten Gowa,

Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan

memperoleh informasi. 7 Komunikasi ini dilakukan saling berhadapan secara

langsung ataupun melalui via telepon atau alat komunikasi lainnya. Metode

4.Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 211.
5.Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,

1991), h. 63.
6 .S. Nasution, Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah Usul Tesis, Desain Penelitian,

Hipotesis, Validitas, Sampling Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (Cet. X; Jakarta: Bumi
Aksara, 2008), h. 27.

7 .S. Nasution, Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah Usul Tesis, Desain Penelitian,
Hipotesis, Validitas, Sampling Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, h. 113.



wawancara yang dilakukan peneliti bersifat terstruktur karena peneliti sebelumnya

telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan daftar pertanyaan yang akan

diajukan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, penghulu, pemerintah setempat dan masyarakat.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan memperhatikan dan

menganalisis dokumen-dokumen yang ada dan yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk

mendapat gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan

dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat lansung oleh subjek yang bersangkutan.8

Metode ini dapat dilakukan untuk melengkapi data-data yang belum

didapatkan saat melakukan observasi dan wawancara, atau memperkuat data yang

diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen-dokumen yang

dimaksudkan peneliti adalah dokumen-dokumen yang bersumber dari kantor

kependudukan dan catatan sipil, arsip desa, catatan-catatan pribadi, kantor urusan

agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk

memperoleh data primer dari responden sebagai sumber data utama dalam sebuah

penelitian lapangan.9 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau

8 .Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika,
2010), h. 143.

9.Bagong Suyanto, Sutinah. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan,
(Jakarta: Kencana, 2008), h. 58.



perangkat penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai key instrumen. Oleh karena

itu, peneliti sebagai instrument berfungsi menetapkan metode penelitian kualitatif,

menguasai wawasan terhadap bidang yang diteliti, mempersiapkan penelitian

sebelum memasuki obyek penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data,

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya di lapangan.10

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen pendukung

yaitu:

a) Lembar observasi adalah perangkat yang digunakan peneliti, dapat berupa

buku panduan atau pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat

melakukan penelitian.

b) Pedoman wawancara adalah perangkat yang digunakan sebagai pedoman

dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan

yang akan ditanyakan pada saat melakukan wawancara dengan informan

guna mendapatkan jawaban yang dibutuhkan.

c) Daftar ceklis adalah perangkat yang digunakan untuk memeriksa hal-hal

yang berhubungan dengan keadaan lapangan apakah sudah representatif

atau belum.

d) Data dokumentasi adalah catatan peristiwa saat melakukan penelitian dalam

bentuk tulisan atau arsip-arsip, foto-foto saat melakukan wawancara dengan

informan, foto-foto saat pelaksanan perkawinan masyarakat Muslim

10.Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan Penelitian,
(Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 59.



Kecamatan Sombaopu dan dapat berupa rekaman suara saat melakukan

wawancara dengan informan.

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan dan pengaturan secara

sistematis data-data yang didapatkan dilapangan dari hasil wawancara dengan

informan, observasi lapangan, dan data dokumentasi serta catatan lapangan dan

bahan-bahan lain dengan cara mengumpulkan data dan menyususn kedalam pola

serta memilih data penting untuk dilakukan analisis kemudian menarik suatu

kesimpulan agar dapat disajikan dengan baik kepada orang lain dan mudah

dipahami.11

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif

dengan langkah-langkah sebagai berikut:12

a) Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dilapangan secara langsung dirinci

secara sistematis setiap proses pengumpulan data, kemudian data-data

tersebut direduksi yaitu dengan memilih data penting dan membuang data

yang tidak diperlukan, menyederhanakan dan mengabstraksikan hal-hal

pokok yang sesuai dengan titik fokus penelitian dari berbagai sumber data

yang diperoleh dilapangan.

b) Penyajian data, yaitu peyusunan dengan baik data yang telah direduksi agar

dapat  disajikan dengan mudah sehingga dapat dipahami ketika dipaparkan

11.Burhan Bungin, Analisa Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah
Penguasaan Model Aplikasi, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 209.

12.Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan
Penelitian, h. 99.



sebagai hasil penelitian. Penyajian biasa berupa matriks, skema, tabel dan

lain-lain.

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, upaya untuk menyajikan data

yang dimulai dengan mencari pola, tema, yang mengarah pada perkawinan

adat suku Banggai dan dengan menyertakan hasil pemikiran peneliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

sebagai berikut: 13

1. Meningkatkan Ketekunan,

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan pemeriksaan secara mendalam

dan terus berkesinambungan. Sehingga kepastian data dan urutan peristiwa dan

proses kejadian dapat direkam secara pasti dan terstruktur. Dengan meningkatkan

ketekutan, maka peneliti dapat melakukan pemeriksaan kembali apakah data yang

telah ditemukan valid atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan

maka peneliti dapat memberikan elaborasi data yang akurat dan sistematis tentang

apa yang diamati dan diteliti. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan

kredibilitas data.

2. Triangulasi

Yaitu dengan melakukan pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan

berbagai urutan peristiwa atau sebagai pembanding terhadap keabsahan data. Jenis

triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yakni

13Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 2.



membandingkan dan mengecek kembali tingkat  kebenaran suatu informasi yang

diperoleh dari sumbernya dengan jalan:

a) Membandingkan data yang diperoleh dari informan melalui hasil

wawancara dengan data yang didapatkan dari pemerintah, penghulu dan

masyarakat yang pernah melakukan tradisi tersebut.

b) Membandingkan apa yang dikatakan masyarakat pada umumnya

dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

c) Membandingkan apa yang dikatakan masyarakat pada umumnya

tentang situasi dan kondisi penelitian dengan apa yang dikatakan

sepanjang waktu.

d) Membandingkan apa yang dikatakan seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang

pemerintahan.

e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah data pendukung

seperti buku-buku, dokumentasi, catatan pribadi, arsip desa dan referensi-referensi

pendukung lainnya untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.
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BAB IV

ANALISIS AL-BA’AH DALAM PERKAWINAN DAN
RELEVANSINYA PADA TRADISI UANG PANAI’ BAGI MASYARAKAT

MUSLIM KECAMATAN SOMBA OPU

A. Konsep al-Ba’ah dari segi mu’nah al-Nikah dalam perkawinan

Masyarakat Muslim Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Setelah peneliti memaparkan tentang makna al-Ba’ah secara umum pada

Bab sebelumnya, maka pada Bab ini, peneliti ingin menuliskan dan memaparkan

tentang konsep al-Ba’ah secara khusus dalam perkawinan menurut pandangan

masyarakat Muslim kecamatan Somba Opu.

Konsep al-Ba’ah secara khusus yang penulis maksudkan adalah konsep al-

Ba’ah dari segi mu’nah al-nikah (beban pernikahan atau tanggungjawab

pernikahan) sehingga memudahkan penulis dan para pembaca untuk menemukan

pokok permasalahan tesis ini, yaitu konsep al-Ba’ah dalam perkawinan dan

relevansinya pada tradisi uang panai’.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya bahwa konsep

al-Ba’ah memiliki dua arti, yaitu kemampuan melakukan jimak atau hubungan

suami istri dan kemampuan dari segi mu’nah al-Nikah yaitu kemampuan

menyerahkan mahar, memberikan nafkah, menyiapkan tempat tinggal, pakaian dan

juga termasuk di dalamnya adalah kesiapan mental dan fisik, atau dalam istilah

yang lain adalah kesiapan Materi dan kesiapan immateri.

Mu’nah al-Nikah atau beban pernikahan/tanggungjawab pernikahan yang

mencakup biaya pernikahan baik itu nafkah, mahar, tunjangan, kemampuan

menyiapkan tempat tinggal, pakaian, serta kemampuan lainnya yang mendukung



keberlangsungan pernikahan termasuk di dalamnya kemampuan dalam kesiapan

fisik dan mental.

Pernyataan di atas, diperkuat oleh pendapat Bapak M. Ilham Mukhtar selaku

Tokoh Agama sekaligus Tokoh Masyarakat di Kelurahan Samata, Kecamatan

Somba Opu, beliau berpandangan bahwa konsep al-Ba’ah di dalam hadis Nabi

tentang al-Ba’ah, bukan sekadar kemampuan bathin dan fisik saja, beliau

mengatakan:

“al-Ba’ah memiliki dua makna yaitu :Kemampuan dari segi nafkah, dan
nafkah itu ada dua yaitu nafkah lahir dan bathin dan Kemampuan dari segi
perlindungan baik fisik maupun moral terhadap keluarga. Maka bagian dari
kemampuan. Beliau mengatakan bukan hanya sekedar diberi, misalnya
nafkahnya cukup, uang cukup, tapi ia tidak bisa melindungi, tidak bisa
menjaga keamanan dan kenyaman keluarganya, itu juga termasuk
kemampuan.”1

Bahkan beliau menegaskan dan menambahkan bahwa kemampuan itu

bukan hanya sekedar diberikan nafkah berupa uang dan semisalnya tapi mampu

melindungi menjamin keamanan keluarganya, itu bagian dari al-Ba’ah kemampuan.

Beliau berpandangan seorang laki-laki yang ingin menikah wajib memiliki

kemampuan dari segi nafkah, dan nafkah itu menurut beliau bukan sekadar

menyiapkan makanan, tempat tinggal dan pakaian, akan tetapi seorang laki-laki

juga harus memiliki kemampuan dari segi perlindungan baik fisik maupun moral

terhadap keluuarga. Seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi suami dan kepala

keluarga harus mampu melindungi dan menjamin keamanan keluarga.

1 M. Ilham Muchtar, Tokoh Agama, Wawancara, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba
Opu,  15 Juni 2023.



Demikian halnya pandangan Fatkhul Ulum, selaku Tokoh Masyarakat di

Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu. Beliau mengatakan :

“Kemampuan segi beban pernikahan atau tanggungjawab pernikahan
mencakup materi, finasial, nafkah. Jadi di dalam islam laki-laki yang
memiliki kemampuan, memiliki ba’ah, itulah yang diperintahkan untuk
menikah, walaupun yang tidak memiliki kemampuan tetap diperintahkan
untuk menikah seperti seorang laki-laki yang dinikahkan oleh Rasulullah.
Beliau juga mengatakan memang dalam islam tidak ada syarat panai’
karena laki-laki yang diperintahkan menikah adalah yang memiliki ba’ah,
ia mampu menafkahi istrinya, mampu mencukupi kebutuhan istri, mampu
memberikan tempat tinggal, dan hal-hal yang menjadi kebutuhan primer
dalam rumah tangga. Yang  artinya ketika seseorang melihat dirinya
memiliki kemampuan berarti sebenarnya diapun memiliki kemampuan
untuk memberikan uang panai dan yang semisal dengannya.”2

Fatkhul Ulum berpandangan bahwa Syari’at Islam menganjurkan dan

memerintahkan kepada laki-laki yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah,

meskipun Islam juga tidak melarang bagi yang belum memiliki kemampuan untuk

menikah, beliau menguatkan perkataannya dengan menyebutkan kisah para sahabat

yang dinikahkan oleh Rasulullah meskipun pada saat itu belum terlihat kemampuan

dari segi fisiknya, tapi mungkin pada saat itu, Rasulullah saw melihat bahwa

sahabat ini sudah memiliki kematangan  berfikir, sikap kedewasaan yang dimiliki,

jiwa tanggungjawab, mampu melindungi keluarga. Maka beliau berpandangan

bahwa konsep al-Ba’ah dalam perkawinan adalah kemampuan menafkahi istrinya,

mampu mencukupi kebutuhan istri, mampu memberikan tempat tinggal, mampu

melindungi istri, memberikan rasa aman dan hal-hal yang menjadi kebutuhan

primer dalam rumah tangga.

2 Fakhul Ulum,  Aktivis dakwah  , Wawancara, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba
Opu, 10 Juli 2023



Achir Akbar, selaku pengurus Masjid dan Tokoh Masyarakat dari golongan

Muda yang beralamat di Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu.

Menurut beliau konsep al-Ba’ah dalam perkawinan:

“Kondisi seorang pria yang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan
nafkah baik lahir maupun bathin kepada istrinya, artinya pernikahan yang
bersandar pada kemampuan bukan berarti harus mampu beli mobil, mampu
beli rumah, mampu membeli perhiasan dan sebagainya”.3

Mahmuddin, seorang Akademis dan sebagai Tokoh Masyarakat yang

beralamat di kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu beliau

mengatakan:

“Kemampuan membiayai istri sangat mempengaruhi keharmonisan rumah
tangga dan kemampuan ini mencakup kemampuan sebelum pernikahan
dengan dengan membawa uang panai’, erang-erang, beras, terigu dan lain-
lain, dan juga kemampuan setelah pernikahan dengan menafkahi istri,
menyiapkan tempat tinggal, menyiapkan seluruh kebutuhan. Beliau juga
mengatakan bahwa pemberian uang panai ini memberikan pengaruh
terhadap kehidupan rumah tangga setelah pernikahan.”4

Demikian juga yang diutarakan oleh Chiar Hijaz, salah satu Tokoh Adat

sekaligus Tokoh Agama mengatakan :

“Dalam islam merupakan kewajiban seorang laki-laki untuk memiliki
kemampuan ketika hendak melakukan perkawinan, bahkan beliau
mengatakan bahwa kemampuan memberikan nafkah, tempat tinggal dan
pakaian merupakan syarat sebuah pernikahan, karena bagaimana mungkin
seorang suami mampu menanggung dan membiayai istrinya kalau tidak
memiliki kemampuan. Dan kaitannya dengan uang panai’ beliau
mengatakan bahwa uang panai yang menjadi tradisi kita adalah bagian dari
kemampuan seseorang yang ingin menikah dan uang panai’ ini adalah
merupakan pembiayaan awal dalam membangun sebuah rumah tangga. ”5

3 Achir Akbar, Tokoh  Masyarakt, Wawancara, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba
Opu, 10 Juli 2023

4 Mahmuddin, Dosen Pascasarjana UIN-ALAUDDIN Makassar, Wawancara, Kelurahan
katangka, Kecamatan Somba Opu,  19 Juni 2023.

5 Chiar Hijazi, Tokoh Nahdatul Ulama Gowa dan angota dewan fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) sulawesi Selatan, Wawancara, kelurahan Sunnguminasa, 17  Juli 2023



Setelah mendengar dan menganalisa pandangan masyarakat muslim yang

ada di Kecamatan Somba Opu di atas, maka saya, penulis mengambil sebuah

pandangan bahwa konsep al-Ba’ah dari segi mu’nah al-Nikah adalah hal yang

sangat penting dalam sebuah pernikahan. Karena memberikan mahar, memberikan

nafkah kepada istri, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian serta

menjaga kehormatan istri, melindungi istri, memberikan rasa aman kepada istri dan

keluarga merupakan hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami.

Di antara kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut adalah seperti yang

terdapat di dalam sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dari sahabat Muawiyah

bin Haidah bin Mu’awiyah bin Ka’ab al-Qusyairy ra ia berkata: Saya telah

bertanya,”Ya Rasulullah, apa hak seorang isteri yang harus dipenuhi oleh

suaminya?” Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:

Artinya :

“Engkau memberinya makan apabila engkau makan, Engkau memberinya
pakaian apabila engkau berpakaian, Janganlah engkau memukul wajahnya,
dan Janganlah engkau menjelek-jelekkannya, dan Janganlah engkau
tinggalkan dia melainkan di dalam rumah (jangan berpisah tempat tidur
melainkan di dalam rumah).6

6 H.R Bukhari dan Muslim



Demikian halnya menyerahkan mahar kepada istri termasuk hak-hak istri

yang harus dipenuhi  seorang suami. Allah swt berfirman :

Terjemahnya :

Dan berikanlah mas kawin (mahar) sebagai pemberian yang penuh kerelaan,
kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaian dari (mas
kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian
itu dengan senang hati.7

Demikian juga menyiapkan tempat tinggal di antara kewajiban seorang

suami yang harus dipenuhi dan merupakan hak seorang istri mndapatkannya. Allah

swt berfirman dalam Q.S at-Thalaq/65 :7-8

Terjemahnya :

“Tempatkan mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di
talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai
mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anakmu) dan berikanlah imbalannya kepada mereka; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika
kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu
untuknya.”8

7 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77
8Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 559



Termasuk juga melindungi istri, memberikan rasa aman dan ketenangan

dalam rumah, bertanggung jawab dalam rumah tangga merupakan kewajiban

seorang suami yang harus dipenuhi dan merupakan hak seorang istri untuk

mendapatkan. Allah swt berfirman Q.S an-Nisa>/4 :34

Terjemahnya :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki telah memberikan nafkah dari

hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat

(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah

telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan

akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alas an

untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah swt Maha tinggi, Maha besar”.9

9Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84



Pernikahan atau perkawinan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi

pemenuhan kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial belaka, tapi juga merupakan

bagian dari aktifitas ibadah kepada Sang Pencipta, Allah swt. Dengan demikian,

pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda: dimensi duniawi yang

berkaitan dengan manusia sebagai mahluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang

berkaitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.

Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua

anak manusia memiliki tujuan yang mulia: menciptakan keluarga yang

menghadirkan ketentraman (sakinah), dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah)

bagi seluruh anggota keluarga, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-

Rum/30:21 :

◌ٓ ◌ٓ 

◌ۗ 

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”10

Untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak (calon suami dan istri)

harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menenteramkan dan penuh kasih

sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi

10 Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406.



pernikahan dari mana ke masa terpenuhi dengan baik. Dan untuk pemenuhan

kebutuhan tersebut, selain kerjasama yang erat antara suami dan istri, keduanya

harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan

mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang muncul dalam

pemenuhannya serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan

tersebut.

Oleh karena itu, dari hasil analisa dan hasil wawancara di atas, saya, penulis

menyimpulkan bahwa konsep al-Ba’ah dari segi mu’nah al-Nikah (beban

pernikahan/tanggungjawab pernikahan dalam perkawinan adalah kemampuan

seorang laki-laki untuk menyiapkan mahar, menyiapkan harta, menyiapkan tempat

tinggal dan menyiapkan pakaian serta kesiapan mental yang dimiliki seorang laki-

laki meliputi kematangan berfikir, sikap kedewasaan yang dimiliki, kemampuan

dalam mengendalikan emosi, mampu melindungi istri dan anak-anaknya,

memberikan rasan aman dan ketenangan dalam membangun mahligai rumah

tangga. Dan semua ini wajib dimiliki oleh seorang lelaki yang ingin  melakukan

sebuah pernikahan atau perkawinan.

B. Konsep Tradisi Uang panai’ pada masyarakat Muslim Kabapaten

Gowa



Sebelum penulis memaparkan pandangan masyarakat Muslim Kecamatan

Somba Opu tentang konsep uang panai’ dalam perkawinan, penulis ingin

menjelaskan terlebih dahulu apa yang di maksud dengan Tradisi, sehingga

memudahkan penulis dan para pembaca memahami tentang konsep uang panai’,

karena uang panai’ ini adalah sebuah tradisi yang sudah berjalan sejak lama dan

bertahan sampai sekarang.

Istilah tradisi dapat diartikan sebagai pengetahuan, ajaran, kebiasaan, norma

dan lain-lain yang diwariskan dari masa lalu sampai masa sekarang termasuk cara

penyaluran tradisi. Hal ini, sebagaimana disebutkan Shils dalam bukunya Piort

Sztompka tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan secara

turun-temurun.11

Tradisi menurut Hanafi merupakan starting point (nuqt}ah al-Bida>yah)

yaitu langkah awal sebuah peradaban dan menurut Hanafi tradisi adalah bagian dari

nilai-nilai sosial, dimana selama tradisi masih berkembang di lingkungan

masyarakat, maka diperlukan perhatian terhadap tradisi tersebut karena dalam

melakukan pembaharuan tradisi dibutuhkan sebuah kehati-hatian. Tradisi bukanlah

sesuatu hal yang mutlak tidak dapat dirubah akan tetapi tradisi sebagai alat dalam

melayani manusia untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Oleh sebab itu, tradisi

juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. Manusia

sebagai makhluk sosial pewaris tradisiharus senantiasa melakukan inovasi dan

11Piort Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Perseda, 2011), h. 79.



pembaharuantradisiserta membenahi hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan

situasi dan kondisisaat ini.12

Tradisi adalah merupakan segala sesuatu yang diwariskan terun temurun

tetapi memiliki wujud dan fungsi yang dapat dirasakan saat ini. Pengertian tersebut

memberikan pemahaman bahwa proses kemunculan tradisi dapat dilakukan dengan

dua cara, yaitu:13

1) Proses kemunculan tradisi uang panai’ secara langsung dan tidak

diharapkan serta proses kemunculannya melibatkan banyak orang.

Karena adanya hal tertentu, masyarakat menemukan sebuah warisan

sejarah yang menarik perhatian, serta muncul perasaan kagum terhadap

warisan tradisi kemudian dipraktekan dalam kehidupan serta disebarkan

melalui metode-metode tertentu.Sehingga memberikan perhatian

kepada masyarakat. Dari sikap kagum inilah kemudian berkembang

menjadi fanatik dan berubah menjadi perilaku dalamberbagai bentuk

seperti ritual, upacara adat dan sebagainya yang menjadi milik bersama

yang kemudian menjadi sesuatuyang dianggap sakral dan diagungkan.

2) Proses kemunculan tradisi melalui paksaan. Sesuatu yang dianggap baik

dipilih untuk dijadikan sebagai sebuah tradisi atau dipaksakan oleh

pihak yang berpengaruh atau memiliki kekuasaankepada masyarakat

sebagai pewaris tradisi untuk dianut dan dijalankan

12 Wasid, dkk, Menafsirkan Tradisi dan Modernitas, Ide-Ide Pembaharuan Islam,
(Surabaya: Pustaka Idea, 2011), h. 31.

13Piort Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Cet: 6; Jakarta: Perseda, 2011), h. 71-72.



Tradisi pemberian uang Panai’ diadopsi dari adat perkawinan Suku Bugis

asli. Uang Panai’ bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai

laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai

penghormatan. Pemberian uang panai’ yang dilakukan pada masyarakat Bugis-

Makassar tidak jauh berbeda dengan uang panai’ yang ada pada masyarakat Bugis

asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan

melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya

pemberian uang panai’ pada masyarakat Bugis-Makassar dibawa oleh suku Bugis

asli yang berimigrasi ke kota Makassar.

Secara umum uang panai’ (uang belanja) atau dalam bahasa Makassar

disebut doi nai’ atau doi’ balanja dalam bahasa Bugis disebut doi’ menre

merupakan uang pemberian dari pihak keluarga mempelai laki-laki untuk

diserahkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang telah disepakati

sebelumnya.

Menurut istilah, uang panai’ (uang belanja) adalah tentang pemberian harta

benda dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Secara sederhana,

uang Panai’ dapat diartikan sebagai uang belanja atau uang pinangan, yakni

sejumlah uang yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pihak mempelai laki-laki

kepada pihak keluarga mempelai perempuan sebelum melangkah ke prosesi

pernikahan.

Sedangkan menurut M.Ilham mukhtar selaku Tokoh Agama di Kelurahan

Samata berpandangan bahwa uang panai’ itu adalah sebuah biaya. Beliau

mengatakan:



“Uang panai’ biaya yang dikeluarkan oleh laki-laki diminta oleh pihak
perempuan untuk pelaksanaan pesta atau walimah”.14

Yusuf Hakim selaku penghulu Kecamatan Somba Opu berpandangan

bahwa uang panai’ itu adalah sebuah tradisi yang di Bugis-Makassar karena uang

panai’ bukan mahar. Uang panai’ hanya untuk kelancaran acara secara turun

temurun dari dulu dari laki-laki sebagai wujud tanggungjawabnya, beliau

mengatakan :

“Berbicara tentang panaik berarti berbicara tentang budaya dan tradisi itu.
Panaik ini bukan syariat karena panaik bukan mahar, tapi uang panaik ini
adalah demi kelancaran acara dan juga sebagai wujud tanggungjawabnya
seorang laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan”15

Muslimin Kara, selaku pembina Masjid di sebuah Masjid di Bonto-bontoa,

juga berpandangan bahwa uang panai’ mutlak sebuah tradisi yang sah-sah saja

selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam, beliau mengatakan :

“Uang panai’ itu sebuah budaya atau tradisi, oleh karena uang panai’
adalah sebuah budaya, makanya uang panai di langsungkan sesuai dengan
kemampuan, dikondisikan dengan kemampuan. Uang panai’itu sebuah
tradisi yang boleh-boleh saja, selama tidak unsur memberatkan”16

Fungsi uang Panai’ yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran

atau perubahan kekayaan karena uang panai’ yang diberikan mempunyai nilai

tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati.

Secara keseluruhan uang panai’ merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai

laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan perkawinan.

14 M. Ilham Muchtar, Tokoh Agama, Wawancara, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba
Opu,  15 Juni 2023.

15 Yusuf Hakim, penghulu Somba Opu, Wawancara, Kelurahan Katangka, Kecamatan
Somba Opu, 5 Juli 2023

16 Muslimin, Tokoh Agama dan Pengurus Masjid, Wawancara, Kelurahan Katangka,
Kecamatan Somba Opu, 5 Juli 2023



Uang Panai’ atau uang belanja tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan

pesta pernikahan. Uang Panai’ (uang belanja) adalah uang yang diberikan oleh

pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan keluarga kedua

belah pihak. Tujuan dari uang Panai’ (uang belanja) yang diserahkan oleh pihak

laki-laki biasanya digunakan untuk biaya pernikahan pada saat acara berlangsung

dirumah mempelai wanita.

Dalam hal ini, uang Panai’ (uang belanja) sebagai sebuah simbol nilai

martabat seorang manusia telah mengalami pergeseran makna bahkan sedang

mengarah kepada proses kematiaanya. Dari realitas yang terjadi dewasa ini,

terungkap bahwa adat uang panai’ (uang belanja) pada hakikatnya masih

menyimpan keluhuran nilai dan makna itu. Uang Panai’ (uang belanja) yang

sejatinya adalah bentuk penghargaan terhadap perempuan dan terhadap relasi

kekeluargaan, serta keluhuran nilai perkawinan, ternyata jauh dari apa yang di

harapkan.

Yusuf Hakim juga menambahkan pernyataannya dengan mengatakan :

“Uang panai’ sebagai bukti cintanya kepada perempuan yang ingin
dinikahinya. Beliau mengatakan bahwa kemapanan itu penting, di samping
itu uang panaik bukan hanya sekadar uang resepsi tapi juga pihak keluarga
perempuan akan berfikir jauh kedepan, apa dan bagaimana setelah
pernikahan, bagaimana bekalnya, maka biasanya dari uang panai inilah
yang biasa menjadi modal awal dalam menjalani kehidupan di awal-awal
dalam membangun rumah tangga.”17

Salah satu bimbingan yang dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) ucap

beliau adalah bagaimana mengelolah keuangan keluarga, karena memang materi

17 Yusuf Hakim, penghulu Somba Opu, Wawancara, Kelurahan Katangka, Kecamatan
Somba Opu, 5 Juli 2023



sangat menentukan keharmonisan rumah tangga, dan ini kembali lagi sejauh mana

kammpuan dan kesiapan itu.

Fatkhul Ulum, selaku Tokoh Agama berpandangan bahwa sebenarnya Uang

panai’ itu bukan mahar, beliau mengatakan :

“Sebenarnya uang panai ini bukan mahar, dan uang panai dikenal bukan di
Sulawesi bahkan di luar Sulawesi meskipun tidak disebut sebagai uang
panai, dan sedikit perbedaan antara uang panai di Sulawesi dan uang panai
di luar Sulawesi. Adapun uang panai yang ada di Sulawesi secara umum
melakukakn tawar menawar. Sebenarnya di dalam islam tidak ada syarat
panai dalam sebuah perkawinan”.18

Melunturnya makna simbolis panai’ ini, nyata dalam cara pandang dan

berfikir masyarakat setempat. Dewasa ini, harga uang panai’ (uang belanja) telah

di ubah menjadi ajang yang menunjukkan keberadaan seseorang. Uang panai’

(uang belanja) tidak lagi mengandung arti simbolis, sebagai pengikat dan pengukuh

hubungan antara pemuda dan pemudi, serta kedua belah pihak, melainkan telah

dijadikan sebagai lambang status sosial.

Sebagai konsekuensi lanjut dari pergeseran makna uang panai’ (uang

belanja) ini dapat ditemukan, dewasa ini, ada banyak pasangan yang menempuh

jalan pintas dalam bahasa Makassar disebut silariang (kawin lari). Orang bahkan

melihat harga uang panai’ (uang belanja) sebagai beban yang perlu dihindari.

Martabat manusia disepelekan karena tuntutan uang panai (uang belanja), padahal

harga uang panai itu sendiri lahir sebagai suatu bentuk penghargaan dan

penghormatan terhadap martabat manusia.

18 Fakhul Ulum,  Aktivis dakwah  dan Dosen Bahasa di Universitas Negeri Makassar,
Wawancara, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, 10 Juli 2023



Seiring berkembangnya zaman, uang Panai’ semakin meningkat. Uang

panai’ (uang belanja) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan itu

sendiri. Uang panai’ terkenal tidak sedikit jumlahnya, tingkat strata sosial

perempuan dan jenjang pendidikan umumnya menjadi standar dalam penentuan

jumlah nominal uang panai dan juga mahar. Semakin tinggi nominal uang panai

dan mahar maka semakin tinggi pula citra diri keluarga dimata masyarakat.

Interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang Bugis-

Makassar tentang pengertian Uang Panai’ kebanyakan hampir sama. Namun tidak

jarang juga ada sebagian orang yang mengartikan sama antara Uang Panai’ dengan

Mahar. Dalam adat perkawinan Makassar, terdapat perbedaan istilah yaitu

Doi’Panai’ (Uang Panai’) dan Sunrang (Mahar).

Uang Panai’ adalah “uang antaran” atau uang belanja yang harus

diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai prosesi

perkawinan. Sedangkan Sundrang atau Mahar adalah pemberian berupa uang atau

barang seperti emas, harta tidak bergerak, rumah dan lain-lain dari pihak laki-laki

kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan

menurut ajaran Islam.19

Uang Panai’ merupakan pemberian uang dan materi lainnya yang

bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai

wanita sebagai bentuk penghargaan untuk prsosesi pesta pernikahannya.20

19 Samsuni, “Budaya Mahar di Sulawesi Selatan”, dalam www.melayuonline.com/(03
November 2016)

20Fatwa Majelis Indonesia (MUI), Provinsi Sulawesi Selatan.



Pada suku bugis-Makassar digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau

biasa disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriuasan pihak laki-laki

menjadi calon kepala rumah tangga. Uang panai’ adalah “uang antaran” atau uang

belanja yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk

membiayai prosesi perkawinan.

Konsep tatanan sosial memiliki prinsip berupa adanya peraturan dan

ketertataan dari suatu lingkungan sosial. Atas dasar pemenuhan kebutuhan

individu-individu membentuk lingkungan sosial tertentu, dimana individu individu

tersebut saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosialnya yang diatur oleh

seperangkat norma dan nilai.21

Tatanan sosial meliputi struktur sosial yang secara etimologis berarti

susunan masyarakat. Struktur sosial ini secara definitif merupakan skema

penempatan nilai-nilai sosial-budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang

sesuai, demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dan

demi kepentingan masing-masing bagian.Struktur dalam tatanan sosial meliputi

institusi sosial, institusi keluarga, institusi agama, institusi pendidikan, politik

ekonomi dan pengadilan sosial.

Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dimana sangat berbeda dan

bervariasi. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan atau

pernikahan. Pernikahan merupakan suatu pola sosial yang disetujui dengan

memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat agama dan adat

istiadat serta kebudayaan yang dianutnya. Mahar dalam perkawinan suatu hal yang

21[t.p.], “Tatanan Sosial dalam Masyarakat”, http://citrariki.blogspot.com/2013/03/tatanan
sosial-dalam-masyarakat.html



tak jarang kita dengar dalam pengaruhnya terhadapat tatanan sosial di masyarakat

jaman sekarang. Bahkan jumlah dan bentuk mahar sangat penting dan menjadi

penunjang bagi suatu acara pelamaran.

Menurut Achir Akbar, selaku Tokoh Masyarakat berpandangan bahwa

berbicara tentang tinggi rendahnya uang panai’ sangat di tentukan oleh status

soaial, beliau mengatakan:

“Tinggi rendahnya uang panai’ sangat ditentukan oleh status social sebuah
keluarga, sebab munculnya uang panai’ lantaran menjunjung tinggi garis
keturunan, sehingga seorang lelaki yang ingin menikah dengan seorang
perempuan yang memiliki garis keturunan yang dianggap puang, maka
lelaki ini harus menyiapkan uang panai yang terbilang tinggi”22

Dalam sebuah prosesi perkawinan, pemberian uang panai’ merupakan salah

satu syarat sahnya pernikahan. Namun tidak menentukan jumlah uang panai’ yang

harus diberikan seorang calon suami terhadap calon istrinya, sebab manusia

berbeda-beda tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Akan tetapi Ulama sepakat

untuk menyatakan bahwa dianjurkan agar uang panai’ atau uang adat itu

disederhanakan, agar tidak mempersulit seorang pria dan keluarganya yang

meminginginkan pernikahan.23

Namun dalam tatanan sosial di masyarakat terutama masyarakat kekinian

cenderung menganggap bahwa tinggi atau rendahnya jumlah uang panai’ atau uang

adat yang diberikan seorang mempelai pria terhadap mempelai wanita wanita

22 Achir Akbar, Imam Masjid dan Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Katangka,
Kecamatan Somba Opu, 5 Juli 2023

23 Heriyadi Haderiya, “Kajian Terhadap Pemberian Mahar Yang Tinggi Pada Masyarakat
Adat Bugis Makassar di Kecamatan Sebatik Ditinjau Dari Hukum Islam”, blog Heriyadi Haderiya.
http://www.researchgate.net/publication



merupakan gambaran dalam mengapresiasi tingkatan atau strata sosial keluarga

yang binginj dinikahinya.

Uang Panai’ di dalam tatanan sosial Suku Bugis-Makassar sudah menjadi

masalah sosial karena uang panai’ yang tinggi akhirnya banyak pasangan yang

memilih kawin lari (silariang) bahkan perempuan menjadi perawan tua karena uang

panai’nya yang tidak mampu disanggupi.Masalah nikah itu masalah agama, sudah

menjadi suatu hal yang pasti ibadah dan kewajiban orang tua untuki menikahkan

anaknya.Kalau orang tua membesarkan dan memahalkan mahar dan uang Panai’

anaknya itu berarti dia sendiri menghalangi kewajibannya yang paripurna.

Dalam aspek sosial, pemberian Uang Panai’ seorang laki-laki terhadap

seorang perempuan di lingkup suku Bugis Makassar sangat berpengaruh terhadap

tercapainya suatu pernikahan yang diharapkan.Penentuan besar dan jumlah atau

bentuk serta tinggi rendahnya uang panai’ merupakan pembahsan yang paling

mendapatkan perhatian dalam adat perkawinan Suku BugisMakassar. Sehingga

sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu

undangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah uang

panai’diantaranya:

a. Strata sosial keluarga calon istri

Strata sosial atau disebut sistem stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau

masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas

tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Maksudnya adalah sistem lapisan dalam



masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup

teratur.24

Strata sosial yang dimaksud tersebut yaitu perbedaan yang sangat mendasar

dan mencolok dari suatu keluarga dengan keluarga lainnya, misalnya keturunan

karaeng, keluarga besar pejabat, keluarga besar pengusaha dal lain-lain yang

berbeda kelas dengan masyarakat pada umumnya.

Jika seorang mempelai wanita diketahui bahwa memiliki garis keturunan

raja (Karaeng/Opu) maka hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah atau besarnya

mahar yang akan dibayar oleh mempelai laki-laki. Begitu pula oleh pria yang

berasal ndari keturunan bangsawan sangat menjunjung tinggi adat atau tradisi

leluhur yang dari dulu menganggap bahwa nilai suatu uang panai terhadap seorang

wanita seyogyanya harus disesuaikan dengan strata sosialnya

b. Status ekonomi keluarga calon istri

Status ekonomi juga tidak lepas dari penentuan tinggi rendahnya uang

panai’ yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan. semakin tinggi

status ekonomi wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang panai’

yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan

begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut dari keluarga menengah kebawah

maka jumlah uang Panai’ yang dipatok relative rendah.

c. Jenjang pendidikan calon istri

24 Lina Kato, “Pengertian dan Contoh Stratifikasi Sosial Menurut Para Ahli”,
http://www.ilmupsikologo.com/2015/10/Pengertian-dan-Contoh-Stratifikasi-Sosial-Menurut-Para-
Ahli.html.



Faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya uang Panai’’ yang harus

dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon mempelai

perempuan.

Strata sosial sangat berpengaruh pada prosesi perkawinan.bahkan dalam

penentuan uang panai’, strata sosial yang menjadi tolak ukur pertama yang nantinya

akan mempengaruhi tingginya uang panai’ yang akan diberikan pada keluarga

pihak calon istri.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin banyak

pula uang panai’ yang harus diberikan dan jika tidak diberikan uang Panai’ dalam

jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga calon istri maka akan menjadi bahan

omongan orang yang kemudian akan menjadi kendala dari kelangsungan proses

pernikahan.

Sebagian masyarakat Suku Bugis Makassar menganggap bahwa biaya

pendidikan anak seorang perempuan merupakan perwujudan pengeluaran-

pengeluaran orang tua perempuan semasa kecilnya hingga mengakhiri

pendidikannya yang harus dibayar oleh mempelai laki-laki. Jika anak perempuan

memiliki pendidikan terakhir sarjana maka mahar yang harus diberikan bagi

seorang laki-laki harus lebih tinggi atau lebih besar jumlahnya dari perempuan yang

menyelesaikan pendidikannya hanya di tingkat SMA.

Hal-hal tersebut diatas merupakan gambaran sosial dalam struktur sosial

masyarakat di lingkup Suku Bugis Makassar yang notabene warisan budaya dan

adat istiadat nenek moyang yang memang telah menjalankan hal tersebut secara

turun-temurun.



d. Kondisi fisik calon istri

Tidak hanya beberapa faktor yang disebutkan diatas yang menjadi tolak

ukur besar kecilnya jumlah nominal uang panai’ yang ditentukan pihak keluarga

perempuan.Akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamarpun menjadi

tolak ukur penentuan uang panai’.

Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka

semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai’ yang ditentukan. Kondisi fisik

yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan lain-lain sebagainya yang

mendukung kesempurnaan seorang perempuan. Jadi, walaupun perempuan tersebut

tidak berada pada status sosial yang bagus, bukan dari golongan bangsawan, tidak

memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan jadi tolak

ukur besarnya uang panai’ yang akan ditentukan.25

Uang panai’ yang diberikan oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih

banyak dari Mahar. Adapun kisaran jumlah uang panai’ dimulai dari 20 juta sampai

ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh

utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan

kesanggupan pihak laki-laki untuk memberikan atau membayar sejumlah uang

panai’ yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan.

Uang panai’dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang

diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai

perempuan. Uang panai’ tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta

25 M. Fremaldin, “Fenomena Uang Panaik dalam Perkawinan Bugis Makassar”, dalam
http://beritadaerah.com/article



pernikahan.Satu hal yang harus dipahami bahwa uang panai’ yang diserahkan oleh

calon suami yang diberikan kepada orang tua calon istri atau keluarga calon istri.

Mengenai pemegang penuh uang panai yaitu menjadi otoritas orang tua

calon istri. Walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian

kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru.

Di samping itu tinggi rendahnya uang panai’ sangat ditentukan dalam

tatanan Sosial yang meliputi strata sosial keluarga calon istri , kondisi fisik calon

istri, jenjang pendidikan calon istri dan status ekonomi calon istri. Pernyataan ini di

perkuat setelah saya, peneliti turun langsung ke lapangan dan melakukan

wawancara kepada beberapa informan.

Adapun beberapa informan yang peneliti dapatkan adalah :

1) Ruspian yang berdomisili di Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba

Opu menikah jumlah uang panai’ yang dikeluarkan adalah 55 juta rupiah

2) Rudi yang berdomisili di Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu

menikah jumlah uang panai’ yang dikeluarkan adalah 50 juta rupiah

3) Fakhruddin  yang berdomisili di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba

Opu menikah jumlah uang panai’ yang dikeluarkan adalah 18 juta rupiah

4) Achir Akbar yang berdomisili di Kelurahan Pandang-pandang menikah

jumlah uang panai yang dikeluarkan adalah 55 juta rupiah

5) Putri Hj Ani, yang berasal dari keturunan terpandang dan status ekonominya

terbilang mapan, menikahkan putrinya dengan uang panai’ 200 juta rupiah.



6) Arfan Dahlan, yang berdomisili di Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan

Somba Opu menikah jumlah uang panai’ yang dikeluarkan adalah 30 juta

rupiah

7) Supriadi, yang berdomisili di Kelurahan Bonto-bontoa menikah jumlah

uang panai’ yang dikeluarkan adalah 30 juta rupiah

Berdasarkan informasi di atas terkait tinggi rendahnya uang panai’, maka

penulis mengatakan bahwa tinggi rendahnya uang panai’ tidak memiliki batasan

tertentu, akan tetapi itu sangat ditentukan dari strata social yang dimiliki, baik dari

segi ekonomi, kondisi fisik, jenjang pendidikan serta status keluarga dimiliki baik

pihak laki-laki maupun pihak wanita.

Meskipun memang Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur

segala aspek masalah perkawinan  mulai dari memilih pasangan sampai pada

walimah al-‘Urs telah dirincikan dalam al-Qur’an dan sunah. Namun dalam

pelaksanaannya di Indonesia khususnya masyarakat Muslim Sulawesi pemilihan

pasangan, pelamaran dan penentuan jumlah mahar dilaksanakan berdasarkan adat

yang berlaku di daerah setempat. Islam memandang ‘Urf atau adat yang berlaku

dalam masyarakat sebagai salah satu sumber hukum selama ’Urf tersebut tidak

bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. Sebagaimana Kaidah Fikih yang

mengatakan:

26

Maksudnya:

Adat dan budaya dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

26Abbas Arfan, Kaidah Fikih Muamalah Kulliyyah, h. 195.



Adat atau ‘urf yang berlaku dalam masyarakat ada yang sejalan dengan

dalil-dalil sahih sehingga dapat diterima dan dipraktekan begitu pula sebaliknya

‘urf yang berlaku dalam masyarakat ada yang bertentangan dengan dalil-dalil syar’i

sehingga harus ditinggalkan atau dibuang.

Tradisi pemberian uang panai’ yang memiliki folosofi sebagaimna

disebutkan sebelumnya adalah ‘urf sahih atau tradisi yang tidak betentangan

dengan dalil-dalil syar’i sehingga tradisi ini dapat dilaksanakan dan harus tetap

dilestarikan khususnya dalam kehidupan masyarakat Muslim Kecamatan Somba

Opu, Kabupaten Gowa. Dasar kehujjahan filosofi tradisi uang panai’ sebagai ‘urf

sahih dapat dilihat dalam as\ar sahabat yang disampaikan oleh Ibn Masud ra.

Artinya:

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu baik pula di sisi
Allah

Para ulama Usul Fikih memahami hadis ini sebagai dasar bahwa tradisi yang

berlaku dalam masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dapat

dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Kaidah Fikih yang

juga dapat dijadikan dasar kehujjahan filosofi tradisi uang panai’ sebagai ‘urf sahih

adalah:

28

Maksudnya:

27Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad Bin Hambal, h. 379.
28Abu> al-H}a>ris\ al-Gazzi>, al-Waji>z Fi> I>d}a>h Qawa’i>d al-Fiqh al-Kulliyah, h.

306.



Segala sesuatu yang dibolehkan atas dasar ‘urf sama halnya dengan sesuatu
yang dibolehkan dalam syarat.
Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang menjadi

kebiasaan dalam masyarakat dan berlaku umum maka dapat menjadi syarat yang

wajib dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu Kaidah Fikih yang juga

dapat dijadikan dasar kehujjahan filosofi tradisi uang panai’ sebagai ‘urf sahih

adalah:

29

Maksudnya:

Apa yang dibolehkan oleh ‘urf seperti apa yang dibolehkan oleh nas.

Kaidah Fikih tersebut memberikan pemahaman bahwa segala yang

ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan apa yang ditetapkan oleh dalil

yang berupa nas di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nas untuk

menyelesaikannya.

Maka dari hasil penelitian, penulis berpandangan bahwa Penentuan jumlah

standar minimum uang panai’ yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai

laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan tergantung dari tingkat

ekonomi, kondisi fisik, jenjang pendidikan serta status keluarga dimiliki baik pihak

laki-laki maupun pihak wanita. Dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan

akan dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum jumlah uang panai’

tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika

laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan

29Abu> al-H}a>ris\ al-Gazzi>, al-Waji>z Fi> I>d}a>h Qawa’i>d al-Fiqh al-Kulliyah, h.
306.



meminta uang panai’ tinggi begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong

ekonomi menengah ke atas maka standar uang panai’ yang ditawarkannya relatif

tinggi. Untuk patokan secara umum sekarang, standar minimum jumlah uang panai’

yaitu 20 juta dan adapun jumlah maksimunnya, maka penulis mengatakan tidak ada

batasannya, sekali lagi tergantung strata social yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara secara langsung maupun

melalui via telpon,  maka penulis berpandangan bahwa konsep uang panai’ ini

adalah sebuah konsep tradisi yang tidak bertentangan dengan syari’at islam, bahkan

sejalan dengan syari’at selama di dalam pemberian uang panai’ ini tidak

menimbulkan kedhaliman dan mudharat, seperti ada unsur pemaksaan, merugikan

salah satu pihak, mengambil keuntungan dan manfaat di dalamnya dan dan yang

semisalnya dengannya maka ketika ada pelanggaran syari’at dalam pemberian uang

panai’, maka penulis berpendapat tradisi uang panai’ ini tidak boleh dijalankan

sebagai sebuah tradisi.

C. Pandangan masyarakat muslim Kecamatan Somba Opu kabupaten

Gowa tentang al-Ba’ah dari segi mu’nah al-nikah dan Relevansi

dengan tradisi uang panai’



Setelah peneliti menuangkan hasil analisa dan wawancara pada masyarakat

Muslim Kecamatan Somba Opu tentang konsep al-Ba’ah dari segi mu’nah al-

Nikah dan konsep uang panai’ dalam perkawinan, maka penulis mencoba

menganalisis dan menelaah kedua konsep ini, dengan turun langsung ke lapangan

untuk melakukan pengamatan dan wawancara kepada para Tokoh Agama, Tokoh

masyarakat serta Tokoh adat yang ada di Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa

yang menjadi tempat penelitian penulis. Peneliti Berusaha menemukan Relevansi

atau hubungan kedua konsep ini, karena sebagaimana penulis paparkan di

pendahuluan tesis ini bahwa kedua konsep ini adalah dua hal yang berbeda ketika

hanya melihat sepintas saja tanpa melakukan pengamatan dan analisa yang

mendalam.

Di antara perbedaan yang paling mendasar dari kedua kensep ini adalah,

konsep al-Ba’ah merupakan konsep yang sudah ada sejak dahulu dan sudah

dijelaskan  dalam syari’at Islam melalui hadis Nabi, artinya konsep ini adalah

konsep berdasarkan syari’at Islam, sedangkan konsep uang panai’ adalah konsep

yang murni berasal dari sebuah tradisi atau adat istiadat, artinya bahwa konsep ini

lahir berdasarkan adat tradisi. Makanya konsep uang panai’ masih menjadi polemic

pembicaraan dan menimbulkan banyak pertanyaan, apakah uang panai’ ini sejalan

dengan syari’at islam, sejalan dengan apa yang diharapkan dalam sebuah

pernikahan dan beragam pertanyaan terkait uang panai’ ini.

M.Ilham Muchtar, selaku Tokoh Agama di kelurahan Samata, Kecamatan

Somba Opu, beliau berpandangan bahwa memang antara konsep al-Ba’ah dan



konsep uang panai’ adalah dua konsep yang berbeda, dengan alasan kata beliau

mengatakan:

“Bahwa uang panai’ ini hanya dilakukan satu kali saja selama pernikahan,
adapun al-ba’ah ini dilakukan secara terus menerus, selama masa dalam satu
rumah tangga.30

Akan tetapi, beliau tidak mengatakan bahwa kedua konsep ini tidak

memililki relevansi atau hubungan sama sekali. Akan tetapi beliau berpandangan

mungkin saja memiliki relevansi sekian persen atau bagian kecil dari al-Ba’ah.

Beliau mengatakan:

“Jadi kemampuan membayar uang panai hanya sekian persen dari al-ba’ah
atau bagian kecil dari al-ba’ah, karena uang panai’ adalah bagian dari
nafkah suami, walaupun dalam hal ini belum menjadi suami.31

Di samping itu juga beliau menambahkan, dengan adanya uang panai’ ini

ada komitmen seorang calon mempelai laki-laki untuk memberikan nafkah kepada

calon istrinnya sebelum menjadi sepasang suami istri dan berlanjut komitmen

setelah selesai pernikahan dalam menempuh hidup baru. Dan juga seorang laki akan

berusaha untuk menyiapkan uang panai’ dan ketika sudah mampu menyiapkannya,

maka itu artinya dia sudah memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan.

Beliau menambahkan dengan mengatakan:

“Kemampuan seorang laki-laki untuk meyiapkan uang panai’ ketika
seorang laki-laki mampu di situlah letak kemampuannya. Beliau menutup
dengan mengatakan bahwa kita tidak boleh mencampurkan adukkan antara
adat dan syari’at, dan uang panai ini merupakan adat, tapi bisa menjadi
syarat pernikahan”32

30 M. Ilham Muchtar, Tokoh Agama dan Wakil Dekan FAI UNISMUH  MAKASSAR,
Wawancara, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu,  15 Juni 2023

31 M. Ilham Muchtar, Tokoh Agama dan Wakil Dekan FAI UNISMUH  MAKASSAR,
Wawancara, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu,  15 Juni 2023

32Mahmuddin, , Guru Pascasarjana UIN-ALAUDDIN Makassar, Wawancara, Kelurahan
katangka, Kecamatan Somba Opu,  19 Juni 2023.



Fakhruddin, Tokoh Masyarakat dari golongan muda di kelurahan

Bontoramba. Kecamatan Somba Opu berpandangan antara konsep al-Ba’ah dan

konsep uang panai’ memiliki relevansi yang sangat kuat, karena menurut beliau

ketika berbicara tentang uang panai’ berarti berbicara tentang kemampuan finansial

seorang laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan. Beliau mengatakan :

“Konsep al-ba’ah sangat memiliki relevansi dengan uang panaik, karena
ketika berbicara tentang uang panaik berbicara tentang finansial seorang
lelaki yang akan menikahi seorang perempuan. Dengan adanya uang panaik
akan terlihat mampu tidaknya seorang perempuan. Ketika uang panaik
belum dimiliki oleh seorang laki-laki itu artinya belum memiliki
kemampuan dari segi materil atau finansial, maka berarti dikatakan dia
belum memiliki kemampuan untuk menikah.”33

Beliau berpandangan bahwa kemampuan seorang lelaki menyiapkan uang

panai’ berarti dia sudah memiliki kemampuan untuk melangsungkan sebuah

pernikahan.

H. Takbir, seorang pengurus Masjid Tokoh masyarakat dari golongan tua di

kelurahan katangka berpandangan Tidak ada masalah dengan uang panai’ ini,

meskipun ini sebuah budaya atau tradisi tapi tidak bertentangan syari’at islam

selama masih di atas kewajaran, tidak ada unsur pemaksaaan di dalamnya. Apabila

keluarga perempuan meminta sesuai dengan kesanggupan keluarga laki-laki maka

tidak ada masalah, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika keluarga

perempuan meminta dengan nilai yang tinggi dan pihak laki-laki tidak sanggup

akhirnya pernikahan dibatalkan. Terkait pandangan beliau tentang konsep al-ba’ah

dan konsep uang panai’. Beliau mengatakan :

33Fakhruddin, Muballigh dan Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Bontoramba,
Kecamatan Somba Opu,  19 Juni 2023.



“Konsep al-Ba’ah sangat memiliki relevansi dengan konsep uang panai’
karena al-ba’ah (kemampuan) dari segi menafkahi, menyiapkan tempat
tinggal dan semisalnya, sedangkan berbicara tentang uang panai’ itu dari
kesiapan seorang laki-laki dalam memberikan nafkah kepada calon
istrinya.34

Beliau berpandangan bahwa pemberian uang panai’ merupakan kesiapan

dan kemampuan seorang laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan.

Muhammad Riyadi, selaku Tokoh masyarakat golongan muda

berpandangan bahwa dengan adanya uang panai’ ini yang disiapkan seorang laki-

laki yang ingin menikah, maka di saat itulah dia telah memiliki kemampuan, beliau

mengatakan:

“Konsep al-Ba’ah sangat berhubungan dengan uang panaik, karena uang
panai berkaitan dengan kemampuan dan kesanggupan seorang pria yang
ingin melakukan sebuah pernikahan, maka di saat seorang pria tidak
sanggup menyiapkan uang panai’ berarti belum memiliki kemampuan
dalam melakukan pernikahan.”35

Arfina Dahlan, Seorang Ibu Rumah Tangga. Beliau mengatakan :

“Konsep al-Ba’ah khususnya dalam Masyarakat Bugis Makassar memiliki
hubungan erat, sebab uang panaik bagi Masyarakat Bugis Makassar adalah
sebuah keharusan saat akan melangsungkan pernikahan. Jika, seorang pria
tidak mampu membawa Uang panaik pada keluarga calon mempelai
perempuan maka dianggap calon mempelai pria tidak mampu dalam hal
materil, meski standar kemampuan tiap orang berbeda-beda, namun bagi
Masyarakat Bugis Makassar, semakin tinggi nominal uang panaik maka
akan dianggap semakin mapan seseorang”.36

Arfina dahlan berpandangan bahwa ketika seorang laki-laki yang ingin tidak

mampu membawa uang panai’, maka di anggap belum mampu dalam hal materil,

34 H. Takbir,  Tokoh Agama Wawancara, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba
Opu,  19 Juni 2023.

35 Muhammad Riyadi,  Muballigh dan Tenaga Pendidik, Wawancara, Kelurahan Bonto-
bontoa, Kecamatan Somba Opu,  19 Juni 2023

36 Arfina Dahlan,  Aktivis dakwah  dan Tenaga Pendidik, Wawancara, Kelurahan Bonto-
bontoa, Kecamatan Somba Opu,  6 Juli 2023



karena beliau beralasan bahwa uang panai’ bagi Masyarakat bugis Makassar adalah

sebuah keharusan yang harus dipenuhi sehingga terlaksana sebuah pernikahan.

Pendapat beliau di atas sangat sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

Artinya :

“sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka
sesuatu itu  menjadi wajib”

Chiar Hijazi. Selaku Tokoh Agama, beliau menegaskan memang uang

panai’ bukan mahar, karena uang panai’ panai adalah uang yang disiapkan calon

pengantin laki-laki untuk acara yang akan digelar dan itu sesuai dengan kemampuan,

maka dia masuk dalam kategori pembiayaan. Beliau mengtakan :

“Dalam islam kewajiban seorang laki-laki yang memiliki kemampuan
ketika hendak melakukan perkawinan, bahkan beliau mengatakan bahwa
kemampuan memberikan nafkah merupakan syarat sebuah pernikahan,
karena bagaimana mungkin seorang suami mampu membiayai istrinya
kalau tidak memiliki kemampuan.”38

Dan juga beliau menambahkan bahwa al-ba’ah dari segi biaya pernikahaan

memiliki relevansi dengan uang panai’ yang menjadi tradisi kita, karena dia adalah

bagian dari kemampuan seseorang yang ingin menikah dan uang panai ini adalah

merupakan pembiayaan awal dalam membangun sebuah rumah tangga. Hanya saja

yang menjadi permasalahan kata beliau adalah adanya jumlah panai yang sangat

tinggi yang menyebabkan seorang laki-laki tidak bisa menyiapkan uang sejumlah

37 Abu> al-H}a>ris\ al-Gazzi>, al-Waji>z Fi> I>d}a>h Qawa’i>d al-Fiqh al-Kulliyah,
38 Chiar Hijazi, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Wawancara, Kelurahan Sungguminasa,

Kecamatan Somba Opu,  15 Juni 2023



uang tersebut. akan tetapi beliau menegaskan bahwa uang panai seuatu yang boleh-

boleh saja, selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Beliau mengatakan :

“Dalam islam kewajiban seorang laki-laki untuk memiliki kemampuan
ketika hendak melakukan perkawinan, bahkan beliau mengatakan bahwa
kemampuan memberikan nafkah merupakan syarat sebuah pernikahan,
karena bagaimana mungkin seorang suami mampu membiayai istrinya
kalau tidak memiliki kemampuan. Dan juga beliau menambahkan bahwa al-
ba’ah dari segi biaya pernikahaan memiliki relevansi dengan uang panai
yang menjadi tradisi kita, karena dia adalah bagian dari kemampuan
seseorang yang ingin menikah dan uang panai ini adalah merupakan
pembiayaan awal dalam membangun sebuah rumah tangga. Hanya saja
yang menjadi permasalahan kata beliau adalah adanya jumlah panai yang
sangat tinggi yang menyebabkan seorang laki-laki tidak bisa menyiapkan
uang sejumlah uang tersebut. akan tetapi beliau menegaskan bahwa uang
panai seuatu yang boleh-boleh saja, selama tidak bertentangan dengan
syariat islam.”39

Yusuf Hakim, beliau sebagai penghulu di Kecamatan Somba Opu dan

beliau berdomisili di kelurahan Bonto-Bontoa. Beliau mengatakan :

“Ketika menghubungkan antara al-Ba’ah atau kemampuan dengan panaik
maka bisa saja memiliki relevansi dan keterkaitan karena uang panaik
bentuk tanggung jawab kepada seorang laki-laki kepada seorang yang ingim
di nikahinya. Seorang laki-laki bersedia untung menanggung semua biaya
pernikahan dan uang panaik ini memang tujuannya adalah untuk di
belanjakan dalam acara pernikahan. Panaik adalah bagian dari al-Ba’ah atau
kemampuan karena al-ba’ah ini kemampuan fisik, kesiapan mental,
sikologis. Di antara Relevansinya juga adalah adalah sebagai wujud
tanggungjawab, kemudian uang panaik sebagai bukti cintanya kepada
perempuan yang ingin dinikahinya. Beliau mengatakan bahwa kemapanan
itu penting, di samping itu uang panaik bukan hanya sekadar uang resepsi
tapi juga pihak keluarga perempuan akan berfikir jauh kedepan, apa dan
bagaimana setelah pernikahan, bagaimana bekalnya, maka biasanya dari
uang panai inilah yang bias menjadi modal awal dalam menjalani kehidupan
di awal-awal dalam membangun rumah tangga. Salah satu bimbingan yang
dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) adalah bagaimana mengelolah
keuangan keluarga, karena memang materi sangat menentukan
keharmonisan rumah tangga, dan ini kembali lagi sejauh mana kammpuan
dan kesiapan itu”.40

39 Khiar Hijazi, Tokoh Nahdatul Ulama Gowa dan angota dewan fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) sulawesi Selatan, Wawancara, kelurahan Sunnguminasa, 17  Juli 2023

40Yusuf  Hakim, penghulu Kecamatan, Wawancara, Kelurahan Bonto-bontoa,
Kecamatan Somba Opu,  20 Juni 2023.



Fakhul Ulum, selaku Tokoh Agama dan Aktivis Dakwah, beliau

berpendapat bahwa seorang suami yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan istri

maka itu artinya suami tersebut sudah memiliki kemampuan, beliau mengatakan :

“Laki-laki yang dianjurkan bahkan diperintahkan untu menikah adalah laki-
laki yang memiliki ba’ah atau kemampuan. Seorang suami yang mampu
menafkahi istrinya, memenuhi kebutuhannya, memberikan tempat tinggal,
intinya hal-hal yang menjadi kebutuhan primer, kondisi seperti itulahyang
sangat di anjurkan untuk menikah. Itu artinya bahwa seseorang ketika
melihat dirinya memiliki kemampuan iapun memiliki kemmapuan untuk
memberikan/membayar  uang panai.”41

Muslimin Kara, beliau seorang Dosen Pasca Sarjana UIN-Alauddin

Makassar. Beliau mengatakan :

“Kemampuan itu banyak hal, segi fisik, segi ekonomi, memberikan nafkah,
dan perkawinan itu harus ada kemampuan, termasuk dengan kaitannya uang
panai, di relevansikan kalau misalkan mau acaranya besar, tentu
membutuhkan uang panai yang besar pula. Jadi relevansinya Kemampuan
dan uang panai adalah orang mampu memberikan uang panai berarti
memiliki kemampuan.”42

Sementara pendapat lain dari seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di

Gowa, beliau mengatakan bahwasanya antara al-ba’ah dan uang panai’ sama sekali

tidak saling terkait satu sama lain.

“Antara al-ba’ah dan uang panaik tidak ada relevansi di antara keduanya.
Sebab, uang panaik adalah sebuah tradisi diluar islam meskipun tetap
diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari’at, dan uang panaik
merupakan pemberian dari calon laki-laki kepada keluarga calon
perempuan sebelum terjadinya akad nikah. Sedangkan al-ba’ah adalah
kewajiban seorang laki-laki (suami) dan menjadi hak dari perempuan (istri)

41 Fakhul Ulum,  Aktivis dakwah  dan Dosen Bahasa di Universitas Negeri Makassar,
Wawancara, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, 10 Juli 2023

42 Muslimin Kara.,   Dewan Pembina Masjid dan Dosen, Wawancara, Kelurahan Bonto-
bontoa, Kecamatan Somba Opu,  10 Juli2023.



seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal dan al-ba’ah ini menjadi wajib
setelah terjadinya ijab qabul”43

Selain itu, alasan lain yang menguatkan pendapat beliau bahwa al-ba’ah dan

uang panai’ tidak memiliki keterkaitan satu sama lain ialah banyaknya praktek pada

masyarakat bahwa panai’ telah menjadi ajang berbangga-bangaan, tinggi

rendahnya panai’ seolah menjadi tolak ukur status social mereka di tengah

masyarakat. Dan, yang disayangkan, bahwa tidak sedikit dari tingginya panai’ yang

diberikan keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai

perempuan adalah hasil hutang. Sehingga berangkat dari kejadian ini menjadi

alasan beliau bahwa antara al-ba’ah dan uang panai’ tidak saling berkaitan. Sebab,

kemampuan seorang laki-laki tidak dapat dinilai dari tinggi rendahnya nominal

panai’. Beliau  juga menambahkan,bahwa kemampuan seorang laki-laki diukur

sejauh mana tanggung jawab serta etos kerjanya dalam memenuhi kebutuhan istri

dan keluargaya setelah akad nikah.

Setelah peneliti mengamati dan menganalis hasil wawancara terkait

Relevansi antara konsep al-ba’ah dan konsep uang panai’, maka penulis

mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan yang baru. Meskipun konsep

panai’ ini adalah merupakan sebuah adat tradisi yang sudah turun temurun bahkan

sudah melekat bagi masyarakat muslim Sulawesi khususnya bagi adat Bugis-

Makassar, akan tetapi pemberian uang panai’ tersebut tetap diperbolehkan selama

43 Suci lestari, Ibu Rumah Tangga, wawancra, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan
Somba Opu,  10 Agustus 2023.



tidak ada unsur paksaan, dan kedua belah pihak ( laki-laki dan perempuan) sama-

sama ridho serta tidak ada unsur kecurangan di dalamnya.

Meski  uang panai’ bukanlah tujuan utama, dan tidak termasuk dalam syarat

sahnya pernikahan. Namun, tujuan pemberian panai’ ialah demi kelancaran akan

keberlangsungan acara pernikahan atau berupa bantuan dari pihak keluarga calon

mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan dalam

mensyiarkan sebuah kebaikan yang akan dilakukan oleh keduanya ( pernikahan)

selama tidak ada pelanggaran di dalam pemberian uang panai’.

Meski panai’ dinilai bukan termasuk dalam syarat sahnya sebuah

pernikahan, namun panai’ juga bukan sebuah larangan. Sebab dengan adanya

panai’ tidak dapat dipungkiri akan sangat memudahkan terselenggarakannya acara

sebuah pernikahan. Meski saya, penulis pernah menjumpai acara pernikahan tetap

terselenggara tanpa uang panai’ atau pemberian uang dari pihak laki-laki kepada

pihak perempuan dikarenakan pihak keluarga perempuan berasal dari keluarga

mampu.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang mendalam, maka penulis

berpandangan bahwa dengan adanya pembebanan uang panai’, maka akan

memberikan semangat, kesungguhan serta keseriusan seorang laki-laki yang ingin

menikah untuk menyiapkan hartanya, dan menyiapkan harta untuk istri merupakan

hak seorang yang terpenuhi, sebagaimana sabda Nabi saw :



Artinya :

“Engkau memberinya makan apabila engkau makan, Engkau memberinya

pakaian apabila engkau berpakaian, Janganlah engkau memukul wajahnya,

dan Janganlah engkau menjelek-jelekkannya, dan Janganlah engkau

tinggalkan dia melainkan di dalam rumah (jangan berpisah tempat tidur

melainkan di dalam rumah).44

Islam memberikan pujian kepada orang yang senantiasa bersemangat, kuat

serta bersungguh dalam segala termasuk bekerja dalam mencari harta Mahmuddin,

selaku Akademis dan selaku Tokoh masyarakat berdomisili di Kelurahan Katangka

berpandangan bahwa antara konsep al-Ba’ah dan konsep uang panai’ memiliki

Relevansi yang sangat kuat . beliau mengatakan:

“Antara al-Ba’ah (kemampuan) dan uang panaik sangat erat kaitannya,
karena orang yang memberikan uang panaik itu adalah di tentukan oleh
kedua belah pihak, misalnya pihak perempuan meminta untuk membawa
uang panaik sekian, dan pihak laki-laki mengatakan saya mempunyai
kemampuan sekian saja, maka itulah yang jadi.”45

Maka relevansinya di sini menurut beliau adalah adalah tergantung laki-laki

dengan kesepakatan yang ada. Karena banyak pernikahan yang gagal di

langsungkan hanya karena persoalan uang panaik sehingga batal pernikahan. Beliau

melanjutkan bahwa uang panaik berkaitan dengan apa yang di bawa misalnya bawa

erang-erang dan lain-lain yang di bawa pada saat ingin melangsungkan pernikahan

dan ini semua mengacu pada kemampuan tersebut. beliau mengatakan bahwa

seorang calon suami yang ingin membawa uang panaik dengan cara berutang dan

44 H.R Bukhari dan Muslim
45 Mahmuddin, , Guru Pascasarjana UIN-ALAUDDIN Makassar, Wawancara,

Kelurahan katangka, Kecamatan Somba Opu,  19 Juni 2023.



setelah pernikahan berusaha untuk melunasinya bersamaan dengan menafkahi

istrinya, maka di sinilah dilihat apakah suami ini mampu mempertahankan

pernikahannya atau tidak.

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti memiliki pandangan bahwa

konsep al-Ba’ah dari segi mu’nah al-Nikah dalam perkawinan yang terdapat dalam

hadis Nabi memiliki relevansi dengan konsep uang panai’ yang menjadi sebuah

adat tradisi.

Di antara beberapa relevansi yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai

berikut :

a. Mu’nah al-nikah (biaya pernikahan atau tanggungjawab pernikahan)

berbicara tentang kesiapan seorang calon pengantin laki-laki sebelum

melangsungkan sebuah perkawinan, demikian juga uang panai’

kesiapan seorang calon pengantin laki-laki untuk menyiapkan sejumlah

uang maupun bentuk barang, misalnya sapi, beras, terigu, gula dan lain-

lain.

b. Mu’nah al-nikah (biaya pernikahan atau tanggungjawab pernikahan)

merupakan suatu hal yang menjadi syarat sebuah pernikahan

dilangsungkan berdasarkan syari’at islam, demikian juga uang panai’

adalah merupakan suatu hal yang menjadi syarat sebuah pernikahan

dilangsungkan berdasarkan adat tradisi selama tidak melannggar

syari’at Islam..

c. Mu’nah al-nikah (biaya pernikahan atau tanggungjawab pernikahan)

dengan arti kemampuan menyerahkan mahar dan kemampuan



menafkahi, menyiapkan tempat tinggal serta pakaian memberikan

motivasi dan semangat kepada calon pengantin laki-laki untuk berusaha

dan bersemangat serta bekerja keras untuk mendapatkannya, demikian

juga uang panai’ memberikan motivasi dan semangat kepada calon

pengatin laki-laki untuk berusaha dan bekerja keras demi mendapatkan

uang untuk dijadikan sebagai biaya pernikahan.

d. Dengan adanya kesiapan dari segi kemampuan menafkahi, menyiapkan

tempat tinggal serta pakaian, membuktikan keseriusan dan kesungguhan

serta komitmen seorang calon pengantin laki-laki untuk menjalankan

sunnah Rasul (pernikahan), demikian juga dengan adanya pembebanan

uang panai’ semakin menambah semangat kerja dan kesungguhan

dalam bekerja demi terkumpulnya uang panai’.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep al-Ba’ah menurut pandangan masyarakat Muslim Kecamatan

Somba Opu memiliki dua arti yaitu kemampuan dari segi biologis atau

kemampuan melakukan hubungan suami istri dan kemampuan dalam hal

mu’nah al-Nikah yaitu kemampuan menyerahkan mahar dan kemampuan

menafkahi, menyiapkan tempat tinggal serta pakaian atau Kemampuan yang

harus dimiliki oleh pasangan suami istri meliputi material dan nonmaterial

(kesiapan fisik, mental dan ekonomi).

2. Konsep uang panai’ menurut pandangan masyarakat Muslim Kecamatan

Somba Opu mengandung arti simbolis, sebagai pengikat dan pengukuh

hubungan antara pemuda dan pemudi. Uang Panai’ merupakan pemberian

sejumlah uang dan materi lainnya yang bersumber dari pihak calon

mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai wanita sebagai bentuk

penghargaan untuk prsosesi pesta pernikahannya. Dan uang panai’ ini

merupakan bentuk budaya dan tradisi yang tidak bertentangan syari’at islam

selama tidak ada unsur pemaksaan atau pelanggaran syariat di dalamnya.

3. Konsep al-Ba’ah dari segi mu’nah al-nikah (biaya pernikahan) dalam

pernikahan bagi masyarakat Muslim Kcematan Somba Opu memiliki

relevansi terhadap tradisi uang panai’.



B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangsi

pemikiran bagi masyarakat muslim kecamatan Somba opu, Kabupaten

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan siapa saja yang membaca tesis ini

tentang konsep al-Ba’ah dalam perkawinan yang diajarkan oleh Rasulullah

saw.

2. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangsi

pemikiran bagi masyarakat muslim kecamatan Somba opu, Kabupaten

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan siapa saja yang membaca tesis ini

tentang  tradisi uang panai’ yang tidak bertentangan dengan syari’at islam.

3. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangsi

pemikiran bagi masyarakat muslim kecamatan Somba opu, Kabupaten

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dan siapa saja yang membaca tesis ini

bahwa ternyata konsep al-Ba’ah ini memiliki Relevansi yang sangat kuat

terhadap tradisi uang panai’ dengan ketentuan selama uang panai ini tidak

ada unsur pemaksaan, merugikan serta menguntungkan salah satu pihak.

Akan tetapi dengan adanya uang panai’ ini melahirkan sikap saling

menghargai, menghormati, serta saling tolong menolong dalam hal

kebaikan.
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Lampiran-Lampiran



Pedoman Wawancara

I. Identitas Informan:

Nama lengkap : ………………………………………………..........

Pekerjaan : ……………………………………………..............

Pendidikan terakhir : ………………………………………………..........

II. Judul Penelitian

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa magister pada

Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syari’ah dan Hukum Islam  Program

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, maka saya berkewajiban mengadakan

penelitian. Adapun judul penelitian ini adalah: konsep al-ba’ah dalam perkawinan

dan relevansinya pada tradisi uang panai bagi masyarakat muslim kabupaten gowa

Pedoman wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang berkaitan

langsung dengan fokus penelitian. Informasi yang jelas dari informan merupakan

penghargaan bagi peneliti. Kegiatan ini murni kegiatan ilmiah yang tidak ada

kaitannya dengan karier informan juga jawaban tidak dimaksudkan untuk menguji

informan.

III. Fokus Penelitian dan Daftar Pertanyaan

A. Konsep al-Ba’ah dalam perkawinan Masyarakat Muslim Kecamatan

Somba Opu Kabupaten Gowa

1. Bagaimana pandangan tentang al-ba’ah) dalam perkawinan ?

2. Apa hukum menikah bagi yang memiliki kemampuan menikah ?

B. Konsep Tradisi Uang panai pada masyarakat Muslim Kabapaten

Gowa



3. Bagaimana sejarah munculnya, tradisi uang panai’ ?

4. Bagaimana penegertian panai’?

5. Apa penyebab tinggi rendahnya uang panai’’ ?

6. Bagaimana cara penentuan dan pemberian uang panai’’?

7. Siapakah pemegang kendali uang panai’’?

8. Apa fungsi uang panai’?

9. Bagaimana dampak positif uang panai’ dalam perkawinan?

10. Bagaimana dampak negative uang panai dalam perkawinan ?

11. Apakah uang panai’ sesuai dengan syariat islam ?

C. Relevansi al-Ba’ah (kemampuan) dengan uang panai pada pemahaman

masyarakat muslim Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa

12. Bagaimana Relevansi al-Ba’ah dari segi kemampuan dengan uang

panai masyarakat muslim Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa?

13. Mengapa memiliki Relevansi antara al-Ba’ah dari kemampuan dengan

uang panai?

14. Di mana Relevansiya al-Ba’ah dari segi kemampuan dengan uang

panai?

15. Dampak pernikahan yang memiliki al-Ba’ah dalam perkawinan ?

16. Dampak pernikahan yang memiliki uang panai dalam perkawinan ?

17. Apa saran dan masukan terhadap konsep al-Ba’ah dengan Relevansinya

uang panai’?



Daftar Informan

NO NAMA PEKERJAAN TANGGAL
PENELITIAN

TANDA
TANGAN

1 Widyawati S.,
S.TP., MM

KA seksi pembinaan
desa/kelurahan

Kecamatan Somba Opu

20 Juni 2023

2 Chiar Hijazi. Komisi Fatwa MUI
Gowa Dan Sulawesi

Selatan

17 Juli 2023

3 M. Ilham
Mukhtar.

Tokoh Agama 15 Juni 2023

4 Mahmuddin, Tokoh Agama 19 Juni 2023

5 Yusuf Hakim, Penghulu Kecamatan
Somba Opu

20 Juni 2023

6 Fakhruddin., Tokoh Masyarakat 19 Juni 2023

7 H. Takbir Tokoh Masyarakat 19 Juni 2023

8 Muhammad
Riyadi.

Tokoh Masyarakat 21 Juni 2023

9 Arfina Dahlan., Ibu rumah tangga 6 Juli 2023

10 Fakhul Ulum., Dosen Bahasa Arab
UNM Makassar

10 Juli 2023

11 Muslimin Kara.,
M.Ag

Dosen Pasca Sarjana
UIN Makassar

11 Juli 2023

12 Ruspian Tokoh Masyarakat 19 Agustus
2023

13 Achir Akbar Tokoh Masyarakat 10 Agustus
2023

14 Suci Lestari Ibu Rumah Tangan 2 September

15 Bau Intang Ibu Rumah Tangan 2 September

16 Irma Ibu Rumah Tangan 3 September



17 Rudi Tokoh Masyarakat 19 Agustus
2023

18 Al-Qadri Tokoh Masyarakat 20 juli 2023

19 Dasman Tokoh Masyarakat 20 juli 2023

20 Amir Tokoh Masyarakat 20 juli 2023











Dokumentasi

Gambar 1 : KA Seksi Pembinaan Desa/Kelurahan Kecamatan Somba Opu

Gambar 2 : Wawancara dengan Tokoh Agama di kelurahan Samata, Kecamatan
Somba Opu



Gambar 3 : Wawancara dengan Penghulu Kecamatan Somba Opu

Gambar 4 : Wawancara dengan Pengurus Masjid di Bonto-Bontoa, Kecamatan
Somba Opu



Gambar 5 : Wawancara dengan Tokoh Agama di Kelurahan Katangka,
Kecamatan Somba Opu



Gambar 6 : Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Katangka,
Kecamatan Somba Opu.

Gambar 7 : Wawancara dengan Tokoh Nahdhatul Ulama Kab. Gowa dan komisi
Fatwa MUI Kab. Gowa dan Sulawesi Selatan.
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