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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 ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s|a s| es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik dibawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

َ ra r er 

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل
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 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ya ي

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 a a امِ
 kasrah i i اِ 

 d}ammah u u اِ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i مـيِ 

 fathah dan wau au a dan u مــوِ 

Contoh: 

 kaifa :  كمي فمِ

و لمِحمِ  : 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 

 Fathahِdan alif atau ya a> a dan garis di atas ــمـــِاِ|ــمــــِى

 kasrah dan ya i> i dan garis di atas ــ ـــــي

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ـ ــــو

Contoh: 

 ma>ta : مماتمِ

 <rama : مَممى

 qi>la : ق ي لمِ

 yamu>tu : يَم و تِ 

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: 

مط فمالِ    raudah al-atfāl : مَو ضمة ِامل 

لمةِ   al-madῑnah al-fādilah : امل ممد ي ـنمة ِامل فماض 
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ةِ  مم  al-ḥikmah :  امل  ك 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ِ(ِــــّ dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 rabbanā : مَب ـنما

 najjainā : نَم يـ نما

 al-haqq : امل مقِ 

 nu”ima : ن ـعّ ممِ

 aduwwun‘ : عمد وِ 

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

kasrah ِِّـ ــــي maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).  

Contoh: 

يِ عملِ   : ‘Alῑ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Arabῑ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عمرمبمِ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ِال  

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
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qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan denganِgaris mendatar (-). Contohnya: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : امل شمم سِ 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : امل زمل زملمةِ 

 al-falsafah : امل فمل سمفمةِ 

دِ   al-bilādu : امل ب لم

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 : تَم م ر و نمِ

 ’al-nau : امل نـمو ءِ 

ءِ   syai’un : شمي 

 umirtu : أ م ر تِ 

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 
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ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’ān), Sunnah, khusus dan 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 (الله( 

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

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

huruf hamzah. Contoh: 

 ِ dīnullāh : د ي ن ِاللِ 
للِ   billāh : بِ 

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ِمَح مة ِاللِ   hum fī raḥmatillāh : ه م ِفِ 

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 
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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 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 Imran Sabalino 

NIM  : 80100221151 

Judul Tesis : Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Badosa Dalam Perkawinan Adat   

Suku Banggai 

Penelitian ini membahas Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Badosa Dalam 

Perkawinan Adat Suku Banggai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Bagaimana tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai, 2) bagaimana 

pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap tradisi 

badosa dalam perkawinana adat suku Banggai dan 3) bagaimana analisis ‘urf 
terhadap tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai. 

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 Desa Landonan Bebeau. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi badosa yang berlaku 

dalam masyarakat suku Banggai memiliki dua makna. Pertama, adalah proses 

penentuan jumlah mahar. Kedua, adalah denda bagi laki-laki yang  menghamili 

wanita di luar nikah, denda dapat berupa pilihan menikahi sang wanita, menikahi 

wanita dengan niat talak dan membayar denda. Pandangan tokoh adat, tokoh 

agama dan akademisi serta masyarakat suku Banggai, tradisi badosa pada 

awalnya adalah ‘urf sahih atau tradisi yang sejalan dengan prinsip dasar syariah, 

adapun dalam kasus wanita hamil di luar nikah proses badosa yang berlaku saat 

ini telah mengalami pergeseran nilai dan akulturasi dengan kebudayaan Islam 

sehingga tradisi ini adalah ‘urf sahih. Filosofi dan makna serta dasar pelaksanaan 

tradisi ini pada umumnya adalah ‘urf sahih atau tradisi yang sejalan dengan 

prinsip dasar syariah. Namun, dalam kondisi wanita hamil di luar nikah 

pelaksanaan tradisi ini pada awalnya adalah ‘urf fa>sid atau bertentangan dengan 

prinsip dasar syariah akan tetapi setelah mengalami proses akulturasi dengan 

kebudayaan Islam maka tradisi ini adalah ‘urf sahih. 

Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tradisi badosa 
dalam perkawinan adat suku Banggai memiliki nilai-nilai yang harus senantiasa 

dijaga dan dipertahankan agar tidak bercampur dengan kebudayaan asing yang 

dapat menyebabkan hilangnya kebudayaan asli, sehingga perlu dilakukan edukasi 

kepada masyarakat khususnya anak dibawah umur oleh pemerintah dan tokoh 

masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai adat yang berlaku dan tidak 

mencampur baurkan dengan budaya asing dan senantiasa berpedoman pada 

prinsip-prinsip dasar syariah.  
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ABSTRACT 

 

Name   : Ali Imran Sabalino 

ID  : 80100221151 

Thesis title : An Overview of 'Urf Against the Badosa Tradition in the 

Traditional Marriage of the Banggai Tribe 

This study discusses the 'Urf Review of the Badosa Tradition in the 

Banggai Tribe Traditional Marriage. The purpose of this study was to find out: 

1) What is the badosa tradition in Banggai customary marriages, 2) what is the 

view of community leaders in the Banggai Islands Regency about the badosa 
tradition in Banggai customary marriages, and 3) what is the analysis of 'urf on 

the badosa tradition in Banggai customary marriages. 

This type of research is field research which is descriptive qualitative 

with a syar'i and a 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 Landonan 

Bebeau Village. 

The results of this study indicate that the badosa tradition that prevails in 

the Banggai tribe has two meanings. First is the process of determining the 

amount of dowry. Second, there are fines for men who impregnate women out of 

wedlock; fines can be in the form of choosing to marry the woman, marrying the 

woman with the intention of divorce, and paying a fine. In the view of traditional 

leaders, religious leaders, and academics as well as the Banggai ethnic 

community, the badosa tradition was original 'urf sahih, or a tradition that is in 

line with the basic principles of sharia, while in the case of pregnant women out 

of wedlock the current badosa process has experienced a shift in values and 

acculturation with Islamic culture so that this tradition is 'urf valid. The 

philosophy and meaning, as well as the basis for carrying out this tradition in 

general, is 'urf sahih, or traditions that align with the basic principles of sharia. 

However, in the condition of pregnant women out of wedlock, the 

implementation of this tradition was initially 'urf fa>sid or contrary to the basic 

principles of sharia. However, after experiencing the acculturation process with 

Islamic culture, this tradition is 'urf valid. 

The implications of this research provide an understanding that the 

badosa tradition in traditional Banggai marriages has values that must always be 

maintained so as not to mix with foreign cultures, which can cause the loss of the 

original culture, so it is necessary to educate the community, especially minors 

by the government and prominent figures. the community to maintain the 

prevailing traditional values and not to mix with foreign cultures and always be 

guided by the basic principles of sharia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalani kehidupannya manusia membutuhkann seperangkat 

peraturan yang dijadikan dasar untuk mengatur hubungan dengan Tuhannya, 

begitu juga manusia membutuhkan peraturan-peraturan yang dijadikan dasar   

dalam mengatur hubungan sesama manusia, bahkan manusia juga membutuhkan 

seperangkat peraturan  yang dipedomani dalam mengatur  hubungan dengan 

lingkungannya. Seperangkat peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan 

kelangsungan hidup manusia di muka bumi yang damai, adil dan sejahtera. 

Seluruh peraturan dan pedoman tersebut tertuang dalam bentuk hukum dan 

Undang-Undang. Diantara aturan tersebut ada yang bersumber dari wahyu Allah 

swt. dan ada yang bersumber dari Undang-Undang yang telah diatur oleh negara 

sebagai aturan tertulis, dan peraturan yang bersumber dari norma dan budaya 

masyarakat atau  aturan yang tidak tertulis.
1
 

Kebudayaan adalah sebuah  keyakinan dan kepercayaan yang lahir dari 

orang-orang terdahulu dan diyakini secara turun temurun memiliki hubungan erat 

dalam kehidupan masyarakat, begitu juga hubungan kebudayaan dengan agama 

sangatlah erat bahkan kebudayaan dalam masyarakat dapat berkembang menjadi 

suatu aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.
2
 Secara bahasa 

kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, bhuddhayah, sebagai bentuk jamak 

                                                             

1
Soerjono Soekanto, Memperkenalkan Sosiologi, (Jakarta: CV.  Rajawali, 2000), h. 47. 

2
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 90. 
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dari kata buddhi dan dhaya yang  berarti seluruh yang bertautan dengan pikiran 

(buddhi) dan keahlian serta kecakapan dalam menghasilkan sesuatu (dhaya).
3
 

Istilah kebudayaan dalam pemaknaannya sering diidentikan dengan segala yang 

berhubungan dengan benda-benda peninggalan bersejarah dan warisan-warisan 

kebudayaan seperti karya tulis, karya seni, pakaian, serta bangunan bersejarah 

lainnya.  

Istilah kebudayaan dalam perkembangannya memiliki arti dan makna 

yang luas. Kebudayaan juga identik dengan kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat seperti upacara adat, gotong royong, pernikahan, dan sebagainya. 

Sehingga kata kebudayaan lebih identik dengan makna tradisi, istilah tradisi 

diartikan dengan warisan budaya leluhur, tata susila yang hidup dalam 

masyarakat.
4
 

Norma yang bersumber dari budaya dan kebiasaan masyarakat memiliki 

hubungan yang kuat terhadap sifat magis religious, yaitu keyakinan masyarakat 

akan hal-hal yang tabu.
5
 Dalam kehidupan masyarakat tradisi memiliki peran 

sangat vital sebab tradisi mampu menjadi alat pemersatu dalam meningkatkan 

solidaritas di dalam lingkungan masyarakat. Melalui tradisi juga yang menjadi 

keyakinan dan terus diamalkan oleh masyarakat interaksi sosial semakin terjaga. 

Tidak hanya itu tradisi yang terus dijaga dari dulu hingga saat ini merupakan 

                                                             

3
Ririn Darini, Sejarah Kebudayaan Indonesia Masa Hindu Buddha, (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2013), h. 2. 

4
C.A. Van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 11-12. 

5
Muammar Bakry, Laws Exegesis Versus (Comparative Studies In Understanding 

Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar, JICSA (Journal of Islamic 

Civilization in Southeast Asia) Vol. 9, No. 1 (Agustus 2020), h. 1-2.  
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suatu bentuk perwujudan komunikasi sekaligus tanda terima kasih dan 

penghormatan kepada leluhur.
6
 Tradisi mempunyai kesinambungan dengan masa 

lalu. Tradisi dapat melembaga dalam masyarakat menjadi sebuah ritus adat, ritus 

sakral, ritus sosial, ritus ekonomi, maupun ritus politik.
7
 

Dalam istilah bahasa Arab  budaya atau adat dikenal dengan istilah ‘urf 

yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak 

jauh berbeda.
8
 Sedangkan definisi Adat yang disebutkan dalam kamus besar 

bahasa Indonesia adalah norma atau tingkah laku yang umum dilakukan secara 

turun temurun.
9
 Istilah lain menyebutkan adat atau ‘urf adalah kebiasaan yang 

lazim dalam lingkungan masyarakat.
10

 Abdul Wahab Khallaf menyebutkan 

istilah adat atau ‘urf adalah perbuatan atau perkataan yang lazim dalam 

masyarakat yang berhubungan dengan keyakinan dalam melakukan atau 

meninggalkan suatu perbuatan.
11

 

Agama Islam memandang tradisi atau ‘urf sebagai salah satu sumber 

hukum dalam menyelesaikan permasalahan khususiyah dan umumiyah yang 

berlaku dalam masyarakat Islam. Jika tidak terdapat dalil yang menerangkan 

                                                             

6
Indra Kurniawan dan Arif Rahman, Tradisi Tebba Kaluku di Atas Kuburan Perspektif 

Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Shautuna Vol. 2, No. 1 

(Januari 2021), h. 201. 

7
Zulhas’ari Mustafa, Ritual Mocera Tasi Masyarakat Wotu di Luwu Timur Perspektif 

Maslahat, (UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 8. 

8
Nu>r al-Di>n Mukhta>r al-Kha>dimi>, Ta’li>m ‘Ilm al-Us}u>l, (Cet. II; Riya>d: Maktabah al-

‘Abi>ka>n, 2005), h. 85. 

9
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 

2003), h. 7. 

10
Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fikhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbat 

Hukum Islam, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 140.   

11
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fikih, Alih Bahasa, Noer Iskandar dan Moh. Tolchah 

Mansoer, (Cet. VII;  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 148. 
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secara jelas mengenai persoalan tersebut.
12

  Adat atau ‘urf yang bersumber dari 

tradisi masyarakat tersebut tidak langsung dijadikan sebagai landasan dalam 

menetapkan hukum. Akan tetapi para ulama Usul Fikih menetapkan syarat 

diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum Islam, yaitu:
13

 

1. ‘Urf tersebut dapat diterima oleh akal dan tidak bertentangan dengan 

dalil yang sahih 

2. ‘Urf berlaku sepanjang masa dan diterima oleh masyarakat pada 

umumnya. 

Indonesia adalah Negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, setiap 

daerah memiliki budaya dan tradisi masing-masing, salah satu  tradisi yang 

banyak ditemukan dalam masyarakat adalah tradisi dalam perkawinan. Diantara 

budaya dan tradisi perkawinan tersebut ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan 

ada yang tidak sesuai.  

Perkawinan adalah suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup 

manusia, perkawinan dalam Islam memiliki keistimewaan. Dengan perkawinan, 

perbuatan yang awalnya dilarang (zina) oleh agama menjadi perbuatan yang 

bernilai ibadah dan mendatangkan pahala. Melalui pintu perkawinan maka 

hubungan laki-laki dan perempuan menjadi lebih terhormat sejalan dengan fitrah 

manusia sebagai makhluk yang mulia di muka bumi. Agar proses pelaksanaan  

perkawinan dapat terlaksana dengan baik dan untuk mencapai tujuan 

                                                             
12

Achmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih, 

al-Daulah, Vol. 10, No 2, (Desember 2021), h. 124. 

13
Rachmat Syafe’i, Ilmu Usul Fikih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 128. 
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perkawinan, maka Islam mengatur dengan baik proses perkawinan tersebut. 

Mulai dari tahap pelamaran sampai pada proses akad nikah dan walimah.
14

  

Perkawinan dalam kehidupan masyarakat suku Banggai, dimaknai sebagai 

suatu hal yang penting dan mulia serta dalam pelaksanaannya sebagian besar 

masih dilakukan secara adat, bagi masyarakat Banggai perkawinan bukan hanya 

menyatukan dua insan pria dan wanita lebih dari itu perkawinan bagi masyarakat 

Banggai adalah menyangkut hubungan kekeluargaan antara pria dan wanita serta 

perkawinan adalah momentum berkumpulnya keluarga, saudara serta kerabat dan 

dengan perkawinan juga hubungan anatar sesama semakin erat hal ini ditunjukan 

dalam bentuk saling tolong menolong, bantu membantu, pada saat proses acara 

perkawinan.  

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, 

bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah adat atau budaya, tetapi 

mengenai suatu perintah agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk 

memenuhi perintah Allah swt. dan sunah Nabi saw.
15

 Disamping itu, perkawinan 

juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat tetapi untuk hidup 

selamanya. Oleh karena itu, seseorang dituntut untuk menentukan pilihan 

pasangan hidupnya dengan hati-hati dengan melihat dari berbagai segi. Dalam 

kompilasi hukum Islam Bab II Pasal 2 dan 3 disebutkan “perkawinan menurut 

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan 

                                                             

14
Amir Nuruddin dan Azhari Akbar Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI., (Jakarta: Kencana, 

2004), h. 206-207. 

15
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 57. 
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ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah”.
16

 Dalam QS al-Ru>m/30: 21 juga disebutkan: 

ةً وَّ  وَدَّ مْ مَّ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰتِه 

ٰ
لِ ََ وَمِنْ ا ٰٰ  ْْ ِِ  

ًً ااِنَّ ََ ْْ رََ

رُوْنَ 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ ِ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
 ل

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.

17
 

 
Tujuan mulia perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an, 

Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam dapat terlaksana dengan 

baik dan sempurna, bila sejak proses awal pelaksanaannya sejalan dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh norma agama. Proses pertama 

yang harus dilalui adalah pemilihan jodoh, Islam telah menetapkan dasar yang 

dijadikan pedoman dalam pemilihan jodoh yaitu agama, harta, nasab dan 

kecantikannya. Hal ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw.  

 

                                                             

16
Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2-3. 

17
Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha 

Putra, 2002), h. 406. 
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ِ عمنِ  يمِ ه رمي ـرمةمِ أمب  ِّ  عمنِ  عمن هِ  الل ِ  مَض  مَ بمعٍِ ال ممر أمةِ  ت ـن كمحِ  قمالمِ ومسمل ممِ عملمي هِ  الل ِ  صمل ى الن ب   ل ممالِ ما ل 

اكمِ تمر بمتِ  الدّ ينِ  ب ذماتِ  فماظ فمرِ  ومل د ين هما ومجْممالِ ما ومل مسمب هما  18يمدم

Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra. 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." 

Proses selanjutnya setelah pemilahan jodoh adalah peminangan atau 

pelamaran. Definisi meminang secara bahasa adalah melamar wanita untuk 

dijadikan pasangan hidup meminang bagi diri sendiri atau meminang untuk orang 

lain.
19

 Dalam istilah bahasa Arab disebut khitbah, khitbah berasal dari lafadz 

khat}iba, yakht}ibu, khit}batun. Artinya adalah lamaran atau pinangan.
20

  

Khitbah merupakan langkah awal menuju tahap pernikahan dan penting 

untuk dilaksanakan, sebab Allah swt. mensyariatkan kepada calon pengantin agar 

saling kenal mengenal terlebih dahulu sebelum mereka berada dalam ikatan 

perkawinan.
21

  

Sementara itu, praktiknya dalam kehidupan masyarakat peminangan telah 

banyak mengalami akulturasi dengan tradisi dan budaya lokal. Tradisi tersebut 

ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada yang tidak sesuai. Di antaranya 

adalah Pemberian yang diberikan dalam acara peminangan, pemberian ini tidak 

                                                             

18
Muhammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ahi>h al-Bukha>ri>, Juz 2, (Cet. I; Beiru>t: Da>r Ibn 

Kas|i>r, 2002), h. 352 

19
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 632. 

20
Ibn Manz}u>r Muhammad bin Makram al-Ifri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz 8, (Cet. I; Beiru>t: 

Da>r Sha>dir, t.th), h. 203. 

21
Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, juz 2, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2006), h. 462. 
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mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudian dalam 

perkawinan pemberian tersebut dapat diambil kembali jika peminangan itu tidak 

berlanjut kejenjang perkawinan.
22

  

Lamaran atau peminangan di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari 

budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perkawinan adat masyarakat 

Banggai tata cara peminangan dimulai dari pemilihan calon, dalam memilih 

calon umumnya masyarakat suku Banggai mengedapankan agama kemudian 

nasabnya, kecantikan dan hartanya. Proses selanjutnya adalah mansadai atau 

pelamaran dalam proses mansadai calon pengantin pria menyerahkan suatu 

pemberian yang jika diterima oleh keluarga calon pengantin wanita sebagai 

pertanda bahwa lamarannya diterima. Setelah lamaran diterima dilanjutkan 

dengan proses badosa, dalam proses ini dilakukan perembukan untuk menentukan 

besar jumlah mahar yang akan diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon 

pengantin wanita yang disebut dengan istilah pobisala pasai, jumlah harta atau 

mahar yang telah disepakati tersebut disebut pasai, besarnya pasai yang harus 

dibayarkan biasanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.  

Latar belakang pendidikan wanita dan strata sosial dalam masyarakat 

terkadang menjadi pertimbangan dalam menentukan besar pasai. Pasai atau 

mahar dalam perkawinan adat suku Banggai dapat berbentuk doi (uang), 

binatang (hewan ternak), lokasi (kebun atau jerami), tiduk (tanaman), atau 

barang berharga tertentu yang bernilai dan dapat diuangkan dan dipakai untuk 

                                                             

22
Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Bandung: Irsyad Bait 

al-Salam, 2004), h. 34. 



9 
 

 
 

biaya perkawinan. Selain uang pasai dalam perkawinan masyarakat suku Banggai 

juga terdapat pemberian kepada  orang tua (doi tinano tamano), sesuai 

kesanggupan calon suami seperti memberikan kain, pakaian, dapat juga berupa 

uang tanpa meberatkan calon suami. Setelah proses badosa dan pobisala pasai 

atau perembukan mengenai besarnya jumlah pasai yang akan dibayarkan oleh 

calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita adalah penentuan tanggal 

untuk melakukan perkawinan, biasanya pihak pengantin pria diberikan jangka 

waktu untuk mengumpulkan dan menyerahkan pasai yang telah disepakati.  

 Dalam situasi dan kondisi tertenu, jika terjadi hubungan antara pria dan 

wanita (pobbiyanggon), dan jika keduanya telah melakukan sesuatu perbuatan 

yang dilarang oleh agama maupun adat istiadat, misalnya jika sang wanita hamil 

di luar nikah maka sang pria akan didosa oleh keluarga sang wanita. Proses 

badosa pada kondisi seperti ini adalah berembuk untuk menentukan jumlah pasai 

yang harus dibayar oleh pihak pria kepada pihak wanita karena sang pria 

dianggap telah sasala atau melakukan kesalahan biasanya disesuaikan atas 

kesepakatan kedua belah pihak. Setelah menentukan jumlah pasai sebagai denda 

karena sang pria dianggap telah melakukan kesalahan biasanya setelah proses 

badosa keduanya dinikahkan. Jika pria tidak ingin menikahi sang wanita maka 

pria tersebut cukup membayar pasai sebagai denda atau sang pria membayar 

pasai sebagai denda dan menikahi wanita tersebut dengan niat talak. Istilah 

badosa tidak dikhususkan untuk pasangan yang belum menikah saja, akan tetapi 

jika seorang yang telah menikah pria atau wanita memiliki hubungan 

(pobbiyanggon) dan keduanya melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh 
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agama maupun adat istiadat maka sang pria akan didosa oleh keluarga sang 

wanita. Begitu pula, sang pria memiliki pilihan untuk menikahi sang wanita atau 

cukup dengan membayar pasai kepada keluarga wanita sebagai denda. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memandang perlu adanya penjelasan 

mengenai tradisi badosa yang berlaku dalam perkawinan adat suku Banggai. 

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam 

sebuah tesis dengan judul: Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Badosa dalam 

Perkawinan Adat Suku Banggai. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah  yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka fokus penelitian ini adalah tradisi badosa dalam perkawinan 

adat suku Banggai melalui analisis ‘urf. Dengan demikian, penelitian ini akan 

memberikan jawaban mengenai tinjauan ‘urf terhadap tradisi badosa dalam 

perkawinan adat masyarakat suku Banggai. Sehingga penelitian ini dapat 

memberikan informasi bagi masyarakat suku Banggai tentang status hukum 

tradisi badosa yang berlaku dalam perkawinan adat.  

2. Deskripsi Fokus 

Tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai ditinjau dari segi 

‘urf yang diangkat sebagai pokok masalah dalam riset ini, yaitu bagaimana 

analisis ‘urf dalam memberikan penjelasan sehingga riset ini dapat memberikan 

informasi bagi masyarakat suku Banggai, tentang status hukum tradisi badosa 
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yang berlaku dalam perkawinan adat. Agar penelitian ini dapat dipahami dengan 

baik maka perlu penjelasan mengenai deskripsi fokus, sebagai berikut: 

a. ‘Urf  

Dalam istilah bahasa Arab ‘urf diartikan sebagai sesuatu yang dikenal  

atau kebiasaan baik, atau sesuatu yang sudah dikenal dan dianggap baik. Dalam 

pengertian lain ‘urf dimaknai dengan perkataan atau perbuatan baik yang lazim 

berlaku dalam masyarakat. tidak ada perbedaan antara kata ‘urf  dan adat karena 

jika ditelusuri secara mendalam kedua kata ini mempunyai makna yang sama, 

yaitu perbuatan atau perkataan yang dilakukan berulang-ulang dan dikenal serta 

diakui oleh masyarakat luas. Agama Islam memandang tradisi atau ‘urf sebagai 

salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat 

Jika tidak terdapat dalil yang menerangkan secara jelas mengenai persoalan 

tersebut. Dasar kehujjahan ‘urf juga dapat dilihat dalam as\ar sahabat yang 

disampaikan oleh Ibn Masud ra.   

 23نِ سمِحمِِاللِ ِدمِنِ عِ ِومِهِ اِفمـِنِ سمِحمِِونمِمِ لِ المسِ ِآهِ اِمَِممِ

Artinya: 

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu baik pula di 
sisi Allah 

Para ulama Usul Fikih memahami hadis tersebut sebagai dasar bahwa 

tradisi masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dapat dijadikan 

dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.  Hal ini sejalan dengan 

Kaidah Fikih yang mengatakan:  

                                                             

23
Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad Bin Hambal, Juz 1, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1978), h. 

379. 
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 24ةِ ممِكِ مُ مِِةِ ادمِالعمِ

Maksudnya: 

Adat dan budaya dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan 
hukum. 

Maksud dari Kaidah Fikih tersebut adalah bahwa ‘urf baik yang bersifat 

umum maupun yang bersifat khusus dapat dijadikan sebagai sumber rujukan 

dalam penetapan hukum Islam. 

b. Tradisi Badosa  

Salah satu adat perkawinan yang berkembang dalam masyarakat suku 

Banggai adalah tradisi badosa. Pada hakikatnya badosa adalah proses penentuan 

jumlah pasai (mahar) yang akan dibayarkan seorang laki-laki kepada perempuan 

yang akan dinikahinya setelah lamarannya diterima. 

Tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai yang berlaku sampai 

saat ini merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang, untuk itu peneliti 

memandang perlu dilakukan analisis terhadap tradisi badosa berdasarkan analisis 

‘urf, apakah tradisi badosa sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan 

termasuk ’urf sahih atau sebaliknya tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam 

dan termasuk ‘urf fa>sid sehingga perlu dilakukan penyesuaian. 

c. Perkawinan Adat Suku Banggai  

Perkawinan dalam kehidupan masyarakat suku Banggai dimaknai sebagai 

suatu hal yang penting dan mulia serta dalam pelaksanaannya sebagian besar 

masih dilakukan secara adat, bagi masyarakat Banggai perkawinan bukan hanya 

                                                             

24
Abbas Arfan, Kaidah Fikih Muamalah Kulliyyah, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 

195. 
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menyatukan dua insan pria dan wanita lebih dari itu perkawinan bagi masyarakat 

Banggai adalah menyangkut hubungan kekeluargaan antara pria dan wanita serta 

perkawinan adalah momentum berkumpulnya keluarga, saudara serta kerabat dan 

dengan perkawinan juga hubungan sosial semakin erat hal ini ditunjukan dalam 

bentuk saling tolong menolong, bantu membantu, pada saat acara perkawinan. 

Oleh karena, dalam proses perkawinan masyarakat suku Banggai sebagian besar 

masih dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, oleh 

sebab itu peneliti memandang perlu adanya penjelasan mengenai filosofi, makna 

dan dasar-dasar pelaksanaan tradisi tersebut. Sehingga memberikan gambaran 

bagi masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penilitian ini mengangkat satu pokok masalah, yaitu Tinjauan ‘Urf 

Terhadap Tradisi Badosa dalam Perkawinan Adat Suku Banggai. Dari pokok 

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

kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut:    

1. Bagaimana tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai. 

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan 

terhadap tradisi badosa. 

3. Bagaimana tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai 

perspektif ‘urf. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian yang menjelaskan tentang sumber-

sumber yang dikumpulkan dari literatur-literatur maupun hasil  penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian dan mendukung tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti juga mengambil rujukan yang relevan 

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

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

Kajian terhadap adat atau’urf sudah banyak diteliti. Namun riset 

mengenai  adat perkawinan dalam tinjauan ‘urf belum banyak dikaji dan diteliti, 

khususnya pada masyarakat suku Banggai, jika terdapat riset dan penelitian yang 

memiliki kesamaan maka yang menjadi pembeda adalah pada subjek dan objek 

kajiannya. Adapun beberapa hasil penelitian yang dijadikan perbandingan yaitu: 

1. Muh. Sudirman Sesse, dalam disertasinya Eksistensi Adat Perkawinan 

Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam, mengkaji 

tentang bentuk-bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bugis Parepare, 

menyebutkan bahwa pada umumnya filosofi yang terkandung dalam adat 

perkawinan masyarakat Bugis Parepare sesuai dengan syariat Islam dan 

masih ditoleransi, akan tetapi masih ada beberapa bagian tertentu yang 

harus dilakukan penyesuaian. 

2. Endang Jaelani, dalam tesisnya Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat 

Peminangan dalam Perkawinan di kecamatan Ampana Kota Kabupaten 

Tojo Una-Una, menjelaskan tentang proses pelaksanaan peminangan 

masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una, proses peminangan dilakukan 
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berdasarkan adat masyarakat Ampana. karena dalam pelaksanaannya 

peminangan adat masyarakat Ampana pada umumnya tidak bertentangan 

dengan syariat Islam.  

3. Nina Astarina, dalam risetnya Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Adat 

Banjar, menjelaskan bahwa tradisi piduduk dikategorikan sebagai ‘urf 

yang bertentangan dengan syariat, hal ini karena banyaknya masyarakat 

yang meyakini bahwa pelaksanaan tradisi ini dapat menolak roh jahat 

yang menggangu kelancaran proses pernikahan. Sebaliknya, jika tradisi 

ini tidak dilaksanakan maka akan ada bencana yang menimpa kepada 

calon pengantin pria dan wanita. 

4. Lia Khalisa, dalam tesisnya Tradisi Badoncek dalam Adat Perkawinan 

Minangkabau Wilayah Pariaman di Kota Medan, hasil penelitian 

menunjukan bahwa tradisi badoncek umumnya sejalan dengan syariat 

Islam karena didalamnya terkandung nilai-nilai gotong royong, 

keharmonisan, musyawarah untuk mufakat dan meningkatkan persatuan 

umat. 

5. Laode Mazal Amri Maruf, dalam tesisnya Membedah Pelaksanaan 

Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi 

Tenggara, menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Tolaki di 

Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya tidak bertentangan dengan 

perkawinan dalam syariat Islam dan secara khusus ada sebagian yang 

tidak sejalan dengan Undang-Undang RI., Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan yaitu masyarakat Tolaki lebih memilih melakukan 
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perkawinan di bawah tangan dari pada perkawinan yang tercatat di 

Kantor Urusan Agama. 

6. Ulfa Daryanti dan St. Nurjannah, dalam risetnya Analisis ‘Urf Terhadap 

Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu 

Timur, hasil penelitian menjelaskan bahwa tradisi janur kuning dalam 

adat pernikahan Jawa di Kabupaten Luwu Timur, termasuk dalam ‘urf 

sahih karena dalam prosesnya mengandung kemaslahatan dalam 

kehidupan masyarakat dan sejalan dengan syariat Islam.  

Literatur-literatur yang disebutkan di atas secara umum relevan dengan 

penelitian ini serta dapat dijadikan bahan perbandingan dalam menyelami 

tinjauan ‘urf terhadap tradisi perkawinan sebagai fenomena sosial dalam 

masyarakat. 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 

tradisi perkawinan yang terjadi pada masyarakat suku Banggai, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap adat perkawinan dalam masyarakat 

suku Banggai. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan sub-sub permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya 

maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah, untuk:  
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a. Untuk menganalisis tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai 

b. Untuk menganalisis pandangan tokoh agama Kabupaten Banggai Kepulauan 

terhadap tradisi badosa. 

c. Untuk menganalisis tradsi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai 

perspektif ‘urf  

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi institusi, 

peneliti, mahasiswa dan masyarakat. Kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagi institusi, hasil riset ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam kajian hukum Islam. 

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

selanjutnya tentang tradisi perkawinan adat suku Banggai.  

c. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini memberikan informasi positif 

kepada mahasiswa khususnya yang mengambil kajian hukum Islam. 

d. Memberikan pemahaman hukum Islam bagi masyarakat, akademisi dan 

peneliti untuk melestarikan dan menjaga nilai-nilai budaya yang sesuai 

dengan hukum Islam. Khususnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan 

Provinsi Sulawesi Tengah yang peduli terhadap kajian hukum Islam.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf 

1. Pengertian ‘Urf 

Dalam istilah bahasa Arab ‘urf diartikan sebagai sesuatu yang dikenal  

atau kebiasaan baik, atau sesuatu yang sudah dikenal dan dianggap baik.
1
 Dalam 

pengertian lain ‘urf dimaknai dengan perkataan atau perbuatan baik yang lazim 

berlaku dalam masyarakat.
2
 Abdul Wahab Khallaf menyebutkan istilah adat atau 

‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang lazim dalam masyarakat, yang 

berhubungan dengan keyakinan dalam melakukan atau meninggalkan suatu 

perbuatan.
3
 

Ibn Abidin dalam bukunya al-Risalah menyebutkan ‘urf adalah kebiasaan 

yang berulang-ulang, karena dilakukan terus menerus dan berulang-ulang dan 

dianggap baik  oleh akal maka terbentuklah adat atau kebiasaan.
4
 Abd. Rahman 

Dahlan mendefinisikan‘urf adalah sesuatu yang hidup dalam masyarakat dan 

menjadi kebiasaan, baik dalam bentuk perbuatan yang diikuti sebagian besar 

masyarakat dan menjadi populer di antara mereka atau berupa perkatan yang 

                                                             

1
Muhammad bin Abi> Bakr bin ‘Abdul  Qa>dir al-Ra>zi>, Mukhta>r al-s}ahha>h, (Cet. V; 

Beiru>t: al-Maktabah al-‘as}riyah, 1999), h. 206. 

2
Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fikhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbat 

Hukum Islam, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 140.   

3
Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fikih, Alih Bahasa, Noer Iskandar dan Moh. Tolchah 

Mansoer, h. 148. 

4
Hasbi al-Siddiqi, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 

227. 
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dipahami oleh masyarakat dalam pengertian tertentu.
5
 Dari definisi yang 

disebutkan di atas dapat disimpulkan ‘urf adalah segala sesuatu baik perkataan 

maupun perbuatan yang telah populer di kalangan masyarakat atau suatu tradisi 

yang dianggap baik. Dikalangan masyarakat ‘urf sering diidentikan dengan adat 

istiadat, kata adat secara bahasa berarti pengulangan. Jadi, segala sesuatu yang 

baru dilaksanakan satu kali tanpa pengulangan belum termasuk adat. Sedangkan 

kata ‘urf  mempunyai arti sudah dikenal, dengan tidak melihat berapa kali 

berulang  tetapi dilihat dari perbuatan itu telah dikenal dan populer di 

masyarakat.
6
 Al-Jurjani memberikan definisi ‘urf adalah segala sesuatu yang 

telah berlaku dalam masyarakat dan dianggap baik. Sedangkan adat adalah 

kebiasan yang berulang dalam masyarakat.
7
  Dari pengertian di atas  sebenarnya 

tidak ada perbedaan antara kata ‘urf  dan adat karena jika ditelusuri secara 

mendalam kedua kata ini mempunyai makna yang sama, yaitu perbuatan atau 

perkataan yang dilakukan berulang-ulang dan dikenal serta diakui oleh 

masyarakat luas.
8
  

2. Kedudukan ‘Urf  Sebagai Sumber Hukum 

Islam mengakui bahwa ‘urf sebagai salah satu sumber hukum akan tetapi 

dari segi intensitasnya para fukaha berbeda pendapat mengenai kehujjahan ‘urf 

sebagai dalil syara, ulama Hanfiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan 

                                                             

5
Abd. Rahman Dahlan, Usul Fikih, (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2014), h. 209. 

6
Firdaus, Usul Fikih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara 

Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 97. 

7
Abd. Rahman Dahlan, Usul Fikih, h. 211. 

8
Amir Syarifuddin, Usul Fikih, (Jakarta: Logos, 1999), h. 363. 
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‘urf sebagai dalil syara dibandingkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.
9
 Sebagai 

contoh, Imam Abu hanifa ketika menyelasaikan permasalahan dalam hal petani 

yang gagal panen maka tidak diwajibakan untuk membayar pajak, hal ini sesuai 

dengan ‘urf atau kebiasaan masyarakat persia. Imam Malik ketika menyelesaikan 

permasalahan yang tidak terdapat dalil secara rinci dalam al-Qur’an dan sunah 

beliau lebih mendahulukan ‘urf penduduk Madinah  dari hadis ahad. Imam 

Syafi’i dalam menentukan batas usia balik, lama masa haid, belandaskan pada 

kebiasaan masyarakat setempat.
10

 Adapun yang dijadikan sebagai dasar 

kehujjahan ‘urf adalah firman Allah swt. dalam QS al-A’ra>f/7: 199. 

جٰهِلِيْنَ 
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
عُرْفِ وَا

ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
 خُذِ ال

Terjemahnya: 

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan 
berpalinglah dari orang-orang bodoh.

11
 

Kata al-‘Urf dalam ayat sebelumnya terkandung perintah kepada seluruh 

umat manusia untuk melakukan kebaikan, sehingga para fukaha memahami ‘urf 

adalah hal yang dianggap baik dan berlaku umum  dalam masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka ayat ini memberikan pemahaman kepada kita 

untuk melakukan perbuatan maupun perkataan  yang  dianggap baik dan diterima 

oleh masyarakat sehingga menjadi tradisi yang berlaku dalam kehidupan.
12

 

                                                             

9
Abd. Rahman Dahlan, Usul Fikih, h. 210. 

10
Al-Syartibi, al-Muwa>faqa>t fi> Us}ul al-Ahka>m, Juz 3, (Beiru>t, Da>r al-Fikr,t.th), h. 135. 

11
Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 176. 

12
Satria Effendi, Usul Fikih, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 155-156. 
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Dasar kehujjahan ‘urf juga dapat dilihat dalam hadis Nabi saw. Yang 

disampaikan Kepada Hindun yang berbunyi: 

13ِفِ وِ رِ لمعِ بِِ ِكِ دمِلموِمِومِِيكِ فِ كِ اِيمِيِممِذِ خِ 

Artinya: 

Ambilah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang makruf 
(kebiasaan yang baik). 

Dapat dipahami dari hadis diatas adalah kebolehan seorang istri 

mengambil sebagian harta suami untuk nafkah dirinya dan anaknya sesuai 

dengan kebutuhannya karena kewajiban seorang suami adalah memeberikan 

nafkah. Kata al-‘Urf dalam hadis ini berarti kebiasaan masyarakat dalam hal 

pemberian nafkah kepada anak dan istri. Dasar kehujjahan ‘urf juga dapat dilihat 

dalam as\ar sahabat yang disampaikan oleh Ibn Masud ra.   

 14نِ سمِحمِِاللِ ِدمِنِ عِ ِومِهِ اِفمـِنِ سمِحمِِونمِمِ لِ المسِ ِآهِ اِمَِممِ

Artinya: 

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu baik pula di 
sisi Allah 

Para ulama Usul Fikih memahami hadis tersebut sebagai dasar bahwa 

tradisi masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam dapat dijadikan 

dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.  Konsep ini menunjukkan 

bahwa Islam sebagai agama yang sempurna serta rahmat bagi seluruh alam 

mempunyai aturan-aturan tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan 

                                                             

13
Muhammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ahi>h al-Bukha>ri>, Juz 5, (Cet. I; Beiru>t: Da>r Ibn 

Kas|i>r, 2002), h. 502. 

14
Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad Bin Hambal,  h. 379. 
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perhatiannya terhadap kondisi masyarakat. Kearifan lokal hukum Islam tersebut 

ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur’an yang merupakan 

pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra Islam. ‘Urf adalah segala sesuatu 

yang bersumber dari kehidupan manusia baik perkataan maupun perbuatan. Oleh 

sebab itu, ‘urf dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam ada yang sejalan 

dengan  hukum Islam dan ada yang tidak sesuai sama sekali  dengan syariat 

Islam. Adapun ‘urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam maka dapat  

dijadikan dasar, pedoman dan dalil dalam pengambilan keputusan atau penetapan 

hukum  dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan ‘urf  yang bertentangan dan 

tidak sejalan dengan hukum Islam maka harus dikesampingkan dan dibuang serta 

tidak dapat dijadikan sebagai hujjah  karena tidak mendatangkan manfaat dan 

bahkan mengandung keburukan bagi masyarakat.
15

 Pendapat ini sejalan dengan 

Kaidah Fikih yang mengatakan:  

 16ةِ ممِكِ مُ مِِةِ ادمِالعمِ

Maksudnya: 

Adat dan budaya dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan 
hukum. 

Maksud dari Kaidah Fikih tersebut adalah bahwa ‘urf baik yang bersifat 

umum maupun yang bersifat khusus dapat dijadikan sebagai sumber rujukan 

dalam penetapan hukum Islam. Selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil  

yang sahih atau jika tidak ditemukan dalil-dalil secara khusus yang membahas 

                                                             

15
Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fikhiyah Pedoman Dasar dalam Istinbat 

Hukum Islam, h. 170. 

16
Abbas Arfan, Kaidah Fikih Muamalah Kulliyyah, h. 195. 
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mengenai ‘urf yang berlaku tersebut. Akan tetapi dalil tersebut masih bersifat 

umum, sehingga ‘urf dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan hukum 

Islam. Misalnya, tradisi yang berlaku dalam masyarakat memberikan uang sewa 

kepada makelar (perantara) dalam sebuah transaksi jual beli properti dan 

sebagainya diluar dari harga yang telah ditetapkan, adapun besar upah yang 

diberikan biasanya sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat.
17

  

Kaidah Fikih al-‘A<dah muhakkamah adalah kaidah kulliyah al-Kubra, 

Kaidah Fikih ini memiliki kaidah-kaidah turunan yang juga dapat dijadikan dasar 

dalam menetapkan hukum Islam, diantara kaidah-kaidah turunan tersebut adalah: 

كِمِف رِِ عِ ِفِ وِ رِ المعِ  18ِاطِ رِ شمِِطِ وِ رِ المشِ ا

Maksudnya: 

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. Kaidah ini juga 

dikuatkan dengan Kaidah Fikih far’iyyah yang juga dapat dijadikan dasar dalam 

menetapkan huukm Islam, kaidah turunan tersebut adalah: 
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19ِصِ لنمِبِِ ِتِ ابِ الثمِكمِِفِِ رِ لعِ بِِ ِتِ ابِ الثمِ

Maksudnya: 

Apa yang dibolehkan oleh ‘urf seperti apa yang dibolehkan oleh nas. 

Berdasarkan 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. Dalam pandangan hukum peristiwa ini 

sesuai dengan teori “Reception a Contrario”. Teori yang mengatakan bahwa 

hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini 

sejalan dengan Kaidah Fikih far’iyyah yang mengatakan: 

ِِةِ دمرِِ المطِ ِةِ ادمِالعمِ 20ِطِ رِ الشمِِةِ لمزِ نِ مِمِِلِ ز نِِ ِتمـِلمِِةِ يمِحِ ِنَمِفِ 
Maksudnya: 

Adat kebiasan yang datang dari satu segi tidak dapat dijadikan sebagai 
syarat. 

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa adat kebiasaan yang datang 

belakangan dan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih maka adat tersebut 

tidak dapat dijadikan sebagai syarat yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, 

jika orang yang berutang membayar hutangnya dengan menambah sedikit 

kelebihan, maka penambahan ini dilarang sehingga tidak dapat menduduki posisi 

sebagai syarat karena termasuk kedalam riba nasi’ah. Hal ini juga semakin 

dikuatkan dengan Kaidah Fikih yang mengatakan: 

                                                             

19
Abu> al-H}a>ris\ al-Gazzi>, Al-waji>z fi> I>d}a>h qawa’i>d al-Fiqh al-Kulliyah, h. 306. 

20
Abbas Arfan, Kaidah Fikih Muamalah Kulliyyah, h. 198. 



25 
 

 
 

ِأموِأمحمل ِحمرمام ا ل  ِشمر ط اِحمر ممِحملم ل م و نمِعملمىِش ر و ط ه مِإ لم 21ِالمس 

Maksudnya: 

Kaum muslim wajib memenuhi syarat-syart yang ditetapkan, kecuali 
syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu 
yang diharamkan. 

Maksud dari Kaidah Fikih ini adalah kebolehan melaksanakan syarat-

syarat yang telah ditetapkan dalam kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat. 

Akan tetapi, syarat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil sahih. Para ulama 

Usul Fikih menetapkan syarat-syarat agar ‘urf dapat dijadikan sebagai landasan 

hukum, yaitu:
22

 

a) ‘Urf tersebut adalah ‘urf s}ahi>h bukan ‘urf fa>sid, yaitu ‘urf yang mengandung 

maslahat dan tidak bertentangan dengan dalil syar’i. 

b) ‘Urf tersebut berlaku umum tidak dikhususkan  kepada orang atau kelompok 

tertentu saja, dalam hal ini ‘urf telah menjadi kebiasaan yang dilakukan 

berulang-ulang dan terus menerus dalam kehidupan masyarakat. 

c) ‘Urf  berlaku pada saat itu yang diterima oleh masyarakat, bukan ‘urf  yang 

muncul belakangan.  

3. Pembagian Jenis-Jenis ‘Urf 

Para ulama Usul Fikih mengklasifikasikan ‘urf  kedalam beberapa bagian 

ditinjau dari onjek kajiannya. Sebagai berikut: 
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a. Ditinjau dari segi objeknya, ‘urf diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:  

1) ‘Urf Qauli> 

‘Urf Qauli> merupakan suatu bentuk kebiasaan masyarakat dalam 

berkomunikasi dengan menggunakan lafaz dan ungkapan-ungkapan, sehingga 

makna yang terkandung dalam lafaz dan ungkapan tersebut yang dipahami dan 

terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging  kata daging 

dipahami dan dimaknai oleh masyarakat dengan daging sapi, padahal dalam 

bahasa Indonesia kata daging mencakup seluruh daging apa saja, tidak hanya 

terbatas pada daging sapi saja. Jika ada seseorang yang menjual daging, 

sedangkan penjual tersebut memiliki bermacam-macam jenis daging, lalu 

pembeli mengatakan saya ingin membeli daging satu kilogram dengan tidak 

menyebutkan jenis daging, maka pedagang itu akan memberikan daging sapi, 

karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat adalah 

mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
23

 

2) ‘Urf ‘Amali> 

‘Urf ‘Amali > yaitu suatu bentuk kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat 

yang berhubungan  dengan perbuatan atau muamalah. seperti kebiasaan memakai 

pakaian dalam acara tertentu atau kebiasaan dalam hal jual beli dengan cara 

tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dengan cara 

mengambil barang dan membayar uang tanpa akad yang jelas terlebih dahulu 

yang sering terjadi di pasar.
24
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b. Ditinjau dari segi segi cakupannya, ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu:  

1) ‘Urf ‘A<m  

‘Urf ‘A<m adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum dalam 

masyarakat, di seluruh daerah dan pada waktu tertentu. Misalnya dalam membeli 

rumah, seluruh alat yang berhubungan dengan rumah tersebut seperti pintu, 

jendela, atap semua termasuk dalam harga jual, tanpa ada akad tersendiri dan 

biaya tambahan. 

2) ‘Urf Kha>s   

  ‘Urf Kha>s  adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat 

tertentu dan wilayah tertentu. Misalnya pelaksanaan  halal bihalal setiap selesai 

menunaikan ibadah puasa ramadan,  yang khusus dilaksanakan di Indonesia saja 

sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melaksanakannya.
25

 

c. Ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu:  

1) ‘Urf S}ahi>h  

‘Urf S>}ahi>h adalah sesuatu tradisi yang dikenal dalam masyarakat dan 

bersifat umum tidak serta sejalan dengan hukum Islam. Misalnya, kebiasaan 

masyarakat dalam hal peminangan laki-laki yang hendak meminang seorang 

perempuan biasanya menyerahkan suatu pemberian tertentu yang pemberian itu 

tidak ada kaitannya dengan mahar.
26
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2) ‘Urf Fa>sid  

‘Urf Fa>sid adalah sesuatu adat dan kebiasaan yang dikenal dan berlaku 

dalam masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam, yaitu ‘urf yang 

menghilangkan maslahat dan membawa mudarat. Misalnya kebiasaan 

masyarakat melakukan transaksi dengan cara riba atau kebiasaan bermain judi 

dan minum minuman keras.
27

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Badosa 

1. Makna Tradisi 

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.
28

 

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 dilingkunagan 

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 
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ini. Manusia sebagai makhluk sosial pewaris tradisi harus senantiasa melakukan 

inovasi dan pembaharuan tradisi serta membenahi hal-hal yang dianggap tidak 

sejalan dengan situasi dan kondisi saat ini.
29

 

2. Proses Kemunculan Tradisi 

Tradisi merupakan segala sesuatu yang diwariskan terun temurun tetapi 

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

memeberikan pemahaman bahwa proses kemunculan tradisi dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu:
30

 

a. Proses kemunculan tradisi 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 dalam berbagai 

bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya yang menjadi milik 

bersama yang kemudian menjadi sesuatu yang dianggap sakral dan 

diagungkan. 

b. Proses kemunculan tradisi melalui paksaan. Sesuatu yang dianggap baik 

dipilih untuk dijadikan sebagai sebuah tradisi atau dipaksakan oleh pihak 

                                                             

29
Wasid, dkk, Menafsirkan Tradisi dan Modernitas, Ide-Ide Pembaharuan Islam, 

(Surabaya: Pustaka Idea, 2011), h. 31. 

30
Piort Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Cet: 6; Jakarta: Perseda, 2011), h. 71-72. 



30 
 

 
 

yang berpengaruh atau memiliki kekuasaan kepada masyarakat sebagai 

pewaris tradisi untuk  dianut dan dijalankan. 

3. Tradisi Badosa 

a. Makna Tradisi Badosa 

Salah satu adat perkawinan yang berkembang dalam masyarakat suku 

Banggai adalah tradisi badosa. Pada hakikatnya badosa adalah proses penentuan 

jumlah pasai (mahar) yang akan dibayarkan seorang laki-laki kepada perempuan 

yang akan dinikahinya setelah lamarannya diterima. Sedangkan lamaran dalam 

masyarakat suku Banggai disebut mansadai dalam proses mansadai seorang laki-

laki diwakili oleh keluarga atau walinya mendatangi wali perempuan yang akan 

dinikahi untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Dalam proses ini, seorang 

laki-laki menyerahkan pemberian yang jika pemberian tersebut diterima sebagai 

tanda bahwa lamaran tersebut diterima dan dilanjutkan dengan proses badosa 

atau penentuan jumlah mahar. Besarnya pasai yang harus dibayarkan biasanya 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Latar belakang pendidikan wanita 

dan strata sosial dalam masyarakat terkadang menjadi pertimbangan dalam 

menentukan besar pasai.  

Pasai atau mahar dalam perkawinan adat suku Banggai dapat berbentuk 

uang (doi), hewan ternak (binatang), sebidang tanah atau jerami (lokasi), 

tanaman (tiduk), atau barang berharga tertentu yang bernilai dan dapat 

diuangkan dan dipakai untuk biaya perkawinan. Selain uang pasai dalam 

perkawinan masyarakat suku Banggai juga terdapat pemberian kepada  orang tua 

(doi tinano tamano), sesuai kesanggupan calon suami seperti memberikan kain, 



31 
 

 
 

pakaian, dapat juga berupa uang tanpa meberatkan calon suami. Setelah proses 

badosa dan pobisala pasai atau perembukan mengenai besarnya jumlah pasai 

yang akan dibayarkan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita 

adalah penentuan tanggal untuk melakukan perkawinan, biasanya pihak 

pengantin pria diberikan jangka waktu untuk mengumpulkan dan menyerahkan 

pasai yang telah disepakati. 

b. Bentuk- Bentuk Tradisi Badosa  

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tradisi badosa adalah proses 

penentuan jumlah mahar (pasai). Namun, dalam situasi dan kondisi tertenu jika 

terjadi hubungan antara pria dan wanita (pobbiyanggon), dan jika keduanya telah 

melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama maupun adat istiadat, 

misalnya, jika sang wanita hamil di luar nikah maka sang pria akan didosa oleh 

keluarga sang wanita. Proses badosa pada kondisi seperti ini adalah: 

1)  Berembuk untuk menentukan jumlah pasai yang harus dibayar oleh pihak 

pria kepada pihak wanita karena sang pria dianggap telah sasala atau 

melakukan kesalahan biasanya disesuaikan atas kesepakatan kedua belah 

pihak. Setelah menentukan jumlah pasai sebagai denda karena sang pria 

dianggap telah melakukan kesalahan setelah proses badosa keduanya 

dinikahkan.  

2) Jika sang pria tidak ingin menikahi sang wanita maka pria membayar 

pasai sebagai denda dan menikahi wanita tersebut dengan niat talak. 

Adapun besar mahar (pasai) biasanya sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. 
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3) Jika pria tidak ingin menikahi sang wanita maka pria tersebut cukup 

membayar mahar (pasai) sebagai denda. Adapun besar pasai ditentukan 

oleh keluarga wanita atau denda berat. 

Istilah badosa tidak dikhususkan untuk pasangan yang belum menikah 

saja, akan tetapi jika seorang yang telah menikah pria atau wanita memiliki 

hubungan (pobbiyanggon) dan keduanya melakukan sesuatu perbuatan yang 

dilarang oleh agama maupun adat istiadat maka sang pria akan didosa oleh 

keluarga sang wanita. Begitu pula, sang pria memiliki pilihan untuk menikahi 

sang wanita atau cukup dengan membayar pasai kepada keluarga wanita sebagai 

denda. 

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Istilah perkawinan secara bahasa bermakna perjodohan antara seorang 

pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri.
31

 Adapun 

pengertian perkawinan dalam istilah bahsa Arab disebut dengan dua kata yaitu 

al-Nika>h dan al-Zawa>j. Kedua kata ini yang dipakai oleh orang Arab dalam 

kehidupan sehari-hari dan banyak disebutkan dalam al-Qur’an dan sunah.
32

  

Menurut istilah bahasa Indonesia Perkawinan diartikan dengan 

pernikahan, secara etimologi berarti menutupi, mengumpulkan, memasukkan, 
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2003), h. 73. 



33 
 

 
 

dan bersetubuh (wat}’i>), diartikan juga akad nikah.
33

 Adapun pengertian 

perkawinan menurut terminologi para fukaha adalah sebagai berikut: menurut 

Imam Syafi’i, nikah yaitu, akad yang dengannya menghalalkan hubungan seksual 

antara pria dengan wanita. Menurut Imam  Hanafi, nikah merupakan akad atau 

perjanjian yang dengannya menghalalkan hubungan seksual sebagai suami istri 

antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah 

akad perjanjian yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang bertujuan semata-

mata untuk menghalalkan wat}’i (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati 

apa yang ada pada diri seorang wanita yang halal dinikahi. Menurut Imam 

Ahmad nikah adalah akad atau perjanjian dengan menggunakan lafaz nikah atau 

al-Tazwi>j dengannya menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan.
34

 

Disebutkan dalam Undang-Undang RI., nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan Bab I Pasal 1 disebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 

maha esa”.
35

 Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam Bab II Pasal 2 dan 3 

disebutkan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga 
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yang sakinah, mawaddah, warahmah”.
36

 Berdasarkan pengertian yang disebutkan 

di atas, maka dapat ditarik kesimpulan perkawinan adalah akad atau perjanjian 

yang sangat kuat yang dengannya memberikan dampak hukum kehalalan bagi 

seorang laki-laki dan perempuan menempuh hidup sebagai suami istri serta 

menjalankan tugasnya masing-masing dalam mengarungi bahtera rumah tangga 

yang telah ditentukan oleh Allah swt. dengan tujuan melanjutkan keturunan dan 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah. 

2. Dasar Hukum Perkawinan  

a. Dalil Dalam al-Qur’an 

Dalil tentang perkawinan telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis, 

sebagaimana disebutkan di bawah ini, firman Allah swt. QS al-Ru>m/30: 21. 

ةً وَّ  وَدَّ مْ مَّ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰتِه 

ٰ
لِ ََ وَمِنْ ا ٰٰ  ْْ ِِ  

ًً ااِنَّ ََ ْْ رََ

رُوْنَ 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ ِ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
 ل

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.

37
 

 
Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa, Allah telah menciptakan 

manusia dan menetapkan aturan yang dijadikan dasar dalam menjalani 

kehidupannya berbeda dengan makhluk lain manusia dibatasi dengan aturan-

aturan yang mengikat. Hal ini agar kehidupan manusia sebagai hamba Allah yang 
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mulia di muka bumi selalu terjaga. Begitu juga dengan hubungan antara pria dan 

wanita Islam memberikan batasan-batasan yang sangat jelas baik dalam al-

Qur’an maupun hadis sebagaimna diterangkan dalam firman Allah swt. QS al-

Nisa>/4: 3. 

ثَ وَرَُبٰعَۚ 
ٰ
سَاءِۤ مَثْنٰى وَثُل ِ

نَ الن  مْ م ِ
ُ
ك

َ
يَتٰمٰى فَانكِْحُوْا مَا طَابَ ل

ْ
ى ال ِِ ا تُقْسِطُوْا 

َّ
ل
َ
ا  وَاِنْ خِفْتُمْ ا

َّ
ل
َ
فَاِنْ خِفْتُمْ ا

وْاا 
ُ
ا تَعُوْل

َّ
ل
َ
دْنٰٓى ا

َ
لِ ََ ا ٰٰ مْ ا 

ُ
يْمَانكُ

َ
تْ ا

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

َ
وْا فَوَاحِدَةً ا

ُ
 تَعْدِل

Terjemahnya:  

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu 
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau 
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 
dekat untuk tidak berbuat zalim.

38
 

 

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah memiliki 

kemampuan untuk menikah agar melaksanakan pernikahan. Adapun yang 

dimaksud dengan adil dalam ayat ini adalah adil di dalam memberikan nafkah 

kepada istri berupa pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat 

lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami 

dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimna disebutkan dalam QS al-A’ra>f/7: 189. 
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  ََ َْ ىهَا  ا تَغَشّٰ مَّ
َ
ۚ فَل يْهَا

َ
نَ اِل

ُ
 مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْك

َ
جَعَل احِدَةٍ وَّ نْ نَّفْسٍ وَّ مْ م ِ

ُ
قَك

َ
ذِيْ خَل

َّ
ا هُوَ ال

ً
ل َْ َْ تْ 

َ
ل

وْنَنَّ 
ُ
نَك

َّ
تَيْتَنَا صَالِحًا ل

ٰ
ىِٕنْ ا

َ
َ رََبَّهُمَا ل عَوَا اللّّٰٰ تْ دَّ

َ
ثْقَل

َ
آٖ ا مَّ

َ
ۚ فَل تْ بِه  كِرِيْنَ  خَفِيْفًا فَمَرَّ  مِنَ الشّٰ

Terjemahnya: 

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya 
Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) 
mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. 
Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon 
kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak 
yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

39
  

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa salah satu tujuan mulia 

pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang aman dan tenteram 

(sakinah), hubungan yang saling mencintai (mawadah), dan saling menyantuni 

(rahmah). Serta mendapatkan keturunan yang salih
40

 

b. Dalil al-Sunah 

Dalil-dalil tentang perkawinan juga terdapat di dalam hadis Nabi saw. 

diantaranya sebagai berikut: 

تمطماعمِ ممنِ  الش بمابِ  ممع شمرمِ يمِ   لمِ  ومممنِ  ل ل فمر جِ  ومأمح صمنِ  ل ل بمصمرِ  أمغمضِ  فمإ ن هِ  فمـل يـمتـمزمو جِ  ال بماءمةمِ اس 

تمط عِ   41.و جماءِ  لمهِ  فمإ ن هِ  لص و مِ بِِ  فمـعملمي هِ  يمس 

Artinya:  

Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki 
kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena menikah 
lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. 
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Hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya malaksanakan 

pernikahan. Dalam hadisnya Nabi saw. menjelaskan jika seorang laki-laki telah 

memiliki kemampuan untuk menikahh maka hendaknya dia menikah, dan jika 

seorang pria belum diberikan kemampuan untuk melakukan pernikahan maka 

Nabi saw. menganjurkan agar memperbanyak berpuasa karena dengan berpuasa 

seorang dapat menahan hawa nafsu serta dapat melindungi dirinya dari perbuatan 

dosa dan maksiat. 

Perkawinan adalah fitrah manusia yang alami, manusia sangat 

membutuhkan perkawinan, kebutuhan dan keinginan setiap individu berbeda 

beda. Hal ini, Karena dalam melakukan perkawinan diperlukan biaya atau materi 

serta  kesiapan.  Para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan, 

sebagian mereka ada yang menghukumi dengan wajib seperti Imam Abu> Daud 

ibn Hazm al-Z}a>hiri>, dan sebagian besar para ulama seperti ulama mazhab yang 

empat menghukumi dengan mustahab atau sunah, serta sebagian ulama ada yang 

membagi hukum perkawinan dengan lima bagian yaitu: wajib, sunah, mubah, 

makruh dan haram.  Dalam situasi dan kondisi tertentu seseorang yang 

melakukan pernikahan dapat dihukumi wajib, sunah, makruh, mubah atau 

haram.
42

 Ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki untuk 

lebih jelasnya agar mudah dipahami berikut dipaparkan secara eksplisit terkait 

hukum melakukan pernikahan.
43
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Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

h. 27-28. 

43
M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam:  Suatu Analisis dari Undang-undang No. 
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1) Wajib 

Hukum menikah wajib bagi pria yang secara materi telah mapan dan 

keinginan atau syahwat untuk menikah  sudah mendesak, sehingga jika ia tidak 

menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinahan, 

adapun dari segi biaya hidup dan materi dianggap mampu untuk mencukupi. 

maka kondisi seperti ini dihukumi wajib untuk menikah. 

2) Sunah  

Sunah hukumnya bagi orang yang sudah mampu dalam hal materi. Tetapi, 

dari segi kebutuhan seksual dia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dan 

syahwatnya dari perbuatan haram. Dalam kondisi seperti ini dihukumi sunah 

baginya untuk menikah. Akan tetapi jika dia menikah maka itu lebih baik 

baginya karena pilihan untuk membujang dilarang dalam Islam. 

3) Makruh  

Hukum menikah menjadi makruh dalam kondisi seorang pria yang tidak 

memiliki keinginan untuk menikah dan tidak mengharapkan keturunan, adapun 

jika diihat dari segi biaya hidup dianggap belum mampu untuk mencukupi.  

4) Mubah  

Hukum menikah menjadi mubah dalam kondisi seorang pria yang secara 

materi belum memiliki kecukupan dan kesanggupan serta dari segi keinginan 

atau syahwat dia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya. 

5) Haram  

Hukum menikah haram dalam kondisi seorang pria jika dia menikah akan 

mendatangkan mudarat bagi istrinya atau haram baginya untuk menikah karena 
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tidak memiliki keinginan untuk melakukan senggama, adapun jika diihat dari 

segi biaya hidup dianggap belum mampu untuk mencukupi baik kebutuhan diri 

sendiri maupun istrinya. 

c. Peraturan Perundang-Undangan 

Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang RI., 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal 1 disebutkan “perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami-istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.
44

 Dalam kompilasi hukum Islam Bab II 

Pasal 2 dan 3 juga disebutkan “perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan 

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah”.
45

 

3. Rukun dan Syarat Pernikahan   

Dalam melakukan pernikahan Islam telah menetapkan rukun dan syarat 

yang harus dipenuhi. Hal ini, karena perkawinan yang merupakan mitssaqan 

ghalidzan atau suatu perjanjian yang kuat memiliki akibat hukum, yaitu adanya 

tanggung jawab anatara kedua pasangan. Tanpa adanya rukun dan syarat tersebut 

sebuah pernikahan tidak sah.
46

 Begitu pula dengan syarat dalam pernikahan  

syarat dalam pernikahan juga harus terpenuhi karena syarat berhubungan dengan 
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rukun perkawinan.
47

 Jika rukun dan syarat dalam perkawinan telah terpenuhi 

secara keseluruhan maka perkawinan tersubut dianggap sah dan berakibat 

hukum.
48

 Rukun dan syarat perkawinan telah disebutkan dalam al-Qur’an dan 

hadis, berikut disebutkan secara eksplisit:
49

 

a.  Suami 

b.  Istri 

c. Wali Nikah 

d. Dua Orang Saksi  

e. Shigat akad, adalah ijab dan kabul yang dilakukan oleh wali dan calon 

suami.
50

 

Adapun syarat-syarat dari kelima rukun perkawinan tersebut di atas, 

yaitu: 

1) Calon Suami dan Istri 

Perkawinan dalam Islam adalah perkawinan yang dilakukan antara pria 

dan wanita, Islam melarang dan mengharamkan perkawinan sesama jenis karena 

tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. 

Berikut dipaparkan secara eksplisit syarat-syarat yang harus dipenuhi 

bagi calon suami dan istri: 
51
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a) Memiliki identitas yang jelas. 

b) Memiliki keyakinan yang sama atau beragama Islam. 

c) Tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan. Seperti, pertalian nasab, 

musha>harah atau besanan dan persusuan.  

d) Adanya persetujuan untuk malakukan perkawinan antara kedua belah pihak 

e) Telah berusia minimal 19 tahun. 

2) Wali  

Tidak semua orang dapat menjadi wali dalam pernikahan. Adapun orang 

yang berhak menjadi wali berdasarkan urutannya menurut Imam Syafi’i adalah 

bapak, kakek, saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, paman atau saudara 

kandung ayah, anak saudara kandung ayah.
52

 

Wali memiliki peranan penting bagi terlaksananya suatu pernikahan 

karena tanpa adanya wali suatu pernikahan tidak sah. Menurut Imam Malik dan 

Syafi’i, wali adalah rukun dalam perkawinan oleh sebab itu tanpa wali suatu 

pernikah dianggap batal atau tidak sah. Adapun Imam Abu Hanifa dan Imam 

Ahmad berpendapat bahwa wali tidak termasuk dalam rukun perkawinan tanpa 

wali perkawinan tetap sah, mereka berpendapat wali hanya dikhususkan untuk 

perempuan yang masih kecil dan belum balik.
53
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Syarat menjadi wali telah disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis, berikut 

disebutkan secara eksplisit:
54

 

a) Muslim 

b) Balik  

c) Sehat, tidak gila 

d) Merdeka (bukan budak) 

e) Laki-Laki  

f) Adil  

g) Tidak ada halangan untuk menjadi wali (dalam keadaan  ihram) 

3) Saksi 

Syarat menjadi saksi telah disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis, berikut 

disebutkan secara eksplisit:
55

 

a) Sehat, tidak gila.  

b) Balik, syarat ini adalah kesepakatan para ulama. 

c) Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam  

d) Saksi harus laki-laki minimal dua orang, sedangkan Abu Hanifa 

membolehkan satu orang saksi laki-laki bersama 2 orang saksi perempuan. 

e) Adil, merupakan syarat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Imam 

Ahmad. 

f) Dapat mendengar dan memahami shi>g}at akad (ijab dan kabul). 
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4) Akad Nikah 

Akad dalam pernikahan sama halnya dengan akad-akad dalam perjanjian 

yang didasari atas keinginan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 

Adapun yang dimaksud dengan akad dalam pernikahan adalah perjanjian yang 

dilakukan antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab 

dan kabul. Ijab adalah lafaz yang diucapkan dari pihak pertama (wali) sebagai 

bentuk penyerahan, sedangkan kabul adalah lafaz yang diucapkan oleh  pihak 

kedua sebagai bentuk keridaan dan penerimaan.
56

 

Syarat akad nikah telah disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis, berikut 

disebutkan secara eksplisit: 
57

 

a) Akad dilaksanakan dalam satu majelis, akan tetapi dengan perkembangan 

tekhnologi saat ini para ulama membolehkan melakukan akad secara terpisah 

seperti akad dengan menggunakan alat komunikasi. 

b) Akad diawali dengan lafaz ijab dan dilanjutkan dengan lafaz kabul. 

c) Lafaz ijab dan kabul harus semakna, seperti penyebutan nama perempuan dan 

jumlah mahar.  

d) Lafaz ijab dan kabul tidak terputus, kabul diucapkan langsung setelah ijab. 

e) Lafaz ijab dan kabul tidak menggunakan lafaz  yang mengandung makna 

membatasi perkawinan.  

f) Ijab dan kabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. 
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Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad, yaitu:
58

 

a) Kedua belah pihak yang melangsungkan akad telah mencapai usia balik. 

b) Kedua belah pihak berhak untuk melangsungkan akad. 

c) Adanya keinginan dan persetujuan kedua belah pihak. 

d) Saling mendengar dan memahami perkataan satu sama lain.  

4. Tata Cara Perkawinan Dalam Islam 

Tata cara perkawinan telah disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis, 

sebagaimana juga telah dicontohkan oleh baginda Nabi saw. berikut disebutkan 

secara eksplisit: 

a. Pemilihan Jodoh   

Proses membina keluarga antara suami dan istri dibutuhkan perhatian 

yang cukup, karena pembinaan dan pembangunan keluarga memiliki hubungan 

erat dengan kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Pembinaan keluarga juga 

behubungan dengan kualitas anak yang terlahir dalam keluarga tersebut. Oleh 

karena itu, pemilihan jodoh atau pasangan sangat penting sebelum memasuki 

tahap pernikahan, berikut ini diuraikan kriteria memilih pasangan calon istri dan 

calon suami: 

1) Kriteria Pemilihan Calon Istri 

Dalam pemilihan calon istri terdapat beberapa kriteria, sebagaimana 

dijelaskan Rasulullah saw. dalam hadisnya:  
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ِ عمنِ  يمِ ه رمي ـرمةمِ أمب  ِّ  عمنِ  عمن هِ  الل ِ  مَض  مَ بمعٍِ ال ممر أمةِ  ت ـن كمحِ  قمالمِ ومسمل ممِ عملمي هِ  الل ِ  صمل ى الن ب   ال ممالِ مِ ل 

اكمِ تمر بمتِ  الدّ ينِ  ب ذماتِ  فماظ فمرِ  ومل د ين هما ومجْممالِ ما ومل مسمب هما  59يمدم
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 menjadikan agama sebagai kriteria atau pertimbangan awal 

dalam memilih calon istri. 

2) 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 
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anak gadisnya jika datang lamaran dari laki-laki yang memiliki agama dan akhlak 

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

ِِةِ نمِتـِ فِ ِنِ كِ تمِِوهِ لِ عمِفِ ِتمـِإل ِِه وِِ جِ وّ زِمِفمـِِهِ قمِلِ خِ ومِِهِ نمِي ـِدِ ِنمِوِ ضمِرِ نِتمـِمِممِكِ اءمِاِجمِإذمِ 60ِي ٍِبِ كمِِِادٍِسمِفموِمِِضِ َِ ِالمِفِ 

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. 

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. 
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ُ

جَال لر ِ
َ
امُوْنَ  ا ى قَوَّ

َ
سَاءِۤ  عَل ِ

  بِمَا الن 
َ

ل ُ  فَضَّ ى بَعْضَهُمْ  اللّّٰٰ
ٰ
بِمَآٖ بَعْضٍ  عَل نْفَقُوْا وَّ

َ
مْوَالِهِمْ  مِنْ  ا

َ
  ا  ا

Terjemahnya: 

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab.
61

 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.

62
 

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. 

b. Meminang  

 Secara etimologi meminang dapat diartikan meminta wanita untuk 

dijadikan sebagai  istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
63

 

Peminangan dalam ilmu fikih disebut dengan khitbah yang mempunyai arti 

permintaan. Menurut istilah peminangan berarti, menunjukkan (menyatakan) 

permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau 

sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya.
64

 Kompilasi hukum Islam 

Bab I Pasal 1 menjelaskan“peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya 

perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.”
65
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64
Abd. Somad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Cet. 

I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 287. 

65
Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 1. 



48 
 

 
 

Wahbah al-Zuh}aili> memberikan definisi khitbah adalah menyampaikan 

keinginan laki-laki untuk menikahi perempuan pilihannya, dengan cara 

mendatangi wali dari wanita yang ingin dinikahinya dan menyampaikan 

keinginannya untuk meminang. Apabila wanita yang dipinang atau keluarganya 

sepakat menerima pinangan, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah 

terikat dengan hukum dari adanya khitbah atau peminangan yang berlaku 

diantara mereka.
66

 

1) Hukum Peminangan 

Proses peminangan sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 235.  

 ُ مْ ا عَلِمَ اللّّٰٰ
ُ
نْفُسِك

َ
ٖٓ ا ْْ ِِ نَنْتُمْ 

ْ
ك

َ
وْ ا

َ
سَاءِۤ ا ِ

ًِ الن  ضْتُمْ بِه  مِنْ خِطْبَ مْ فِيْمَا عَرَّ
ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
مْ وَل

ُ
نَّك

َ
 ا

عْرُوْفًا  ا مَّ
ً
وْا قَوْل

ُ
نْ تَقُوْل

َ
آٖ ا

َّ
ا اِل ا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّ

َّ
كِنْ ل

ٰ
رُوْنَهُنَّ وَل

ُ
ا تَ  ەا سَتَذْك

َ
ى  زِمُوْاعْ وَل كَاحِ حَتّٰ عُقْدَةَ الن ِ

نَّ ا
َ
مُوْٖٓا ا

َ
مْ فَاحْذَرَُوْهُۚ وَاعْل

ُ
نْفُسِك

َ
ٖٓ ا ْْ ِِ مُ مَا 

َ
َ يَعْل نَّ اللّّٰٰ

َ
مُوْٖٓا ا

َ
هٗ اوَاعْل

َ
جَل

َ
كِتٰبُ ا

ْ
غَ ال

ُ
َ غَفُوْرٌَ حَلِيْمٌ يَبْل  ࣖللّّٰٰ

Terjemahnya:  

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-
perempuan.

67
 atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam 

hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan 
tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) 
mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). 
Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa 
idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. 
Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyantun.

68
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Ayat tersebut adalah isyarat untuk melakukan peminangan dalam proses 

perkawinan meskipun perintah melakukan peminangan tidak disampaikan secara 

eksplisit, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam memberikan hukum 

tentang peminanagan, sebagian ulama ada yang menghukumi mubah dan ada 

yang menhukumi sunah.
69

 Dengan demikian, hukum tentang peminangan dapat 

dikembalikan pada kaidah fikih: 

ِِلِ صِ المِ  70ي ِ رِ حِ ىِالتمِلمِعمِِلِ ي لِِ الدمِِلِ دِ ِيمِتّ ِحمِِةِ حمِبِمِالِ  اءِ يمِشِ ِالمِفِ 
Artinya: 

Segala sesuatu asal hukumnya adalah mubah sampai terdapat dalil 
tentang tentang larangan ( haram   atau makruh). 

2)  Syarat-Syarat Peminangan 

a) Syarat Mustahsinah 

 Syarat ini merupakan anjuran kepada pihak laki-laki yang hendak 

melakukan peminangan agar senantiasa memperhatikan dengan jelas wanita yang 

hendak dipinangnya. Oleh karena itu, syarat ini bukanlah syarat yang wajib 

untuk dilakukan tetapi hanya bersifat anjuran. Mengenal dengan baik calon istri 

merupakan hal yang dianjurkan agar dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih 

sayang setelah melakukan pernikahan.
 71
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b) Syarat La>zimah 

Syarat ini adalah syarat yang wajib untuk dipenuhi.
72

 dalam syarat ini 

seorang yang hendak melakukan peminangan harus senantiasa memperhatikan 

dua hal yaitu: pertama, wanita yang dipinang tidak sedang dalam pinangan orang 

lain. Kedua, wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah, karena wanita yang 

sedang dalam masa iddah  dilarang untuk dinikahi. Hal ini, sesuai dengan firman 

Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 228.  

 ُ قَ اللّّٰٰ
َ
تُمْنَ مَا خَل

ْ
نْ يَّك

َ
هُنَّ ا

َ
 ل

ُّ
ل ا يَحِ

َ
ءاٍ وَل ًَ قُرُوْۤ ثَ

ٰ
نْفُسِهِنَّ ثَل

َ
قٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِا

َّ
مُطَل

ْ
نَّ وَال

ُ
رَْحَامِهِنَّ اِنْ ك

َ
ٖٓ ا ْْ ِِ

لِ ََ اِنْ  ٰٰ  ْْ ِِ هِنَّ  حَقُّ بِرَد ِ
َ
تُهُنَّ ا

َ
خِراِ وَبُعُوْل

ٰ
ا
ْ
يَوْمِ ال

ْ
ِ وَال يْهِنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّّٰٰ

َ
ذِيْ عَل

َّ
 ال

ُ
هُنَّ مِثْل

َ
احًا اوَل

َ
ا اِصْل رََادُوْٖٓ

َ
ا

ُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ  ًٌ ا وَاللّّٰٰ يْهِنَّ دَرََجَ
َ
جَالِ عَل مَعْرُوْفِِۖ وَلِلر ِ

ْ
 ࣖبِال

Terjemahnya:  

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga 
kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa 
yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali 
kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. 
Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami 
mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha 
bijaksana.

73
 

Perempuan yang dalam masa iddah boleh dipinang sepanjang 

pinangannya tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi dengan menggunakan 

kata sindirian. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam  QS al-Baqarah/2: 

235. 
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نْفُسِ 
َ
ٖٓ ا ْْ ِِ نَنْتُمْ 

ْ
ك

َ
وْ ا

َ
سَاءِۤ ا ِ

ًِ الن  ضْتُمْ بِه  مِنْ خِطْبَ مْ فِيْمَا عَرَّ
ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
مْ وَل

ُ
نَّك

َ
ُ ا مْ ا عَلِمَ اللّّٰٰ

ُ
ك

عْرُوْفًا  ا مَّ
ً
وْا قَوْل

ُ
نْ تَقُوْل

َ
آٖ ا

َّ
ا اِل ا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّ

َّ
كِنْ ل

ٰ
رُوْنَهُنَّ وَل

ُ
ا تَ  ەا سَتَذْك

َ
ى  عْزِمُوْاوَل كَاحِ حَتّٰ عُقْدَةَ الن ِ

مُ مَا ِِ 
َ
َ يَعْل نَّ اللّّٰٰ

َ
مُوْٖٓا ا

َ
هٗ اوَاعْل

َ
جَل

َ
كِتٰبُ ا

ْ
غَ ال

ُ
َ غَفُوْرٌَ حَلِيْمٌ يَبْل نَّ اللّّٰٰ

َ
مُوْٖٓا ا

َ
مْ فَاحْذَرَُوْهُۚ وَاعْل

ُ
نْفُسِك

َ
ٖٓ ا ْْࣖ 

Terjemahnya:  

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-
perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam 
hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan 
tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) 
mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). 
Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa 
idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. 
Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyantun.

74
 

Perempuan-perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah 

perempuan yang sedang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya. 

Adapun tentang peminangan Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i> melihatnya sangat dianjurkan. 

Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti> berkata:  

“Melihat perempuan yang akan dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuan 
dari anjuran itu adalah agar mengetahui keadaan perempuan yang 
dipinang itu dan tidak ada yang dapat menjadi alasan bagi peminang 
untuk bercerai istri nya setelah melangsungkan perkawinan. Oleh karena 
itu, suatu pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah masing-masing 
pihak menyadari keadaannya. Rasulullah saw. menganjurkan agar melihat 
perempuan yang akan dipinang sebelum melangsungkan pernikahan”.

75
 

 
3) Tata Cara Peminangan 

Mengenai tata cara peminangan menurut hukum Islam dijelaskan dalam 

kompilasi hukum Islam bab III  pasal 12 ”Peminangan dapat dilakukan pada 

seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa 
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iddahnya. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah 

raj’iyyah, haram dan dilarang untuk dipinang. Dilarang untuk meminang seorang 

wanita yang sedang dipinang oleh pihak lain, selama pinangan itu belum putus 

atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Putusnya pinangan untuk pria, 

karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara 

diam-diam. Pria yang meminangnya telah   menjauhi dan meninggalkan wanita 

yang dipinang.”
76

 Peminangan juga dapat dilaksanakan sesuai dengan adat 

istiadat atau budaya yang ada dalam masyarakat, selama hal itu tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam, terdapat 

beberapa kebiasan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan peminangan, di 

antaranya: 

a) Menyampaikan Pinangan  

Terdapat beberapa cara menyampaikan peminangan yang berlaku dalam 

masyarakat. Umumnya pelaksanaan peminangan dengan cara seorang pria yang 

hendak melamar mendatangi wali dari wanita yang ingin dinikahinya dan 

menyampaikan keinginannya untuk meminang. Islam mengatur seorang 

perempuan yang dipiniang harus mendapat izin atau persetujuan dari wali masih 

gadis harus ada izin dari walinya. Tanpa izin dari wali peminangan yang 

dilakukan tidak sah.
77

  

Peminangan juga dapat dilakukan melalui orang tua dalam artian orang 

tua mewakili anaknya untuk meminang perempuan yang hendak dinikahi oleh 
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anaknya dengan cara mendatangi wali dari perempuan tersebut. Hal ini, 

sebagaiman telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika beliau meminang 

Aisyah melalui ayahnya Abu Bakar. Bentuk peminangan seperti ini adalah yang 

paling dianjurkan dalam Islam karena lebih menjaga dan menghormati seorang 

wanita.
78

 

b) Peminangan Melalui Utusan  

Bentuk proses peminangan yang juga berlaku dalam masyarakat adalah 

meminang melalui utusan atau perantara baik itu utusan dari keluarga laki-laki 

atau utusan yang dipercaya menjadi wakil untuk melakukan peminangan. Hal ini, 

sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika beliau meminang Ummu 

Salamah dengan cara mengirim utusan.
79

 

c) Meminang Dengan Sindiran Pada Masa Iddah 

Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah hukumnya haram untuk 

dinikahi sampai masa iddahnya selesai. Akan tetapi Islam tidak melarang adanya 

khitbah yang dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang dalam masa 

iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan peminangan dengan cara sendiran, bukan 

peminangan yang dilakukan secara langsung kepada perempuan yang sedang 

dalam masa iddah tersebut.
80

 

c. Melihat Wanita Yang Dipinang  

Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran 

tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan untuk 
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mengetahui kelebihan dan kekurangan wanita. Dengan melihat wanita yang 

hendak dipinang untuk dijadikan istri seorang pria dapat mengetahui kondisi 

sebenarnya sehingga dapat menimbulkan ketertarikan dan timbulnya rasa cinta. 

Para fukaha memberikan batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilihat saat 

melakukan peminangan adapun bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat 

melakukan peminangan adalah wajah dan telapak tangan. Tujuan dibolehkan 

melihat wajah adalah agar mengetahui kecantikan atau kejelekannya, sedangkan 

dengan melihat telapak tangan maka dapat diketahui tingkat kesuburan seorang 

wanita. Adapun Imam Abu> Da>ud al-Za>hiri> membolehkan melihat seluruh badan 

wanita yang dipinang untuk dilihat.
81

 

Ulama Mazhab Hambali memberikan batasan yang dapat dilihat dalam 

peminangan yaitu wajah, pundak, kedua telapak kaki, kepala (leher) dan betis. 

Perbedaan pendapat dikalangan para fukaha disebabkan karena dalil yang 

dijadikan sebagai landasan atau dasar tidak menjelaskan secara rinci tentang 

batasan yang boleh dan tidak boleh untuk dilihat hanya berbentuk perintah secara 

mutlak, Para fukaha sepakat bahwa kebolehan meli hat pinangan tidak hanya 

berlaku kepada pihak wanita saja, tetapi seorang wanita juga dibolehkan melihat 

laki-laki yang hendak melamarnya atau yang akan menjadi suaminya.
82

 

Pada saat melihat wanita yang dipinang seorang wanita harus ditemani 

oleh mahramnya karena Islam seorang laki-laki berduaan dalam satu tempat 

denga seorang wanita yang belum halal baginya tanpa ada pihak ketiga. Begitu 
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juga seorang pria dapat meminta walinya atau ibunya untuk mewakilinya dalam 

melihat wanita yang dipinang jika orang tua setuju maka akan menyampaikan 

apa yang telah dilihatnya dari kelebihan dan kekurangan untuk disampaikan 

kepada anaknya. Namun jika seorang pria setelah melihat wanita yang 

dipinangnya tidak menimbulkan ketertarikan maka sang pria dapat membatalkan 

atau tidak meanjutkan peminangan oleh sebab itu melihat wanita yang dipinang 

dilakukan sebelum proses peminangan.
83

 

1) Akibat Adanya Peminangan 

Peminangan adalah suatu bentuk perjanjian untuk melakukan pernikahan. 

Oleh karena itu, peminanga harus senantiasa diaptuhi Sebagaimana perjanjian 

yang lain dan mengabaikan perjanjian adalah perbuatan dosa.
84

 Peminangan 

belum memiliki akibat hukum seperti akad nikah, oleh karena itu seorang laki-

laki dan perempuan yang sedang dalam masa peminangan dilarang untuk 

berkhalwat.
85

 Hal ini, sesuai dengan hadis Nabi saw. 
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ِ ِمَس ولم ِيم ِفمـقمالم ِمَج ل  ِفمـقمامم ِمُم رمم  ِومممعمهما ِإ ل  ِام رمأمة  ِت سماف رمن  ِوملم م رمأمةٍ ِبِ  ِمَج ل  ِيَم ل ومن  الل  ِلم

ِفمح ج ِممعمِام رمأمت ك ِاذ همب  ِحماج ة ِقمالم ِام رمأمتِ  اِومخمرمجمت  اِومكمذم كِمذم ِغمز ومة  ِفِ  ت ت ب ت  86 اك 
.  

Artinya: 

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang 
wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali 
bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya 
berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk 
mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji". 
Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah haji bersama istrimu". 

Khalwat adalah berkumpulnya pria dan wanita yang belum sah sebagai 

pasangan suami dan istri tanpadidampingi oleh mahram. Hukum melakukan 

khalwat sebagimana disebutkan dalam hadis diatas adalah haram.  

2) Putusnya Peminangan 

Peminangan adalah rangkaian prosesi pernikahan sebelum memasuki 

tahap akad nikah. Peminangan merupakan suatu bentuk perjanjian sebagaimana 

perjanjian pada umumnya, menepati perjanjian adalah hal yang sangat dianjurkan 

dalam Islam. Oleh sebab itu, membatalkan peminangan merupakan suatu 

perbuatan tercela, akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas peminangan 

belum memiliki akibat hukum seperti pernikahan, seorang laki-laki atau 

perempuan dapat membatalkan peminangan jika terdapat alasan yang syar’i.
87

 

Para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum peminangan jumhur 

ulama bependapat bahwa membatalkan peminangan adalah makruh tidak sampai 

pada haram, jika pembatalan peminangan disertai dengan alasan yang syar’i 
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maka hukumnya mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad menjelaskan bahwa seorang 

wali berhak membatalkan peminangan jika melihat hal yang tidak disenangi, hal 

ini demi kemaslahatan anaknya. Karena perkawinan adalah hubungan seumur 

hidup maka memilih calon yang baik adalah hal yang sangat penting. Bahkan 

seorang wanita juga dapat membatalkan peminanagan jika melihat hal yang tidak 

disenangi dari calon peminang.
88

 

d. Akad Nikah   

Akad nikah merupakan  perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang 

melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.
89

 Sedangkan akad 

nikah dalam kompilasi hukum Islam disebutkan dalam Bab I pasal 1 (c) yang 

berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul 

yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang 

saksi.
90

 Dalam sebuah pernikahan akad nikah merupakan sesuatu yang wajib 

dipenuhi karena akad nikah  adalah salah satu rukun pernikahan. Sebagaimna 

firman Allah swt.dalam QS al-Nisa>/4: 21. 

 
َ
خُذُوْنَهٗ  يْفَ وكَ

ْ
فْضٰى وَقَدْ  تَأ

َ
مْ  ا

ُ
ى بَعْضُك

ٰ
خَذْنَ  بَعْضٍ  اِل

َ
ا مْ  وَّ

ُ
يْثَاقًا مِنْك  غَلِيْظًا م ِ

Terjemahnya: 

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah 
menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-
istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) 
denganmu.

91
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Ayat tersebut menjelaskan pentingnya perjanjian yang dilakukan dalam 

pernikahan sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara calon suami dan calon 

istri. Perjanjian inilah yang disebut dengan akad nikah. 

e. Walimah al-‘Urs 

Walimah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai jamuan, kenduri, atau 

pesta. Secara umum pengertian Walimah mencakup pesta atau jamuan makan 

untuk memperingati peristiwa tertentu. Walimah tersebut biasa berhubungan 

dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam 

kehidupan seseorang, misalnya saat kelahiran anak, khitanan, perkawinan, pulang 

dari perjalanan jauh dan sebagainya.
92

 Kemudian setelah datangnya Islam Nabi 

saw. menetapkan beberapa kebiasaan sebagai bagian dari syariat Islam. 

Diantaranya adalah walimah al-‘Urs pada saat perkawinan. Kemudian 

penggunaan istilah walimah al-‘Urs dikhususkan hanya berhubungan dengan 

pesta perkawinan.
93

 

Sebagian besar ulama berpendapat  bahwa  hukum  mengadakan walimah 

al-‘Urs dalam  perkawinan adalah  sunnah muakkadah, meskipun sebagian ulama 

ada yang berpendapat bahwa mengadakan walimah al-‘Urs hukumnya wajib. 

Mereka sama-sama berlandaskan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari. 
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ِالل ِ  ِأمنمسٍِمَض يم عملمي ه ِومسمل ممِمَأمىِعملمىِعمب د ِالر ح من ِب ن ِعمو فٍِأمثمـرمِِعمن  ِالن ب  ِصمل ىِالل ِ  عمن ه ِأمن 

ِأمو ل ِ  ِالل  ِلمكم مَكم ِبِم ِذمهمبٍِقمالم ِنمـوماةٍِم ن  ِام رمأمة ِعملمىِومز ن  ِتمـزمو ج ت  ِإ نّّ  اِقمالم ِمماِهمذم ِص ف رمةٍِقمالم

ِب شماةٍِ  94وملمو 
Artinya: 

Dari Anas ra. bahwa Nabi saw. melihat bekas Shufr pada Abdurrahman 
bin Auf, maka beliau pun bertanya: "Apa ini?" ia menjawab, 
"Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar wazn 
nawat dari emas." Beliau besabda: "Semoga Allah memberkahimu. 
Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing." 

Walaupun  demikian tidak diharuskan dalam pelaksanaan walimah al-‘Urs 

untuk menyembelih seekor kambing atau domba, tetapi ia dilakukan sesuai 

dengan kemampuan suami. Tujuan walimah al-‘Urs adalah sebagai sarana untuk 

menyiarkan perkawinan yang merupakan sunah Rasulullah saw. 

5. Tujuan Pernikahan  

Tujuan mulia pernikahan adalah menyatukan dua insan yang saling 

mencintai dalam ikatan yang halal dan diridai oleh agama. Tidak hanya itu, 

pernikahan memiliki hikmah dan tujuan yang sangat banyak sebagaimana telah 

dijelaskan dalam al-Qur’an dan sunah. Tujuan pernikahan sebagaimana telah 

disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI., Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
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Esa”.
95

 Dalam kompilasi hukum Islam Bab II pasal 3, juga disebutkan tujuan 

pernikahan: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
96

 Dalam al-Qur’an maupun sunah telah 

disebutkan tujuan mulia perkawinan, berikut dijelaskan secara eksplisit:
97

 

a. Melaksanakan Perintah Allah  

  Melaksanakan pernikahan adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah swt. 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nu>r/24: 32. 

نكِْحُوا
َ
يَامٰى وَا

َ
ا
ْ
مْ  ال

ُ
لِحِيْنَ  مِنْك مْ  مِنْ  وَالصّٰ

ُ
ماْ  عِبَادكِ

ُ
وْنُوْا اِنْ  وَاِمَاىِٕۤك

ُ
ُ  يُغْنِهِمُ  فُقَرَاءَۤ  يَّك ُ  فَضْلِه ا  مِنْ  اللّّٰٰ  وَاللّّٰٰ

 عَلِيْمٌ  وَاسِعٌ 

Terjemahnya:  

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, 
baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 
memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah 
Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

98
 

Ayat tersebut terkandung perintah untuk melaksanakan pernikahan bagi 

orang yang telah mencapai batasan usia pernikahan dan juga terkandung perintah 

untuk melaksanakan pernikahan bagi orang yang telah memiliki kemampuan dari 

segi ekonomi dan batasan usia seta kesehatan karena pernikahan adalah fitrah 

manusia dan pilihan untuk membujang dilarang dalam Islam. 
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b. Mengikuti Sunah Nabi Muhammad saw. 

Salah satu sunah Nabi yang wajib diteladani oleh umatnya adalah 

melakukan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi 

Muhammad saw. melarang sahabatnya yang memilih untuk membujang dan ingin 

fokus untuk melaksanakan ibadah. Nabi Muhammad saw. bersabda: 

ِ ومالل ِ  أممما مِ إ نّّ   فمممنِ  النّ سماءمِ ومأمتمـزمو جِ  ومأمَ ق دِ  ومأ صملّ ي ومأ ف ط رِ  أمص ومِ  لمك نّ ِ لمهِ  ومأمتـ قماك مِ  لل  ِ  خ شماك مِ لم

.م نّ ِ فمـلمي سمِ س ن ت ِ عمنِ  مَغ بمِ
99

 

Artinya:  

Adapun aku, demi Allah swt. adalah orang yang paling takut kepada-Nya 
dan juga paling bertakwa di antara kalian. Aku berpuasa dan juga 
berbuka, aku salat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa 
yang benci sunahku, maka bukanlah dari golonganku. 

c. Melindungi Diri Dari Perbuatan Zina  

Dengan melakukan pernikahan seorang dapat melindungi diri dari 

perbuatan zina, karena seorang yang telah menikah dapat menyalurkan 

syahwatnya kepada jalan yang telah diridai oleh Allah swt.  sebagaimana sabda 

Nabi saw: 

تمطماعمِ ممنِ  الش بمابِ  ممع شمرمِ يمِ   لمِ  ومممنِ  ل ل فمر جِ  ومأمح صمنِ  ل ل بمصمرِ  أمغمضِ  فمإ ن هِ  فمـل يـمتـمزمو جِ  ال بماءمةمِ اس 

تمط عِ  لص و مِ  فمـعملمي هِ  يمس   100.و جماءِ  لمهِ  فمإ ن هِ  بِ 

Artinya:  

Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki 
kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena menikah 
lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. 
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d. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Saleh 

Melalui jalan pernikahan yang sah tujuan mulia pernikahan untuk 

memperoleh keturunan yang saleh dapat terwujud, sebagaimana Nabi saw. telah 

memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan yang saleh. 

Disebutkan juga dalam firman Allah dalam QS. al-Nahl/16: 72. 

مْ 
ُ
رََزَقَك مْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّ

ُ
زْوَاجِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك

َ
 ل

َ
جَعَل زْوَاجًا وَّ

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك

َ
 ل

َ
ُ جَعَل بٰتِا وَاللّّٰٰ ِ

ي  نَ الطَّ م ِ

فُرُوْنَ  
ْ
ِ هُمْ يَك بَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّّٰٰ

ْ
فَبِال

َ
 ا

Terjemahnya:  

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu 
sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, 
serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang 
batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.

101
 

Ayat ini Memberikan informasi bahwa tujuan pernikahan adalah 

memperoleh keturunan dan yang lebih utama adalah mendidik generasi tersebut 

menjadi generasi yang saleh dan bertakwa kepada Allah swt. 

e. Menbentuk Kelurga Islami 

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an tujuan mulia pernikahan adalah 

membentuk keluarga yang melaksankan hukum-hukum yang telah ditetapkan 

oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaima firman Allah swt.  QS. al-Baqarah/2: 230.  
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ى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْ  هٗ مِنْْۢ بَعْدُ حَتّٰ
َ
 ل

ُّ
ل حِ

َ
ا ت

َ
قَهَا فَل

َّ
تَرَاجَعَآٖ فَاِنْ طَل نْ يَّ

َ
يْهِمَآٖ ا

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
قَهَا فَل

َّ
رَهٗ ا فَاِنْ طَل

مُوْنَ 
َ
عْل نُهَا لِقَوْمٍ يَّ ِ يُبَي ِ

 ََ حُدُوْدُ اللّّٰٰ
ْ
ِ ا وَتِل قِيْمَا حُدُوْدَ اللّّٰٰ نْ يُّ

َ
آٖ ا  اِنْ ظَنَّ

Terjemahnya:  

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu 
tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. 
Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi 
keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika 
keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 
ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang 
yang (mau) mengetahui.

102
 

f. Memperoleh Ketenangan 

Dengan jalan pernikahan maka rumah tangga yang sakinah penuh 

ketenangan dan mawadah penuh cinta dan rahmah penuh kasih sayang dapat 

terwujud, Allah swt. berfirman dalam QS al-Ru>m/30: 21. 

ةً وَّ  وَدَّ مْ مَّ
ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰتِه 

ٰ
لِ ََ وَمِنْ ا ٰٰ  ْْ ِِ  

ًً ااِنَّ ََ ْْ رََ

 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ ِ

 
يٰتٍ ل

ٰ
ا
َ
 رُوْنَ ل

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.

103
 

 
Ayat ini Memberikan informasi bahwa pernikahan adalah salah satu bukti 

kebesaran Allah swt. ayat ini juga memberikan informasi bahwa tujuan 

pernikahan adalah membentuk kehidupan yang tentram sehingga menumbuhkan 

rasa cinta di antara kedua pasangan. 
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D. Teori Akulturasi 

1. Pengertian dan Konsep Akulturasi 

Sejarah mencatat akulturasi memberikan pengaruh besar dalam proses  

pembentukan peradaban Islam di Indonesia. Proses akulturasi diperankan oleh 

para pedagang yang pada waktu itu memiliki peran ganda sebagai mubalig 

penyiar agama Islam, hal ini menjadikan Islam mudah dan cepat diterima oleh 

masyarakat pribumi. Masa awal sebelum Islam datang masyarakat telah memiliki 

keyakinan seperti veteisme, dinamisme, animisme, dan sebagainya. Begitu juga 

ajaran Hindu-Budha memberikan pengaruh kepada masyarakat.
104

 Istilah 

akulturasi memilika banyak makna sebagaimana yang dikemukakan oleh para 

ahli. Akan tetapi, para ahli sepakat bahwa akulturasi merupakan timbulnya 

suatun peristiwa sosial masyarakat jika suatu kebudayaan dalam masyarakat 

berhadapan dengan sebuah kebudayaan asing. Kebudayaan tersebut diterima dan 

disesuaikan dengan kebudayaan lokal dengan tanpa menghilangkan nilai-nilai 

kebudayaan lokal tersebut.
105

 Akulturasi merupakan proses perubahan yang 

mencakup perubahan budaya dan perubahan psikologis yang berlangsung sebagai 

hasil pertemuan antara beberapa kebudayaan. Dalam masyarakat akulturasi 

memeberikan pengaruh perubahan dalam tatanan sosial dan institusi masyarakat. 

Sedangkan pada bagi seorang individu akulturasi memberikan pengaruh pada 
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perubahan sikap dan daya nalar.
106

 Koentjaraningrat mengemukakan akulturasi 

adalah proses perubahan sosial yang timbul akibat dari masuknya suatu 

kebudayaan asing dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga nilai-nilai yang 

terkandung dalam kebudayaan asing tersebut mengalami proses penyatuan dan 

perpaduan dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya asli 

masyarakat.
107

 

Mulyana menjelaskan akulturasi merupakan proses berubahnya suatu 

kebudayaan yang disebabkan adanya pertemuan kelompok-kelompok budaya, 

yang menekankan penerimaan pola-pola dan budaya baru.
108

 Akulturasi adalah 

proses yang dilakukan oleh para pendatang dalam menyesuaikan diri dengan 

budaya setempat sehingga terjadi proses asimilasi.
109

 

2. Proses Akulturasi 

Proses akulturasi yaitu proses pertemuan antara dua kebudayaan sehingga 

terjadi penyatuan budaya baik secara menyeluruh atau sebagian tanpa 

menghilangkan ciri dan nilai budaya asli. Proses penyatuan budaya dapat 

diuraikan sebagai berikut:
110
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a. Unsur Budaya Asing Yang Mudah Diterima  

1) Unsur-unsur kebudayaan yang bersifat nyata. Misalnya, peralatan rumah 

tangga dan peralatan yang digunakan dalam pertanian atau pertukangan. 

2) Unsur-unsur kebudayaan yang sangat besar pemanfaatannya. Misalnya, 

alat dan sarana transportasi. 

3) Unsur-unsur kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Misalnya, tenaga listrik menggantikan alat penerangan tradisional dan 

penggunaan smartphone menggantikan telepon umum. 

b. Unsur Budaya Asing Yang Sulit Diterima  

1) Unsur-unsur kebudayaan yang sifatnya tidak nyata. Contohnya, ideologi 

atau paham dari Negara asing. 

2) Unsur-unsur kebudayaan yang sedikit pemanfaatannya. Misalnya, cara 

makan, cara berpakaian dan lain-lain. 

c. Unsur Budaya Yang Sulit Diganti  

1) Unsur yang bersifat umum dalam masyarakat. Contohnya, tradisi bantu 

membantu dalam pelaksanaan acara pernikahan bagi masyarakat suku 

Banggai yang masih berlaku sampai sekarang. 

2) Unsur budaya yang melekat pada masyarakat semenjak dahulu dan 

diwarisakan secara turun temurun. Contohnya, budaya salaman bagi 

masyarakat Indonesia ketika bertemu. 
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3. Bentuk-Bentuk Akulturasi  

Akulturasi dapat dijelaskan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:
111

 

a. Substitusi  

Proses akulturasi melalaui pergantian secara menyeluruh suatu 

kebudayaan lama dengan kebudayaan baru yang memeberikan banyak manfaat. 

Misalnya, penggunan alat-alat pertaniaan modern menggantikan peralatan 

tradisional.  

b. Sinkretisme  

Proses perpaduan budaya lama dengan kebudayaan baru sehingga 

melahirkan satu sistem yang baru dalam masyarakat. Misalnya, tradisi tolak bala 

masyarakat suku Banggai yang merupakan perpaduan antara adat dan agama  

Islam.  

c. Penambahan (Addition)  

Proses perpaduan Budaya lama dengan kebudayaan baru tanpa 

menghilangkan unsur budaya lama tetapi memberikan nilai tambahan. Misalnya, 

pada masyarakat suku Banggai penggunaan sarana transportasi modern seperti 

mobil dan motor melengkapi sarana transportasi tradisional, seperti becak. 

d. Penggantian (Deculturation)  

Proses perpaduan Budaya lama dengan kebudayaan baru dengan 

menghilangkan unsur budaya lama serta memberikan nilai tambah dan manfaat 

yang besar bagi masyarakat. Misalnya, penggunaan alat tranportasi becak diganti 

dengan motor. 
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John W. Berry, Lead Article: Immigration, Aculturation, and Adaptation, h. 272-274. 
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e. Originasi  

Proses kemunculan kebudayaan baru yang awalnya tidak dikenal oleh 

masyarakat sehingga menimbulkan efek perubahan yang besar. Misalnya 

masuknya internet, alat penerangan listrik, televisi, penggunaan smartphone serta 

alat-alat digital lainnya. 

f. Penolakan (Rejection)  

Dampak perubahan sosial budaya yang berkembang dengan cepat 

menimbulkan respon negatif dan penolakan dari sebagian anggota masyarakat 

yang belum siap dan belum memahami arti perubahan tersebut. Misalnya, 

kemunculan dokter bagi masyarakat desa mendapat respon negatif bahkan 

penolakan dari masyarakat yang lebih memepercayai pengobatan dengan dukun. 

4. Persinggungan Kebudayaan Islam dan Kebudayaan Lokal 

Islam adaah agama universal yang sejalan dengan perkembangan zaman, 

dalam Islam perubahan adalah sebuah keniscayaan. Nilai-nilai ajaran Islam yang 

mencakup persoalan akidah, syariah dan akhlak sering disalah artikan dengan 

penyempitan makna bagi sebagian masyarakat menganggap Islam hanya 

mengatur hubungan dengan sang pencipta saja, sehingga melupakan aspek-aspek 

kehidupan. Akan tetapi, pada hakikatnya Islam adalah agama yang mengatur 

segaala aspek kehidupan termasuk persoalan budaya yang berkembang dalam 

masyarakat.  

Indonesia adalah negara yang sangat plural memiliki kebudayaan yang 

sangat kompleks. Perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia telah menambah 

kekayaan budaya nasional, serta ikut mewarnai corak kebudayaan nasional. Oleh 
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karena, kebudayaan yang berkembang di Indonesia telah diwariskan secara turun 

temurun di lingkungan masyarakat sehingga memberikan pengaruh yang kuat 

dalam masyarakat maka kemunculan kebudayaan Islam tidak menghilangkan 

atau mengganti kebudayaan yang dianut. Akan tetapi, terjadi proses akulturasi 

budaya Islam dengan kebudayaan lokal masyarakat.
112

 

5. Dampak Akulturasi 

Proses akulturasi memberikan dampak yang sangat besar dalam 

masyarakat, sebagai berikut:
113

  

a. Perubahan pola hidup masyarakat dari cara tradisional menjadi modern yang 

menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial. Contohnya, silaturahmi 

menggunakan alat komunikasi dari jarak jauh tanpa bertemu secara langsung 

yang awalnya dilakukan secara berhadap-hadapan saling mengunjungi.  

b. Perubahan pola bergaul yang menyebabkan hilangnya nilai-nilai yang 

awalnya dianggap tabu. Contohnya, praktek pergaulan antar remaja yang 

menjadi semakin bebas.  

c. Perubahan pola pemikiran masyarakat menjadi lebih maju. Contohnya, 

ditemukannya penemuan-penemuan baru sebagai hasil dari perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi.  

d. Perubahan cara pandang masyarakat. Contohnya, persamaan gender 

mengakibatkan perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki, 

                                                             

112
Asnawan, Islam dan Akulturasi Budaya Lokal Di Indonesia, Falsifa, Vol. 2, No. 2 

(September, 2011), h. 85. 

113
Beni Ahmad Saebani, Pengantar Antropologi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 

191. 
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wanita tidak dibatasi dengan pekerjaan-pekerjaan rumah saja akan tetapi 

wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki di semua aspek kehidupan.   

Akulturasi telah memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat 

khususnya di Indonesia contoh dampak positif adalah perubahan pola hidup 

masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, perubahan pola pemikiran 

dan cara pandang serta kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi. Adapun dampak negatif yang dirasakan adalah perubahan pola 

pergaulan masyarakat menjadi semakin terbuka dan bebas serta hilangnya nilai-

nilai sosial masyarakat. 

E. Kerangka Konseptual 

Penelitian tentang adat atau tradisi dalam perkawinan sudah banyak 

diteliti, seperti riset-riset  yang telah disebutklan sebelumnya dalam kajian 

pustaka adapun yang membedakan adalah subjek dan objek penelitian, dalam 

penelitian ini peneliti memberikan kerangka konseptual pelaksanaan tradisi 

badosa dalam perkawinan adat suku Banggai analisis ‘urf seperti kerangka 

dibawah ini:  
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Keterangan: 

1. Filosofi, makna dan dasar pelaksanaan tradisi badosa dalam perkawinan 

adat suku Banggai, umumnya sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum 

Islam. Jika, terdapat adat perkawinan yang tidak sejalan dengan hukum 

Islam, hal tersebut benar-benar berdasar pada adat, budaya dan kebiasaan 

masyarakat suku Banggai atau adat kebiasaan tersebut telah bercampur 

baur dengan kebudayaan asing sehingga terjadi akulturasi kebudayaan. 

Maka perlu untuk dilakukan analisis untuk mengetahui status hukum 

tradisi yang berlaku tersebut.  

2. Adapun patokan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan 

analisis dalam riset ini  adalah ukuran ’urf (‘urf sahih atau ‘urf fa>sid). 

 

Dasar 

Pelaksanaan 

Filosofi 

Tradisi Badosa  

 

Makna 

‘Urf 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Yaitu, penelitian yang prosedurnya menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati di lapangan.
1
 Dalam hal ini, peneliti malakukan survei dan mencari 

data secara langsung di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi dan 

data dari informan dan melakukan penelusuran secara langsung dilapangan guna 

melihat bagaimana proses pelaksanaan tradisi perkawinan adat pada masyarakat 

suku Banggai.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

masyarakat suku Banggai yang berada di Desa Landonan Bebeau Kecamatan 

Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan 

penelitimemilih lokasi penelitian tersebut karena Desa Landonan Bebeau 

Kecamatan Buko Selatan masih sangat kental dengan adat istiadatnya termasuk 

di dalamnya adat perkawinan sehingga masih banyak dijumpai pelaksanaan 

tradisi badosa dalam perkawinan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di Desa tersebut. 

                                                             

1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. XVII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 2. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dalam tesis ini dapat digolongkan sebagai  penelitian lapangan 

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

dengan mengumpulkan informasi dan data dari informan. Dalam pelaksanaan 

penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Syar’i 

 Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis masalah yang diteliti. 

Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan filosifi, makna dan dasar pelaksanaan 

tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai kemudian melakukan 

analisis dari sudut pandang hukum Islam dengan parameter al-‘Urf. Adapun 

patokan yang dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahn tersebut adalah 

ukuran ‘urf shahi>h atau ‘urf fa>sid.  

2. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada 

elemen masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 

pemuda, dan pemerintah. Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan 

Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung tentang pelaksanaan tradisi badosa 

dalam perkawinan adat suku Banggai. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah keselurahan data yang dapat menunjang hasil 

penelitian, baik diperoleh melalaui pengamatan lapangan atau melalui telaah 

kepustakaan. Keberhasilan dan kesuksesan suatu penelitian ditentukan oleh dari 
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mana data diperoleh melalui sumber data yang jelas suatu penelitian dapat 

dilaksanakan dengan baik.
2
 Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:  

1. Sumber Data Primer 

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 

suku banggai Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan Kabupaten 

Banggai Kepulauan yang pernah melakukan tradisi perkawinan tersebut. 

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, para wartawan, peneliti dan referensi-referensi pendukung 

lainnya untuk melengkapi data penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang tersusun secara eksplisit dan 

sistematik untuk memperoeh data dan informasi yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan penelitian.
3
 Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan agar mencapai 

tujuan penelitian maka dalam penelitian ini, penelitimenggunakan beberapa 

metode sebagai berikut: 

                                                             

2
Nufian S Febriani dan Wayan Weda Asmara Dewi, Teori dan Praktis: Riset Komunikasi 

Pemasaran Terpadu,  (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), h. 49. 

3
Mohammad Nazir,  Metode Penelitian, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 

211. 
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1. Metode Observasi  

Observasi adalah proses pengamatan terhadap suatu realitas yang terjadi 

dalam masyarakat.
4
 Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

perilaku masyarakat dalam kehidupannya, mempelajari budaya masyarakat 

kenyataan sosial suatu komunitas tertentu. Dengan melakukan observasi peniliti 

akan mendapatkan gambaran yang terang mengenai fenomena tentang kehidupan 

masyarakat yang diamati.
5
 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 

dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Yakni, pelaksanaan perkawinan adat suku 

Banggai yang terjadi di Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan 

Kabupaten Banggai Kepulauan. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman wawancara.
6
 Komunikasi ini dilakukan saling bertatap muka atau 

berhadapan secara langsung anatara pewancara dengan informan ataupun melalui 

via telepon atau alat komunikasi lainnya. Dalam riset ini metode wawancara 

yang digunakan adalah wawancara terstruktur, karena dalam riset ini peneliti 

                                                             

4
Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), h. 63. 

5
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. 

6
S. Nasution, Metode Penelitian: Penelitian Ilmiah Usul Tesis, Desain Penelitian, 

Hipotesis, Validitas, Sampling Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, h. 113. 
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telah penyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan. Adapun 

pihak yang diwawancarai adalah, tokoh masyarakat, akademisi, penghulu, 

pemerintah setempat dan masyarakat yang pernah melakukan perkawinanan adat 

suku Banggai serta masyarakat yang paham dengan tradisi ini di Desa Landonan 

Bebeau. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu proses analisis terhadap data-data dan dokumen-

dokumen yang menunjang proses penelitian.
7
 Melalui dokumentasi seorang 

penelitiakan mendapatkan gambaran nyata tentang tindakan, perilaku, kondisi 

sosial, kepercayaan khususnya yang berkaitan dengan tradisi perkawinan 

masyarakat suku Banggai. 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 Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk 

memperoleh data primer dari informan sebagai sumber data utama dalam sebuah 

penelitian lapangan.
8
  

                                                             

7
Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 

2010), h. 143. 

8
Bagong Suyanto, Sutinah. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, 
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Dalam penelitian deskriptif kualitatif, yang menjadi instrumen atau 

perangkat penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai key instrumen. Oleh 

karena itu, peneliti sebagai instrumen berfungsi menetapkan metode penelitian 

deskriptif kualitatif, menguasai wawasan terhadap masalah yang diteliti, 

mempersiapkan penelitian sebelum memulai melakukan penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data utama yang akurat, melakukan pengumpulan dan 

pengolahan data, menilai kualitas data, menganalisis dan mereduksi data, 

menafsirkan data dan menarik kesimpulan atas temuannya di lapangan.
9
  

Dalam penelitian ini penelitimenggunakan 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. 

                                                             

9
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Contoh Proposal dan 

Penelitian, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 59.    
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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 adat suku Banggai dan dapat 

berupa rekaman suara saat melakukan wawancara dengan informan. 

F. Tekhnik Pengolahan dan Anlisis 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.
10

 Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data kualitatif 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:
11

 

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. 

                                                             

10
Burhan Bungin, Analisa Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah 

Penguasaan Model Aplikasi, (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 209. 
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Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan 
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b. Penyajian data, yaitu peyusunan dengan baik data yang telah direduksi agar 

dapat  disajikan dengan mudah sehingga dapat dipahami ketika dipaparkan 

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:
12

 

1. Meningkatkan Ketekunan 

Yaitu dengan melakukan pengamatan dan pemeriksaan secara mendalam 

dan berkelanjutan. Sehingga kepastian data dan urutan peristiwa dan proses 

kejadian dapat diamati secara mendalam. Melalui metode ini seorang peneliti 

dapat memeriksa kembali kevalidan data-data yang diperoleh. Melalui metode ini 

juga seorang peneliti dapat membandingkan situasi dan kondisi yang terjadi 

dalam masyarakat sepanjang waktu, setelah masa penelitian. Dengan melakukan 

hal tersebut di atas maka dapat meningkatkan kevalidan dan keabsahan data. 

2. Triangulasi 

Yaitu dengan melakukan pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai urutan peristiwa kejadian atau sebagai pembanding terhadap keabsahan 

data. Untuk menguji keabsahan data triangulasi yang digunakan dalam riset ini 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 2. 
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adalah triangulasi sumber. Yaitu, triangulasi yang dilakukan dengan menguji dan 

memeriksa kembali tingkat  kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari 

sumbernya mealui tekhnik, sebagai berikut: 

a. Membandingkan data yang diperoleh dari informan seperti, tokoh adat, tokoh 

agama, akademisi, tokoh masyarakat, melalui hasil wawancara dengan data 

yang didapatkan dari pemerintah, penghulu dan masyarakat yang pernah 

melakukan tradisi tersebut. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan oleh informan pada wawancara tahap 

awal dengan apa yang dikatakan setelahnya. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

3. Menggunakan Bahan Referensi  

Bahan referensi adalah  bahan yang dijadikan data pelengkap dalam 

menguji keabsahan data seperti buku-buku, dokumentasi, catatan pribadi, arsip 

desa dan referensi-referensi pendukung lainnya untuk menguji keabsahan data 

yang telah didapatkan dalam hasil penelitian. 
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BAB IV 

ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI BADOSA DALAM PERKAWINAN 

ADAT SUKU BANGGAI 

A. Gambaran Umum Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan 

Kabupaten Banggai Kepulauan 

1. Sejarah  Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan  

a. Asal Usul Desa Landonan Bebeau  

Pada zaman dahulu di dataran pulau peling bagian barat terdapat suatu 

kawasan tempat tinggal yang disebut oleh masyarakat Tinggalan dan Tombila. 

Kedua kawasan pemukiman ini memiliki makna yang berbeda satu sama lain 

Tinggalan berarti tempat atau kawasan pemukiman sedangkan Tombila berarti 

pelepah pinang sejenis palmae. Beberapa tahun kemudian masyarakat yang 

bermukim dikawasan Tinggalan berpindah menuju pemukiman baru yang 

bernama Asameyo sedangkan masyarakat yang bermukim dikawasan Tombila 

berpindah  menuju pemukiman baru yang bernama Sabulan. Karena masyarakat 

pegunungan yang memiliki kebiasaan selalu hidup berpindah-pindah akhirnya 

masyarakat Tinggalan berpindah ke Tamalang sedangkan masyarakat Tombila 

berpindah ke Kiyes.
1
 

Seiring dengan perjalanan berpindah-pindah dari tempat yang satu 

ketempat yang lain, akhirnya kedua kelompok masyarakat ini sepakat bersatu 

untuk mendirikan satu pemukiman atau perkampungan baru yang bernama Laing 

Moloas atau dikenal dengan nama Bendang Tumbe yang artinya areal panjang 

                                                             

1
Ranur Sabbu, Tokoh Adat, Wawancara, Lumbi-Lumbia 02 Januari 2023. 
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atau kampung pertama atau jalan pertama. Di tempat inilah masyarakat mulai 

mengenal agama dan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu masyarakat 

yang bermukim di Bendang Tumbe mengadakan rapat dan bersepakat untuk 

berpindah menuju pemukiman baru dengan alasan agar memudahkan mereka 

dalam mencari atau menangkap ikan di laut, namun tempat yang mereka tuju 

tersebut belum memiliki nama. Bebearapa tokoh adat menyebutkan konon ada 

seorang pemuda sakti yang tidak dikenal asal usulnya yang saat itu sedang 

berdiri di atas batu mesea atau batu panjang yang memiliki permukaan datar, 

pemuda itu mengaku dirinya bernama Lombio yang berarti sayur bayam. Sampai 

sekarang masyarakat meyakini batu mesea tempat berdirinya pemuda tersebut 

memiliki kekuatan gaib sehingga masyarakat menjadikan batu tersebut sebagai 

tempat ritual adat yang diperingati setiap tahun, sehingga kawasan pemukiman 

tersebut diberi nama Lombia.
2
 

Pada zaman penjajahan Belanda, Lombia diganti namanya menjadi 

Lombi-Lombia setelah berakhirnya penjajahan Belanda dan pada masa 

penjajahan Jepang Lombi-Lombia berubah menjadi Rumbi-Rumbia dikarenakan 

bahasa dan dialek jepang. Pada masa kepemimpinan kapitan Guluan Yambese 

(1932-1952), nama Rumbi-Rumbia dirubah menjadi Lumbi-Lumbia sampai 

sekarang.
3
 Desa Landonan Bebeau adalah pecahan dari Desa Lumbi-Lumbia yang 

dimekarkan pada tahun 2012 berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi 

Tengah. 

                                                             

2
Ranur Sabbu, Tokoh Adat, Wawancara, Lumbi-Lumbia 02 Januari 2023. 

3
Ranur Sabbu, Tokoh Adat, Wawancara, Lumbi-Lumbia 02 Januari 2023. 
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b. Gambaran Umum Suku Banggai 

Suku Banggai adalah salah satu suku yang berada di wilayah Sulawesi 

Tengah, saat ini suku Banggai tersebar di tiga Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Tengah, yaitu: Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten 

Banggai Laut. Suku Banggai merupakan suku yang memiliki kebudayaan yang 

beragam, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara-upacara adat yang 

sampai saat ini masih dipraktekan oleh masyarakat dan diwariskan secara turun 

temurun sejak dahulu. 

Pada zaman dahulu sekitar abad ke tujuh di wilayah Kabupaten Banggai 

pernah berdiri satu kerajaan yaitu kerajaan Banggai dengan luas wilayah 

maencakup setengah dari pulau Sulawesi Tengah, pada zaman kerajaan inilah 

mulai berkembang adat istiadat dan kebudayaan serta masyarakat mulai 

mengenal agama Islam.
4
 diantara sekian banyak adat dan tradisi yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat Banggai, tradisi badosa merupakan 

tradisi dalam perkawinan adat yang tetap eksis hingga saat ini, akan tetapi 

seiring dengan perkembangan zaman serta pengaruh arus globalisasi sedikit demi 

sedikit adat dan kebudayan suku Banggai mengalami pecampuran dengan 

kebudayaan asing yang masuk belakangan sehingga terjadi proses asimilasi dan 

akulturasi budaya dan bahkan menyebabkan hilangnya kebudayaan asli. 

 

 

                                                             

4
Sofyan Madina, dkk, Sejarah Kesultanan Banggai, (Cet 1; Jakarta, Puslitbang Dan 

Khazanah Keagamaan Kementrian Agama RI, 2012), h. 78. 
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2. Kondisi Geografi dan Demografis 

Desa Landonan Bebeau adalah salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan provinsi Sulawesi 

Tengah. Luas wilayah Desa Landonan Bebeau mencapai 4.030 ha yang terdiri 

dari areal perkebunan dengan luas 2.900 ha, pertanian 60 ha, pemukiman 1.000 

ha,  dan areal lainnya 70 ha. jarak Desa Landonan Bebeau dari Kabupaten sekitar 

80 KM/jam. Batas wilayah Desa Landonan Bebeau terdiri dari, utara berbatasan 

dengan Laut Peling, timur berbatasan dengan desa Paisubatu Kecamatan Buko, 

selatan berbatasan dengan Desa Lemelu Kecamatan Bulagi Selatan, barat 

berbatasan dengan Desa Bone Puso Kecamatan Bulagi Selatan. Desa Landonan 

Bebeau adalah desa pesisir pantai yang tebentang sepanjang 10 KM dan wilayah 

pegunungan dengan ketinggian 60-100 M dari permukaan laut. Kondisi iklim 

Desa Landonan Bebeau terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim 

kemarau. Curah hujan 250-300 m3/tahun dan suhu udara 25-35 derajat.
5
 

3. Kondisi Sosial Masyarakat 

a. Pemerintah Desa 

Pemerintahan Desa Landonan Bebau terbentuk setelah pemekaran dari 

desa induk yaitu Desa Lumbi-Lumbia pada masa pemerintahan kepala desa 

Muran Maddasena, adapun dasar pembentukan desa adalah SK gubernur Provinsi 

Sulawesi Tengah  adapun pejabat sementara pada waktu itu adalah bapak Awii 

Motoo, kemudian pada tahun 2012 diadakan pemilihan umum pertama untuk 

memilih kepala desa. Sampai saat ini Desa Landonan Bebeau telah dipimpin oleh 

                                                             

5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Landonan Bebeau Tahun 2022. 
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tiga orang kepala desa pertama adalah Suhardin Sabalino dengan masa jabatan 

2012-2017 selanjutnya digantikan oleh kepala desa terpilih Ahmad Tobunggu 

dengan masa jabatan 2017-2022 dan saat ini dipimpin oleh kepala desa terpilih 

Agun Balagat dengan masa jabatan 2022-2027. Sturktur pemerintahan Desa 

Landonan Bebeau saat ini terdiri dari kepala desa dibantu oleh satu orang 

sekertaris desa, bendahara desa, beberapa orang kaur yang terdiri dari kaur 

pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum, 4 orang kepala dusun dan 5 

anggota badan permusyawaratan desa.  

b. Kependudukan 

Pada umumnya penduduk Desa Landonan Bebeau adalah penduduk asli 

suku Banggai yang merupakan tuan tanah serta terdiri dari beberapa pendatang 

dari berbagai suku. Kondisi jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah berjumlah 

1935 yang terdiri dari laki-laki 970 orang dan perempuan 965 orang. Penduduk 

Desa Landonan Bebeau terdiri dari 644 kepala keluarga yang terdiri dari keluarga 

sejahtera I sebanyak 196 KK, keluarga sejahtera II sebanyak 101 KK, keluarga 

sejahtera 3 sebanyak 50 KK dan keluarga pra sejahtera sebanyak 297 KK. 
6
 

c. Perekonomian dan Mata Pencaharian 

Sebagian besar penduduk Desa Landonan Bebeau adalah petani dan 

nelayan dengan presentase petani 50% dan nelayan 40% selain itu 10% adalah 

pedagang dan PNS. Pendapatan setiap kepala keluarga rata-rata petani dan 

nelayan adalah 2.000.000\\/bulan.
7
 

                                                             

6
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Landonan Bebeau Tahun 2022 

7
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Landonan Bebeau Tahun 2022 
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d. Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Landonan Bebeau sudah cukup 

maju data kependudukan tahun 2020 menunjukan jumlah penduduk tamat SD 

berjumlah sekitar 950 orang, SMP berjumlah 350, SMA 300, perguruan tinggi 

sekitar 90 orang. Selain itu juga tersedia fasilitas pendidikan yaitu 1 PAUD, 1 

TK, 1 SD, 1 SMP dan 1 SMA serta 1 SMTK.
8
 

e. Keadaan Agama Dan Sarana Ibadah 

Masyarakat Desa Landonan Bebeau sebagian besar memeluk agama Islam 

dan Kristen dengan presentase agama Islam sekitar 80% dan agama kristen 

sekitar 20%. Saat ini kondisi tempat ibadah masyarakat Desa Landonan Bebeau 

yaitu 1 masjid dan 2 gereja.
9
 

B. Konsep Tradisi Badosa Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai 

1. Filosofi dan Makna Tradisi Badosa Dalam Perkawinan Adat Suku 

Banggai 

a. Filosofi Tradisi Badosa 

Secara bahasa badosa berasal dari bahasa Banggai dapat diartikan dengan 

menyerahkan harta atau denda. Adapun secara istilah badosa dapat dipahami 

sebagai proses penentuan jumlah pasai atau mahar yang diberikan oleh calon 

pengantin pria kepada calon pengantin wanita setelah lamarannya diterima, atau 

denda bagi pria yang telah menghamili wanita di luar nikah.
10

 Pelaksanaan tradisi 

badosa dalam perkawinan adat suku Banggai telah dilakukan turun temurun sejak 

                                                             

8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Landonan Bebeau Tahun 2022 

9
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Landonan Bebeau Tahun 2022 

10
Tamrin Sabbu,Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 02 Januari 2023. 
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zaman dahulu, tradisi ini memiliki filosofi yang sangat kental dalam masyarakat 

karena pernikahan dalam masyarakat suku Banggai  bukan hanya sebatas 

hubungan pria dan wanita akan tetapi perkawinan adalah penyatuan antara dua 

keluarga pria dan wanita.
11

 Dalam masyarakat suku Banggai jika terjadi 

perkawinan maka akan terjadi proses penyatuan dua keluarga yang disatukan atas 

dasar perkawinan. Karena masyarakat suku Banggai menganut pengakuan garis 

keturunan yang mengutamakan garis keturunan dari pihak laki-laki atau 

bapaknya. Tradisi badosa juga dipandang oleh masyarakat suku Banggai sebagai 

suatu hal yang sakral karena penentuan jumlah pasai atau mahar dianggap 

sebagai penentuan nilai pengantin wanita.  

Dalam menentukan nilai pengantin wanita masyarakat suku Banggai 

memiliki dua pertimbangan yang pertama adalah wanita yang sering berada di 

dalam rumah jarang melakukan kegiatan di luar hanya fokus pada pekerjaan di 

dalam rumah dan yang kedua adalah wanita yang sering bekerja di luar rumah di 

antara keduanya memiliki nilai yang berbeda dalam pandangan masyarakat suku 

Banggai wanita yang jarang melakukan kegiatan di luar rumah dan fokus pada 

kegiatan di dalam rumah cenderung memiliki nilai yang tinggi dibandingkan 

dengan wanita yang sering beraktifitas di luar rumah.   Oleh karena itu, salah 

satu hal yang menarik dari proses badosa ini adalah badosa dilakukan di rumah 

calon pengantin pria sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada 

perempuan.
12
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Tamrin Sabbu,Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 02 Januari 2023. 

12
Muran Maddasene, Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 29 Desember 2022. 
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b. Makna Tradisi Badosa 

Tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai telah dilakukan 

turun temurun sejak zaman dahulu, selain makna filosofis yang disebutkan 

sebelumnya bahwa tradisi ini menetukan nilai pengantin wanita, tradisi ini juga 

memberikan makna bahwa dalam proses badosa atau dalam menyerahkan harta 

adalah bentuk penghormatan calon pengantin pria kepada orang tua calon 

pengantin wanita. Karena kedua orang tua telah berusaha membesarkan putrinya 

sampai dewasa dan dipersunting menjadi seorang istri, sehingga dalam 

menentukan pasai atau mahar ditentukan juga berapa harta yang diberikan 

kepada kedua orang tuanya atau doi tamano tinano, biasanya sang calon 

pengantin pria memberikan sepasang pakaian kepada calon ibu mertua dan kain 

putih atau kain kafan sepanjang 15 meter atau kain batik kepada calon bapak 

mertua.
13

 

Selain itu pasai atau mahar serta doi tamano tinano yang telah diserahkan 

oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dipandang oleh 

masyarakat suku Banggai sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah swt. harta 

yang telah diserahkan diharapkan tidak habis begitu saja akan tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam hal kebaikan dan harapan calon pengantian pria agar 

kembali diberikan rezeki oleh Allah swt. sebagai pengganti dari harta yang telah 

digunakan untuk biaya pernikahan.
14
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Muran Maddasene, Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 29 Desember 2022. 

14
Muran Maddasene, Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 29 Desember 2022. 
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2. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi Badosa Dalam Perkawinan Adat Suku 

Banggai 

a. Proses Badosa 

1) Pemilihan Pasangan 

Dalam memilih pasangan masyarakat suku Banggai memiliki beberapa 

kriteria, sebagaimana Islam menetukan  kriteria dalam memilih calon suami atau 

istri, yaitu agama, harta, nasab  dan kecantikan. hal ini sebagaimana disebutkan 

dalam hadis Nabi saw.  

ِ عمنِ  يمِ ه رمي ـرمةمِ أمب  ِّ  عمنِ  عمن هِ  الل ِ  مَض  مَ بمعٍِ ال ممر أمةِ  ت ـن كمحِ  قمالمِ ومسمل ممِ عملمي هِ  الل ِ  صمل ى الن ب   ل ممالِ ما ل 

اكمِ تمر بمتِ  الدّ ينِ  ب ذماتِ  فماظ فمرِ  ومل د ين هما ومجْممالِ ما ومل مسمب هما  15يمدم
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." 

Agama merupakan kriteria pertama yang dijadikan pertimbangan dalam 

memilih pasangan sehingga dalam masyarakat suku Banggai tidak membenarkan 

perkawinan beda agama. Sekalipun terdapat perkawinan beda agama akan tetapi 

salah satu di antara keduanya harus mengikuti salah satu agama atau 

kepercayaan yang dianut sebagian besar calon istri mengikuti keyakinan calon 

suaminya. Kriteria selanjutnya adalah harta dalam memilih pasangan masyarakat 

suku Banggai cenderung mempertimbangkan persekupuan sehingga laki-laki 

yang memiliki ekonomi biasa-biasa saja maka akan memilih pasangan yang 

                                                             

15
Muhammad Bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ahi>h al-Bukha>ri>, h. 352. 
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sesuai. Begitu juga sebaliknya pria yang memiliki kemapanan dalam ekonomi 

akan memilih pasangan yang sesuai. Kriteria selanjutnya adalah nasab atau 

keturunan  pertimbangan ini sangat penting karena bagi masyarakat suku 

Banggai keluarga yang dianggap baik lebih utama dari pada keluarga yang 

memiliki ekonomi yang baik. Kriteria kecantikan atau ketampanan adalah 

kriteria yang menjadi pertimbangan tertentu baik pria atau wanita karena bagi 

generasi muda saat ini kecantikan dapat menjadi kriteria pertama dalam memilih 

pasangan dibandingkan dengan kriteria lainnya.  

2) Proses Peminangan (mansadai) 

Setelah pemilihan pasangan proses yang dilakukan selanjutnya untuk 

menuju jenjang pernikahan adalah peminangan atau mansadai proses peminangan 

dalam perkawinan adat suku Banggai seperti proses peminangan pada umumnya. 

Dalam proses mansadai calon pengantin pria menyerahkan suatu pemberian 

biasanya pemberian ini adalah pakaian dan seluruh kebutuhan wanita yang jika 

diterima oleh keluarga calon pengantin wanita sebagai pertanda bahwa 

lamarannya diterima.
16

  

Terdapat beberapa cara menyampaikan peminangan yang berlaku dalam 

masyarakat suku Banggai pada umumnya pelaksanaan peminangan dilakukan 

melalui orang tua dalam artian orang tua mewakili anaknya untuk meminang 

perempuan pilihan anaknya dengan cara mendatangi wali dari perempuan 

tersebut. peminangan juga biasa dilakukan dengan cara seorang pria yang hendak 

melamar mendatangi wali dari wanita yang ingin dinikahinya dan menyampaikan 
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Nur Salam Sabbu, Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 03 Januari 2023. 
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keinginannya untuk meminang. Peminangan juga dapat dilakukan melalui utusan 

atau perantara baik itu utusan dari keluarga laki-laki atau utusan yang dipercaya 

menjadi wakil untuk melakukan peminangan. Setelah peminangan diterima 

proses selanjutnya untuk menuju jenjang pernikahan adalah badosa atau proses 

penetuan jumlah pasai atau mahar, biasanya proses badosa dilakukan tiga sampai 

tujuh hari setelah proses peminangan hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak atau berdasarkan kesiapan calon pengantin pria.
17

  

3) Penentuan Jumlah Pasai (badosa) 

Dalam perkawinan adat suku Banggai setelah peminangan diterima maka 

langkah selanjutnya adalah badosa yang dilakukan tiga sampai tujuh hari setelah 

pelamaran. Hal yang menarik adalah proses badosa ini dilakukan dirumah calon 

pengantin pria yang dihadiri oleh keluarga calon pengantin pria dan wanita serta 

pemerintah setempat. Latar belakang pendidikan wanita dan strata sosial dalam 

masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan besar pasai. Dalam 

menetukan besar pasai atau mahar cenderung dilakukan berdasarkan 

kekeluargaan hal ini karena masyarakat suku Banggai memiliki rasa sosial yang 

sangat kuat serta hubungan kekerabatan yang sangat kental. Sehingga jika dalam 

proses badosa terjadi kebuntuan atau tidak bertemunya anatara jumlah pasai 

yang diinginkan pihak perempuan dengan kesanggupan calon pengantin pria 

maka diambil jalan tengah yang ditentukan oleh pemerintah setempat.
18
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Nur Salam Sabbu, Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 03 Januari 2023. 

18
Agun Balagat, Kepala Desa Landonan Bebeau, Wawancara, Landonan Bebeau, 27 

Desember 2022 
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Dalam situasi jika terjadi hubungan antara pria dan wanita 

(pobbiyanggon), dan jika keduanya telah melakukan sesuatu perbuatan yang 

dilarang oleh agama maupun adat istiadat, misalnya jika sang wanita hamil di 

luar nikah maka sang pria akan didosa oleh keluarga sang wanita. Hal ini yang 

sering terjadi atau banyak dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Maka  

Proses badosa dalam kondisi seperti ini terbagi menjadi tiga macam jika pria 

memilih untuk menikahi wanita yang telah dihamilinya maka proses badosa 

dilakukan secara kekeluargaan dengan tetap melibatkan pemerintah setempat 

dalam proses badosa. Jika sang pria memilih untuk menikahi wanita dengan niat 

talak maka sang pria akan didosa atau didenda dengan denda berat dari keluarga 

wanita sama halnya jika sang pria sama sekali tidak bertanggung jawab menikahi 

sang wanita yang dihamilinya baik itu nikah talak maka sang pria akan didenda 

dengan denda berat. Hal ini juga berlaku jika terjadi pada pasangan yang telah 

menikah maka sang pria akan didosa atau didenda dengan denda berat. 

4) Proses Penyerahan Pasai (bangasap) 

Dalam perkawinan adat suku Banggai setelah tahapan mansadai atau 

pelamaran dan badosa atau penentuan jumlah mahar maka tahapan selanjutnya 

untuk menuju jenjang pernikahan adalah proses penyerahan harta atau disebut 

dalam bahasa Banggai bangasap yang dilakukan dirumah calon pengantin wanita. 

Dalam perkawinan adat suku Banggai pasai atau mahar dapat berbentuk doi 

(uang), binatang (hewan peliharaan), lokasi (kebun atau jerami), tiduk (tanaman), 

atau barang berharga tertentu yang bernilai dan dapat diuangkan dan dipakai 

untuk biaya perkawinan.  
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Selain pasai atau mahar sebagaimana disebutkan sebelumnya terdapat 

juga uang yang diberikan kepada kedua orang tua calon pengantin wanita (doi 

tamano tinano), biasanya berupa sepasang pakaian yang diberikan kepada calon 

ibu mertua dan kain putih atau kain kafan sepanjang 15 meter atau kain batik 

kepada calon bapak mertua. Salah satu hal yang menarik dalam perkawinan adat 

suku Banggai adalah selain mahar dan uang yang diberikan kepada kedua orang 

tua calon pengantin wanita juga terdapat uang untuk biaya pesta atau walimah 

al-‘Urs yang menjadi tanggungan bersama antara pria dan wanita. Penentuan 

besar biaya pesta atau walimah al-‘Urs dilakukan sesuai kesepakatan bersama 

jika kedua mempelai menginginkan pesta yang meriah maka membutuhkan biaya 

yang besar atau jika dilakukan secara sederhana maka tidak membutuhkan biaya 

yang besar. 

Dalam proses penyerahan mahar atau bangasap selain penyerahan pasai 

(mahar) juga terdapat beberapa benda yang harus dibawah dalam proses 

bangasap, yaitu: keranjang, tikar atau karpet dan dua biji kelapa yang bertunas 

dan dua tongkol jagung, buah kelapa dan jagung tersebut dimasukan kedalam 

keranjang. Benda-benda tersebut memiliki makna filosofi tersendiri keranjang 

adalah alat yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, tikar adalah 

tempat yang dipakai untuk beristirahat atau tidur, kelapa adalah harta yang 

berharga pada zaman dahulu serta jagung dapat dijadikan makanan pokok.
19
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Muran Maddasene, Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 29 Desember 2022. 
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Dalam perkawinan adat suku Banggai setelah setelah proses bangasap 

atau penyerahan harta tahapan selanjutnya untuk menuju jenjang pernikahan 

adalah penentuan tanggal pernikahan yang dilakukan berdasarkan musyawarah 

atau kesepakatan kedua belah pihak, biasanya tiga sampai tujuh hari setelah 

bangasap. 

b. Dasar pelaksanaan Tradisi Badosa 

Pelaksanaan tradisi badosa dalam perkawinan adat suku Banggai telah 

dilakukan turun temurun sejak zaman dahulu, selain filosofi dan makna yang 

telah disebutkan sebelumnya tradisi ini memiliki dasar pelaksanaan. Dalam 

perkawinan adat suku Banggai badosa adalah suatu proses yang sakral karena di 

dalamnya terdapat nilai-nilai pengantin wanita serta penghormatan kepada kedua 

orang tua yang telah berusaha membesarkan putrinya hingga dipersunting.  

Selain filosofi dan makna terbebut faktor utama yang mendasari 

pelaksanaan tradisi badosa adalah bahwa setiap pria yang telah datang mansadai 

(melamar) seorang wanita, maka pria tersebut dianggap telah sanggup dan 

mampu untuk membangun rumah tangga sehingga jika keluarga wanita 

menerima pinangan atau lamaran sang pria berarti kedua orang tua telah 

melepaskan anaknya untuk dibimbing oleh suaminya maka pria tersebut didosa 

atau didenda. Sehingga penyerahan pasai atau mahar dan doi tamano tinano 

(uang untuk kedua orang tua) dalam proses badosa sejatinya adalah bentuk 

penghormatan sang pria kepada kedua orang tua sang wanita.
20
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Nur Salam Sabbu, Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 03 Januari 2023. 
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Dalam situasi dan kondisi jika wanita hamil di luar nikah hukum adat 

yang berlaku adalah sang pria wajib menikahi sang wanita bahkan sang pria akan 

dibunuh jika tidak bersedia menikahi wanita yang telah dihamilinya, bahkan jika 

sang pria tidak memiliki harta yang digunkan sebagai pasai atau mahar dan biaya 

perkawinan maka sang pria dapat mencari orang yang bersedia membantunya 

untuk menanggung biaya pernikahan akan tetapi jika pria telah dibantu 

menyelesaikan biaya pernikahan maka sang pria bersedia menjadi pesuruh atau 

pembantu bagi orang yang telah menanggung biaya pernikahannya.
21

  

Seiring dengan perkembangan zaman, serta perubahan sosial dan proses 

akulturasi dengan ajaran Islam sehingga wanita hamil yang pada awalnya wajib 

dinikahi oleh pria yang menghamilinya pada saat ini telah mengalami pergesaran 

makna dan nilai-nilai sehingga sang pria memiliki tiga pilihan yaitu: pertama, 

sang pria bersedia menikahi dan menjadikannya sebagai istri. Kedua, sang pria 

dapat menikahi wanita yang dihamili dengan niat talak. Ketiga, sang pria cukup 

membayar denda, adapun yang menjadi dasar pertimbangan disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya, faktor keluarga, orang ketiga dan perbedaan agama. 

Alasan menutupi aib juga merupakan faktor penyebab sehingga terjadi nikah 

talak bagi wanita hamil di luar nikah, dalam kondisi wanita hamil di luar nikah 

jika sang pria tidak bertanggung jawab menikahi wanita dihamili maka akan 

dicarikan laki-laki yang siap menikahi sang wanita, hal ini dilakukan untuk 

menutupi aib keluarga dan anggapan masyarakat agar anak yang lahir tidak 

disebut anak haram. 
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Tamrin Sabbu,Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 02 Januari 2023. 
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C. Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Terhadap 

Tardisi Badosa Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai 

Tradisi badosa dalam perkawianan adat suku Banggai khususnya yang 

berlaku di Desa Landonan Bebeau telah dilakukan turun temurun sejak dahulu, 

beberapa informan yang kami temui tidak ada yang dapat menyebutkan secara 

pasti kapan tradisi ini berlaku akan tetapi tradisi ini telah dipraktekan oleh orang 

tua terdahulu. Bapak Muran Maddasene selaku tokoh adat Desa Landonan 

Bebeau memastikan bahwa pelaksanaan tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu  

“Bahkan di waktu saya masih anak-anak saya sudah menyaksikan orang 
tua melakukakn tradisi ini.”

22
  

Mengingat usia tokoh ini sudah memasuki 70 tahun. Menurut beliau:  

“Tradisi ini harus senantiasa dijaga  dan dilestarikan karena tradisi ini 
menyangkut hubungan keluarga dan menggambarkan bagaimana nilai 
seorang perempuan begitu juga sebagai bentuk penghormatan kepada 
kedua orang tua yang telah membesarkan putrinya.”

23
  

Bapak Tamrin Sabbu salah satu tokoh adat yang tertua di Desa Landonan 

Bebeau beliau mengatakan:  

“Dahulu jika sang pria telah datang mansadai atau balamar dan 
lamarannya diterima maka sang pria akan didosa oleh keluarga wanita 
karena sang pria dianggap telah mampu membangun rumah tangga dan 
keduanya dinikahkan, jika terjadi kasus hamil di luar nikah maka adat 
disini laki-laki wajib menikahi jika tidak laiki-laki bisa dibunuh dan 
biasanya banyak yang dibantu setelah dibantu dijadikan pesuruh atau 
pembantu adapun membayar denda sebenarnya bukan hukum adat yang 
asli ini sudah pergeseran nilai.”

24
  

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Biduhan Kinitaon salah satu tokoh 

agama Kecamatan Buko Selatan beliau mengatakan:  

                                                             

22
Muran Maddasene, Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 29 Desember 2022. 

23
Muran Maddasene, Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 29 Desember 2022. 

24
Tamrin Sabbu,Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 02 Januari 2023. 
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“Wanita yang sudah hamil di luar nikah wajib untuk dinikahi karena 
menurut hukum adat disini laki-laki yang tidak menikahi wanita yang 
dihamili akan didenda dengan denda berat begitu juga hukum agama 
dalam Islam sebagian ulama membolehkan menikahi wanita hamil. 
Kebiasaan masyarakat disini jika perempuan tidak disukai oleh keluarga 
laki-laki atau faktor orang ketiga biasanya laki-laki tidak mau menikahi 
dan hanya membayar denda sebenarnya kebiasaan seperti ini harus 
dihilangkan.”

25
  

Muhammad Rusli da’i Kecamatan Buko dan Buko Selatan mengatakan:  

“Kasus yang banyak terjadi di masyarakat adalah hamil di luar nikah bagi 
anak di bawah umur jika pemerintah dan masyarakat tidak 
memperhatikan hal ini maka ini akan menjadi kebiasan buruk yang 
berlaku dalam masyarakat yang pada dasarnya bertentangan dengan 
hukum Islam. Meskipun sebagian ulama membolehkan menikahi wanita 
hamil tetapi sebaiknya hal ini harus dihindari. Jika wanita sudah hamil 
diluar nikah maka uang maharnya itu sudah murah karena keluarga 
perempuan merasa malu dan berusaha menutupi aib jadi harus dinikahkan 
meskipun dengan mahar yang rendah. Hal ini berbahaya jika terjadi kasus 
yang berbeda agama maka yang dirugikan adalah wanita karena biasanya 
wanita harus ikut agama suaminya. Maka sebaiknya tradisi ini 
disesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku.”

26
  

Bapak Masrun kepala sekolah SMP 3 Buko Selatan mengatakan:  

“Tradisi badosa yang berlaku saat ini jika dilihat sangat merugikan 
perempuan, apalagi kasus ini banyak terjadi pada anak usia sekolah. 
Akhirnya banyak anak-anak yang putus sekolah karena hamil di luar 
nikah, jadi tradisi ini harus lebih dipertegas agar anak-anak kita tidak 
merasa gampang dalam melakukan hubungan suami istri.”

27
  

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Muhammad Hariri kepala sekolah 

SMAN 1 Buko Selatan beliau mengatakan:  

“Tradisi badosa ini sangat merugikan wanita, sebaiknya tradisi ini harus 
ditinggalkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam.”

28
  

Masyarakat Desa Landonan Bebeau yang pernah melakukan tradisi ini 

mengatakan:  

                                                             

25
Biduhan Kinitaon, Tokoh Agama, Wawancara, Lumbi-Lumbia, 28 Desember 2022. 

26
Muhammad Rusli, Tokoh Agama, Wawancara, Lalengan, 4 Januari 2023 

27
Masrun,Tokoh Akademisi, Wawancara, Landonan Bebeau, 5 Januari 2023 

28
Muhammad Hariri, Tokoh Akademisi, Wawancara, Landonan Bebeau, 5 Januari 2023 
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“Saya menikahi istri saya pada saat umur kehamilan memasuki empat 
bulan alasan saya menikahi istri karena suka sama suka dan keluarganya 
yang baik.”

29
  

Zainal karim salah seorang masyarakat yang pernah melakukan tradisi ini 

mengatakan:  

“Saya menikahi istri saya pada saat usia kehamilan sudah tujuh bulan 
saya dipaksa orang tua untuk menikahi sang wanita karena telah 
melakukan kesalahan.”

30
  

Sumarto masyarakat yang pernah melakukan tradisi ini menolak untuk 

menikahi wanita yang telah dihamili dan cukup membayar denda dengan alasan 

adanya orang ketiga  dan keluarga tidak mau menerima sang wanita. Beliau 

mengatakan:  

“Waktu itu saya tidak menikahi  wanita itu karena bukan cuma saya 
pacarnya, sehingga orang tua saya juga tidak mau setelah mendengar 
informasi tersebut.”

31
  

Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Rama Omolu salah seorang 

siswa SMAN 1 Buko Selatan  memilih untuk tidak menikahi wanita yang 

dihamili dan cukup membayar denda dengan alasan adanya orang ketiga dan 

masih ingin melanjutkan sekolah. Beliau mengatakan:  

“Saya tidak mau menikahi perempuan itu karena bukan hanya saya 
pacarnya, saya juga masih mau sekolah sehingga saya tidak kasih nikah 
itu perempuan.”

32
 

                                                             

29
Asjun, Masyarakat Desa Landonan Bebeau, Wawancara, Landonan Bebeau, 3 Januari 

2023 

30
Zainal Karim, Masyarakat Desa Landonan Bebeau, Wawancara, Landonan Bebeau, 6 

Januari 2023 

31
Sumarto, Masyarakat Desa Landonan Bebeau, Wawancara, Landonan Bebeau, 7 

Januari 2023 

32
Ramadan Omolu, Masyarakat Desa Landonan Bebeau, Wawancara, Landonan Bebeau, 

8 Januari 2023 
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Dari beberapa informan yang ditemui secara umum tokoh adat, tokoh agama dan 

akademisi memandang bahwa tradisi badosa adalah tradisi yang harus senantiasa 

dijaga dan dilestarikan karena sejalan dengan aturan agama, adapun dalam kasus 

wanita hamil di luar nikah menurut tokoh adat telah mengalami pergeseran nilai 

yang dahulu wajib untuk dinikahi setelah mengalami proses akulturasi dengan 

ajaran Islam,  maka laki-laki memiliki tiga pilihan yaitu menikahinya atau 

menikahi dengan niat talak atau cukup dengan membayar denda. Adapun 

menurut tokoh agama dan akademisi tradisi badosa yang berlaku pada saat ini 

sangat merugikan wanita sehingga tradisi ini harus ditinggalkan apalagi banyak 

terjadi pada anak di bawah umur, bebarapa masyarakat yang pernah melakukan 

tradisi ini dalam hal wanita hamil di luar nikah pada dasarnya mereka ingin 

menikahi tetapi dengan adanya pengaruh keluarga, orang ketiga atau perbedaan 

agama sehingga ada yang memilih menikahi dengan niat talak atau cukup dengan 

membayar denda.  

D. Analisis Tradisi Badosa Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai Perspektif 

‘Urf  

1. Tinjaun ‘Urf Terhadap Filosofi Tradisi Badosa Dalam Perkawinan Adat 

Suku Banggai 

Tradisi badosa adalah salah satu tradisi perkawinan yang berlaku dalam 

masyarakat suku Banggai khususnya di Desa Landonan Bebeau yang dilakukan 

turun temurun sejak zaman dahulu. Tradisi ini merupakan rangkaian proses yang 

dilaksakan untuk menjalin hubungan laki-laki dan perempuan menuju jenjang 

pernikahan. Tradisi ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan 
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tradisi-tradisi yang berlaku di daerah lain. Setelah seorang pria mansadai atau 

melamar kemudian lamarannya diterima maka sang pria akan didosa, hal yang 

menarik dalam tradisi ini adalah proses badosa ini dilakukan di rumah laki-laki.  

Secara bahasa badosa berasal dari bahasa Banggai dapat diartikan dengan 

menyerahkan harta atau denda.
33

 Adapun secara istilah badosa dapat dipahami 

sebagai proses penentuan jumlah mahar yang diberikan oleh calon pengantin pria 

kepada calon pengantin wanita.
34

 Tradisi ini memiliki filosofi yang sangat kental 

dalam masyarakat karena pernikahan dalam masyarakat suku Banggai  bukan 

hanya sebatas hubungan pria dan wanita akan tetapi perkwinan adalah penyatuan 

antara dua keluarga pria dan wanita. Dalam masyarakat suku Banggai jika terjadi 

perkawinan maka akan terjadi proses penyatuan dua keluarga yang disatukan atas 

dasar perkawinan. Tradisi badosa juga dipandang oleh masyarakat suku Banggai 

sebagai suatu hal yang sakral karena penentuan jumlah pasai atau mahar 

dianggap sebagai penentuan nilai pengantin wanita. 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek 

kehidupan manusia, Islam sangat memperhatikan 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 

suku Banggai Desa Landonan Bebeau proses pemilihan pasangan, pelamaran dan 

penentuan jumlah mahar dilaksanakan berdasarkan adat yang berlaku di daerah 

setempat. Islam memandang ‘Urf atau adat yang berlaku dalam masyarakat 
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Tamrin Sabbu,Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 02 Januari 2023. 
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Tamrin Sabbu,Tokoh Adat, Wawancara, Landonan Bebeau, 02 Januari 2023. 
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sebagai salah satu sumber hukum selama ’Urf tersebut tidak bertentangan dengan 

dalil-dalil syar’i. Sebagaimana Kaidah Fikih yang mengatakan:  

 35ةِ ممِكِ مُ مِِةِ ادمِالعمِ

Maksudnya: 

Adat dan budaya dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan 
hukum. 

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 badosa 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 Banggai di Desa Landonan Bebeau. 

Dasar kehujjahan filosofi tradisi badosa sebagai ‘urf sahih dapat dilihat dalam 

as\ar sahabat yang disampaikan oleh Ibn Masud ra.   

 36نِ سمِحمِِاللِ ِدمِنِ عِ ِومِهِ اِفمـِنِ سمِحمِِونمِمِ لِ المسِ ِآهِ اِمَِممِ

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 

                                                             

35
Abbas Arfan, Kaidah Fikih Muamalah Kulliyyah, h. 195. 

36
Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad Bin Hambal, h. 379. 
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dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Kaidah 

Fikih yang juga dapat dijadikan dasar kehujjahan filosofi tradisi badosa sebagai 

‘urf sahih adalah: 

كِمِف رِِ عِ ِفِ وِ رِ المعِ  37ِاطِ رِ شمِِطِ وِ رِ المشِ ا

Maksudnya: 

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 badosa sebagai ‘urf 

sahih adalah: 

38ِصِ لنمِبِِ ِتِ ابِ الثمِكمِِفِِ رِ لعِ بِِ ِتِ ابِ الثمِ

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. 
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Abu> al-H}a>ris\ al-Gazzi>, al-Waji>z Fi> I>d}a>h Qawa’i>d al-Fiqh al-Kulliyah, h. 306. 
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Abu> al-H}a>ris\ al-Gazzi>, al-Waji>z Fi> I>d}a>h Qawa’i>d al-Fiqh al-Kulliyah, h. 306. 
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2. Tinjaun ‘Urf Terhadap Makna Tradisi Badosa Dalam Perkawinan Adat 

Suku Banggai 

Islam meberikan batasan-batasan dalam hal perkawinan yang dapat 

dijadikan patokan dan dasar dalam melaksanakan perkawinan sebagaimana yang 

telah dirincikan dalam al-Qur’an dan sunah. Begitu pula Islam memandang 

tradisi atau adat yang berlaku dalam masyrakat sebagai ‘urf yang dapat dijadikan 

dasar dalam kehidupan masyarakat. Tradisi badosa yang berlaku turun temurun 

sejak zaman dahulu terkandung makna yang sangat sarat dalam kehidupan 

masyarakat suku Banggai khususnya di Desa Landona Bebeau. 

Tradisi ini memberikan makna bahwa dalam proses badosa atau dalam 

menyerahkan harta adalah bentuk penghormatan calon pengantin pria kepada 

orang tua calon pengantin wanita. Karena kedua orang tua telah berusaha 

membesarkan putrinya sampai dewasa hingga dipersunting menjadi seorang istri. 

Selain itu, makna yang terkandung dalam pasai atau mahar serta doi tamano 

tinano yang telah diserahkan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin 

wanita dipandang oleh masyarakat suku Banggai sebagai rezeki yang diberikan 

oleh Allah swt. harta yang telah diserahkan diharapkan tidak habis begitu saja 

akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam hal kebaikan dan harapan calon 

pengantian pria agar kembali diberikan rezeki oleh Allah swt. sebagi pengganti 

dari harta yang telah digunakan untuk biaya pernikahan.  

Melihat makna yang terkandung dalam tradisi badosa sebagaimana 

disebutkan sebelumnya tradisi badosa adalah ‘urf sahih atau tradisi yang pada 

dasarnya tidak betentangan dengan dalil-dali syar’i sehingga tradisi ini dapat 
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dilaksanakan dan harus tetap dilestarikan khususnya dalam kehidupan masyrakat 

Banggai di Desa Landonan Bebeau. Dasar kehujjahan makna tradisi badosa 

sebagai ‘urf sahih dapat dilihat dalam as\ar sahabat yang disampaikan oleh Ibn 

Masud ra.   

 39نِ سمِحمِِاللِ ِدمِنِ عِ ِومِهِ اِفمـِنِ سمِحمِِونمِمِ لِ المسِ ِآهِ اِمَِممِ

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. Selain itu 

Kaidah Fikih yang juga dapat dijadikan dasar kehujjahan makna tradisi badosa 

sebagai ‘urf sahih adalah: 

كِمِف رِِ عِ ِفِ وِ رِ المعِ  40ِاطِ رِ شمِِطِ وِ رِ المشِ ا

Maksudnya: 

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 
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Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad Bin Hambal, h. 379. 

40
Abu> al-H}a>ris\ al-Gazzi>, al-Waji>z Fi> I>d}a>h Qawa’i>d al-Fiqh al-Kulliyah, h. 306. 
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yang juga dapat dijadikan dasar kehujjahan makna tradisi badosa sebagai ‘urf 

sahih adalah: 

41ِصِ لنمِبِِ ِتِ ابِ الثمِكمِِفِِ رِ لعِ بِِ ِتِ ابِ الثمِ

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. 

3. Tinjaun ‘Urf  Terhadap Dasar Pelaksanaan Tradisi Badosa Dalam 

Perkawinan Adat Suku Banggai 

Suku Banggai adalah suku asli yang mendiami daerah Banggai kepulauan 

yang memeliki beragam tradisi dan kaya akan adat istiadat. Suku Banggai di 

Kabupaten Banggai Kepulauan tersebar di duabelas kecamatan setiap kecamatan 

terdiri dari beberapa desa, Landonan Bebeau merupakan desa yang terletak di 

Kecamatan Buko Selatan juga termasuk suku Banggai asli.  

Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan tekhnologi tidak 

menutup kemungkinan  tradisi dan budaya yang sudah ada sejak dahulu 

mengalami proses akulturasi dengan budaya yang masuk belakangan. Pengaruh 

arus globalisasi bukan tidak mungkin dapat mengkikis budaya-budaya dan tradisi 

yang berlaku dalam masyarakat sehingga terjadi percampuran dan penyatuan 
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Abu> al-H}a>ris\ al-Gazzi>, al-Waji>z Fi> I>d}a>h Qawa’i>d al-Fiqh al-Kulliyah, h. 306. 
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budaya dan bahkan hilangnya budaya asli. Tradisi badosa yang dimiliki oleh suku 

Banggai merupakan ketentuan adat yang berlaku dikalangan masyarakat agar 

seorang pria dan wanita dapat menjalin hubungan yang sah. Tradisi ini 

merupakan serangkain proses menuju jenjang pernikahan, adapun yang menjadi 

dasar pelaksanaan tradisi badosa adalah bahwa setiap pria yang telah datang 

mansadai (melamar) seorang wanita, maka pria tersebut dianggap telah sanggup 

dan mampu untuk membangun rumah tangga sehingga jika keluarga wanita 

menerima pinangan atau lamaran sang pria berarti kedua orang tua telah 

melepaskan anaknya untuk dibimbing oleh suaminya maka pria tersebut didosa 

atau didenda.  

Dalam situasi dan kondisi wanita hamil di luar nikah hukum  adat yang 

berlaku adalah sang pria akan didosa dan wajib menikahi sang wanita jika tidak 

sang pria akan dibunuh atau pria tersebut dapat dibantu jika sang pria tidak 

memiliki harta yang digunakan untuk menikah akan tetapi sang pria akan 

dijadikan pembantu atau pesuruh bagi orang yang telah membantunya.  

Seiring dengan perkembangan zaman tradisi badosa telah mengalami 

pergeseran nilai tradisi yang berlaku dalam masyarakat suku Banggai khususnya 

di Desa Landonan Bebeau saat ini seorang pria yang menghamili wanita di luar 

nikah maka sang pria memiliki tiga pilihan yaitu: pertama, sang pria bersedia 

menikahi dan menjadikannya sebagai istri. Kedua, sang pria dapat menikahi 

wanita yang dihamili dengan niat talak. Ketiga, sang pria cukup membayar 

denda. 
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Melihat pelaksanaan tradisi badosa yang berlaku dalam adat perkawinan 

masyarakat suku Banggai pada awalnya adalah ‘urf fa>sid atau tradisi yang tidak 

sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dasar kehujjahan pelaksanaan 

tradisi badosa pra akulturasi sebagai ‘urf fa>sid dapat dilihat dalam kaidah fikih 

yang menyebutkan: 

ِأموِأمحمل ِحمرمام ا ل  ِشمر ط اِحمر ممِحملم ل م و نمِعملمىِش ر و ط ه مِإ لم 42ِالمس 

Maksudnya: 

Kaum muslim wajib memenuhi syarat-syart yang ditetapkan, kecuali 
syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu 
yang diharamkan. 

Maksud dari Kaidah Fikih tersebut adalah kebolehan melaksanakan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kebiasaan yang berlaku bagi 

masyarakat. Akan tetapi, syarat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil sahih 

jika bertentangan dengan dalil sahih maka tradisi tersebut harus dibuang atau 

ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fikih yang mengatakan: 

43ِلِ طِ بِمِِةِ عمِي ـرِِ الشِ ِلِ وِ صِ أ ِِفِ الِ م مِِطٍِرِ شمِِلِ كِ 

Artinya: 

Setiap syarat yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ketentuan syariah 
adalah batal. 
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Abbas Arfan, Kaidah Fikih Muamalah Kulliyyah, h. 201. 

43
Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 40. 
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Kaidah ini memberikan pengertian bahwa syarat-syarat atau adat 

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tidak dapat dijadikan dasar dalam 

kehidupan masyarakat jika bertentangan dengan prinsip dasar-dasar syariat.  

Para ulama Usul Fikih menetapkan syarat-syarat agar ‘urf dapat dijadikan 

sebagai landasan hukum, yaitu:
44

 

a. ‘Urf tersebut adalah ‘urf s}ahi>h bukan ‘urf fa>sid, yaitu ‘urf yang mengandung 

maslahat dan tidak bertentangan dengan dalil syar’i. 

b. ‘Urf tersebut berlaku umum tidak dikhususkan  kepada orang atau kelompok 

tertentu saja, dalam hal ini ‘urf telah menjadi kebiasaan yang dilakukan 

berulang-ulang dan terus menerus dalam kehidupan masyarakat. 

c. ‘Urf  berlaku pada saat itu yang diterima oleh masyarakat, bukan ‘urf  yang 

muncul belakangan.  

Akan tetapi, menghamili wanita di luar nikah adalah perbuatan yang 

diharamkan dalam Islam, Islam melarang perbuatan zina sebagaimana firman 

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

ا
َ
نىٰٖٓ  تَقْرَبُوا وَل ِ

انَ  اِنَّهٗ  الز 
َ
ًً  ك ا وَسَاءَۤ  ا فَاحِشَ

ً
 سَبِيْل

Terjemahnya: 

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah 
perbuatan keji dan jalan terburuk.

45
 

Begitu juga Allah swt. menegaskan dalam QS al-Nu>r/24: 2. tentang 

hukuman bagia pelaku zina. 
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Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Asyba>h} wa al-Naz}a>’ir fi al-Furu>’, h. 195. 
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Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 285. 
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   ًُ انِيَ لزَّ
َ
ْْ  ا انِ   فَاجْلِدُوْا وَالزَّ

َّ
ل

ُ
نْهُمَا وَاحِدٍ  ك ًَ  م ِ دَةٍ  مِائَ

ْ
  ِۖ جَل

Terjemahnya: 

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari 
keduanya seratus kali.

46
 

 

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa perbuatan zina adalah perbuatan 

yang diharamkan oleh Allah swt. dan hukumannya sangat berat, yaitu rajam bagi 

pezina yang telah menikah dan cambuk sebanyak seratus kali bagi pezina yang 

belum menikah. Penetapan hukuman bagi pelaku zina ini juga didasarkan pada 

hadis nabi saw. 

ِلمِعمِجمِِدِ قمِِنِّ عمِوِ ذِ ِخِ نّ ِعمِوِ ذِ خِ ِممِلِ سمِومِِهِ ي لِمِعمِِىِاللِ لِ صمِِاللِ ِلِ وِ سِ مَِِالمِقمِِالمِقمِِتِ امِ صمِِنِ ب ِِةمِادمِبمِعِ ِنِ عمِ

47ِمِ جِ الرمِومِِةِ ائمِمِ ِدِ لِ جمِِبِ يِّ لث ـِبِِ ِبِ يِّ ثمـوِمِِةٍِنمِسمِِيِ فِ نمـوِمِِةِ ئماِمِ ِدِ لِ جمِِرمِكِ ب لِ بِِ مِِرِ كِ ب لِِ ِامِل ِي بِِ سمِِنِ لِمِ ِاللِ 

Artinya: 

Dari ‘Ubadah bin al-S}amit dia berkata rasulullah saw. bersabda “ambilah 
dari diriku, ambilah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan 
jalan keluar hukuman bagi mereka jejaka dan perawan yang berzina 
hukumannya didera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, 
sedangkan duda dan janda yang bezina hukumannya didera seratus kali 
dan rajam. 

Dari hadis dan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukum zina 

ada dua macam sesuai dengan keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga 

atau sudah berkeluarga atau sudah pernah terikat dengan perkawinan. 

Begitu pula Allah melarang menikahi seorang pezina dalam QS al-

Nu>r/24: 3. 

                                                             

46
Kementerian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 350. 

47
Muslim Bin Hajjaj, Sahih Muslim, Juz 2, (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 48.  
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 ْْ انِ لزَّ
َ
ا ا

َ
ا يَنْكِحُ  ل

َّ
ًً  اِل وْ  زَانِيَ

َ
ًً  ا

َ
ًُ  ِۖ مُشْرِك انِيَ الزَّ ا وَّ

َ
ا يَنْكِحُهَآٖ ل

َّ
وْ  زَانٍ  اِل

َ
مَ وَ  ۚ مُشْرِكٌ  ا لِ ََ  حُر ِ ى ٰٰ

َ
مُؤْمِنِيْنَ  عَل

ْ
 ال

Terjemahnya 

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan 
atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas 
menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. 
Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

48
 

 
Ayat tersebut memberikan informasi bahwa seorang laki-laki tidak boleh 

menikahi seorang wanita pezina begitu pula seorang wanita dilarang menikah 

dengan seorang pria pezina, kecuali mereka telah bertaubat. 

Ayat-ayat dan hadis tersebut di atas memberikan informasi tentang 

larangan melakukan perbuatan zina serta hukuman bagi pelaku zina,  Islam 

menjelaskan hukuman bagi pelaku zina adalah cambuk bagi pezina yang belum 

menikah dan rajam bagi pezina yang telah menikah. Jika kita merujuk pada ayat 

dan hadis tersebut maka membunuh atau al-Qatlu tidak dapat dijadikan hukuman 

bagi pelaku zina, begitu juga seorang laki-laki yang telah menghamili seorang 

wanita di luar nikah tidak dapat diancam dengan pembunuhan jika sang pria 

tidak bersedia menikahi sang wanita karena dalam konsep perkawinan salah satu 

syarat pernikahan adalah al-rid{a atau kerelaan dan persetujun  kedua mempelai 

tanpa ada paksaan. Sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 16 ayat 1, “perkawinanan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.” 

Begitu pula disebutkan dalan Undang-Undang RI., nomor 1 tahun 1974 pasal 6, 

“perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon memepelai.” 
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Perbuatan menghamili wanita di luar nikah pada dasarnya sangat 

merugikan pihak wanita, perbuatan ini juga selain melanggar norma agama juga 

melanggar norma kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, dalam kondisi ini seorang pria tidak dapat dipaksa untuk 

menikahi sang wanita juga tidak bisa untuk dibunuh, akan tetapi pihak keluarga 

dapat meminta sang pria untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, jika sang 

pria tidak bersedia untuk bertanggung jawab maka dapat membayar ganti rugi 

sebagai denda. 

Seiring dengan perkembangan zaman tradisi ini telah mengalami 

pergeseran nilai yang disebabkan masuknya arus globalisasi, perkembangan 

tekhnologi serta akulturasi kebudayaan khususnya dengan kebuyaan serta ajaran 

Islam. Sehingga pada saat ini pelaksanaan tradisi badosa dalam kondisi wanita 

hamil di luar nikah dibagi menjadi tiga, jika sang pria memilih menikahi wanita 

dalam keadan hamil maka hal ini dibolehkan sebagaimana sebagian ulama 

mazhab Syafi’i dan Hanafi membolehkan menikahi wanita hamil karena zina 

dengan syarat jika yang menikahi adalah pria yang menghamilinya.
49

 

Sebagaimana juga disebutkan dalam KHI Bab VIII pasal 53 ayat 1 tentang kawin 

hamil “seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya.”
50

  Jika sang pria memilih menikahi wanita hamil dengan niat 

talak maka hal ini juga dibolehkan sebagaimana terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan ulama tentang hukum menikahi wanita dengan niat talak sebagian 

                                                             

49
Saleh bin Abdul Aziz, Nikah Dengan Niat Talak, (Cet 1; Surabaya, Pustaka Progresif, 

2004), h. 7. 

50
Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 Ayat 1 Tentang Kawin Hamil. 
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membolehkan secara mutlak dan ada yang menghukumi dengan makruh dan ada 

yang mengharankannya. Menurut Imam al-Zarqa>ni> dari Mazhab Maliki hukum 

menikahi wanita dengan niat tidak bersamanya kecuali beberapa waktu saja 

maka hal itu dibolehkan dan bukan termasuk mut’ah.
51

 Sebagai dasar 

pertimbangan dibolehkan hal tersebut adalah pada dasarnya pernikahan tersebut 

telah memenuhi rukun dan syarat adapun niat diserahakan kepada Allah swt.  

Adapun jika pria tidak menikahi wanita yang dihamilinya dan memilih 

untuk membayar denda maka tradisi ini juga adalah ‘urf sahih atau tradisi yang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena praktek membayar denda adalah 

sebagai bentuk tanggung jawab seorang pria yang telah menghamili seorang 

wanita di luar nikah.  Hal ini juga dikuatkan dengan kaidah fikih yang 

menyebutkan: 

ِأموِأمحمل ِحمرمام ا ل  ِشمر ط اِحمر ممِحملم ل م و نمِعملمىِش ر و ط ه مِإ لم 52ِالمس 

Maksudnya: 

Kaum muslim wajib memenuhi syarat-syart yang ditetapkan, kecuali 
syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu 
yang diharamkan. 

Maksud dari Kaidah Fikih tersebut adalah kebolehan melaksanakan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kebiasaan yang berlaku bagi 

masyarakat. Akan tetapi, syarat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil sahih.  

Para ulama Usul Fikih menetapkan syarat-syarat agar ‘urf dapat dijadikan 

sebagai landasan hukum, yaitu: 
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Abbas Arfan, Kaidah Fikih Muamalah Kulliyyah, h. 201. 
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a. ‘Urf tersebut adalah ‘urf s}ahi>h bukan ‘urf fa>sid, yaitu ‘urf yang mengandung 

maslahat dan tidak bertentangan dengan dalil syar’i. 

b. ‘Urf tersebut berlaku umum tidak dikhususkan  kepada orang atau kelompok 

tertentu saja, dalam hal ini ‘urf telah menjadi kebiasaan yang dilakukan 

berulang-ulang dan terus menerus dalam kehidupan masyarakat. 

c. ‘Urf  berlaku pada saat itu yang diterima oleh masyarakat, bukan ‘urf  yang 

muncul belakangan. 
53

 

Tradisi badosa yang berlaku pada masyarakat suku Banggai dalam 

kondisi wanita hamil di luar nikah pada awalnya adalah ‘urf fa>sid namun setelah 

terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan Islam maka tradisi ini menjadi ‘urf 

sahih, hal ini dikarenakan Islam sebagai agama yang sempurna Islam datang 

bukan menghapus tradisi yang berlaku dalam masyarakat akan tetapi Islam 

menyempurnakan dan meluruskan setiap tradisi yang berlaku dalam masyarakat 

agar sejalan dengan prinsip dasar syariah, kasus wanita hamil diluar nikah yang 

terjadi pada masyarakat suku Banggai pada masa awal sulit ditemukan, hal ini 

karena masyarakat terdahulu sanagat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang 

berlaku sehingga jika terjadi kasus wanita hamil diluar nikah hukuman adat yang 

berlaku adalah sang pria akan dibunuh jika tidak bersedia untuk menikahi sang 

wanita yang telah dihamili. akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman 

dengan masuknya arus globalisasi kasus wanita hamil di luar nikah banyak 

terjadi di masyarakat  sehingga jika kita merujuk pada hukum adat yang berlaku 

maka akan banyak terjadi kasus pembunuhan dikarenakan jika pria tidak bersedia 
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Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Asyba>h} wa al-Naz}a>’ir fi al-Furu>’ h. 195. 
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menikahi wanita yang dihamilinya di luar nikah, oleh sebab itu setelah terjadi 

akulturasi dengan kebudayaan Islam maka tradisi ini mengalami pergeseran nilai 

atau perubahan makna agar tidak terjadi kasus pembunuhan. Bagai pria yang 

telah menghamili seorang wanita di luar nikah diberikan tiga pilihan yaitu; sang 

pria menikahi wanita tersebut dan bertanggung jawab, sang pria menikahi wanita 

tersebut dengan niat talak atau sang pria memebayar denda sebagai bentuk 

tanggung jawab. 
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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. Tradisi badosa yang berlaku dalam masyarakat suku Banggai memiliki 

dua makna. Pertama, adalah proses penentuan jumlah pasai atau mahar 

yang diberikan calon suami kepada calon istri setelah proses mansadai 

atau lamarannya diterima. Kedua, adalah denda bagi laki-laki yang telah  

menghamili seorang wanita, denda dapat berupa pilihan menikahi sang 

wanita, menikahi wanita dengan niat talak dan membayar denda. 

2. Pandangan tokoh adat, tokoh agama dan akademisi serta masyarakat suku 

Banggai terhadap tradisi badosa bahwa pada awalnya tradisi ini adalah 

‘urf sahih atau tradisi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, 

adapun dalam kasus wanita hamil di luar nikah proses badosa yang 

berlaku saat ini telah mengalami pergeseran nilai dan akulturasi dengan 

kebudayaan Islam sehingga tradisi ini adalah ‘urf sahih atau sejalan 

dengan syariat Islam. 

3. Filosofi dan makna serta dasar pelaksanaan tradisi ini pada umumnya 

adalah ‘urf sahih atau tradisi yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar 

syariah. Namun dalam kondisi wanita hamil di luar nikah pelaksanaan 

tradisi ini pada awalnya adalah ‘urf fa>sid atau bertentangan dengan 

prinsip-prinsip dasar syariah akan tetapi setelah mengalami proses 
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akulturasi dengan kebudayaan Islam maka tradisi ini adalah ‘urf sahih 

atau sejalan dengan prinsip dasar syariat. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan sumbangsi 

pemikiran bagi pemerintah Desa Landonan Bebeau khusunya bagi 

masyarakat desa Landonan Bebeau bahwa tradisi yang berlaku dalam 

perkawinan memiliki nilai-nilai yang wajib dipertahankan begitu juga 

terdapat tradisi-tradisi yang telah mengalami akulturasi budaya sehingga 

tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum adat asli maka 

perlu dilakukan penyesuaian. 

2. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tradisi perkawinan 

yang berlaku dalam masyarakat suku Banggai memiliki nilai-nilai yang 

harus senantiasa dijaga dan dipertahankan agar tidak bercampur dengan 

kebudayaan asing yang dapat menyebabkan hilangnya kebudayaan asli. 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu dilakukan edukasi kepada 

masyarakat khususnya anak di bawah umur oleh pemerintah dan tokoh 

masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai adat yang berlaku dan tidak 

mencampur baurkan dengan budaya asing dan senantiasa berpedoman 

pada prinsip-prinsip dasar syariah.  
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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: “Tinjaun ‘Urf Terhadap Tradisi Badosa Dalam Perkawinan Adat Suku 

Banggai”  

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. Gambaran Bentuk-Bentuk Tradisi Badosa Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai 

1. Bagaimana sejarah munculnya, tradisi badosa 

2. Bagaimana proses memilih pasangan dalam masyarakat suku Banggai 

3. Bagaimana proses mansadai atau melamar 

4. Bagaimana cara menetukan jumlah pasai atau mahar 

5. Bagaimana bentuk-bentuk pasai atau mahar 

6. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi badosa  

7. Siapa saja yang hadir dalam proses badosa 

8. Dimana dilakukan proses badosa 
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9. Berapa lama waktu badosa dengan waktu pernikahan 

10. Bagaimana proses penyerahan pasai atau bangasap 

B. Makna dan Filosofis yang Terkandung Serta Dasar Pelaksanaan Tradisi Badosa Dalam 

Perkawinan Adat Suku Banggai 

11. Bagaimana filosofi dan makna tradisi badosa 

12. Apa saja faktor yang melatar belakangi tradisi badosa (keinginan orang tua, keluarga, 

sumai/istri) 

13. Apa dasar pelaksanaan tradisi badosa 

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Terhadap Tradisi Badosa 

Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai  

14. Bagaimana Pandangan Terhadap pelaksanaan tradisi badosa 

15. Bagaimana perkembangan tradisi badosa hingga saat ini 

16. Apakah tradisi badosa masih eksis hingga saat ini 

17. Apakah tradisi badosa sesuai dengan syariat Islam atau sebaliknya 

18. Bagaimana saran dan masukan tentang tradisi ini apakah dilestarikan atau 

ditinggalkan atau dilakukan penyesuaian 
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Daftar Informan 

 

NO NAMA PEKERJAAN TANGGAL 

PENELITIAN 

TANDA 

TANGAN 

1 Agun Balagat Kepala Desa Landonan 

Bebeau 

27 Desember 2022  

2 Rusiono Ngineikon Sekertaris Desa Landonan 

Bebeau 

27 Desember 2022  

3 Abdullah Tobunggu Kepala Dusun 2 Desa 

Landonan Bebeau 

27 Desember 2022  

4 Biduhan Kinitaon Tokoh Agama Kecamatan 

Buko Selatan 

28 Desember 2022  

5 Muran Maddasene Tokoh Adat Kecamatan 

Buko Selatan 

29 Desember 2022  

6 Tamrin Sabbu Tokoh Adat Kecamatan 

Buko Selatan 

30 Desember 2022  

7 Ranur Sabbu Tokoh Adat Kecamatan 

Buko Selatan dan 

Akademisi 

2 Januari 2023  

8 Nur Salam Sabbu Tokoh Adat dan MUI 

Kecamatan Buko Selatan 

2 Januari 2023  

9 Asjun Ngineikon Masyarakat Desa 

Landonan Bebeau 

2 Januari 2023  

10 Muhammad Rusli Tokoh Agama Kecamatan 

Buko Selatan 

4 Januari 2023  

11 Muhammad Hariri Kepala Sekolah SMAN 1 

Buko Selatan 

5 Januari 2023  

12 Masrun  Kepala Sekolah SMPN 3 

Buko Selatan 

5 Januari 2023  

13 Zainal Karim  Masyarakat Desa 

Landonan Bebeau 

6 Januari 2023  

14 Sumarto Tobunggu Masyarakat Desa 

Landonan Bebeau 

7 Januari 2023  

15 Rama Omolu Masyarakat Desa 

Landonan Bebeau 

8 Januari 2023  

16 Nasrun  KUA Kecamatan Buko 

Selatan 

8 Januari 2023  

17 Amadan Tobunggu Tokoh Adat Desa 

Landonan Bebeau 

9 Januari 2023  

18 Halik Pobalos  Tokoh Agama Desa 

Landonan Bebeau 

9 Januari 2023  
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa  ( 0411 ) 841879  

email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id 

Nomor : B- 1073 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 
Sifat : Biasa 

Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal 

Hal : Rekomendasi Izin Penelitian 

Kepada Yth. 

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan  
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD ProvinsiSulawesi Selatan  

di 
Tempat 

Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di 
bawah ini: 

Nama :  Ali Imran Sabalino 
NIM :  80100221151 
Semester/T.A. :  II (Dua)/T.A. 2021-2022 
Fakultas :  Pascasarjana 
Jurusan/Prodi :  S2 Dirasah Islamiyah 
Alamat :  Moncongloe, Maros 
No. HP. :  082197822485 
  

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Magister. Dengan judul tesis: TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI BADOSA DALAM 

PERKAWINAN ADAT SUKU BANGGAI.  
Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk 
melakukan penelitian di Desa Landonan Bebeau, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai 

Kepulauan dari tanggal 26 Nopember 2022 s.d. 31 Januari 2023. 
Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih 

 

Samata, 25 November 2022 

Ketua, 

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si. 
NIP.196005051987031004 

http://lp2m.uin-alauddin.ac.id/
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 

Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id  
Makassar 90231 

Nomor : 12658 /S.01/PTSP/ 2022   Kepada Yth. 

Lampiran : -   Gubernur Prov. Sulawesi Tengah 

Perihal : Izin penelitian   
c.q Kepala BAPPELITBANGDA Prov. 
Sulteng 

        

        di- 

              Tempat 

Berdasarkan surat  Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar  Nomor :  B- 1073 
/Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022  tanggal  2022 25  November   perihal tersebut diatas,  mahasiswa/peneliti 
dibawah ini: 

N a m a : ALI IMRAN SABALINO 
Nomor Pokok : 80100221151 
Program Studi : Dirasah Islamiyah 
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2) 
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa 
      

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara  dalam rangka menyusun Tesis , 
dengan judul : 

"  TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI BADOSA DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BANGGAI  
" 

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl.  30  November 2022 s/d 31 Januari  2023 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami  menyetujui  kegiatan dimaksud 
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. 

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. 

  
Diterbitkan di Makassar 
Pada Tanggal 29 November 2022  

  

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  

Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA 
Nip : 19630424 198903 1 010  

Tembusan Yth 
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar; 
2. Pertinggal. 
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 
JALAN TANJUNG API NO. 7 TELEPON (0451) 421954 Fax (0451) 453350 

Website:www.bakesbangpolprov.go.id 
PALU-SULAWESI TENGAH 

 
SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

NOMOR:070/2621/Bid.Ill-BKBPD/2022 

DASAR:  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

168); 

 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat 

keterangan Penelitian; 

 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 tahun 2018 tentang Pendelegasian 

Kewenangan,Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan; 

 4. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 503/246.1/DPMPTSP-G.ST/2021 

tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan dan  Penandatanganan Perizinan 

Berusaha  

 

MENIMBANG:  Surat Ketua Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: 

B.1073/Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 25 November 2022 Perihal: 

Rekomendasi lzin Penelitian 

 

NAMA    : Ali Imran Sabalino   

NIM     : 80100221151 

ALAMAT    : Moncongloe, Maros 

NO. HP    : 082197822485 
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SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 

140/41/SKP/LDB/2023  

  

Yang bertanda tangan di bawah ini,  Kepala  Desa  Landonan  Bebeau Kecamatan Buko 

Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan menerangkan dengan benar bahwa :  

Nama  : Ali Imran Sabalino  

NIM  : 8010022151  

PRODI  : S2 Dirasah Islamiyah  

JUDUL PENELITIAN  : Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Badosa Dalam Perkawinan 

Adat Suku Banggai   

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Landonan 

Bebeau Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan selama 3 bulan terhitung 

mulai tanggal 30 November Tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari Tahun 2023.  

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
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Dokumentasi 

  

Gambar 1,Wawancara Dengan Pemerintah Desa Landonan Bebeau  

 

 

Gambar 2, Wawancara Dengan Akademisi dan MUI Kecamatan Buko Selatan 
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Gambar 3, Wawancara Dengan Tokoh Agama Kecamatan Buko Selatan  

 

Gambar 4, Wawancara Dengan Tokoh Agama Kecamatan Buko Selatan 
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Gambar 5, Wawancara Dengan Tokoh Adat Kecamatan Buko Selatan 

 

Gambar 6, Wawancara Dengan Tokoh Adat Kecamatan Buko Selatan 
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Gambar 7, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Landonan Bebeau 

 

Gambar 8, Wawancara Dengan Masyarakat Desa Landonan Bebeau 
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Gambar 9, Proses badosa atau penentuan jumlah pasai (mahar) 

 

Gambar 10, Proses badosa atau penentuan jumlah pasai (mahar) 
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Gambar 11, Proses Bangasap atau penyerahan pasai (mahar) 

 

Gambar 12, Proses Bangasap atau penyerahan pasai (mahar) 
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Gambar 13, Proses Akad Nikah 

 

Gambar 14, Setelah Proses Akad Nikah pengantin pria menemui pengantin wanita dan menyentuh jidatnya 

dengan ibu jarinya ditemani walinya 
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