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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 Sad ṣ es (dengan titik di ص
bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di ط 
bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik di ظ 
bawah) 

 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 ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ىَوْ 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ  
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf Nama 

Huruf dan 
Tanda Nama 

 fatḥah dan alif …اَ | …ىَ 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 mata :مَاتَ 

رَمَى  : rama 

قِيْلْ   : qila 

يمَُوْتُ   : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

رَوَضَةُ الأْطَْفَ لِ   : raudal al-at fal 

الَْمَدِ يْنَةُ اْلفَا ضِلَةُ   : al-madinah al-fadilah 

 al-hikmah :  الَْحِكْمَة 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 rabbana :رَبَّنَا

يْنَا  najjainah :نَجَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :الَْفَلْسَفَةُ 

 al-biladu :الَْبِلادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop 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: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : امُِرْتُ 

b. Hamzah Tengah 

 ta’muruna : تأَمُْرُوْنَ 

c. Hamzah Akhir 
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:شَيْءٌ   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا ¡َّ  Dinullah دِيْنُ ¡َّ 

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

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 Hum fi rahmatillah هُمْ   فيِْ رَحْمَةِ ¡َّ   

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (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 dari (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 kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

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

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
 

Nama :  Hamzanwadi Rahmin 
N I M :  80100220140 
Judul :  “Adat Merariq dalam Perkawinan Suku Sasak Perspektif Hukum Islam”  

   (Studi pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan 
   Bungku Timur Kabupaten Morowali). 

 
Merariq suatu tradisi perkawinan yang unik di mana seorang laki-laki 

harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. 
Merariq ini umum terjadi di kalangan masyarakat Suku Sasak di Desa Onepute 
Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, yang mayoritas muslim. 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
pola perkawinan dalam tradisi merariq pada suku Sasak di Desa Onepute Jaya? 2) 
Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi merariq di Desa Onepute? 3) 
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi merariq suku Sasak di Desa 
Onepute Jaya?  

Jawaban atas permasalahan di atas diperoleh melalui penelitian kualitatif, 
dengan pendekatan empiris sosiologis dan yuridis syar’i dan didukung penelitian 
kepustakaan. Data penelitian diambil dari Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku 
Timur Kabupaten Morowali. Data primer didapatkan dari informan yang berupa 
penjelasan dan keterangan berkenaan dengan tradisi merariq. Data sekunder 
didapatkan dari berbagai literatur dan dokumen-dokumen terkait.  

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa, pertama, proses merariq ini 
didahului dengan melarikan atau menculik si gadis oleh calon mempelai laki-laki. 
Proses ini kemudian dilanjutkan dengan memberitahukan kepada keluarga si gadis 
bahwa anak gadisnya telah diculik. Terdapat beberapa alasan mengapa merariq 

dilakukan: a) untuk menunjukkan kesungguhan si laki-laki terhadap si gadis, b) 
menunjukkan keberanian, c) karena alasan sejarah, d) karena alasan kompetisi. 
Akan tetapi sekarang ini tradisi merariq telah banyak mengalami pergeseran nilai 
dan praktik yang disebabkan kurangnya pemahaman pelaku merariq terhadap 
ketentuan adat dan ajaran agama. Kedua, pandangan masyarakat Islam Sasak di 
Desa Onepute Jaya terhadap tradisi merariq ada dua pendapat: 1) pandangan 
masyarakat biasa, bahwa merariq tidak ada masalah selama dilakukan dengan 
ketentuan adat dan ajaran agama, 2) pandangan kaum terdidik, lebih melihat pada 
dampak dari mulai proses awal sampai akhir, sehingga menurutnya perlu dicarikan 
alternatif yang lebih sederhana dan baik untuk menghindari dampak negatif yang 
muncul. Ketiga, terkait pandangan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa terjadi 
kesenjangan antara praktik merariq dengan ketentuan hukum Islam baik itu dari 
sisi normatif maupun kemaslahatannya. 

Impikasi penelitian ini adalah: 1) Penerapan hukum Islam terutama dalam 
pernikahan hendak dipahami dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. 2) Perlunya 
penerapan hukum Islam yang lebih dimasyarakatkan agar dapat merangkul dan 
mensinkronkan kebiasaan masyarakat. 3) Perlunya merelevansikan kebiasaan-
kebiasaan yang ada di tengah kebiasaan masyarakat yang ada dengan hukum 
Islam, agar keduanya tidak bertolak belakang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada garis 

khatulistiwa, serta samudera lautan teduh. Penduduk yang berdiam dan berasal 

dari pulau-pulau itu pun mempunyai bermacam ragam adat budaya dan hukum 

adatnya. Namun demikian, walaupun dengan perbedaan perbedaan tersebut, 

Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Negara Pancasila.1 

Hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah 

perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, yang tidak semata mata 

hanya sebagai urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu, sehingga 

perkawinan seringkali menjadi topik yang tidak pernah kering. Terlebih 

permasalahan dari perkawinan sendiri selalu berkembang beriringan dengan 

dinamika kehidupan. Perkawinan merupakan akad antara seorang pria dengan 

seorang wanita dalam suatu perjanjian suci sebagai ikatan lahir batin antara 

keduanya yang mulanya terpisah dan berdiri sendiri untuk menjadi kesatuan utuh 

untuk membentuk sebuah keluarga. 

Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam 

QS. Āl Zariyat/ 51: 49, Allah berfirman: 

 
1Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara 

Adatnya, (Cet. VI; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 11. 
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ُ�ونَ  
�
�

َ
	َ
 �ُۡ

�
��َ

َ
ۡ�َ�� زَوَۡ�ۡ�ِ �

َ
ءٍ َ�� ۡ َ

� ِ
ّ ُ

� �   وَِ�

Terrjemahnya: 

 

49.  Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.2 

 

Dalam konteks Indonesia, perkawinan disebutkan pula dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang terikat sebagai 

pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga), 

yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang demikian 

perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dan 

perkawinan itu sendiri mempunyai peranan yang penting.3 

Dalam perkawinan sendiri, terdapat serangkaian upacara perkawinan yang 

demikian perkawinan tersebut dianggap sah. Dalam Islam telah sepakat para 

ulama bahwa upacara perkawinan selalu diiringi serangkaian syarat dan rukun 

nikah yang harus dipenuhi. Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat akan 

kelangsungan perkawinan, sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu perkawinan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan 

(perkawinan) tersebut. Seperti 1) calon mempelai laki-laki, 2) calon mempelai 

perempuan, 3) wali dari mempelai perempuan, 4) dua orang saksi, serta 5) ijab 

yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang dilakukan oleh suami. Tanpa adanya 

 
2 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Al-

Qur’an Kementerian Agama RI., 2020), h. 53. 
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 
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hakikat dari perkawinan, semisal mempelai laki-laki dan perempuan, suatu 

perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Syarat nikah merupakan sesuatu yang pasti 

atau harus ada tetapi tidak termasuk rangkaian pekerjaan tersebut, seperti halnya 

mahar yang tidak harus disebut dalam akad perkawinan dan tidak harus 

diserahkan pada saat akad berlangsung.4  

Berbeda dengan konteks Indonesia, perkawinan seringkali dilakukan 

dengan diiringi adat dalam proses upacara perkawinan, mengingat Indonesia 

merupakan negara yang mempunyai beragam adat dan budaya yang masih 

dilestarikan oleh masyarakat. Dengan menyatukan antara rukun dan syarat sah 

perkawinan dalam Islam dengan adat istiadat setempat dalam proses upacara 

perkawinan tersebut. Tidak sedikit dari proses upacara perkawinan adat yang 

dilakukan justru dirasa rumit. Sistem perkawinan yang menjadi pintu gerbang 

utama untuk memasuki kehidupan juga dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang 

dilakukan dengan melalui peminangan (sistem yang dominan yang dilakukan 

dalam masyarakat seperti Jawa), ada juga yang dilakukan dalam bentuk pelarian 

diri atau disebut kawin lari yang dapat ditemukan pada masyarakat Sasak di 

Lombok yang lebih dikenal dengan istilah merariq. 

Secara etimologis kata merariq diambil dari kata “lari”, berlari. Merarikan 

berarti melai’ang artinya melarikan. Kawin culik, adalah sistem adat penikahan 

yang masih diterapkan suku Sasak Lombok. Kawin culik dalam bahasa Sasak 

 
4 Rahman I Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), h. 250. 
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disebut merarik.5 Merariq dalam pengertian pelarian diri atau mencuri gadis dari 

pengawasan walinya dan lingkungan sosialnya sudah terbentuk sebagai warisan 

budaya turun-temurun bagi masyarakat Sasak secara umum. Pada sebagian 

masyarakat meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari 

pengawasan walinya, bajang atau pemuda Sasak sebagai ajang pembuktian kelaki-

lakian, serta keberanian, keseriusan, dan gambaran tanggung jawab dalam 

perkawinan serta dalam kehidupan keluarga nantinya. 

Tradisi merariq ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan 

kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan 

nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu 

tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi 

kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu nampak jelas pada kebudayaan 

orang Lombok.6 Lebih tepatnya adalah akulturasi budaya Bali yang menjajah 

Lombok waktu itu dan mayoritas beragama Hindu, dan suku Sasak yang dijajah 

mayoritas beragama Islam. Salah satunya adalah tradisi selarian (merariq) yang 

ada dan masih berlaku pada masyarakat Suku Sasak di Lombok. Menurut adat 

suku Sasak, ada beberapa cara perkawinan yaitu perondongan (perjodohan), 

mepadik lamar (kawin lamar) dan selarian (merariq). Merariq adalah cara yang 

paling banyak dan sering digunakan oleh masyarakat suku Sasak karena dianggap 

cara yang paling terhormat. 

 
5 Solichin Salam, Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depannya, (Jakarta: 

Kuning Mas, 1992), h. 22. 

6 Fath Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram, (Mataram: Yayasan Sumurmas 

AlHamidy, 1998), h. 10-11. 
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Dalam tradisi merariq menikah pada suku Sasak, setiap fase dari 

rangkaian budaya merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang terkadang tak 

terpahami dengan logika sederhana. Segala bentuk tradisi yang dipraktekkan 

sesungguhnya memiliki makna/nilai tersebunyi (hiden values), baik bagi pihak 

keluarga laki-laki, keluarga perempuan, maupun masyarakat sekitar. Tradisi 

perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat hendaknya tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Namun, masih banyak masyarakat yang beragama Islam 

memadukan antara hukum Islam dengan tradisi mereka, walaupun mereka 

mengetahui kalau tradisi yang mereka warisi itu berasal dari nenek moyang 

mereka yang tidak beragama Islam. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Onepute 

Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, dengan pertimbangan 

bahwa di desa Onepute Jaya kecamatan Bungku Timur adalah sebagai salah satu 

wilayah yang banyak dihuni oleh warga pendatang (perantau) yang berasal dari 

suku Sasak Lombok dan berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti 

melalui wawancara dengan salah seorang tokoh suku Sasak yang berada di Desa 

Lambelu bahwa mayoritas dari penduduk Desa Lambelu yang merupakan 

perantau dari suku Sasak Lombok tersebut masih mempertahankan budaya 

merariq (kawin adat suku Sasak).   

Menariknya penelitian ini, karena dalam kenyataannya masyarakat suku 

Sasak yang tinggal di desa Onepute Jaya kecamatan Bungku Timur kabupaten 

Morowali, melakukan tradisi ini padahal mereka sudah memeluk agama Islam. 

Jika dilihat dari sisi ajaran Islam, merariq dinilai bertentangan dengan nilai-nilai 
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Islam, walaupun pada dasarnya bahwa perkawinan merariq hanyalah simbol 

kebudayaan suku Sasak, karena sebelumnya memang sudah ada kesepakatan dari 

kedua belah pihak. 

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

pandangan Islam terhadap tradisi suku Sasak di desa Onepute Jaya Kecamatan 

Bungku Timur Kabupaten Morowali dan menuangkannya dalam sebuah 

penelitian yang berjudul, “Adat Merariq dalam Perkawinan Suku Sasak Perspektif 

Hukum Islam” (Studi pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Onepute Jaya 

Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Penelitian ini berjudul “Adat Merariq dalam Perkawinan Suku Sasak 

Perspektif Hukum Islam” (Studi pada Masayarakat Suku Sasak di Desa Onepute 

Jaya kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali). Dalam penelitian ini, 

peneliti perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk menjaga agar 

penelitian ini tetap terarah. Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Pola perkawinan dalam budaya suku Sasak di desa Onepute Jaya 

kecamatan Bungku Timur. 

2. Adat merariq dalam masyarakat suku Sasak di desa Onepute Jaya 

kecamatan Bungku Timur.  

3. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi merariq suku Sasak di desa 

Onepute Jaya kecamatan Bungku Timur.  

Terkait dengan fokus penelitian dan deskripsi fokus di atas, peneliti 

menvisualisasikannya dalam bentuk tabel matriks sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Matriks Fokus Penelitian 

Fokus Deskripsi Fokus 

Pola perkawinan dalam budaya suku 

Sasak di desa Onepute Jaya 

kecamatan Bungku Timur  

1. Mendeskripsikan tata cara 

pelaksanaan perkawinan merariq 

di desa Onepute Jaya kecamatan 

Bungku Timur kabupaten 

Morowali  

2. Mendeskripsikan pengaruh 

merariq terhadap masyarakat adat 

suku Sasak di desa Onepute Jaya 

kecamatan Bungku Timur 

kabupaten Morowali 

Adat merariq dalam masyarakat 

suku Sasak di desa Onepute Jaya 

kecamatan Bungku Timur 

kabupaten Morowali  

1. Mendeskripsikan pelaksanaan 

perkawinan merariq oleh 

masyarakat suku Sasak di desa 

Onepute Jaya kecamatan Bungku 

Timur kabupaten Morowali  

2. Mendeskripsikan adat merariq 

dan perbedaan merariq yang ada 

di Lombok dan yang dilaksanakan 

di desa Onepute Jaya kecamatan 

Bungku Timur kabupaten 

Morowali  

3. Mendeskripsikan Orisinilitas 

Perkawinan Adat Merariq di desa 
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Onepute Jaya kecamatan Bungku 

Timur kabupaten Morowali  

Tinjauan hukum Islam terhadap 

tradisi merariq suku Sasak di desa 

Onepute Jaya kecamatan Bungku 

Timur kabupaten Morowali  

Mendeskripsikan pandangan Islam 

terhadap perkawinan adat merariq di 

desa Onepute Jaya kecamatan 

Bungku Timur kabupaten Morowali  

 

C.  Rumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah “bagaimana pandangan 

Islam terhadap adat merariq dalam perkawinan suku Sasak di desa Onepute Jaya 

kecamatan Bungku Timur kabupaten Morowali?” Dari pokok masalah tersebut 

dirumuskan tiga submasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola perkawinan dalam tradisi merariq pada suku Sasak di 

desa Onepute Jaya kecamatan Bungku Timur kabupaten Morowali?  

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi merariq di desa 

Onepute Jaya kecamatan Bungku Timur kabupaten Morowali?  

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi merariq suku Sasak di 

desa Onepute Jaya kecamatan Bungku Timur kabupaten Morowali?  

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, 

ditemukan beberapa hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini, yakni 

tentang perkawinan adat merariq suku sasak atau lombok. Relevansi penelitian 

terdahulu yang penulis angkat ini bertujuan untuk pijakan dalam penelitian ini di 

antaranya untuk melihat data-data terdahulu dan untuk menjelaskan beberapa 

sudut perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu demi klaim 
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tujuan keorisinilan judul penulis, bahwa memang benar judul ini belum pernah 

dibahas secara detail oleh peneliti-peneliti terdahulu. Beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan tersebut antara lain: 

Pertama, penelitian tesis yang dilakukan pada tahun 2017 oleh 

Rusdidaming dengan judul Tradisi Merariq Suku Sasak di Perantauan dalam 

Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau 

Kabupaten Luwu Timur. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan hasil penelitian bahwa tradisi 

merariq suku Sasak di Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur berbeda dengan yang 

ada di Lombok. Sedangkan analisis hukum Islamnya menyatakan bahwa tradisi 

merariq tidak bertentangan dengan syariat Islam.7 Adapun yang membedakan 

penelitian yang penulis lakukan dengan tesis tersebut adalah pendekatan yang 

digunakan serta lokasi penelitian. 

Kedua penelitian tesis yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Juzrih dengan 

judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Negosiasi dalam Perkawinan 

Merariq pada Masyarakat Lombok/Sasak di Luwu Timur.8 Metode penelitian 

yang digunakan dalam penyusunan tesis tersebut adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan empiris dan teologis normatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

proses negosiasi yang diakomodir dalam hukum perkawinan Merariq suku Sasak 

yang ada di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan setelah proses pemakiye, dan 

disusul dengan proses selabar yang di dalamnya menegosiasikan persoalan uang 

pemberian dan mahar. Proses negosiasi yang diakomodir dalam perkawinan 

merariq suku Sasak adalah murni merupakan bagian dari tradisi adat perkawinan 

 
7 Rusdidaming, “Tradisi Merariq Suku Sasak di Perantauan dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi pada Masyarakat Lombok Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”, Tesis, IAIN 

Palopo Tahun 2017. 

8 Juzrih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Negosiasi dalam Perkawinan Merariq 

pada Masyarakat Lombok/Sasak di Luwu Timur”. Tesis, IAIN Palopo Tahun 2019. 
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suku Sasak, tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi kemunculannya. 

Negosiasi dalam perkawinan adat suku Sasak tersebut dalam tinjauan hukum 

Islam menempati posisi adat pada umumnya dalam kehidupan masyarakat yang 

dipandang mubah, sebab tidak ada unsur-unsur yang melanggar ketentuan syari’at 

di dalam prosesnya. Islam juga memandang baik prosesi selabar dalam 

perkawinan adat merariq suku Sasak karena di dalamnya ada unsur ishlah yang 

selaras dengan fungsi negosiasi, yakni sebagai sarana untuk mencari solusi dari 

ketidaksepahaman. Tesis ini membahas terkait proses negosiasi dalam adat 

perkawinan merariq mulai dari awal proses negosiasi, syarat dan ketentuannya 

beserta ketentuan hukum Islam terkait dengan proses negosiasi dalam perkawinan 

adat merariq suku Sasak terutama yang berada di wilayah Kabupaten Luwu 

Timur. 

Ketiga buku karya Muhammad Harfin Zuhdi yang terbit pada tahun 2012 

dengan judul “Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak”.9 Buku ini 

menjelaskan tentang adat perkawinan suku Sasak di Lombok yang sudah 

mengakar dan dilakukan secara turun-temurun dan hingga kini lebih banyak 

dipahami sebagai selarian (kawin lari). Oleh sebab itu tidak heran kalau Merariq 

mendapat konotasi yang negatif juga prosesinya yang panjang dengan melalui 

delapan tahapan dan memerlukan biaya yang sangat besar sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pengantin pria. Seolah sampai timbul asumsi bahwa perempuan 

disamakan dengan barang dagangan atau kepemilikan sang pria. Hal ini 

berpengaruh terhadap hubungan suami isteri dalam rumah tangga dan berdampak 

pada pelestarian praktik bias jender. Namun demikian, dalam buku tersebut tidak 

membahas secara luas tentang hukum Islam terkait proses negosiasi dalam 

perkawinan adat merariq suku Sasak. 

 
9 M. Harfin Zuhdi, Praktik Merariq; Wajah Sosial Masyarakat Sasak, (Mataram: 

LEPPiM IAIN Mataram, 2012). 
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Keempat, jurnal karya dari M. Yasin yang terbit pada tahun 2006 dengan 

judul “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum 

Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok”.10 ada empat 

prinsip dasar yang terkandung dalam praktik kawin lari (Merariq) di pulau 

Lombok. Pertama, prestise keluarga perempuan, dipahami dan diyakini sebagai 

bentuk kehormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Ada anggapan 

yang mengakar kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di 

Lombok bahwa dengan melarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar 

ekonomis yang tinggi. Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina jika 

perkawinan gadisnya tidak dengan kawin lari (Merariq). Kedua, superioritas 

lelaki, inferioritas perempuan. Satu hal yang tidak bisa dihindarkan dari sebuah 

kawin lari (Merariq) adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan 

mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Kawin lari tetap 

memberikan legitimasi kepada kaum perempuan. Ketiga, egalitarianisme, 

terjadinya kawin lari menimbulkan rasa kebersamaan di kalangan seluruh 

keluarga perempuan. Tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga kebersamaan 

melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan setempat. Keempat, 

komersial. Terjadinya kawin lari hampir selalu berlanjut pada tawar-menawar. 

Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling 

kuat dan dominan. Ada indikasi bahwa orangtua merasa telah membesarkan anak 

gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk itu semua usaha tersebut telah 

menghabiskan banyak biaya yang tidak sedikit. Untuk itu memperoleh sebagai 

ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial 

anak dan orangtua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. Sebaliknya, 

 
10 M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum 

Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari’) di Pulau Lombok”, Jurnal Istinbath, No. I Vol. IV 

Desember 2006. 
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semakin rendah tingkat sosial dan tinggkat pendidikan anak serta orangtua 

semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan.  Dalam jurnal tersebut 

proses negosiasi dalam perkawinan dibahas, tanpa ada bahasan terkait hukum 

Islam seputar proses adat merariq.  

Kelima, jurnal yang ditulis pada tahun 2014 dengan judul Eksistensi 

Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merarik) dalam Muara Pluralisme 

Hukum oleh Wahyuddin Lukman. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa 

implementasi pluralisme hukum itu ke dalam kehidupan manusia serta 

eksistensinya yang bersifat mengikat dan memposisikan manusia pada suatu 

keharusan untuk melaksanakan substansi-substansi pada masing-masing 

instrumen. Penjelasannya lebih lanjut hanya terkait dengan pluralisme hukum 

merariq secara umum, tanpa menyinggung persoalan serta syarat dan ketentuan 

dalam adat perkawinan merariq tersebut.  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk:  

 

a. Mendeskripsikan pola perkawinan dalam tradisi merariq pada suku sasak di 

desa Onepute Jaya kecamatan Bungku Timur kabupaten Morowali.  

b. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap tradisi merariq di desa 

Onepute Jaya kecamatan Bungku Timur kabupaten Morowali. 

c. Untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan mendalam tentang 

perspektif hukum Islam terhadap proses perkawinan dalam tradisi perkawinan 

merariq suku Sasak di desa Onepute Jaya kecamatan Bungku Timur kabupaten 

Morowali. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan ilmiah, diharapkan agar tesis ini menjadi rujukan ilmiah dalam 

upaya memahami secara mendalam adat pernikahan. Di sisi lain tentunya, tesis 

ini juga diharapkan menjadi literatur ilmiah untuk dikembangkan lebih lanjut 

dalam meneliti tradisi merariq dalam masyarakat suku Sasak Lombok. 

b. Kegunaan praktis, diharapkan agar tesis ini menjadi pedoman dalam 

memahami tradisi pernikahan dalam kebudayaan dengan relasinya terhadap 

Undang-Undang Perkawinan, sehingga ada sinkronisasi antara tradisi 

kebudayaan dan Undang-Undang Perkawinan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan  

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah (dalam 

bahasa Arab) atau kata zawaj, yang secara harfiah al-nikah berarti alwath’u ( الوطء   ), 

al-dammu ( الضم), dan al-jam’u ( جمعال ). Al-wath’u berasal dari kata (  ُ ً   -يطََأ وَطْأ     َ  (  -وَطَأ

yang artinya antara lain berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, 

menggauli dan bersetubuh.1 Al-dammu terambil dari kata ( ضَمَّ  –  يَضَمُّ  -  ضَمًا  ) yang 

secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, 

menggabungkan dan memeluk, kata ini juga berarti bersikap lunak dan ramah.2 

Sedangkan al-jam’u yang berasal dari akar kata (  َجَمْعٍا  -  عُ مَ جْ يَ   –  عَ مَ ج ) yang 

memiliki makna berkisar pada pengumpulan, menghimpun, menyatukan, 

menggabungkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh dalam istilah 

fiqih disebut dengan jima’, mengingat hubungan biologis tersebut mengisyaratkan 

makna-makna harfiah dari kata al-jam’u. Kata lain yang sering digunakan adalah al-

 
1Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461 

2Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004), h. 42-43 
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zawaj yang terambil dari akar kata ( جُ   تزَْوِيْجٍا  -يزَُوِّ جَ    -زَوَّ ) yang secara harfiah memiliki 

makna mengawinkan, mencampuri, dan memperistri.3 

Adapun secara istilah, perkawinan dalam bahasa Indonesia memiliki padanan 

kata dengan perkawinan, yang terkadang diperdebatkan oleh beberapa kalangan 

karena dianggap merupakan kata yang memiliki substansi berbeda. Namun pada 

prinsipnya kedua kata tersebut hanya berbeda dalam hal penarikan akar katanya saja.4 

Kata Perkawinan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang memiliki akar kata 

kawin dijelaskan sebagai perjodohan laki-laki dengan perempuan untuk menjadi 

suami istri, atau dengan kata lain melangsungkan pernikahan.5 Menurut istilah ilmu 

fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan 

hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau zima’ sesuai 

dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata “al-wath” yaitu bersetubuh atau 

bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan 

seks dengan lafaz an-nikah atau at-tazwij, artinya bersetubuh dengan pengartian 

menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” 

diartikan saling menggauli.6 

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian 

suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga 

 
3Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 43 

4 Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62 

5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 653 

6 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, h. 11 
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bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. 

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam 

satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan 

calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau 

oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam 

keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-

wali mereka yang sah.7 

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah 

Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang 

mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak 

keturunan, kerabat ataupun masyatarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya 

bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal 

yang melibatkan banyak pihak.  

Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam pasal 1, yang 

selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.8 

 
7 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, h. 14 

8 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 9 
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Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan 

ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.9 

Sedangkan menurut para ulama fiqih pengikut empat mazhab (Imam Hanafi, 

Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali) pada umumnya mereka 

mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi seorang 

laki-laki untuk berhubungan biologis dengan seorang perempuan dengan diawali 

lafaz akad nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.10 

Perkawinan atau keberpasang-pasangan merupakan ketetapan Allah swt pada 

makhluk-Nya baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, pada manusia, hewan 

dan tumbuh-tumbuhan bahkan jin sekalipun. Dengan perkawinan tersebut khususnya 

bagi manusia hendaknya segera dilaksanakan manakala telah mampu dan 

dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam (bagi muslimin dan muslimat). Dalam 

perkawinan Allah swt., menghendaki agar saling tolong menolong satu sama lain 

dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga,11 dan agar manusia itu terus 

menerus mengingat nikmat penciptanya yang menciptakan pasangan baginya 

sebagaimana disebutkan dalam QS Āl-Dzariyāt/ 51: 49. 

 
9 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 

2010), h. 114 

10Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 
1986), h. 212 

11Mahtuf Ahnan dan Maria, Risalah Fiqhi Wanita; Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah 
dengan Berbagai Permasalahannya, (Surabaya: Terbit Terang, t.th), h. 270 
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 لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ  
Terjemahnya: 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 
kebesaran Allah.12 
 

Dan juga disebutkan dalam QS Yāsin/36: 36. 

  نْـفُسِهِمْ وَممَِّا لاَ يَـعْلَمُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ كُلَّهَا ممَِّا تُـنْبِتُ الأَْرْضُ وَمِنْ أَ 
Terjemahnya: 

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, 
baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun 
dari apa yang tidak mereka ketahui.13 
 

Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual 

seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling 

mencintai (mawaddah), dan saling berkasih sayang (rah}mah) antara suami istri.14Hal 

ini sebagaimana diungkapkan dalam QS. Āl-Rūm/30: 21. 

وَرَحمَْ  مَوَدَّةً  نَكُمْ  بَـيـْ وَجَعَلَ  هَا  إلِيَـْ لتَِسْكُنُوا  أزَْوَاجًا  أنَْـفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  أَنْ  آَ@تهِِ  لِكَ وَمِنْ  ذَٰ فيِ  إِنَّ  ةًۚ  
 لآََ@تٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.15 

 
12Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu, 1999), h. 522 

13Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 442 

14Masykuri Abdullah, Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini, (Mimbar Hukum No. 
36 Tahun 1998), h. 75 

15Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406 
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Kata taskunu pada ayat tersebut terambil dari akar kata sakana yang artinya 

diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini, rumah yang dalam 

bahasa arab dinamai sakan karena ia tempat memeroleh ketenangan setelah 

sebelumnya penghuninya sibuk beraktifitas di luar rumah. Perkawinan melahirkan 

ketenangan batin. Setiap jenis kelamin dari ciptaan Allah swt., dilengkapi dengan alat 

kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. 

Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-

masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap 

makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apabila masing-masing ingin 

mempertahankan eksistensi jenisnya. Karena itu setiap jenis tersebut perlu 

menemukan lawan jenisnya, ia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan 

jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dengan pasangannya tersebut tidak 

terpenuhi. Di sinilah letak Kemahabesaran Allah swt., yang mensyariatkan bagi 

manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa tersebut mereda dan 

masing-masing memeroleh ketenangan.16 

Kata ilaiha masih menurut M. Quraish Shihab yang merangkai kata litaskunu 

mengandung makna cenderung menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas 

bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan 

ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.17 Kata nikah yang 

 
16M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 10 

(Cet. VI; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 187  

17M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 187 
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merupakan akar kata dari perkawinan atau pernikahan dalam al-Quran disebut 

sebanyak 19 kali dengan berbagai derivasinya. Akan tetapi tidak kesemuanya 

menunjuk pada maksud perkawinan, adapun beberapa makna dari kata nikah tersebut 

ialah, pertama kata nikah dapat berarti ‘aqd, sebagaiman yang disebutkan dalam QS. 

Āl-Nūr /24: 32. 

فَ وَأنَْكِحُ  مِنْ   ُ َّLا يُـغْنِهِمُ  فُـقَراَءَ  يَكُونوُا  إِنْ  وَإِمَائِكُمْۚ   عِبَادكُِمْ  مِنْ  وَالصَّالحِِينَ  مِنْكُمْ  الأََْ@مَىٰ  ُ وا  َّLوَا ضْلِهِۗ  
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

Terjemahnya: 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orangorang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.18 
 

Ayat di atas meskipun menggunakan kata al-nikah namun maknanya ialah al-

‘aqd, ayat ini merupakan perintah untuk mengakadkan (menikahkan) antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan sebab kemungkinan besar secara psikologis salah 

seorang di antara keduanya tidak memiliki keberanian untuk menyatakan secara 

langsung niat baiknya, oleh sebab itu perlu adanya mediasi.19 

Kedua, kata nikah juga dapat bermakna hubungan biologis, hal ini karena 

hubungan biologis itu hanya diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam melalui 

 
18Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354 

19Abdul Hadi, Fiqhi Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan, (Semarang: IAIN 
Walisongo, 2002), h. 2. 
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pernikahan atau akad pernikahan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah kata nikah 

juga berarti balig. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Āl-Nisā/4: 6. 

هُمْ رُشْدًا فاَدْفَـعُوا   النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ الْيـَتَامَىٰ حَتىَّٰ إِذَا بَـلَغُوا  إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْۖ  وَلاَ َ[ْكُلُوهَا إِسْراَفاً وَابْـتـَلُوا 
ذَا دَفَـعْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ وَبِدَاراً أَنْ يَكْبرَوُاۚ  وَمَنْ كَانَ غَنِيeا فَـلْيَسْتـَعْفِفْۖ  وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَـلْيَأْكُلْ aِلْمَعْرُوفِۚ  فإَِ 

  Laَِِّ حَسِيبًافأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْۚ  وكََفَىٰ 
Terjemahnya: 

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka 
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu Makan harta 
anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 
anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta 
itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 
mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) 
bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).20 
 

Kata al-nikah dalam bahasa arab merupakan padanan kata dengan tazawwaj 

yang dalam ilmu fiqh disebut dengan kata sarih, atau kata yang lebih lazim 

digunakan oleh kaum muslimin. Secara bahasa, kata nikah memiliki beberapa arti 

sebagaimana telah penulis uraikan di atas, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh, 

nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan berdasarkan rukun rukun dan syarat-

syarat yang mengikatnya.21 

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan aqad yang 

sangat kuat untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang 

 
20Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77 

21Imam Taqiyuddin al-Dimasyiqi, Khifayat al-Akhyar, Juz 2, (al-Ma’arif, t.th), h. 36 
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melaksanakannya serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah.22 

Perundang-undangan di Indonesia mengatur secara khusus tentang 

perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974, di dalamnya diatur bagaimana perkawinan dapat 

berlangsung beserta semua hal yang berhubungan dengan perkawinan. Dalam pasal 1 

disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 

2. Hukum Perkawinan 

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan 

hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut.  

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan 

oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para 

sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua 

pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dati nitrogen dan hydrogen, listrik ada 

positif dan negatifnya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam 

tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur’an. Firman Allah 

SWT. QS. Āl-Dzariāt/ 51:49.  

 
22Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14 
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 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ 
Terjemahya:  

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat 
kebesaran Allah”23 
 

Asal hukum melakukan perkwinan itu menurut pendapat sebagian besar para 

fuqoha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). 

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat taklif perintah 

(thalabal fiil) taklif takhir, dan taqlif larangan (thalabal kaff). Dalam taqlif larangan, 

kemaslahatanya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini 

perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak 

negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih 

besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun 

pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut ahkamal-

khasanah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:24 

a. Nikah wajib,  

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. 

Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan 

menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana 

kecuali dengan nikah.  

b. Nikah haram 

 
23 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 522 

24 Tihami dan sahrani sohari. Fiqih Munakahat, h. 11 
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Nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu 

melaksanakanya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti 

memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri 

istri. dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan 

kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau 

sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah 

yang bersangkutan itu menikah.25 

c. Nikah Sunnah 

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih 

sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka 

nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.  

d. Nikah Mubah 

Hukum nikah menjadi mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk 

nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah 

dan tidak haram bila tidak menikah. 

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, 

pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan 

keadaan maslahat atau mafsadatnya. 

 

 

 
25Mohamad Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 23 
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3. Dasar Hukum Perkawinan 

Dalam pandangan Islam, perkawinan dismaping sebagai perbuatan ibadah, ia 

juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, 

perkawinan merupakan qudrat dan ridho Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal 

ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut dalam QS Āl-Nisā /4 : 1 

مِنـْهُ @َٰٓ  وَبَثَّ  زَوْجَهَا  هَا  مِنـْ وَّخَلَقَ  وَّاحِدَةٍ  نَّـفْسٍ  نْ  مِّ خَلَقَكُمْ  الَّذِيْ  رَبَّكُمُ  اتَّـقُوْا  النَّاسُ  رجَِالاً كَثِيرْاً يُّـهَا  مَا 
َ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بهِ ّٰLكَانَ عَ   ٖ◌ وَّنِسَاۤءًۚ  وَاتَّـقُوا ا َ ّٰLبًاوَالاَْرْحَامَۗ  اِنَّ ا  لَيْكُمْ رَقِيـْ

Terjemahnya:  

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari 
(diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 
kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasimu.26 
 

Dan dalam QS Āl-Rūm/30: 21. 

مِّنْ  لَكُم  خَلَقَ  أَنْ  ءَايَٰتِهِۦٓ  لِكَ   وَمِنْ  ذَٰ فىِ  إِنَّ  وَرَحمْةًَۚ   مَّوَدَّةً  نَكُم  بَـيـْ وَجَعَلَ  هَا  إلِيَـْ لتَِّسْكُنُـوٓا۟  أزَْوَٰجًا  أنَفُسِكُمْ 
 لَءَايَٰتٍ لقَِّوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.27 
 

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia 

adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya 

 
26 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 77. 
27 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 406. 
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keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami 

mendapatkan isteri dan isteri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu 

kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling 

menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan 

keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan. 

Firman Allah SWT. QS. Ān-Nūr/24: 32. 

كُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُـوْا فُـقَراَۤءَ يُـغْنِهِمُ ا tلِحِينَْ مِنْ عِبَادكُِمْ وَامَِاۤى ُ مِنْ فَضْلِهوَانَْكِحُوا الاََْ@مٰى مِنْكُمْ وَالصّٰ ّٰL   ٌوَاسِع ُ ّٰLوَا
  عَلِيْمٌ 

Terjemahnya: 
 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui28 
 

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang 

mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi 

jumlah pelanggaran di bidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, 

bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa. 

4. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Sebelum membahas rukun dan syarat alangkah baiknya diketahui syarat dan 

rukun itu sendiri. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

 
28Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354 
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pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu.29 dan adanya calon pengantin 

laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti 

ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu 

tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau 

menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. 

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun 

rukun akad adalah:30 

a. Mempelai laki-laki 

b. Mempelai perempuan 

c. Wali nikah. 

d. Dua orang saksi 

e. Sighat ijab Kabul.31 

Sedangkan syarat perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun 

rukun, yaitu syarat kelima rukun tersebut. 

1) Syarat calon suami 

a) Bukan mahram dari calon istri 

b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri 

c) Jelas orangnya 
 

29Abd Rahman Gazali, Fiqhi Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45. 

30Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqhi Munakahat: Kajian Fiqhi Lengkap, h. 12. 

31Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010), h. 110. 
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d) Tidak sedang ihram 

2) Syarat calon istri 

a) Tidak ada halangan hukum 

b) Merdeka atas kemauan sendiri 

c) Jelas orangnya 

d) Tidak sedang ihram.32 

3) Syarat wali 

a) Laki-laki 

b) Baligh 

c) Waras akalnya 

d) Tidak terpaksa 

e) Adil, dan 

f) Tidak sedang ihram 

4) Syarat-syarat saksi 

a) Laki-laki 

b) Baligh 

c) Waras akalnya 

d) Adil 

e) Dapat mendengar dan melihat 

f) Bebas, tidak dipaksa 

g) Tidak sedang mengerjakan ihram 
 

32Abd Somad, Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 277. 
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h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul 

5) Syarat ijab qabul 

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai 

c) Memakai kata-kata nikah, tajwiz, atau terjemahan dari kedua kata tersebut 

d) Antara ijab dan qabul bersambungan 

e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.33 

Sedangkan rukun perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 ada 

lima yaitu: 

 Calon Suami 

 Calon Isteri 

 Wali Nikah 

 Dua Orang Saksi Ijab qabul.34 

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan 

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6, ada 6 yaitu: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua 

 
33 Abdul Somad, Hukum Islam, h. 10. 

34Abdurrahman, Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, h. 5 
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3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 

(2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 

yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang 

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dan garis keturunan 

lurus keatas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya.35 

5. Hikmah dan Tujuan Perkawinan  

Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi 

kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan 

utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai 

kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah 

telah membekali syari’at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan 

baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, 

menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu 

pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu 

hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami isteri, membangun rumah 

 
35Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: 

Winpress RI, 2007), h. 8. 
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tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak 

mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.36 

Hikmah perkawinan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa 

Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang 

paling agung. Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang 

menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:37 

1. Sehat  

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan 

jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free 

sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang 

kotor.  

2. Motifator Kerja Keras  

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta 

berlaku boros karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan 

dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh 

rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga 

serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).  

3. Bebas Fitnah  

 
36Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h. 39 

37Ending Mintarja, Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi, (Jakarta: Qultum Media, 
2005), h. 82-84. 
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hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan 

bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah 

di sini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang 

membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari 

orang lain. 

Tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka 

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 3 bahwa: “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “pernikahan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

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

Ketuhanan Yang Maha Esa.38 

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi 

harapan setiap pasangan suami isteri, di antaranya:39  

1. Menyempurnakan akhlak.  

2. Menyempurnakan pelaksanaan agama.  

3. Melahirkan keturunan yang mulia.  

4. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik.  

5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru. 

 
38Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h.73. 

39Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 9-13 
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Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada 

lima hal, yaitu:40 

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 

memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.  

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.  

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.  

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.  

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, 

dan memperbesar rasa tanggung jawab. 

Ada pula yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan ialah:41 

1. Menenteramkan jiwa  

Bila sudang terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa 

ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula 

suami merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, 

tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam 

berbagai persoalan hidup.  

2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan  

 
40Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5, h. 27 

41M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Cet. II; Jakarta: Siraja 
Prenada Media Group, 2003), h. 13-21. 
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Biasanya sepasang suami isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk 

meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya 

tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya 

orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya. 

3. Memenuhi kebutuhan biologis  

Hampir semua manusia yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan 

hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan 

dilarang. Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui 

pernikahan. Sarana pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) 

yang merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk 

penyaluran kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat 

kelamin mereka. Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta itu Islam 

mebuat syari’at untuk manusia, yakni pernikahan.42  

4. Latihan memikul tanggung jawab Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur 

fitrah manusia, maka latihan memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini 

berarti, bahwa pernikahan berarti pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul 

tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari 

pertanggungjawaban tersebut.  

Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan diatas, maka semuanya sangatlah 

penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang 

 
42 Mohammad Monib, Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama, (Cet. I; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 38. 
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matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan. 

6. Larangan Perkawinan 

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang 

ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada 

satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. 

Halangan perkawinan tersebut juga disebut dengan larangan perkawinan.  

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang 

orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah 

perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; 

atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. 

Keseluruhannya diatur dalam al-Qur’an dan dalam hadis Nabi. Larangan perkawinan 

itu ada dua macam: 

a. Larangan perkawinan yang berlaku haram selamanya dalam arti sampai kapanpun 

dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan 

perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram mubbad. 

b. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu 

berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu 

tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut 

mahram ghairu muabbad.43 

 
43 Ali Ahmad Al-juwarji, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: As-syifah, 2000), 

h. 256. 
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Mahram muabbad ialah larangan mengawini wanita untuk selamanya dalam 

hal ini ada tiga faktor yang menjadi penghalang untuk mengawininya: 

1) Karena adanya hubungan darah 

2) Disebabkan adanya pertalian susuan 

3) Larangan karena hubungan mushararah 

Mahram ghairu muabbad ialah perkawinan yang berlaku untuk sementara 

waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika 

bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi 

haram.44 

a) Memadu dua orang perempuan bersaudara 

Diharamkan memadu dua orang perempuan bersaudara kandung atau antara 

seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi 

dari ibunya dengan penjelasan seseorang menikahi dan mengumpulkan dua orang 

yang haram dikumpulkan, misalnya satu kali akad untuk dua orang isteri sekaligus 

maka nikahnya tersebut batal.45  

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Āl-Nisā/04: 23 

اتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَـنَاتُ الأَْخِ وَبَـنَاتُ ا وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ لأُْخْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ حُرّمَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ 
تيِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرaََئبُِكُمُ اللاَّ  تيِ اللاَّ تيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّ

 
44Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Undang-undang Perkawinan, 

(Jakarta: 2006), h. 110. 

45Muhammad Al-Gazali, Fathul Qarib, (terjemahan: Abu Hazim Mubarok, Fiqh Idola, 
Mukjizat, (Bandung: Trigenda karya, 2000), h. 33. 
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صْلاَبِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُوا    دَخَلْتُمْ ِ�ِنَّ فإَِنْ لمَْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ ِ�ِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  أَ
  اLََّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا بَينَْ الأُْخْتَينِْ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَۗ  إِنَّ 

Terjemahnya: 

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan 
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari 
saudarasaudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.46 
 

b) Isteri orang lain atau bekas orang lain yang sedang ber ‘iddah 

Diharamkan bagi orang Islam mengawini istri orang lain atau bekas istri orang 

lain yang sedang beriddah, karena sedang memperhatikan suaminya. 

c) Perempuan yang ditalak tiga kali 

Perempuan yang ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum 

ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.47 Seperti penjelasan dari 

Muhammad bin Ilyas, beliau berkata: Sesungguhnya ada seorang wanita yang ditalak 

suaminya dengan talak tiga kali, sementara dia belum pernah mencampurinya, maka 

semuanya menjawab, dia tidak halal bagi suami hingga ia menikah dengan laki-laki 

lain. 

 
46Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 79 

47As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, Al-Qur’an dan As-Sunnah Bicara Wanita, (Jakarta: 
Darul Falah, 2001), h. 481. 
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d) Nikahnya yang sedang ihram 

Orang yang sedang ihram (laki-laki maupun perempuan) haram kawin, baik 

dilakukannya sendiri atau dikuasakan kepada orang lain. kawinnya orang ihram batal, 

dan segala akibat hukumnya tidak berlaku.48 

e) Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan orang merdeka 

Ulama sepakat bahwa budak laki-laki boleh kawin dengan budak perempuan, 

dan perempuan merdeka boleh dikawini dengan budak laki-laki asalkan dia dan 

tuannya rela, tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh laki-laki merdeka 

kawin dengan budak perempuan, kecuali dengan syarat: 1) Karena tidak mampu 

kawin dengan perempuan merdeka 2) Takut kepada zina. 

f) Kawin dengan perempuan berzina 

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan yang berzina, dan sebaliknya bagi 

perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki berzina, kecuali apabila mereka 

taubat.49 

g) Kawin dengan perempuan musyrik atau beda agama 

Pernikahan beda agama merupakan masalah khilafiyah dalam agama Islam. 

Para ulama masih mempermasalahkan kebolehan nikah beda agama, ada suatu dalil 

yang berhubungan dengan nikah beda agama tidak memberikan kepastian hukum, 

 
48Tilhami dan Sohari, Fiqhi Munakahat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 72. 

49 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra Grfafika, 2007), 
h. 130. 
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sehingga memerlukan ijtihad,50 dalam kebolehannya, sebagian ulama berpedoman 

dengan QS Āl-Baqārah /2: 221. 

ۚ  وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌْ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أعَْجَبـَتْكُمْۗ  وَلاَ تُـنْكِحُوا الْمُ وَلاَ تَـنْكِحُوا   شْركِِينَ الْمُشْركَِاتِ حَتىَّٰ يُـؤْمِنَّ
النَّارِ ۖ  إِلىَ  يَدْعُونَ  أوُلَٰئِكَ  أعَْجَبَكُمْۗ   وَلَوْ  مُشْركٍِ  مِنْ  مُؤْمِنٌ خَيرٌْ  وَلعََبْدٌ  يُـؤْمِنُواۚ   الجْنََّةِ حَتىَّٰ  إِلىَ  يَدْعُو   ُ َّLوَا  

ُ آَ@تهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ   وَالْمَغْفِرةَِ �ِِذْنهِِۖ  وَيُـبَينِّ
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 
walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran.51 
 

Selain larangan di atas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, 

yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena itu perkawinan 

sangat dibenci oleh Rasulullah, misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuannya tidak 

untuk melanjutkan perkawinanatau membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah 

dan rahmah tetapi semata mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam 

perkawinan ini sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. 

 

 

 
50Nasrul Umam dan Ufi Ulfiyah, Ada Apa dengan Nikah Beda Agama, (Tangerang: 

Agromedia, 2009), h. 48. 

51 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 53 
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B. Tradisi Merariq Suku Sasak 

1. Sejarah Singkat Suku Sasak 

Sasak secara etimologi, berasal dari kata “sah” yang berarti “pergi” dan 

“shaka” yang berarti “leluhur”. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa “sasak” 

memiliki arti “pergi ke tanah leluhur”. Dari pengertian inilah diduga bahwa leluhur 

orang Sasak itu adalah orang Jawa. Bukti lainnya merujuk kepada aksara Sasak yang 

digunakan oleh orang Sasak disebut sebagai “Jejawan”, merupakan aksara yang 

berasal dari tanah Jawa, pada perkembangannya, aksara ini dipersepsikan dengan 

baik oleh para pujangga yang telah melahirkan tradisi kesusasteraan Sasak. 

Pendapat lain beranggapan bahwa kata Sasak berasal dari kata saksak yang 

dalam bahasa Sasak berarti sampan. Pengertian ini dihubungkan dengan kedatangan 

nenek moyang orang Sasak dengan menggunakan sampan dari arah Barat. Sumber 

lainnya yang sering dihubungkan dengan etimologi Sasak adalah kitab 

Nagarakertagama yang memuat catatan kekuasaan Majapahit abad ke-14, ditulis oleh 

Mpu Prapanca. Dalam kitab Nagarakertagama terhadap ungkapan “lombok sasak 

mirah adi”, pemaknaan ini merujuk kepada kata Sasak (sa-sak) yang diartikan 

sebagai satu atau utama, Lombok (Lomboq) dari bahasa kawi yang dapat diartikan 

sebagai jujur atau lurus, mirah diartikan sebagai permata dan adi bermakna baik. 

Maka, Lombok Sasak Mirah Adi berarti kejujuran adalah permata kenyataan yang 

baik atau utama. Masyarakat suku Sasak merupakan masyarakat yang masih 

memegang teguh tradisi dan mempertahankan kebudayaan sampai saat ini. Kini, suku 
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Sasak bukan hanya sebuah kelompok masyarakat tetapi juga merupakan salah satu 

etnis yang melambangkan kekayaan tradisi yang dimiliki oleh Indonesia.52 

Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas Lombok. mereka 

meliputi lebih dari 90% dari keseluruhan penduduk Lombok. Kelompok-kelompok 

etnik lain seperti Bali, Sumbawa, Jawa, Arab, dan Cina adalah para pendatang. Di 

antara mereka, orang Bali merupakan kelompok etnik kedua terbesar setelah Islam di 

pulau Lombok. Orang Sumbawa terutama bermukim di Lombok Timur, dan orang-

orang Arab di Ampenan. Lingkungan pemukiman masyarakat Arab Ampenan disebut 

sebagai kampung Arab Ampenan. Orang-orang Cina, mayoritas adalah pedagang 

yang tinggal di pusat-pusat pasar, seperti Ampenan dan Cakra. Orang-orang Bugis, 

khususnya yang hidup sebagai nelayan, tinggal di kawasan pantai Tanjung Ringgit 

dan Tanjung Luar di Lombok Timur. Kampung Jawa atau pemukiman orang Jawa 

terletak di Praya, Lombok Tengah.53 Namun saat ini suku sasak tidak hanya tinggal di 

Lombok, melainkan telah banyak yang ikut melakukan transmigrasi di banyak daerah 

di antaranya Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali. 

7. Sejarah dan Asal-Usul Merariq 

Dalam adat Sasak pernikahan sering disebut dengan merariq. Secara 

etimologis kata merariq diambil dari kata “lari”, berlari. merarik-an berarti melai’ang 

 
52 Lalu Lukman, Pulau Lombok dalam Sejarah: ditinjau dari aspek Budaya (Mataram: 2005), 

h. 3. 
53 Erni Budiwanti, Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima (Yogyakarta: LKiS, 2000),    

h. 6-7. 
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artinya melarikan. Merariq, adalah sistem adat penikahan yang masih diterapkan di 

Lombok. 

Secara terminologis, merariq mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah 

arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat 

Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan 

orang tua serta keluarganya. 

Berdasarkan informasi dari narasumber tentang sejarah munculnya tradisi 

merarik di pulau Lombok, paling tidak ada dua pandangan yang mengemuka, yaitu: 

Pertama, orisinalitas merarik. Merariq dianggap sebagai budaya produk lokal dan 

merupakan ritual asli (genuine) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah 

dipraktikkan oleh masyarakat-sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial 

Belanda. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak yang dipelopori oleh 

tokoh-tokoh adat, di antaranya adalah H. Lalu Azhar, dan kini ketua Masyarakat Adat 

Sasak (MAS); dan peneliti Belanda, Nieuwenhuyzen mendukung pandangan ini. 

Menurut Nieuwenhuyzen, sebagaimana dikutip Tim Depdikbud, banyak adat Sasak 

yang memiliki persamaan dengan adat suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, 

khususnya perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang sebenarnya. Kedua, akulturasi 

merariq. Merariq dianggap budaya produk impor dan bukan asli (ungenuine) dari 

leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya 

kolonial Bali.54 

 
54 Naniek I. Taufan, Tradisi Dalam Siklus Hidup Masyarakat Sasak Samawa dan Mbojo, 

(Museum Kebudayaan Samparaja Bima, 2011), h. 3. 
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Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh 

tokoh agama. Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh 

Hambali menghapus, merariq karena dianggap manifestasi hinduisme Bali dan tidak 

sesuai dengan Islam. Hal yang sama dapat dijumpai di desa yang menjadi basis 

kegiatan Islam di Lombok, seperti Pancor, Kelayu, dan lain-lain. Menurut John Ryan 

Bartholomew, praktik merariq dipinjam dari budaya Bali. Analisis antropologis 

historis yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya Internal Convention in Bali 

(1973), Hildred Geertz dalam, tulisannya An Anthropology of Religion and Magic 

(1975), dan James Boon dalam bukunya, The Anthropological Romance of Bali 

(1977), seperti dikutip Bartolomew,55 memperkuat pandangan akulturasi budaya Bali 

dan Lombok dalam merariq. Solichin Salam menegaskan bahwa praktik merariq di 

Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu Bali. 

Berdasarkan kedua argumen tentang sejarah merariq di atas, tampak bahwa paham 

akulturasi merariq memiliki tingkat akurasi lebih valid. 

Tradisi merariq ini merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan dan 

kehidupan sosial masyarakat Lombok tidak bisa lepas dari dikotomi kebudayaan 

nusantara. Ada dua aliran utama yang mempengaruhi kebudayaan nusantara, yaitu 

tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhl oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi 

kebudayaan Islam. Kedua aliran kebudayaan itu Nampak jelas pada kebudayaan 

orang Lombok. Golongan pertama, di pusat-pusat kota Mataram dan Cakranegara, 

 
55John Ryan Bartholemew, Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2001), h. 203. 
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 terdapat masyarakat orang Bali, penganut ajaran Hindu-Bali sebagai sinkretis Hindu- 

Budha.56 Golongan kedua, sebagian besar dari penduduk Lombok, beragama Islam 

dan peri-kehidupan serta tatanan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama tersebut. 

Mereka sebagian besar adalah orang Sasak. 

Merariq sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak Lombok 

ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarkat Sasak, merariq berarti 

mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria 

Sasak, karena ia berhasil mengambil seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada 

isi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak 

dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa 

(konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu 

yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang 

tidak berharga. Ada ungkapan yang biasa diucapkan dalam bahasa Sasak: Ara’m 

ngendeng anak manok baen (seperti meminta anak ayam saja). Jadi dalam konteks 

ini, merarik dipahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di 

samping cara untuk keluar dari konflik.57 

8. Tujuan Merariq 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. 

Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah 

 
56Fath. Zakaria, Mozaik Budaya Orang Mataram, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al Hamidy, 

1998), h. 10-11. 

57 Muhammad Harfin Zuhdi, “Parokilaitas Adat Islam Wetu Telu dalam Prosedur Perkawinan 
di Bayan Lombok”, Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Jakarta, 2004. 
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berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik 

sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana 

perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan 

berpasang-pasangan, tenteram dan damai (mawaddah wa rahmat) sekaligus sebagai 

sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi 

masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang 

Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan 

dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan. 

Berdasarkan tujuan besar tersebut, maka terdapat tiga macam perkawinan 

dalam masyarakat Sasak, yaitu:58 

a. Perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam satu 

kadang waris yang disebut perkawinan betempuh pisa’ (misan dengan misan/cross 

cousin). 

b. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan kadang 

jari (ikatan keluarga) disebut perkawinan sambung uwat benang (untuk 

memperkuat hubungan kekeluargaan). 

c. Perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan 

perkadangan (kekerabatan) disebut perkawinan pegaluh gumi (memperluas 

daerah/wilayah). Dengan demikian, semakin jelas bahwa tujuan perkawinan 

 
58 Fachrir Rahman, Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi (Mataram: 

LEPPIM IAIN Mataram, 2013), h.115. 
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menurut adat sasak adalah untuk melanjutkan keturunan, memperkokoh ikatan 

kekerabatan, dan memperluas hubungan kekeluargaan.59 

Proses tawar menawar dalam kawin lari tampak kuat dan tertuntut untuk 

selalu dilaksanakan apabila suami isteri yang menikah sama-sama berasal dari suku 

Sasak. Jika salah satu di antara calon suami isteri berasal dari luar suku Sasak, ada 

kecenderungan bahwa tuntutan dilaksanakannya tawar menawar agak melemah. Hal 

ini terjadi karena ternyata ada dialog peradaban, adat, dan budaya antara nilai-nilai 

yang dipegangi oleh masyarakat Sasak. Kontak dialogis budaya dan peradaban yang 

kemudian menghasilkan kompromi sama sekali tidak menggambarkan inferioritas 

budaya Sasak, tetapi justru sebaliknya, budaya dan peradaban Sasak memiliki 

kesiapan untuk berdampingan dengan budaya dan peradaban luar Sasak. Sikap ini 

menunjukkan adanya keterbukaan masyarakat Sasak bahwa memulai kebaikan dan 

kebenaran dari manapun asalnya bisa dipahami dan bahkan diimplementasikan oleh 

masyarakat suku Sasak.60 

Bisa dikatakan bahwa tujuan dari pada Merarik itu sebenarnya adalah sebuah 

hal penyimpangan kalau di sandingkan dengan hukum Islam atau ketentuan lainnya. 

Maksud dari kata penyimpangan disini bahwasanya, dari yang peneliti ketahui bahwa 

ada 2 perspektif Merariq yang berbeda. Yang pertama diketahui orangtua tetapi tetap 

melakukan Merariq karna merupakan proses adat. Yang kedua karena tidak diketahui 

 
59 M Harfin Zuhdi, Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak (Mataram: LEPPIM 

IAIN Mataram, 2012), h. 58. 

60 M Harfin Zuhdi, Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak, h.57. 
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orangtua yang menjadikan sebuah penyimpangan karena melanggar hukum juga 

agama. Sebenarnya Merariq ini bisa dikatakan legal jika proses adatnya sesuai 

dengan proses adat yaitu kesepakatan orangtua, dan juga bisa dikatakan ilegal jika 

Merarik ini tidak melalui kesepakatan orangtua, atau jalan keluar jika sepasang 

kekasih tidak mendapat restu dari orangtua. Merarik hampir ditinggalkan, dan 

beberapa praktik adat yang telah mengalami metamorfosa dan perubahan paradigma 

di masyarakat Sasak tentang perspektif Merariq ini setelah mendalami ajaran agama 

Islam dan fenomena perkawinan adat lain di Indonesia seperti yang terjadi di Jawa 

dan Pulau Sumbawa. Dalam perubahan ini memang tidak bisa secara sekaligus, tetapi 

secara bertahap, dan dimulai oleh warga Sasak yang berpendidikan dan memiliki 

pengalaman di daerah lain. Sekitar hanya 3 % dari suku Sasak yang masih melakukan 

Merariq. Salah satu alasan mengapa Merariq mulai ditinggalkan karena sulitnya 

memenuhi persyaratan adat perkawinannya, juga tradisi adat Sasak Lombok ini 

sebenarnya sudah banyak yang paralel dengan ajaran Islam, seperti soal pisuke dan 

nyongkolan.61 

Pisuke sesuai dengan namanya tidak boleh ada unsur pemaksaan, tetapi harus 

ada kerelaan keluarga kedua belah pihak. Pemberian Pisuke dalam budaya Sasak 

bukan berarti memperjualbelikan anak perempuan. Namun, pemberian uang/barang 

pisuke lebih dimaknai sebagai penghargaan atas jerih payah yang dilakukan oleh 

 
61M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum 

Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merarik) di Pulau Lombok”, Jurnal Istinbath, No. I Vol. IV 

Desember 2006, h. 73-75 
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keluarga sang gadis dalam membesarkan dan mendidiknya selama puluhan tahun, 

hingga dewasa dan siap dinikahkan. Selain itu, diharapkan dengan adanya tradisi 

pemberian pisuke akan mengurangi kebiasaan pria untuk melakukan kawin cerai, 

yang dampak negatifnya banyak tertumpu kepada pihak perempuan. Dengan adanya 

tradisi tersebut, nantinya bisa menjadi pemikiran dan pertimbangan jika suatu saat 

sang pria hendak menceraikan istrinya.62 Maksud pertimbangan disini ialah dalam 

tradisi Merariq ada adat yang namanya Pisuke yakni kegiatan transaksi atau negosiasi 

terkait mahar untuk mempelai wanita. Kegiatan ini kadang dilakukan dalam waktu 

yang relatif lama dan juga sangat singkat. Tergantung kesepakatan keluarga kedua 

belah pihak. Faktor strata sosial dan ekonomi sangat menentukan jalannya acara 

Pisuke tersebut. Itulah mengapa adat Pisuke ini dilakukan selain untuk menghargai 

perempuan tetapi juga untuk menghindari perceraian karena proses awal atas mahar 

yang diberikan kepada wanita pada diawal pernikahan menjadi pertimbangan oleh 

laki-laki untuk menceraikan istrinya kelak. 

Demikian juga acara nyongkolan merupakan sarana pengumuman dan 

silaturrahmi sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Hanya saja 

dalam kasus tertentu terjadi penyalahgunaan oleh oknum pada acara nyongkolan yang 

menyebabkan terjadinya pertikaian, mabuk-mabukan dengan minuman keras dan 

meninggalkan sholat, maka perilaku inilah yang perlu dihindari dalam praktek 

 
62M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum 

Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merarik) di Pulau Lombok”, h. 82-83. 
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nyongkolan. Singkatnya, orang Sasak lah yang banyak melanggar aturan/adat sasak 

itu sendiri. 

9. Prinsip Dasar Tradisi Merariq 

Bedasarkan penelitian M. Nur Yasin setidaknya ada empat prinsip dasar yang 

terkandung dalam praktik merariq di pulau Lombok.63 Pertama, prestise keluarga 

perempuan. merariq dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat 

dan martabat keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang 

dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah wanprestasi (pelanggaran 

sepihak) oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai 

prestasi keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki 

keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Ada anggapan yang mengakar 

kuat dalam struktur memori dan mental masyarakat tertentu di Lombok bahwa 

dengan dilarikan berarti anak gadisnya memiliki nilai tawar ekonomis yang tinggi. 

Konsekuensinya, keluarga perempuan merasa terhina, jika perkawinan gadisnya tidak 

dengan merariq. 

Kedua, superioritas, lelaki, inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa 

dihindarkan dari sebuah merariq adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, 

menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas 

apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya 

maupun belum direncana-kan sebelumnya, merarik tetap memberikan legitimasi yang 

 
63M. Nur Yasin, “Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum 

Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merarik) di Pulau Lombok”, h. 73-75 
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 kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni 

ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. 

Kesemarakan merariq memperoleh kontribusi yang besar dari sikap sikap yang 

muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana 

inferioritas tersebut. 

Ketiga, egalitarianisme. Terjadinya merariq menimbulkan rasa kebersamaan 

(egalitarian) di kalangan seluruh keluarga perempuan. Tidak hanya bapak, ibu, 

kakak, dan adik sang gadis, tetapi paman, bibi, dan seluruh sanak saudara dan handai 

taulan ikut terdorong sentimen keluarganya untuk ikut menuntaskan keberlanjutan 

merariq. Kebersamaan melibatkan komunitas besar masyarakat di lingkungan 

setempat. Proses penuntasan merariq tidak selalu berakhir dengan dilakukannya 

pernikahan, melainkan adakalanya berakhir dengan tidak terjadi pernikahan, karena 

tidak ada kesepakatan antara pihak keluarga calon suami dengan keluarga calon istri. 

Berbagai ritual, seperti mesejah, mbaitwah, sorongserah, dan sebagainya merupakan 

bukti konkrit kuatnya kebersamaan di antara keluarga dan komponen masyarakat. 

Keempat, komersial. Terjadinya perkawinan merariq hampir selalu berlanjut 

ke proses tawar menawar pisuke. Proses nego berkaitan dengan besaran pisuke yang 

biasanya dilakukan dalam acara mbait wall sangat kental dengan nuansa bisnis. 

Apapun alasannya, pertimbangan-pertimbangan dari aspek ekonomi yang paling kuat 

dan dominan sepanjang acara mbait wali. Ada indikasi kuat bahwa seorang merasa 

telah membesarkan anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Untuk semua usaha 

tersebut telah menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sebagai akibatnya muncul sikap 
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dari orang tua yang ingin agar biaya membesarkan anak gadisnya tersebut 

memperoleh ganti dari calon menantunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan 

tingkat sosial anak dan orang tua semakin tinggi pula nilai tawar sang gadis. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat sosial dan tingkat pendidikan anak serta orang 

tua semakin rendah pula nilai ekonomis yang ditawarkan. 

Komersialisasi perkawinan merariq tampak kuat dan tertuntut untuk selalu 

dilaksanakan apabila suami istri yang menikah sama sama berasal dari suku Sasak. 

Jika salah satu di antara calon suami istri berasal dari luar suku Sasak, ada 

kecenderungan bahwa tuntutan dilaksanakannya komersialisasi agak melemah. Hal 

ini terjadi karena ternyata ada dialog peradaban, adat, dan budaya antara nilai nilai 

yang dipegangi masyarakat Sasak dengan nilai nilai yang dipegangi oleh masyarakat 

luar Sasak. Kontak dialogis budaya dan peradaban yang kemudian menghasilkan 

kompromi tersebut sama sekali tidak menggambarkan inferioritas budaya Sasak, 

tetapi justru sebaliknya, budaya dan peradaban Sasak memiliki kesiapan untuk 

berdampingan dengan budaya dan peradaban luar Sasak. Sikap ini menunjukkan 

adanya keterbukaan masyarakat Sasak bahwa mulai kebaikan dan kebenaran dari 

manapun asal dan datangnya bisa dipahami dan bahkan diimplementasikan oleh 

masyarakat Sasak. 

 

C. Tradisi Merariq: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal 

Islam sebagai agama, kebudayaan dan peradaban besar dunia sudah sejak 

awal masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan terus berkembang hingga kini. Ia telah 
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memberi sumbangsih terhadap keanekaragaman kebudayaan nusantara. Islam tidak 

saja hadir dalam tradisi agung (great tradition) bahkan memperkaya pluralitas dengan 

Islamisasi kebudayaan dan pribumisasi Islam yang pada gilirannya banyak 

melahirkan tradisi-tradisi kecil (little tradition) Islam. Berbagai warna Islam –-dari 

Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Sasak, Bugis, dan lainnya riuh rendah memberi corak 

tertentu keragaman, yang akibatnya dapat berwajah ambigu. Ambiguitas atau juga 

disebut ambivalensi adalah fungsi agama yang sudah diterima secara umum dari 

sudut pandang sosiologis. 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. 

Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah 

berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik 

sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana 

perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan 

berpasang-pasangan, tenteram dan damai (mawaddah wa rahmat) sekaligus sebagai 

sarana pelanjutan generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi 

masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang 

Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan 

dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan. 

Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat 

Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan (penerus generasi), memperkokoh ikatan 

kekerabatan dan memperluas hubungan kekeluargaan. Selanjutnya, apabila 



 

 

53 

 

membahas perkawinan suku Sasak, tidak bisa tidak membicarakan merarik, yaitu 

melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. Merariq sebagai ritual memulai 

perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat 

ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu mendarah 

dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin 

mengetahui status pernikahan seseorang. Orang tersebut cukup bertanya apakah yang 

bersangkutan telah melakukan perkawinan merarik atau belum. Oleh karenanya tepat 

jika dikatakan bahwa merarik merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan 

Sasak. Bahkan, meminta anak perempuan secara langsung kepada ayahnya untuk 

dinikahi tidak ada bedanya dengan meminta seekor ayam. 

Kawin lari merupakan suatu tradisi yang sudah dijalankan oleh warga 

Lombok sejak zaman leluhur mereka hingga saat ini. Kawin lari dalam adat Sasak 

disebut dengan istilah merariq. Merariq ini merupakan adat asli suku Sasak yang 

masih mentradisi di Lombok. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas 

bahwa merariq ialah membawa lari calon pengantin perempuan oleh calon pengantin 

lelaki ke tempat keluarga si lelaki untuk disembunyikan dengan tujuan supaya dapat 

dinikahi dan dijadikan istri.64 

 

 

 

 
64 Muhammad Harfin Zuhdi, Parokialitas Adat Tehadap Pola Keberagamaan Komunitas 

Islam Wetu Telu di Bayan Lombok, (Jakarta: Lemlit UIN Jakarta, 2009), h. 19. 
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D.  Kerangka Konseptual  

Tradisi merariq adalah tradisi yang di warisi oleh suku Sasak Lombok dan 

bertahan sampai di era moderen ini, orang Lombok konsisten menjaga dan 

menjalankan adat pernikahan di kecamatan Bungku Barat, meski mereka berada di 

Kabupaten Morowali yang tentu berbeda dengan adat suku Sasak yang berada di 

Lombok, namun orang-orang Lombok tetap eksis menjalankan tradisi mereka. Dalam 

Islam pernikahan dianggap sah apabila adanya dua orang mempelai, ada mahar, 

didampingi oleh wali dan saksi kemudian dinikahkan oleh penghulu. Perkawinan adat 

masyarakat Sasak Lombok tidak bertentangan dengan agama, apabila dalam proses 

pelaksanaan merariq terpenuhi unsur-unsur tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.1Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penelitian 

ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, peneliti menganalisis dan menggambarkan 

penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara 

teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan 

penyingkapan fakta dengan menganalisis data.2 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah KUA Kecamatan Bungku 

Timur Kabupaten Morowali. Adapun alasan memilih lokasi tersebut dengan 

pertimbangan bahwa di kantor tersebut dijumpai informasi mengenai pelaksanaan 

 

1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 

h. 6. 

2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234. 
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kawin merariq suku Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur 

Kabupaten Morowali, sehingga desa ini sekaligus menjadi lokasi penelitian utama 

dalam melihat dan mengamati secara langsung praktik adat merariq dalam 

perkawinan suku Sasak yang dimaksud. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam tesis ini peneliti mengunakan jenis penelitian sosiologis empiris dan 

yuridis syar’i. Sosiologis empiris adalah bentuk pendekatan nilai-nilai masyarakat 

yang diperoleh dari pengamatan dan melibatkan diri secara langsung pada obyek 

penelitian, sedangkan yuridis syar’i adalah bentuk pendekatan terhadap nilai hukum 

dan agama. Artinya, kita harus menyaksikan dengan penglihatan mata dan 

pendengaran telinga tentang fenomena tradisi merariq yang terjadi pada masyarakat 

Sasak Lombok, kemudian dihadapkan dari segi hukum dan agamanya. 

 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, adapun sumber data dipilih secara purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Sampel sebagai sumber data atau informan adalah orang yang ahli atau mengusai dan 

memahami obyek yang diteliti, terlibat dalam obyek yang di teliti, mempunyai waktu 

yang memadai untuk diminta informasi, atau mereka yang memiliki otoritas terhadap 

obyek yang diteliti.  
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Dalam hal ini, terkait masalah tradisi merariq yang dilakukan masyarakat 

Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, maka 

penulis memilih informan beberapa orang, yang terdiri dari pelaku kawin lari, 

pemuda-pemudi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat instansi pemerintah seperti 

staf Desa, staf Kantor Urusan Agama (KUA), serta staf Pemerintah Kecamatan 

Bungku Timur. 

 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang 

tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.3 Metode observasi pada 

penelitian ini digunakan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Tujuan dari observasi ini untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, 

orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh 

para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Adapun dalam 

pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengamati peristiwa 

sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Menurut Sugiyono observasi 

 

3 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2005),         

h. 159. 
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adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian.4 Observasi awal peneliti melihat 

bahwa perkawinan merariq berbeda dengan pernikahan Bugis yang ada di Morowali, 

Pernikahan merariq terlibih dahulu membawa lari calon mempelai sebelum adanya 

kesepakatan perkawinan dari keluarga perempuan. 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitain dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang 

bersangkutan.5 Metode wawancara atau interview untuk penelitian ini digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti memakai teknik 

wawancara mendalam, yaitu dengan menggali informasi dengan melakukan 

wawancara langsung terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat yang 

telah melakukan perkawinan merariq di Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku 

Timur Kabupaten Morowali.  

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, atau lain 

sebagainya.6 Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi 

bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari 

 

4 Sugiyono dan Apri Nur Yanto (ed), Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007),   

h. 139. 

5Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Budi Aksara, 2002), h. 113. 

6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta 2000), h. 20. 
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macammacam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam 

bentuk peninggalan. Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi 

yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan 

penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah 

kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.7 Pada sebuah penelitian, teknik 

dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung. Disamping itu data 

dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk 

memperoleh data berupa arsip, catatan, buku yang berkaitan dengan proses 

pelaksanaan serta tahapan-tahapan perkawinan Merariq suku Sasak di Desa Onepute 

Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh memahami metode kualitatif, 

penguasaan teori dan wawancara terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan 

bekal memasuki lapangan.8 

Menuut Nasution dalam Sugiyono, menyatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen 

 

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, h. 148. 

8Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 86. 
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penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai 

bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang 

digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara 

pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada 

pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat 

mencapainya.9 

Instrumen penelitian kualitatif memiliki reabilitas, validitas pengukuran dan 

alat ukur yang berbeda. Reabilitas dan validitas lebih dimaksudkan pada kelayakan 

dan kredibilitas peneliti yang memiliki pengalaman cukup banyak serta 

pengabdiannya yang baik dalam dunia penelitian.10 Human Instrumen berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas semuanya.11  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka instrumen penelitian ialah 

peneliti itu sendiri dan alat bantu yang digunakan adalah kamera. Instrumen yang 

digunakan oleh peneliti ialah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen 

pokok adalah peneliti itu sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman 

observasi dan pedoman wawancara. 

 

9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 223. 

10Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),   

h. 71. 

11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 222. 
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F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pengolahan data dan analisis data berkaitan dalam melakukan penelitian. 

Pengolahan data merupakan kegiatan analisis data dengan metode dan cara tertentu 

yang berlaku dalam penelitian. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam 

proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisi inilah data yang ada akan 

nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai 

tujuan akhir.12 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.13 Analisis data merupakan kegiatan pekerjaan yang amat kritis 

dalam proses penelitian. Peneliti harus cermat menentukan pola analisis yang akan 

digunakan.14 Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif 

maupun data kuantitatif. Data kualitatif yang berupa informasi, uraian dalam bentuk 

bahasa prosa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan 

kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran 

ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Sedangkan data 

 

12 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 104 

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 244. 

14Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Prenada 

Media Grup, 2010), h. 189. 
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kuantitatif yaitu data dalam bentuk jumlah yang digunakan untuk menerangkan suatu 

kejelasan angka-angka atau membandingkan beberapa gambaran sehingga 

memperoleh gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk uraian.15 

Proses analis data dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa 

pengelompokan/ pengumpulan dan pengategorian data ke dalam klas-klas yang telah 

ditentukan. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

konsep Miles dan Huberman (1984), yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.16 Menurut Miles dan Huberman (1984) ada tiga 

langkah dalam menganalisis data, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.17 Menurut Miles dan 

Huberman, reduksi data bisa berupa kegiatan pembuatan ringkasan, pembuatan kode, 

penelusuran tema, dan penulisan memo yang bisa berlangsung terus sesudah 

penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap.18 

 

15 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian, h. 106. 

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 246 

17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 247. 

18 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 2014), h. 219. 
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Dalam hal ini peneliti melakukan pengklasifikasian seluruh data dengan cara 

memilih data yang relevan dengan tema penelitian dan menyisihkan data yang tidak 

ada kaitannya dengan garis besar penelitian ini. Dengan hal tersebut, peneliti dapat 

mengetahui data yang kurang agar bisa dijadikan upaya penyempurnaan proses 

analisis data. Pengklasifikasian data bertujuan agar penulisan ini terfokus pada satu 

tema saja dan memudahkan penulis untuk mendapatkan kesimpulan. 

2. Penyajian Data (Display Data)  

Penyajian data dalam penelitian disebut dengan display data. Penyajian data 

ini dilakukan setelah data direduksi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang 

digunakan ialah dengan teks yang bersifat naratif. Cara penyajian data penelitian 

kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya.19 Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kalimat 

ataupun kata-kata yang terkait dengan fokus penelitian, sehingga penyajian datanya 

berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan 

kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.  

3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitiatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

 

19 Herson Anwar, “Penyajian Data Penelitian dan Review Melalui Teknik Observasi,” Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 2 (Agustus 2014), h. 218. 
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menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori.20 

Penarikan kesimpulan dilakukan dari awal pengumpulan data yaitu dengan cara 

mencatat dan memaknai kailmat ataupun kata-kata yang diucapkan oleh para 

informan yang secara teratur dan berulang-ulang.21 

Penelitian ini akan mengungkap makna dari kalimat atau kata-kata yang 

terkumpul sebagai data, kemudian akan ditarik kesimpulannya. Kesimpulan yang 

ditarik dari data tersebut masih bersifat kabur dan meragukan, sehingga langkah 

selanjutnya dalam penelitian kualitatif ialah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan 

dengan melihat kembali reduksi data maupun display data, sehingga kesimpulan yang 

diambil tidak menyimpang dari data dan dapat diyakini kebenarannya. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data meliputi beberapa 

elemen yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.22 Hal 

tersebut senada dengan pendapat Sugiyono, uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas) dan Confirmability (Obyektifitas).23 Dalam 

penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data sebagai pengujian keabsahan data, 

 

20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 253. 

21 Herman Budiyono, “Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran menulis: Pengumpulan data 

dan Analisis Datanya”, Jurnal Pena 3, no. 2 (Desember, 2013), h. 13. 

22 Yati Afiyanti, “Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif,” Jurnal Keperawatan 

Indonesia 12, no. 2 (Juli, 2008), h. 138. 

23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 366. 
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hal tersebut dikarenakan uji kredibilitas menggunakan aspek nilai kebenaran pada 

setiap data yang terkumpul. Beberapa cara pengujian kredibilitas terhadap data antara 

lain dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan 

member check.24 Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu.25 Peneliti melakukan pengamatan lapangan 

yang dilakukan dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan 

berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian yaitu Adat Perkawinan Suku Sasak 

(Merariq) dalam Perspektif Hukum Islam. Selanjutnya mendiskusikanya dengan 

orang-orang yang dianggap memahami fokus penelitian ini. 

 

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 270 

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 273. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Morowali 

Gambaran umum kabupaten Morowali dilihat dari sejarah, profil kabupaten 

Morowali, potensi unggulan yang dimiliki oleh kabupaten Morowali serta kondisi 

perekonomian kabupaten Morowali. 

a. Sejarah Singkat Kabupaten Morowali 

Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terletak di selatan 

provinsi Sulawesi Tengah. Nama Morowali sendiri diambil dari nama sebuah cagar 

budaya tempat berdiamnya suku To Wanaa yang merupakan suku pedalaman asli 

di kabupaten Morowali. Morowali yang berarti “gemuruh air”.  

Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah yang dilahirkan pasca 

reformasi. Mekar sebagai daerah otonom yang terbentuk secara bersamaan dengan 

dua kabupaten lainnya, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 

tentang pembentukan kabupaten Buol, Banggai Kepulauan, dan Morowali. 

Dinamika perjuangan untuk melahirkan kabupaten Morowali sudah lama tumbuh 

dan menggelora di hati masyarakat. Aspirasi tersebut terus berkembang yang 

kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemampuan politik dari wakil-wakil rakyat 

di lembaga DPRD dengan di cetuskannya Resolusi DPRD-GR Provinsi Sulawesi 

Tengah nomor : 1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada pemerintah pusat agar 

provinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 daerah otonom tingkat II, yaitu 
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2 kotamadya dan 9 kabupaten, salah satu diantaranya adalah kabupaten Morowali 

(pada saat itu masih disebut Mori Bungku). Sebelumnya, Morowali merupakan 

bagian dari wilayah kabupaten Poso yang membentang dari arah tenggara ke barat 

dan melebar ke bagian timur. Pada tanggal 3 november 1999 daerah ini resmi 

berpisah dari kabupaten Poso dan membentuk wilayah administrasi sendiri dengan 

nama kabupaten Morowali, dengan ibu kota di Bungku. Terbentuknya Kabupaten 

Morowali saat ini merupakan hasil dari dinamika politik dan perkembangan sejarah 

yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu:1 

1) Perang antara suku dan kerajaan di mana kedudukan antara To Mori dan 

To Bungku yang sering mendapat serangan dari suku-suku terdekat dan 

kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Luwu menguatkan dorongan 

solidaritas di antara keduanya. Kerajaan Mori sering mengirim bantuan 

pada kerajaan Bungku, sebaliknya kerajaan Mori dan Bungku seringkali 

terlibat dalam praktek perdagangan tingkat longkal misalnya, To Bungku 

yang datang melakukan pertukaran barang dagangan berupa hasil ladang, 

ternak, dan pangan di pasar masyarakat Mori.  

2) Penyatuan dalam satu pemerintahan terjadi melalui serangan tentara 

Belanda ke pemukiman masyarakat pedalaman yang tinggal di daerah-

daerah pesisir, seperti yang terjadi terhadap masyarakat Taa Wana 

Posangke yang di pindahkan dari pedalaman ke daerah pesisir meliputi 

Taronggo dan Lemo yang sekarang disebut kecamatan Bungku Utara. 

 
1 Morowali, Kab. (2022, maret 28). Morowalikab. Di akses pada 20 Desember, 2022, dari 

morowalikab:  https ://morowalikab.go.id/sejarah/view/123  
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Serangan Belanda ini telah berperan besar dalam membagi daratan 

Morowali dalam penyebaran tiga suku besar yaitu To Bungku, yang 

banyak mendiami wilayah Bungku Tengah, Bumi Raya, hingga Bungku 

Selatan. Dalam sebuah dokumen, menjelaskan bahwa leluhur masyarakat 

asli Bungku hidup pada abad 16, yakni tahun 1597 Masehi ketika raja 

Bungku pertama dijabat Sangia Kinambuka. Zaman itu seangkatan dengan 

sultan Babullah di Ternate, Maluku Utara (1570-1585). Sementara To 

Mori terdapat di bagian Petasia hingga Mori Atas. Pada bagian utara 

wilayah pegunungan Mamosalato hingga Baturube dihuni oleh suku asli 

Tau Taa Wana. Selain tiga suku besar ini, terdapat juga suku pendatang 

yang sudah turun temurun mendiami wilayah Morowali, yaitu Buton, 

Ternate, Bugis, Toraja, yang disusul kemudian masyarakat transmigrasi 

Jawa, Lombok, dan Bali. Di seputar teluk Tolo banyak dihuni oleh suku 

Bajo, yang kehidupannya akrab dengan laut.  

3) Konflik perebutan ibu kota dimana penempatan sementara waktu ibu kota 

Morowali di Kolonedale telah mendorong demonstrasi besar-besaran 

masyarakat Bungku pada bulan september tahun 2001 yang mendesak 

Pemerintah Kabupaten untuk merealisasikan salah satu amanat Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1999 yakni penempatan ibu kota di Bungku. 

Sebaliknya, kelompok yang ingin mempertahankan ibu Kota di 

Kolonedale tampil berjuang agar ibu kota tetap di sana. Polemik perebutan 

ibu kota ini mendorong lahirnya wacana pemekaran kabupaten baru.  
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Saat proses pemindahan, inisiatif pemekaran akhirnya dilakukan dengan 

menggunakan sentimen pembagian wilayah berdasarkan sejarah teritori kesukuan 

antara Mori dan Bungku. Akhirnya pada tahun 2013, DPR RI mengesahkan usulan 

pemekaran itu melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

pembentukan Kabupaten Morowali Utara. Kemudian, Kabupaten Morowali resmi 

dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten 

Morowali Utara. 

b. Profil Kabupaten Morowali 

Kabupaten Morowali memiliki luas 5472 kilometer persegi, dengan jumlah 

penduduk 113.132 jiwa (Tahun 2016). Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,09 

%, dengan kepadatan penduduk rata-rata 48 jiwa per km2. Dalam kehidupan sehari-

hari, masyarakat kabupaten Morowali mempunyai pekerjaan yang beraneka ragam, 

namun pekerjaan yang paling dominan adalah petani dan nelayan.2 Kabupaten 

Morowali merupakan daerah tropis yang memiliki dua musim yaitu musim 

kemarau dan musim hujan. Tahun 2013 curah hujan rata-rata terendah berkisar 

2.280 mm, dan tertinggi 3.513 mm, wilayah Morowali tergolong iklim A atau 

sangat basah dengan suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,80 derajat 

Celcius sampai 28,40 derajat Celcius. Dengan ibu kota kabupaten yang terletak di 

kecamatan Bungku Tengah, kabupaten Morowali yang wilayahnya berupa daratan, 

pegunungan, lembah, dan juga berupa pulau-pulau kecil memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut: 

 
2 Morowali, Kab. (2022, maret 28). Morowalikab. Di akses pada 20 Desember, 2022, dari 

morowalikab:  https ://morowalikab.go.id/sejarah/view/123 
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Gambar 4.1 Peta Kabupaten Morowali 

1. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Morowali Utara.  

2. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Sulawesi Selatan.  

3. Sebelah Barat Daya berbatasan dengan wilayah Sulawesi Selatan.  

4. Sebelah Timur Laut berbatasan dengan wilayah Sulawesi 

Tenggara.  

Secara administratif kabupaten Morowali terbagi menjadi 9 kecamatan, 126 

kelurahan, dan 7 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut terdiri dari:  

1. Kecamatan Menui Kepulauan 

2. Kecamatan Bungku Selatan 

3. Kecamatan Bungku Pesisir  

4. Kecamatan Bahodopi  

5. Kecamatan Bungku Timur  

6. Kecamatan Bungku Tengah 

7. Kecamatan Bungku Barat  
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8. Kecamatan Witaponda  

9. Kecamatan Bumi Raya  

c. Potensi Unggulan di Kabupaten Morowali 

Secara topografi, wilayah kabupaten Morowali yang terdiri atas 

pegunungan, daratan, dan perairan menjadikan wilayah ini memiliki potensi sumber 

daya alam yang besar untuk dikelola. Sumber daya alam yang dimiliki oleh 

kabupaten Morowali terdiri dari beberapa sektor di antaranya adalah: 

1) Pertanian dan Perkebunan 

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor andalan di Kabupaten 

Morowali karena sebagian penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. 

Sektor pertanian didominasi tanaman pangan dan holtikultura seperti padi, palawija 

serta buah-buahan. Pertanian menjadi salah satu lokomotif andalan di kabupaten 

Morowali, pemerintah daerah memberi perhatian yang besar terhadap peningkatan 

produksi padi sawah. Berbagai regulasi lunak diciptakan untuk mendorong upaya 

ini, pelatihan dan pengembangan kemampuan petani serta penerapan teknologi 

tepat guna juga dilaksanakan. Pada sektor pertanian kontribusi utamanya terletak 

pada tanaman pangan khususnya produksi padi di kabupaten Morowali cukup 

tinggi. Pada tahun 2009 total produksi adalah 51.071 ton dengan tingkat 

produktivitas 40,08 kw/ha dengan luas panen sebesar 12.700 Ha. Produksi ini 

meliputi padi sawah dengan jumlah produksi sebesar 49.442 ton dengan 

produktivitas 40,07 kw/ha dan padi ladang sebesar 1.457 ton dengan produktivitas 

25,84 ton. Di sektor perkebunan, Morowali memiliki komiditi utama nasional, yaitu 

kelapa sawit, kakao, kelapa, cengkeh, kopi, pala, kemiri, dan jambu mente. Untuk 
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kelapa sawit luas daerah yang ada mencapai 17 ribu hektar. Pada tahun 2009 jumlah 

produksi kelapa sawit mencapai 117.340 ton dengan luas areal tanam 6.114 Ha, 

produksi kakao mencapai 698 ton dengan luas areal tanam 1.638 Ha dan produksi 

jambu mente mencapai 258 ton dengan luas areal tanam 1.417 Ha.3 

2) Pertambangan 

Di sektor pertambangan, kabupaten Morowali menyimpan deposit tambang 

yang cukup besar. Seperti minyak bumi, nikel, besi, dan chromit. Untuk nikel 

Morowali memiliki luas areal 150.000 Ha, lokasinya menyebar hampir disebagian 

wilayah Morowali dengan cadangan diperkirakan akan sampai 8 juta WMT. Untuk 

chromit yang merupakan bahan galian yang banyak digunakan dalam industri baja 

dan industri bahan kimia, cadangannya diperkirakan mencapai 1 juta ton terdapat 

di kecamatan Bungku Tengah dan kecamatan Bungku Barat. Begitu juga dengan 

batu gamping yang cadangannya mencapai 30 juta meter kubik dengan luas area 25 

Ha yang berada di kecamatan Bungku Selatan.  

3) Peternakan 

Pengembangan potensi ternak di kabupaten Morowali memiliki prospek 

yang cukup baik. Populasi ternak besar dan ternak kecil relatif cukup memadai 

dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, maupun untuk keperluan 

perdagangan antar daerah. Pada tahun 2009 jumlah populasi sapi sebanyak 17.568 

ekor dengan produksi daging mencapai 357,09 ton, populasi kerbau sebanyak 794 

ekor dengan nilai produksi daging mencapai 3,04 ton, dan populasi kambing 

 
3 Morowali, Kab. (2022, maret 28). Morowalikab. Di akses pada 20 Desember, 2022, dari 

morowalikab:  https ://morowalikab.go.id/sejarah/view/123. 
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sebanyak 4.215 ekor dengan nilai produksi daging sebesar 287,36 ton. Sedangkan 

populasi ayam kampung sebanyak 214.245 ekor dengan nilai produksi telur 

mencapai 127,38 ton, populasi ayam ras pedaging sebanyak 58.000 ekor, dan 

populasi itik sebanyak 9.334 ekor dengan nilai produksi telur mencapai 108,61 ton4 

2. Gambaran Umum Desa Onepute Jaya  

Desa Onepute Jaya adalah daerah pegunungan yang menghasilkan tambang 

berada pada ketinggian 3 KM dari permukaan laut dengan suhu 3031°C, yang 

terletak dalam wilayah pedesaan kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, 

desa Onepute Jaya berdiri pada tahun 1992 dengan jarak tempuh kurang lebih 20 

KM dari Ibu Kota kabupaten dan 151,9 KM dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, 

selain itu luas wilayah desa Onepute Jaya 50 Ha, dengan jumlah penduduk yang 

sangat minim kurang lebih 83 KK desa Oepute Jaya terdiri  dari II (dua) dusun I,dan  

dusun II. 

a. Letak Geografis Desa Onepute Jaya  

Lokasi wilayah merupakan salah satu yang menjadi tolak ukur untuk 

melihat latar belakang pola tingkah laku, sikap masyarakatnya, dan untuk 

memperoleh gambaran tentang kegiatan sosial masyarakat di desa Onepute Jaya 

kabupaten Morowali kecamatan Bungku Timur tidak terlepas pula dari usaha untuk 

mengetahui keadaan geografisnya.  

 
4 Morowali, Kab. (2022, maret 28). Morowalikab. Di akses pada 20 Desember, 2022, dari 

morowalikab:  https ://morowalikab.go.id/sejarah/view/123. 
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Untuk mengetahui keadaan atau letak daerah desa Onepute Jaya kabupaten 

morowali kecamatan bungku timur di bawah ini digambarkan batas-batasnya 

sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kolono  

2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Lele  

3. Sebelah barat berbatasan dengan desa geresak  

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa one5 

Penduduk desa Onepute Jaya berjumlah kurang lebih 96 jiwa, yang dimana 

penduduk ini tersebar dua dusun saja yaitu dusun I sebanyak 41 jiwa, adapun 

penduduk laki-laki sebanyak 20 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 21 jiwa, 

dusun II adapun penduduk laki sebanyak 26 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 

29 jiwa dari dusun I, dan dusun II  jumlah kepala keluarga sebanyak 83 KK. 

b. Kondisi Agama 

Seperti halnya masyarakat Onepute Jaya yang berjumlah sangat minim yaitu 

kurang lebih sebanyak 96 jiwa masyarakat desa Onepute Jaya ini mayoritas 

memeluk agama Islam. Adapun pemeluk agama Kristen jumlahnya hanya sedikit 

sekitar 2 KK saja. Sebagai masyarakat yang jumlah penduduknya mayoritas 

Muslim, maka sudah tentu memiliki tempat beribadah, satu bangunan mesjid dan 

satu bangunan mushalla dan memiliki TPA 2 buah. 

c. Kondisi Sosial 

  Kondisi sosial yang dimaksud adalah hubungan masyarakat lainnya yang 

saling tolong-menolong dalam kebaikan, walaupun masih ada hal-hal yang masih 

 
5 Data Statistik desa Bahomoteve kecamatan Bungku Timur kabupaten Morowali. 
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meluas membahas dalam lingkup kondisi sosial, namun kami tidak membahas 

secara keseluruhan tentang kondisi sosial desa Onepute Jaya. 

  Kondisi sosial desa Onepute Jaya sangatlah kental dan menonjol 

masyarakatnya yg ramah-ramah serta kondisi suasana alam yang begitu masih 

sangat asri, tidak membeda-bedakan suku maupun agama satu sama lain. Oleh 

karena itu bagi masyarakat desa Onepute Jaya perbedaan status sosial bukanlah 

penghalang untuk melakukan gotong-royong atau saling tolong-menolong dalam 

hal kebaikan. 

 

B. Pola Perkawinan Tradisi Merariq pada Suku Sasak di Desa Onepute Jaya 

Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali 

Sistem pelaksanaan merariq pada perkawinan Sasak, secara umum dapat 

dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu; pertama, tradisi sebelum perkawinan; kedua, 

proses pelaksanaan merariq; ketiga, upacara adat setelah perkawinan. 

1. Tradisi Sebelum Perkawinan  

  Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan 

masyarakat Sasak. Seseorang baru dianggap sebagai warga utuh dari suatu 

masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh 

hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai 

warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai 

jalan mendapatkan kehidupan berpasang- pasangan, tenteram dan damai 

(mawaddah wa rahmat) sekaligus sebagai sarana pelanjutan generasi (mendapatkan 

keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang 
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sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti 

untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki 

dan kerabat pihak perempuan.  

  Berdasarkan tujuan besar tersebut, maka terdapat tiga macam perkawinan 

dalam masyarakat Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur 

Kabupaten Morowali,6 yaitu: 

1. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam satu 

kadang waris yang disebut perkawinan betempuh pisa’ (misan dengan 

misan/cross cousin); Perkawinan jenis ini dilakukan antar sepupu atau yang 

mempunyai hubungan keluarga agar harta warisan tidak jatuh pada orang 

lain. 

2. Perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan kadang 

jari (ikatan keluarga) disebut perkawinan sambung uwat benang (untuk 

memperkuat hubungan kekeluargaan); dan 

3. Perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan 

perkadangan (kekerabatan) disebut perkawinan pegaluh gumi (memperluas 

daerah/wilayah). Perkawinan semacam ini dilakukan untuk memperbanyak 

hubungan keluarga dengan orang lain pada suatu daerah/wilayah tertentu 

 
6 Indah, (Masyarakat Desa Onepute Jaya), Wawancara, pada tanggal 15 Desember 2022 di 

Onepute Jaya. 
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Pada umumnya, masyarakat adat Sasak mengenal lima bentuk perkawinan, 

yakni: memagah, nyerah hukum, kawin gantung, belakoq atau memadi, dan merariq 

(memaling atau kawin lari).7  

Memagah, adalah perkawinan yang diawali dengan cara melarikan 

perempuan secara paksa dan dilakukan pada siang hari untuk dijadikan isteri. 

Memagah dilakukan ketika perempuan tersebut lepas dari pengawasan orang tua 

atau keluarganya. Adapun sebab memagah ini dilakukan antara lain perempuan 

tersebut tergolong cantik di desa tersebut sehingga sebagai seorang pemuda yang 

sangat menaruh hati tersebut khawatir kalau perempuan tersebut terlebih dahulu 

dilarikan oleh orang lain. Jadi di dalam memagah ini terdapat unsur paksaan dari 

seorang laki-laki dalam mengawini seorang perempuan. 

Nyerah hukum, adalah perkawinan yang pelaksanaannya termasuk 

pembiayaannya ditanggung oleh pihak keluarga perempuan yang bersangkutan. 

Perkawinan bentuk ini biasa terjadi karena pihak laki-laki kekurangan biaya atau 

karena statusnya lebih rendah dari perempuan yang akan dikawininya. Sedangkan 

Tadong atau kawin gantung adalah perkawinan yang terjadi antara seorang anak 

perempuan yang belum dewasa dan seorang anak laki-laki yang belum dewasa. 

Dalam perkawinan semacam ini meskipun sudah dilangsungkan akad nikah secara 

sempurna dengan dipenuhinya syarat- syarat pernikahan, seperti adanya wali dan 

mahar atau maskawin, akan tetapi hubungan sebadan antara keduanya ditunda 

sampai mereka beranjak dewasa menurut hukum.  

 
7 Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Sasak, (Jakarta: Proyek Pariwisata, 2017),    

h. 34-39. 
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Belakoq, atau memadi biasa juga disebut khitbah, yaitu perkawinan yang 

diawali dengan proses melamar, yaitu dengan meminta izin kepada orang tua 

perempuan untuk mengawini anaknya secara resmi. Biasanya lamaran tersebut 

dilakukan setelah adanya kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk 

membina rumah tangga melalui perkawinan yang resmi.  

Merariq, merupakan perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat 

Sasak Lombok. Secara etimologis merariq berasal dari bahasa Sasak “berari” 

berarti “berlari”. Hal ini mengandung dua makna; pertama, bermakna lari; kedua, 

menurut adat Sasak adalah “keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan, mulai dari 

penculikan si gadis sampai proses perkawinan selesai”.8 Oleh karena itu, 

perkawinan dalam bentuk merariq ini biasa disebut memaling (mencuri).  

Dalam hal pemilihan jodoh di kalangan masyarakat Sasak terdapat dua cara, 

yaitu kemele mesaq (pilihan sendiri) dan suka lokaq (pilihan orang tua). Dari kedua 

cara ini, kemele mesaq yang paling banyak dipraktikkan.9 Biasanya pertemuan 

pemuda-pemudi akan terjadi di berbagai kesempatan seperti saat rekreasi, saat 

panen (potong padi di sawah), festival bau nyale, pada saat pengantaran jemaah 

haji, presaian (permainan adu kekuatan), dan pada pasar malam. Cara kedua, suka 

lokaq atau pilihan orang tua, cara ini dilakukan apabila kedua belah pihak 

mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat atau biasa disebut sistem 

endogami. Sistem endogami adalah sistem perkawinan yang dianut oleh sebagian 

masyarakat Sasak. Bahkan di beberapa tempat, terutama pada masa lampau, 

 
8 Ahmad Abdul Syakur, “Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi Akulturasi Nilai-nilai Islam 

ke dalam Kebudayaan Sasak”, (Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), h. 384. 
9 Ripa’i, (Staf KUA Kecamatan Bungku Timur), Wawancara, pada tanggal 16 Desember 

2022 di Onepute Jaya.   
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walaupun kecenderungannya indogami namun sistem eksogami tidak diharamkan 

oleh adat.10 Terkait dengan status sosial, masyarakat Sasak lebih khusus lagi pada 

masyarakat Pagesangan, masih memegang teguh adat dan pada dasarnya tidak 

menginginkan terjadinya perkawinan antara sepasang calon mempelai dengan kasta 

yang berbeda, terutama apabila kasta calon isteri lebih tinggi dari kasta calon suami 

yang besangkutan. Pada zaman dahulu, seorang wanita bangsawan menikah dengan 

seorang laki-laki yang bukan bangsawan, biasanya dibuang dan tidak diakui lagi 

sebagai keluarga oleh orang tuanya dan mengakibatkan status kebangsawanan 

wanita tersebut menjadi hilang. Ia tidak lagi disebut Baiq (panggilan gelar 

bangsawan perempuan), demikian pula dengan keturunannya.11 Kalau terjadi 

perkawinan lelaki jajar karang (dari golongan biasa) dengan perempuan 

bangsawan, anaknya tidak boleh menggunakan gelar kebangsawanan (mengikuti 

garis ayah), tetapi jika terjadi sebaliknya, anak berhak menyandang gelar 

kebangsawanan ayahnya.12 

2. Proses Pelaksanaan Merariq 

Terdapat perbedaan pendapat mengenai sejarah merariq dan munculnya 

praktik merariq. Selain itu dalam buku adat Sasak pun, tidak ada penjelasan secara 

detail tentang sejarah merariq. Sebagian orang menganggap merariq adalah tradisi 

yang telah berlaku sejak dahulu dan menjadi warisan nenek moyang. 

 
10 Arya Sosman, Adat Perkawinan Suku Sasak,http://id.shvoong.com/social-

sciences/1927569-adat-perkawinan-suku-sasak lombok/# ixzz1btlR h4mB, diakses tanggal 6 
Desember 2022. 

11 Ahmad Abdul Syakur, Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi Akulturasi Nilai-nilai Islam 
ke dalam Kebudayaan Sasak), (Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), h. 384. 

12 Muslihun Muslim dan Muhammad Taisir, Tradisi Merariq: Analisis Hukum Islam dan 

Gender Terhadap Adat Perkawinan Sasak, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2009), h. 130- 
131. 
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Proses merariq didahului dengan masa midang. Midang, adalah kunjungan 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud untuk mengadakan 

perkenalan dan menjalin hubungan cinta. Jika masing-masing tertarik dan 

mengungkapkan perasaan baik secara langsung maupun melalui perantara orang 

lain (subandar), maka terjadilah suatu hubungan asmara yang disebut beberayean. 

Masa ini ditandai dengan intensitas midang yang dilakukan. Tidak jarang pada 

masa ini seorang pemuda memberikan aneka bingkisan bagi perempuan pujaannya 

untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu benar-benar mencintai perempuan.  

Midang biasanya dimulai sesudah shalat maghrib sampai maksimal sekitar 

jam 10 malam. Tetapi ada juga midang yang dilakukan pada siang hari. Biasanya 

laki-laki yang midang disambut oleh tuan rumah dan mempersilahkan duduk di 

berugaq. Sedangkan bagi yang tidak mempunyai berugaq, midang dilakukan di 

sasangkok (teras rumah). Seorang laki-laki yang pertama kali datang untuk midang, 

biasanya ditemui oleh ibu si gadis dan midang ini tidak hanya berkembang di 

kalangan mereka yang belum pernah menikah, bagi laki-laki yang sudah beristeri 

pun akan melakukan midang bila ingin menikah lagi. 

Pada akhir-akhir ini tampak adanya perubahan dalam melaksanakan midang 

antara laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut dari yang semula bersifat 

tradisional dan terkontrol ketat oleh orang tua, karena dilakukan di rumah. Saat ini 

menjadi longgar dan tidak dikontrol lagi oleh orang tua, karena dapat dilakukan di 

berbagai tempat dan waktu, sehingga timbul berbagai akibat negatif, seperti 

perzinahan dan lain sebagainya.  
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Pada masa midang inilah disusun rencana perkawinan, termasuk yang 

berhubungan dengan waktu lari bersama akan dilakukan. Waktu dan strateginya 

direncanakan dengan jelas untuk meminimalisir terjadinya berbagai hal yang 

mengakibatkan kegagalan. Semua rencana ini menjadi rahasia berdua calon 

mempelai. Bahkan kedua orang tuanya tidak diberitahukan. Dengan terjadinya lari 

bersama maka berakhirlah masa midang dan beberayean. Selanjutnya merariq 

sendiri terdapat dua pengertian. Pertama, merariq dalam arti yang sebenarnya yakni 

berlari, yaitu suatu cara atau teknik seorang pria melarikan atau menculik seorang 

perempuan dari ikatan (pengawasan) orang tua serta keluarganya dengan tujuan 

untuk kawin. Kedua, merariq sebagai penamaan dari keseluruhan proses 

perkawinan menurut adat Sasak.13 

Dengan melihat pengertian di atas, kalau dilihat dari segi bentuknya, 

merariq dapat disamakan dengan kawin lari. Di dalam literatur hukum adat 

dijelaskan bahwa kawin lari adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa 

peminangan secara formal. Proses perkawinan semacam ini kemudian dapat 

dibedakan menjadi dua; Pertama, kawin lari bersama atau dilakukan atas kerelaan 

dan persetujuan kedua belah pihak; Kedua, kawin bawa lari atau dilakukan secara 

paksa oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.14 Dari kedua bentuk kawin 

lari ini, penulis menyimpulkan bahwa merariq adalah kawin lari bersama, karena 

dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Sementara kawin 

 
13 Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Sasak, (Jakarta: Proyek Pariwisata Nusa 

Tenggara Barat, 2017), h. 34. 
14 Teer Har, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014),           

h. 188. 
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bawa lari kalau dikaitkan dengan bentuk-bentuk perkawinan Sasak, disebut 

memagah (kawin paksa).  

Merariq ini lazim dilakukan dikalangan Muslim Sasak di Desa Onepute 

Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, seperti yang dilakukan oleh 

salah seorang pelaku merariq sebagai berikut; 

Merariq itu membawa lari seorang perempuan oleh seorang laki-laki atau 
orang lain yang menjadi perantaranya untuk dibawa ke keluarganya, proses 
ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang diwariskan nenek moyang 
kami, waktu saya menikah pun saya membawa lari isteri saya ke rumah nenek 
saya.15 
 

Bagi masyarakat Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur 

Kabupaten Morowali ada beberapa alasan mengapa tradisi merariq dilakukan. 

Pertama, merariq merupakan simbol keberanian dan memberikan kesan jiwa 

ksatria. Oleh sebab itu, bagi mereka yang melakukannya akan mendapatkan nilai 

lebih dan terhormat dari masyarakat adat. Sebaliknya, bagi pemuda Sasak di Desa 

Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yang tidak berani 

melakukan merariq mereka mendapatkan stigma negatif sebagai seorang pengecut 

dan takut mengambil resiko. Kedua, untuk menunjukkan kesungguhan pihak laki-

laki terhadap pihak perempuan. Oleh karena itu banyak orang tua yang tidak 

menyukai anaknya dilamar dan diberikannya begitu saja tanpa terlebih dahulu 

menempuh satu tantangan dan hal inilah yang menjadi alasan perkawinan dengan 

cara melamar itu sebagai suatu penghinaan, karena menurut mereka anak 

 
15 Umar, (Tokoh Masyarakat), Wawancara, pada tanggal 20 Desember 2022 di Onepute 

Jaya. 
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perempuan bukanlah seperti sirih atau anak ayam yang diminta atau diambil begitu 

saja. Ketiga, karena alasan sejarah. Keempat, alasan kompetisi. 

Sejak terjadinya peristiwa merariq, maka pada saat itu juga proses 

pernikahan sasak dimulai. Biasanya, setelah merariq akan segera diikuti oleh proses 

menuju perkawinan. Jarang sekali terjadi proses pelarian diri yang tidak berakhir 

dengan perkawinan, walaupun misalnya orang tua perempuan tidak setuju dengan 

calon menantunya. Bagi masyarakat Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan 

Bungku Timur Kabupaten Morowali kegagalan perkawinan setelah merariq 

merupakan aib keluarga yang harus dihindari. Oleh karenanya, walaupun orang tua 

calon mempelai perempuan menolak, akan tetapi pada akhirnya mereka akan 

menyetujuinya. Pelarian diri harus dilakukan pada malam hari biasanya 

dilaksanakan antara waktu sholat maghrib dan isya atau antara jam 18.30 sampai 

jam 20.00, ketika masyarakat pada umumnya sedang sibuk pergi ke masjid, makan, 

nonton, TV dan lain sebagainya.16  

Secara ilustratif, proses merariq adalah sebelum merariq dilaksanakan, 

pasangan yang hendak melarikan diri mengadakan pertemuan terlebih dahulu untuk 

menentukan kapan waktu (biasanya malam hari) yang paling baik (secara 

keamanan) untuk melarikan diri menuju persembunyian. Pada malam hari yang 

telah ditentukan, calon mempelai perempuan menyelinap keluar dari rumah orang 

tuanya menuju tempat yang telah ditentukan oleh kedua calon mempelai tersebut. 

Untuk kasus merariq yang telah direncanakan, biasanya calon mempelai pria 

 
16 Umar, (Tokoh Masyarakat), Wawancara, pada tanggal 20 Desember 2022 di Onepute 

Jaya. 
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menunggu di suatu tempat dengan ditemani oleh kaum kerabat atau teman-

temannya. Cara ini digunakan untuk meminimalisir bahaya jika pelarian diri 

diketahui oleh keluarga calon mempelai perempuan. 

Selama berada di bale penyebuan (persembunyian sementara) kedua calon 

mempelai terikat dengan berbagai ketentuan adat yang ketat dan wajib dipatuhi. 

Ketentuan adat tersebut di antaranya: tidak boleh tidur bersama dalam satu tempat 

tidur, mencabuli, memperkosa dan tindakan kekerasan yang tidak dibenarkan oleh 

kemanusiaan. Setelah proses penculikan dan persembunyian dilakukan, maka 

proses selanjutnya adalah sejati, selabar dan ngawinang. 

3. Upacara adat setelah perkawinan 

Upacara adat setelah merariq yaitu sorong serah dan nyonkolan. Sorong 

serah, adalah merupakan upacara yang diadakan untuk memberikan dan 

menyerahkan ajikrama serta denda–denda pelanggaran adat yang terjadi sejak masa 

pelarian sampai pelaksanaan pernikahan, yang besarnya denda sudah dibicarakan 

pada upacara selabar. Menurut adat sasak jika seorang isteri tidak diupacarakan 

dengan sorong serah, maka ia tidak sah menjadi anggota keluarga suaminya. Lebih 

lanjut dijelaskan bagi masyarakat patrilineal, anak-anak itupun tidak berhak 

mewarisi pusaka seperti tanah, ternak, keris pusaka dan lainnya dari ayahnya. 

Anak-anak tersebut hanya dapat menerima warisan dari pihak ibunya. Dalam hal 

ini, upacara berfungsi sebagai sarana pengumuman, publikasi dan perkenalan 

tentang suatu perkawinan.  

Sedangkan nyongkolan atau disebut dengan nyondol, adalah suatu upacara 

iring-iringan pengantin dari rumah pihak laki-laki menuju rumah mempelai 
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perempuan dengan diiringi oleh musik-musik tradisional masyarakat Sasak, seperti 

gendang beleq, rebana, dan kecimol. Dengan selesainya prosesi nyongkolan, maka 

berakhirlah rangkaian prosesi adat perkawinan masyarakat Sasak dan pasangan 

akan tinggal sementara waktu di rumah orang tua laki-laki atau perempuan 

tergantung kesepakatan. 

 

C. Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Merariq di Desa Onepute Jaya 

Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali 

  Berdasarkan hasil penelitian, pandangan masyarakat Islam Sasak di Desa 

Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali terhadap adat 

merariq, terbagi 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan masyarakat biasa dan 

masyarakat terdidik. 

1. Pandangan Masyarakat biasa 

  Masyarakat biasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat 

awam dan yang masih memegang teguh adat. Terkait merariq mereka memandang 

bahwa tidak ada masalah dalam tradisi merariq karena hal itu sudah berlaku secara 

umum dan dilakukan secara turun-temurun. Selain itu kelompok masyarakat ini 

memandang merariq adalah ciri khas bagi masyarakat Sasak di Desa Onepute Jaya 

Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yang perlu dipertahankan 

keberadaannya selama merariq dijalankan sesuai dengan ketentuan adat. Lebih 

lanjut di masyarakat Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur 

Kabupaten Morowali berkembang persepsi bahwa dengan merariq perkawinan 

dapat lebih langgeng bila dibandingkan prosesi yang lainnya. 
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2. Pandangan Masyarakat Terdidik 

  Pandangan kelompok terdidik adalah mereka menyarankan perlu ditinjau 

kembali keberadaan tradisi merariq, dengan beberapa alasan. Pertama, tradisi 

tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang; kedua, sering 

menimbulkan konflik; ketiga, banyak orang tua yang kaget tiba-tiba anaknya 

dibawa lari (kehilangan); keempat, sering terjadi unsur mengelabui dan juga 

pemaksaan terhadap pihak perempuan; dan kelima, prosesnya rumit dan berbelit-

belit. 

 

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Merariq Suku Sasak di Desa 

Onepute Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali 

Perkawinan dalam masyarakat Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan 

Bungku Timur Kabupaten Morowali biasanya diawali dengan proses midang, 

beberayean, dan merariq. Midang dan beberayean mencerminkan upaya antara 

kedua pasang pemuda dan pemudi ini untuk saling ta’aruf, mengenal dan 

memahami sifat kepribadian masing-masing calon, sehingga mereka mendapatkan 

calon pengantin hidup yang ideal untuk dinikahi. Sedangkan merariq merupakan 

eksperimen dan tindakan riil terhadap tuntutan hati dan perasaan untuk menikah.  

Berdasarkan 3 (tiga) hal tersebut di atas midang, beberayean, dan pelarian 

diri atau khitbah dalam hukum perkawinan Islam, secara substansi memiliki tujuan 

yang sama yaitu mencari calon pasangan hidup yang ideal dan cocok agar dapat 

melakukan perkawinan atas dasar kerelaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

Atas dasar inilah, ketentuan dan prinsip-prinsip khitbah menurut ajaran Islam, 
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kiranya dapat dijadikan sebagai sandaran dan landasan untuk mengukur keberadaan 

tradisi merariq Sasak, khususnya pada tahap proses awal menuju perkawinan.  

Proses awal menuju perkawinan Sasak, dalam beberapa hal sebenarnya 

telah mengakui adanya ketentuan-ketentuan tersebut seperti mengakui adanya 

batasan bahwa merariq itu hanya dapat dilakukan dengan perempuan yang boleh 

dikawini. Namun demikian, dalam kenyataan masih sering terjadinya 

penyimpangan, baik dari aspek normatif maupun kemaslahatan umum. 

Penyimpangan- penyimpangan itu dapat diperhatikan kajian berikut ini:  

Pertama, tradisi midang dan beberayean dengan seorang wanita pada 

malam hari dan tanpa ditemani oleh mahramnya, dapat dikategorikan sebagai 

tindakan berduaan (berkhalwat) dapat menjerumuskan ke perbuatan zina, padahal 

mendekati zina merupakan perbuatan yang dilarang agama. Atas dasar inilah 

Rasulullah saw secara tegas menyatakan: 

ُ  تسَُافِرُ  وَلاَ  رَمٍ  اذوُْمَحْ  الاَِّوَمَعَهَ  بِإمِْرَأةٍَ  رَجُلٌ  لوَُنَّ  لايََخْ   ر  مَحْ  ذيْ  ِ الاَّمَعَ  ِالْمَرْأةَ  

Artinya:  

“Bahwa laki-laki tidak boleh berduaan dengan seorang wanita tanpa disertai 

mahramnya”.17 

Kedua, dalam midang dan beberayean, tradisi Sasak membenarkan adanya 

kompetisi antar beberapa orang laki-laki untuk merebut hati dan perasaan seorang 

perempuan. Akibat dari hal tersebut, seorang perempuan dapat saja memiliki 

 
17 Rachmat Syafe'i, Al-Hadits (Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum), (Jakarta: PT. Pustaka 

Setia, 2003), h. 217. 
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beberapa orang beraye (kekasih), meskipun di antara mereka hanya satu yang 

masuk di dalam hatinya.  

Midang secara bergiliran pada malam yang sama, memang pelaksanaan 

seperti ini terkesan pemuda Sasak bebas memilih dan dapat dianggap mempunyai 

kebebasan dalam hal pemilihan jodoh, tetapi hal ini rentan timbulnya permusuhan 

antar kekasih. Dalam kaitan ini, maka tradisi itu dapat dianggap tidak sesuai dengan 

firman Allah dalam QS. al-Hujurat/49 : 10 sebagai berikut: 

 

Terjemahnya:  

10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.18 

 
Dan diperkuat oleh hadist nabi SAW: 

 

Artinya:  

Orang mukmin adalah saudara orang mukmin, dan tidak boleh menawar 
barang yang sedang ditawar oleh saudaranya dan tidak boleh pula meminang 
perempuan yang sedang dipinang saudaranya, sehingga saudaranya 
meninggalkannya. (HR. Ahmad dan Muslim dan Uqubah bin Amir).19 

 
Hikmah dari larangan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya 

permusuhan antara orang-orang yang meminang itu.  

 
18 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an Kementerian Agama RI., 2010), h. 846. 
19 Shahih Muslim 2/1034 no.1414, Kitab Nikah bab Haramnya khitbah di atas khitbah 

saudaranya kecuali jika diizinkan atau jika lamaran itu telah ditinggalkan). 
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Ketiga, melakukan lari bersama untuk kawin bertentangan dengan 

ketentuan lahiriyah ayat dan hadist Nabi yang mengharuskan adanya izin sebelum 

perkawinan dari wali, ayah wanita yang hendak dikawini, atau kakeknya, atau 

saudaranya dan keluarga lain yang berhak sesuai urutan dalam ketentuan hukum 

Islam, walaupun segera setelah dilarikannya perempuan keluarga pemuda akan 

memberitahukan tentang adanya merariq. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 

an-Nisa’/4 : 25, menyebutkan bahwa harus ada izin dari wali dan perizinan 

dilakukan pada saat melamar (khitbah), sebagai berikut: 

Terjemahnya: 

 25. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas 
kawin mereka yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang 
memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil 
laki-laki lain sebagai piaraanya.20 

 
Pada aspek lain, meskipun perkawinan dengan pelarian atau membawa lari 

gadis tersebut sebagai adat tradisi, namun dalam praktiknya seringkali melahirkan 

berbagi implikasi negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak. Implikasi 

negatif sering terjadi adalah adanya perzinahan ataupun kekerasan seksual sehingga 

perempuan tidak punya pilihan lain selain menerima pemuda sebagai suaminya 

ataupun adanya permintaan yang terlalu tinggi kepada pihak laki-laki.  

 
20Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 121.  



90 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa midang, dan 

proses tradisi merariq Sasak memperlihatkan adanya kesesuaian dengan ketentuan 

hukum Islam, namun dari sisi kemudharatan dan sisi negatifnya baik dari sudut 

normatif maupun kemaslahatan umat lebih dominan sehingga keberadaan atau 

praktik merariq ini perlu ditinjau Kembali praktik pelaksanaannya. 

Pada dasarnya, adat merariq Sasak di Desa Onepute Jaya Kecamatan 

Bungku Timur Kabupaten Morowali dalam beberapa hal terindikasi adanya 

kesenjangan dengan ketentuan hukum Islam baik dilihat dari sudut normatif 

maupun kemaslahatan, namun tidak berarti bahwa proses tradisi merariq Sasak 

tersebut tidak sah. Legalitas perkawinan menurut hukum Islam tidak menempatkan 

pada proses menuju pernikahan, seperti khitbah atau pelarian diri, melainkan lebih 

mengamati pada akadnya, apakah sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat 

sah atau belum. Jika rukun dan syarat tersebut dapat dipenuhi, maka dengan 

sendirinya proses perkawinan tersebut dianggap sah. Sebaliknya jika rukun dan 

syarat perkawinan dikalangan ulama sendiri masih berbeda pendapat, namun 

syafi’iyah yang juga diresepsi olek pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa rukun-

rukun perkawinan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, 

serta ijab qobul.  

Proses merariq masyarakat Sasak, kalau diperhatikan rukun-rukun dan 

syarat-syarat hukum Islam tersebut, telah menerapkan ketentuan sesuai dengan 

hukum Islam. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa prosesi nikahan 

merupakan satu-satunya rangkaian prosesi perkawinan Sasak yang secara sempurna 

mengimplementasikan ketentuan-ketentuan hukum Islam.  
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Di samping terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat hukum Islam 

tersebut, proses tradisi merariq sebagaimana halnya perkawinan pada umunya yang 

berlaku di Indonesia, masyarakat Sasak juga melakukan pencatatan perkawinan 

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, 

supaya diakui eksistensi dan legalitasnya menurut hukum yang berlaku. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dalam 

proses tradisi merariq Sasak adalah sah dan memiliki kekuatan hukum Islam, 

karena semuanya sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat, serta mendapat 

eksistensi dan legalitas dari pemerintah, karena perkawinannya dicatatkan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Tradisi merariq merupakan bentuk pernikahan unik, dalam pelaksanaannya 

merariq ini sering menimbulkan implikasi negatif terlebih tidak kuatnya 

kontrol sosial terhadap pelaksanaan praktik tersebut serta praktik merariq ini 

sudah tidak seketat seperti dahulu dan adanya pergeseran nilai di dalam 

masyarakat. Implikasi negatif ini tidak saja terjadi pada pihak perempuan 

misalnya sering terjadi kekerasan seksual dan pada pihak laki-laki juga sering 

memberatkan karena adanya permintaan pisuke yang terlalu tinggi. 

2. Terkait pandangan masyarakat Islam Sasak terkait merariq, ada 2 (dua) 

pendapat; Pertama, oleh masyarakat biasa mengatakan bahwa tidak ada 

masalah dalam merariq. Kedua, yaitu dari masyarakat terdidik 

(berpendidikan) mereka lebih melihat pada dampak merariq mulai dari proses 

awal sampai akhir. Sehingga mereka berpendapat sebaiknya dicarikan 

alternatif yang lebih baik karena tidak ada ketentuan dalam hukum Islam 

tentang praktik ini dan ditambahkan lagi bahwa tidak semua budaya harus 

dilestarikan. 

3. Menurut kajian hukum Islam merariq merupakan tradisi yang kurang baik 

karena bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karenanya, merariq dapat 
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dipandang sebagai tradisi yang tidak relevan lagi keberadaannya di tengah-

tengah umat Islam Sasak yang semakin meningkat pemahaman ajaran 

agamanya, sehingga tradisi merariq perlu dipertimbangkan kembali. 

 

B.  Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Penerapan hukum Islam terutama dalam pernikahan hendak dipahami dan 

dilaksanakan sesuai syariat Islam. 

2. Perlunya penerapan hukum Islam yang lebih dimasyarakatkan agar dapat 

merangkul dan mensinkronkan kebiasaan masyarakat.  

3. Perlunya merelevansikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah kebiasaan 

yang ada dengan hukum Islam agar keduanya tidak bertolak belakang. 
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