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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
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 Lam l El ل 

 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 

نَ تأَمُْرُوْ   : ta’muruna 
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c. Hamzah Akhir 

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

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

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 :  Mahadin 
N I M :  80100220143 
Judul :  “Dinamika Perkawinan Endogami pada Masyarakat di Kecamatan  

    Bahodopi Kabupaten Morowali Perspektif Hukum Islam dan Aspek 

    Maslahah al-Mursalah” 
 
Penelitian ini membahas tentang Dinamika Perkawinan Endogami di 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Perspektif Hukum Islam dan Maslaha 

Al-Mursalah. Maka Permasalahan yang diangkat yaitu: 1) Apa saja Faktor 
Penyebab Terjadinya Praktik Perkawinan Endogami Pada Masyarakat di 
Kecamatan Bahodopi? 2) Bagaimana Praktik Perkawinan Endogami di kecamatan 
Bahodopi menurut Perspektif Hukum Islam? 3) Bagaimana praktik perkawinan 
endogami di kecamatan Bahodopi menurut perspektif Maslaha al-Mursalah? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berlokasi di 
Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Pendekatan penelitian yang dilakukan 
adalah pendekatan yuridis formal dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah tokoh masyarakat, masyarakat kecamatan Bahodopi, pasangan 
perkawinan endogami. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan 
analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, faktor-faktor munculnya 
perkawinan endogami di kec. Bahodopi antara lain: (a) faktor perjodohan, (b) faktor 
harta, (c) faktor menjaga keutuhan keluarga, (d) faktor harta, (e) faktor menjaga 
nasab. Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan menjadi dasar terbentuknya 
perkawinan endogami. Kedua, menurut pandangan hukum Islam, praktik 
perkawinan endogami tidak ada nas dan perundang-undangan yang menyatakan 
bahwa perkawinan endogami itu haram atau halal. Pada dasarnya aturan tersebut 
ialah mubah, boleh dilakukan oleh siapapun, pedomannya ialah dalam Al-Qur’an 
Surat An-Nisa (4) ayat 22-24. Tetapi melihat maslahahnya, sebaiknya menikah 
dengan kerabat yang jauh, supaya kuat keturunannya.  Ketiga, manfaat atau 
maslahah dari pernikahan endogami yaitu: (1) bertambah eratnya tali persaudaraan, 
(2)  terciptanya rumah tangga atau keluarga harmonis, (3) terjaganya harta keluarga. 

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 yang ada dengan hukum Islam agar 
keduanya tidak bertolak belakang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya dimulai dari rempa- 

rempa, hasil tambang, hasil pertanian, suku-suku, bahasa, serta adat dan budayanya 

yang melimpah dari ujung timur hingga ujung barat atau dari sabang hingga 

meroke, termasuk juga didalamnya budaya perjodohan dalam pernikahan serumpun 

atau endogami. 

Perkawinan merupakan anugerah agung dan indah dari Tuhan yang 

diberikan kepada manusia, salah satunya agar dapat berkembang dan melakukan 

proses regenerasi hidup di dunia ini bersama dengan pasangan hidupnya. Dalam 

Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak 

keperdataan biasa, tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw., dan 

media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau 

kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna juga nilai ibadah.  

Menurut UU No. 1/1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

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

Sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan 

menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan 

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Selain dari itu, bahwa Allah telah memberikan kepada makhluk-Nya berupa 
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syahwat, yang mereka perlukan untuk berladang, dan dengannya menjadi saluran 

untuk mempertahankan keturunan mereka sebagai orang-orang perkasa.  

Pernikahan merupakan   sunnatullah   dan   merupakan   unsur   pokok 

karenanya diperintahkan untuk menyegerakan menikah dengan maksud yaitu untuk 

menghidari fitna dan zina bagi yang mampu. Salah satu prinsip moral yang paling 

penting dalam pandangan Islam adalah perkawinan dan membentuk keluarga. 

Dalam aspek agama perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan 

merupakan perkara ang “suci” dengan demikian, perkawinan menurut Islam 

merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah atas petujuk 

Rasul-nya. 

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan 

tuntunan yang diciptkan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka 

disyaratkan akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur 

dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan 

kesejahteraan bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya 

bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut. Allah swt. 

dalam QS. Ya Sin ayat 36 telah berfirman:  

نَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأَۡزۡوَٰجَ كُلَّهَا ممَِّا تُـنۢبِتُ ٱلأَۡرۡضُ وَمِنۡ أنَفُسِهِمۡ وَممَِّا لاَ يَـعۡلَمُونَ     ٣٦سُبۡحَٰ
Terjemahnya: 

36.  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.1 

 

 
1Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Thoha Putera, 2016),        

h. 710.  
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Selanjutnya dalam QS. al-Hujurat ayat 13, Allah pun menjelaskan bahwa: 

كُمۡ شُعوُبٗ  ن ذكََرٖ وَأنُثىَٰ وَجَعَلۡنَٰ كُم مِّ ٓأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰ  إِنَّ أكَۡرَمَكُمۡ  يَٰ
ا وَقَبَائِٓلَ لِتعََارَفوُٓاْۚ

َ عَلِيمٌ خَبِيرٞ   َّqأتَۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱ ِ َّq١٣عِندَ ٱ  

Terjemahnya: 

13.  Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.2 

 
 Namun demikian, menurut Hukum Islam tidak setiap laki-laki dibolehkan 

kawin dengan setiap perempuan. Ada di antara laki-laki yang tidak boleh menikah 

dengan perempuan tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang 

perkawinan yang dalam fiqh munakahat disebut dengan mawani’ an-nikah atau 

penghalang perkawinan yaitu hal-hal, pertalian-pertalian antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan yang menghalangi terjadinya perkawinan dan 

diharamkan melakukan akad nikah antara keduanya. 

 Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita 

menurut syara’ dibagi menjadi dua, yaitu larangan sementara dan larangan 

selamanya. Di antara larangan-larangan selamanya yaitu ada 4 hal:3 

1. Nasab (keturunan) 

2. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) 

3. Sesusuan 

4. Li’an 

 
2Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 847.     
3Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 110.  
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Adapun larangan-larangan sementara ada tujuh hal, yaitu:4 

1. Larangan mengawini dua orang saudara dalam satu masa 

2. Larangan poligami di luar batas 

3. Larangan karena ikatan perkawinan 

4. Larangan karena talak tiga 

5. Larangan karena ihram 

6. Larangan karena perzinahan 

7. Larangan karena beda agama. 

 Kalau dalam pasal 39 KHI dalam angka 1 mendahulukan mahram nasab, 

yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah,5 yang referensinya adalah surat 

an-Nisa(4) ayat 23.  Hal-hal tersebut menjadi pedoman dan juga sebagai batasan-

batasan dalam memilih pasangan pernikahan. Karena apabila dilanggar akan 

menyebabkan kefatalan dan kemurkaan dari Allah swt., sebagaimana firman-Nya 

dalam QS. an-Nisa’ [4]: 23 sebagai berikut: 

عَلَ  ٱلأُۡخۡتِ  حُرّمَِتۡ  وَبَـنَاتُ  ٱلأَۡخِ  وَبَـنَاتُ  تُكُمۡ  لَٰ وَخَٰ تُكُمۡ  وَعَمَّٰ تُكُمۡ  وَأَخَوَٰ وَبَـنَاتُكُمۡ  تُكُمۡ  أمَُّهَٰ يۡكُمۡ 

ٱلَّٰتيِ  نِسَائِٓكُمۡ وَربََٰئِٓبُكُمُ  تُ  وَأمَُّهَٰ عَةِ  نَ ٱلرَّضَٰ تُكُم مِّ وَأَخَوَٰ أرَۡضَعۡنَكُمۡ  ٱلَّٰتيِٓ  تُكُمُ  وركُِم مِّن   فيِ حُجُ وَأمَُّهَٰ

نَ  ئِٓلُ أبَـۡ ائِٓكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ  نِّسَائِٓكُمُ ٱلَّٰتيِ دَخَلۡتُم Gِِنَّ فإَِن لمَّۡ تَكُونوُاْ دَخَلۡتُم Gِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰ

مَعُواْ بَينَۡ ٱلأُۡخۡتَينِۡ إِلاَّ مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱMََّ كَ  بِكُمۡ وَأَن تجَۡ صۡلَٰ   ٢٣  اٗ◌ رَّحِيم اٗ◌ انَ غَفُورأَ

 

 
4Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, h. 112-113.  
5Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 

h. 105.  



5 

 

Terjemahnya: 

23. 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 saudara-saudaramu 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.6  

 
 Perkawinan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perkawinan 

kerabat dekat sesama sepupu atau kerabat sesama mbah. Dalam ensiklopedia 

bahasa indonesia arti dari endogami ialah prinsip perkawinan yang menghendaki 

pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, 

lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman dan perkawinan endogami 

merupakan proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat 

kekerabatannya.7 

 Perkawinan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah 

termasuk perkawinan yang diharamkan. Karena perkawinan yang dilakukan ialah 

perkawinan dengan sesama cucu dari kakek-neneknya yang sama atau perkawinan 

kerabat dekat sesama sepupu anak dari paman atau bibi. Objek dalam penelitian ini 

ialah di kecamatan Badohopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. 

Dalam masyarakat kecamatan Badohopi kabupaten Morowali, perkawinan 

 
6Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 120.  
7Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 372.  
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endogami dilakukan antar sesama anak paman atau kerabat dekat yang terjadi 

dengan tidak ada paksaan satu sama lain. Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti 

tertarik dan merasa perlu mengadakan penelitian tentang “Dinamika Perkawinan 

Endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Perspektif Hukum Islam 

dan Aspek Maslahah Al-Mursalah)” 

 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah praktik perkawinan endogami dalam 

masyarakat di kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dalam 

perspektif hukum Islam, serta aspek Maslahat al-Mursalah antara lain pada aspek: 

persepsi masyarakat tentang perkawinan dalam Islam, praktik perkawinan yang 

dilakukan dalam lingkar kerabat dekat, dan lain sebagainya. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian  

Adapun yang dimaksudkan dengan perkawinan endogami dalam penelitian 

ini adalah perkawinan yang dilakukan dengan kerabat dekat, atau dengan kata lain, 

perkawinan endogami merupakan proses reproduksi secara perkawinan antar 

individu yang sangat dekat kekerabatannya. Namun dalam hal ini, peneliti akan 

menggunakan perspektif hukum Islam dalam melihat praktik perkawinan endogami 

yang terjadi pada masyarakat di kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali 

Sulawesi Tengah tersebut. 
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C. Rumusan Masalah 

Tesis ini berangkat dari pokok masalah,  “Bagaimana Dinamika Perkawinan 

Endogami di kec. Bahodopi kab. Morowali Perspektif Hukum Islam dan Aspek 

Maslahah al-Mursalah? Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga 

sub masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan endogami pada 

masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali? 

2. Bagaimana praktik perkawinan endogami di Kecamatan Bahodopi 

Kabupaten Morowali menurut perspektif Hukum Islam? 

3. Bagaimana praktik perkawinan endogami di kecamatan Bahodopi 

kabupaten Morowali dan aspek Maslahat al-Mursalah? 

 

D.  Kajian Pustaka 

Telaah pustaka diambil dari penelitan terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Ni Putu Yuli Wardani yang berjudul, 

Pelaksanaan Perkawinan Endogami pada Masyarakat Bali Aga di Desa 

Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten 

Karangasem”, membahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan 

perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dan metode 

penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian ditentukan melalui purposive sampling meliputi orang yang 

melaksanakan perkawinan endogami, tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat 
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secara langsung maupun tidak langsung dalam prosesi perkawinan 

endogami.8   

2. Penelitian tesis oleh Dedi Andriansyah dengan judul “Perkawinan 

Endogami di kalangan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di 

Kota Medan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa latarbelakang 

dilaksanakannya perkawinan endogami ialah wujud menjaga nama baik 

orang tua dan pengabdian pada ajaran Waheguru (ajaran ketuhanan umat 

sikh). Dengan demikian, strategi yang dilakukan ialah dengan penguat peran 

orangtua dalam sistem perjodohan. Tetapi saat ini telah terjadi perubahan 

sikap pada etnik Punjabi terhadap perkawinan endogami menjadi 

perkawinan eksogami dengan etnik lain seperti etnik Jawa, Batak, Bugis dan 

Minangkabau. Sehingga, memberikan dampak dihapuskannya keanggotaan 

keluarga dan tidak lagi diikutsertakan dalam acara keluarga.9 

3. Penelitian tesis oleh Siti Zya Ama yang berjudul, “Pernikahan Kekerabatan 

Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Jawa Timur Tahun 

1974-2015 M)”. Penelitian ini membahas tentang sistem pernikahan 

kekerabatan Bani Kamsidin yaitu dengan perjodohan, nyabek ocak, 

serpang, certacer, lamaran, ngalak sabek, akad nikah, resepsi pernikahan, 

ngirem, tongngebben, dan main ke pondok. Dilaksanakan secara turun-

temurun sejak tahun 1974 dan masih dipertahankan oleh keturunannya. 

 
8Ni Putu Yuli Wardani, “Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Bali Aga di 

Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem”, Tesis, (Bali: 
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2013).  

9Dedi Andriansyah, “Perkawinan Endogami di kalangan Kelompok Etnik Punjabi 
Penganut Agama Sikh di Kota Medan”, Tesis (Medan: Pascasarjana Antropologi Sosial, 2015). 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah dengan melakukan beberapa tahap yaitu tahap heuristik, 

verifikasi, interpretasi, dan histiografi.10 

4. Penelitian Syahril Akbar yang berjudul, “Dinamika Perjodohan dalam 

Pernikahan Endogami di Desa Tritiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba 

Analisis Maslahah al-Mursalah”, Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dalam 

pelaksanaan pernikahan endogami dilakukan oleh orang tua kedua belah 

pihak yang merasa tidak ingin jika anak menikah dengan orang lain 

(panggura nipassareang ri tau maraengga) artinya: kenapa di berikan kepada 

yang lain; kedua belah pihak yang sepakat menjodohkan antara keluarganya 

ini melakukan perjanjian pada saat kedua calon ini masih kecil. Setelah 

menginjak dewasa barulah membahas perjodohan itu kepada kedua calon 

tersebut, sekalipun pada saat itu mereka tetap meminta persetujuan dari 

kedua calon yang akan dijodohkan,11 

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat kesamaan dengan 

penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji tentang perkawinan 

endogami. Namun, terdapat perbedaan dimana penelitian penulis 

memfokuskan diri pada aspek mengenai praktik perkawinan endogami di 

kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah, dan 

 
10Siti Zya Ama, Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan 

Endogami di Jawa Timur Tahun 1974-2015 M)”, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017). 
11Syahril Akbar, “Dinamika Perjodohan dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kec. 

Bontotiro Kab. Bulukumba Analisis Maslahah al-Mursalah”. Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan 
Hukum UIN Alauddin, 2017).  
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perbedaan lainnya yaitu penulis menganalisa praktik perkawinan endogami 

tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan aspek maslahah al-mursalah-

nya. 

 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tesis ini adalah mengembangkan teori dalam bidang sosiologi 

hukum, dalam hal perilaku hukum. Menurut Zainuddin Ali, bahwa perilaku hukum 

dalam konteks sosiologi hukum terkait dengan adanya suatu kepastian hukum justru 

tidak memunculkan tabiat yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perilaku ini 

muncul karena adanya rangsangan atau dorongan dari keadaan dan kognitif 

manusia yang membentuk perilaku hukum.12 Perilaku hukum inilah yang akan 

ditemukan dalam penelitian ini, sehingga memperlihatkan bahwa hukum Islam 

memberikan pengaruh signifikan dalam perilaku masyarakat adat, khususnya 

pelaksanaan perkawinan yang ditradisikan melalui adat Suku Mori.  

a. Mengetahui praktik perkawinan endogami pada masyarakat di 

kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali? 

b. Mengetahui praktik perkawinan endogami di kecamatan Bahodopi 

kabupaten Morowali menurut perspektif hukum Islam? 

c. Mengetahui praktik perkawinan endogami di kecamatan Bahodopi 

kabupaten Morowali menurut aspek Maslahah al-Mursalah? 

 

12Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh di Indonesia (Makassar: 
Yayasan Al-Ahkam, 2000), h. 19-21.  
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2. Kegunaan penelitian ini, yaitu: 

a. Kegunaan ilmiah, yaitu memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum Islam dan sosiologi hukum. Menambah 

referensi atau pengetahuan terutama dalam fikih munakahat untuk 

menjawab perkara budaya pernikahan dari dulu sampai saat ini yang 

semakin beragam, termasuk dalam pernikahan endogami yang mambuat 

keluarga terkungkung dan jalan ditempat atau tidak memperluas keluarga. 

b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan gambaran tentang khazanah 

kebudayaan masyarakat Islam, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Maslahah Al-Mursalah 

1. Pengertian Maslahah Al-Mursalah 

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam 

bentuk sifat dan mausuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia 

merupakan bagian dari al-maslahah. Tentang arti maslahah telah dijelaskan 

sebelumnya, secara etimologis dan terminologis. 

Al-Mursalah (  المرسلت adalah isim maf’ul dari fi’il madhi dalam bentuk tsulasi 

yaitu سلر  . Secara etimolgis artinya terlepas atau dalam arti ت ق لطم  (bebas). Kata 

‘terlepas’ atau ‘bebas’ di sini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya  

adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak 

bolehnya dilakukan. 

Ulama berbeda dalam memberikan definisi tentang maslahah al-mursalah, 

berikut pendapat para ulama: 

a) Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan maslahah al-

mursalah sebagai berikut: Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti 

baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan 

tidak ada yang memperhatikannya. 

b) Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi Maslahah 

yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau 

memperhitungkannya. 
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c) Ibnu Qudaimah dari ulama Hanbali merumuskan: Maslahat yang tidak 

ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang 

memperhatikannya. 

d) Yusuf Hamid al-Alim, apa-apa (maslahah) yang tidak ada petunjuk syara’ 

tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya. 

e) Jalal al-Din Abd al-Rahman, maslahah yang selaras dengan tujuan syari’ 

dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya 

atau penolakannya.1 

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang al-maslahah al- 

mursalah, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat 

tujuan syara’ secara umum namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima 

atau menolaknya.  

Penjelasan definisi dari para ulama sebelumnya juga menunjukkan bahwa 

tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan maslahah mursalah, 

jika tidak termasuk pada maqashid asy-Syariah. 

2. Macam-macam Maslahah 

a) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 

maslahah  ada tiga macam, yaitu: 

1.  Mashlahah dharuriyah, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok) 

yang  keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. 

 
1 Milla Wahida, MASLAHAH_MURSALAH, diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 

15.15. 
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2. Mashlahah hajiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. 

Maslahah hajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, 

tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur 

pokok. 

3. Maslahah tahsiniyah, adalah mashlahah yang tingkat kebutuhan 

hidup manusia kepadannya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga 

tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu 

dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi 

hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini (perbaikan), juga 

berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. 

b) Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, maslahah 

juga disebut dengan munasib. Maslahah dalam artian munasib terbagi 

menjadi tiga bagian: 

1. Maslahah al-Mu’tabarah, yaitu maslahah  yang diperhitungkan oleh 

syari’, maksudnya ada petunjuk dari syari’ baik langsung ataupun 

tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya maslahah 

yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak 

langsungnya petunjuk terhadap maslahah terbagi dua yaitu munasib 

mu’atstsir dan munasib mulaim. 

2. Maslahah al-Mughlah, yaitu, maslahah yang dianggap baik oleh akal 

tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yang 

menolaknya. 
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3. Maslahah al-Mursalah (biasa disebut juga istishlah), yaitu apa yang 

dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara’ dalam 

menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara’  yang 

memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang 

menolaknya.2 

 

B.  Sistem dan Bentuk Perkawinan Adat 

1. Sistem Perkawinan Adat 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME. Di dalam hukum perkawinan adat 

dikenal adanya beberapa sistem perkawinan yaitu:3 

a. Perkawinan monogami, adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang 

wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama 

serta Undang-Undang perkawinan. 

b. Perkawinan poligami, adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih 

dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih 

dari satu pria. Berkaitan dengan poligami ini kita mengenal juga perkawinan 

poliandri yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu 

pria. 

 
2 Milla Wahida, MASLAHAH_MURSALAH, diakses pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 

15.15. 
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Upacara Adatnya, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 77.   
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c. Perkawinan eksogami, adalah perkawinan antara pria dan wanita yang 

berlainan suku dan ras. 

d. Perkawinan endogami, adalah perkawinan antara pria dan wanita yang 

berasal dari suku dan ras yang sama. 

e. Perkawinan homogami, adalah perkawinan antara pria dan wanita dari 

lapisan sosial yang sama. Contohnya, pada zaman dulu anak bangsawan 

cenderung kawin dengan anak orang bangsawan juga. 

f. Perkawinan heterogami, adalah perkawinan antara pria dan wanita dari 

lapisan sosial yang berlainan. 

g. Perkawinan cross cousin, adalah perkawinan antara saudara sepupu, yakni 

anak saudara laki-laki ibu (anak paman) atau anak dari saudara perempuan 

ayah.  

h. Perkawinan parallel cousin, adalah perkawinan antara anak-anak dari ayah 

mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara. 

i. Perkawinan Eleutherogami, adalah seseorang bebas untuk memilih 

jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari klen sendiri maupun dari klen 

lainnya. 

 

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat 

a.  Bentuk Perkawinan Menurut Susunan Kekerabatan 

1) Perkawinan pada susunan kekerabatan patrilineal, si wanita berpindah 

ke dalam kekerabatan suaminya dan melepaskan diri dari kerabat asal.  
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2) Perkawinan pada susunan kekerabatan matrilineal, meskipun telah 

terjadi perkawinan, namun suami isteri masing-masing tetap berada pada 

kelompok kerabatnya sendiri, sedangkan anak-anak masuk ke kelompok 

kekerabatan ibunya.  

3) Perkawinan pada susunan kekerabatan parental, setelah perkawinan 

suami isteri masuk ke dalam kerabat suami dan kerabat isteri. Anak-anak 

juga masuk dalam kerabat bapaknya dan kerabat ibunya.4 

b. Bentuk Perkawinan Anak-anak 

Perkawinan ini dilakukan terhadap calon suami dan isteri yang belum 

dewasa, yang biasanya dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, sedang pesta 

dan upacara menurut hukum adat ditangguhkan. Sebelum upacara perkawinan, 

suami belum boleh melakukan hubungan suami isteri, ditangguhkan sampai mereka 

dewasa dan dilangsungkan pesta dan upacara menurut hukum adat. 

c. Bentuk Perkawinan Permaduan 

Permaduan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua atau 

lebih wanita dalam waktu bersamaan. Pada daerah yang mengenal lapisan 

masyarakat, wanita yang dari lapisan tinggi (sama) dijadikan isteri pertama dan 

wanita yang dari lapisan bawah dijadikan isteri (kedua dan seterusnya). Para isteri 

yang dimadu (selir), masing-masing beserta anaknya berdiam dan membentuk 

rumah berpisah satu sama lain. 

 
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Upacara Adatnya, 

h. 79. 
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d. Bentuk Perkawinan Ambil Anak 

Perkawinan ini terjadi pada kekerabatan patrilineal, yaitu pihak laki-laki 

tidak perlu membayar jujur, dengan maksud mengambil si laki-laki (menantunya) 

itu ke dalam keluarganya agar keturunannya nanti menjadi penerus silsilah 

kakeknya. Bentuk perkawinan ini juga bisa terjadi pada masyarakat semendo yang 

disebut perkawinan semendo ambik anak, dalam rangka penerus silsilah menurut 

garis perempuan. 

e. Bentuk Perkawinan Mengabdi 

Perkawinan ini terjadi sebagai akibat adanya pembayaran perkawinan yang 

cukup besar, sehingga pihak laki-laki tidak mampu membayarnya. Dalam bentuk 

ini suami isteri sudah mulai berkumpul, sedang pembayaran perkawinan ditunda 

dengan cara bekerja untuk kepentingan kerabat mertuanya sampai jumlah 

pembayaran perkawinan terbayar lunas.5 

f. Bentuk Perkawinan Meneruskan (sororat) 

Adalah suatu perkawinan seorang duda (balu) dengan saudara perempuan 

mendiang isterinya. Perempuan tersebut meneruskan fungsi isteri pertama tanpa 

suatu pembayaran (jujur). Perkawinan ini disebut kawin turun ranjang atau ngarang 

wulu (Jawa). 

 
5Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik hingga Post Modern, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), h. 41.  
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g. Bentuk Perkawinan Mengganti (leverat) 

Adalah perkawinan yang terjadi apabila seorang janda yang menetap di 

lingkungan kerabat suaminya, kawin dengan laki-laki adik mendiang suaminya. 

Perkawinan ini sebagai sarana perkawinan jujur, yang di Palembang dan Bengkulu 

dikenal dengan kawin anggau.6 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan atau pernikahan 

merupakan legalisasi penyatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri 

oleh institusi agama, pemerintah atau kemasyarakatan. 

 

C.  Mengenal Perkawinan Endogami 

Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang membatasi pilihan 

pasangannya pada satu kelompok itu sendiri.7 Di Indonesia masih banyak kalangan 

yang menganut sistem endogami di mana perkawinan dilakukan atas dasar 

kesamaan suku, adat, ras, dan agama. Hal tersebut dapat ditemukan dari banyaknya 

jurnal-jurnal penelitian yang membahas tentang perkawinan endogami. Suatu 

hubungan perkawinan tidak terjadi secara langsung, akan tetapi sebelumnya 

terdapat beberapa proses seperti pemilihan jodoh, hingga akhirnya menuju ke 

jenjang yang lebih serius yakni perkawinan atau pernikahan.  

Pada proses pemilihan jodoh merupakan proses yang sangat penting bagi 

setiap individu, hal tersebut dikarenakan dalam tahap pemilihan jodoh inilah awal 

 
6 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Upacara Adatnya, 

h. 79. 
7 David M. Newman, and Liz Grauerholz, Sociology of Families (2nd ed.), (United State 

of America: Pine Forge Press, 2002), h. 251. 
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yang akan menentukan bagaimana suatu keluarga akan dapat berjalan dengan 

fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Terdapat berbagai macam bentuk dalam 

pemilihan jodoh, salah satunya ialah secara homogen yang berdasarkan atas kriteria 

tertentu sehingga memunculkan sistem pernikahan endogami. Dewasa ini 

fenomena pernikahan endogami saat ini sudah jarang ditemui dalam masyarakat, 

khususnya pada masyarakat yang sudah modern.  

Pada era modernisasi seperti saat ini menyebabkan seseorang lebih bebas 

dalam memilih pasangannya tanpa terikat dengan sebuah peraturan yang berlaku di 

dalam lingkungan keluarga ataupun sekitarnya. Akan tetapi dalam realitasnya, 

bentuk pernikahan endogami dapat kita temukan di berbagai daerah di Indonesia, 

contoh yang paling umum pada kelompok masyarakat berkebudayaan Arab. 

Kuatnya tradisi yang dipegang teguh oleh etnis Arab dalam mempertahankan 

keturunan, mengharuskannya untuk melakukan pernikahan secara endogami atau 

pada etnis Arab sering menyebut pernikahan sekufu’ (sesama golongan Arab). 

Selain itu juga terdapat kalangan keluarga militer yang merupakan salah satu 

kelompok menganut sistem pernikahan secara endogami. Meskipun hal tersebut 

bukanlah sebuah tradisi yang harus dilestarikan, akan tetapi terdapat sebuah 

anggapan bahwa dalam memilih pasangannya, keluarga militer lebih memilih 

secara endogami atau atas dasar kesamaan kelompok. 

Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau 

kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Lebih jelasnya, perkawinan endogami 

ini adalah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu 

(yang masih memiliki satu keturunan) baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) 
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atau dari ibu sesaudara (matrilineal). Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara 

sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang 

sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap 

silsilah atau genealogi. Contoh daerah yang menggunakan sistem endogami adalah 

daerah Toraja.8 Faktor-faktor pendorong masih dilakukannya perkawinan 

endogami adalah adanya tradisi leluhur, tentang perkawinan ideal, larangan 

perkawinan dan hak waris.9  

Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu 

perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentukan batas-batas tersebut tergantung 

pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda 

antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Batasan itu dapat 

berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami 

ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan 

larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang 

memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Seperti endogami kasta 

pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak 

dari luar kasta.  

Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan pengertian pernikahan endogami, 

yaitu pernikahan yang dibatasi hanya dalam lingkup kekerabatan sendiri. Sedang 

dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa endogami adalah prinsip 

pernikahan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sendiri. Lebih jelasnya, 

 
8Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari (2019). Pengantar 

Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. (Jakarta: Aura Publisher, 2019), h. 101. 
9 Diah Ayu Nur Rochmawati  "Hubungan Perkawinan Endogami dengan Kelainan Bawaan 

Lahir", 2016, h. 29. 
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endogami adalah suatu pernikahan antar ras, suku, atau kekerabatan dalam 

lingkungan yang sama.10 

Pernikahan endogami merupakan pernikahan antar kerabat atau yang 

dilakukan antar sepupu baik dari pihak ayah sesaudara (patrilineal) atau dari ibu 

sesaudara (matrilineal).11 Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya 

atau kerabat lain karena dianggap yang terdekat dengan garis utama keturunan dan 

dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat. Dalam pernikahan endogami 

kerabat perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah, agar dapat 

mempertahankan tanah keluarga menjadi milik sendiri, ada juga yang beralasan 

beralasan kepentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial yang lain.12 

Istilah pernikahan endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga 

kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut 

tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan 

berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.13 Batasan itu 

dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami kerabat, endogami suku, 

ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan 

untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang 

berbeda dari agama yang kita anut. Seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, 

adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta,14 dan 

 
10Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, Risalah Nikah, (Jakarta: Darul Haq, 2019), h. 4.  
11Siti Zya Ama, ‘’Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin”, Jurnal Sejarah Peradaban 

Islam. Vol. 1 No.2 (2017), h. 323.  
12 Siti Zya Ama, ‘’Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin”, h. 323. 
13Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari, “Latar Belakang dan Dampak Perkawinan 

Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara”, Jurnal Unnes, Vol. 4. t.th., h. 5-6.  
14Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 2.   
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masih banyak lagi contoh praktik perkawinan endogami di berbagai wilayah 

nusantara ini.   

 

D. Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Islam 

Islam adalah fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah 

manusia, menilai bahwa pernikahanan adalah cara hidup yang wajar, karena itu 

ketika beberapa orang sahabat Nabi saw. bermaksud melakukan beberapa kegiatan 

yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, seperti menghindari pernikahan, maka 

Nabi saw. menegur mereka dengan menyatakan behwa beliau pun menikah lalu 

beliau mengajak pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah sebagaimana 

yang ditegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim: 

عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال قال فقال لنا رسول  

طاع الباءة فليتزوج فأنه أغض  الله صلى الله عليه وسلم � معشر الشباب من است

  ١٥م فأنه له وجاء. رواه مسلم.للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 1لصو 

Artinya: 

Dari Umarah bin Umai dari Abdurrahman bin Yazid Abdullah berkata, 
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda kepada kami: “wahai sekalian pemuda, 
siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia 
menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih 
bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia 
berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Muslim).16 
 

Pernikahan adalah hal mendasar dalam pembentukan keluarga Islam, nabi 

Muhammad saw. memuji institusi tersebut sebagi bagian dari sunnah beliau. 

 
15 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Jami’ al-

Sahih al-Musamma al-Sahih Muslim (Beirut: Daral-Jil, t.th.), h.128. 
16 Terjemahan penulis.  
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Kehidupan membujang secara permanen atas kehendak sendiri bukan cara Islam, 

hal itu dilarang dengan tegas oleh Nabi. Beberapa sahabat Nabi, dalam gairah 

mereka untuk beribadat secara tulus tanpa putus-putusnya, hendak menggunakan 

baju wol kasar (wol dalam bahasa Arab adalah shuf, dan dari situ lahir kata shufi), 

meninggalkan seks (dikebiri), berpuasa terus menerus, dan sebagainya. Ketika hal 

ini disampaikan kepada Nabi saw. beliau menjadi marah dan mencela orang-orang 

yang bersangkutan dalam kata-kata yang tidak marah.17  

Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah 

dan rahmah. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan ketiganya yakni esensi 

ruhaniyah manusia, motivasi dan tujuan yang akan diraih dalam pernikahan.18 

Pernikahan adalah satu perasaan fitri dan naluri yang harus dipenuhi dalam koridor 

syariat dan agama Allah. Pernikahan antar kerabat dekat bisa memperlemah 

rangsangan suami-istri, yang terkadang membuat hubungan keduanya menjadi 

dingin. Apalagi jika suami istri itu dulunya tumbuh bersama dibawah satu atap. 

Juga, pernikahan antar kerabat dekat bisa memicu penyakit keturunan. 

Pernikahan antar kerabat mempunyai sisi positif, di samping sisi negatif. 

Pilihan untuk melangsungkan pernikahan antar kerabat ini diserahkan sepenuhnya 

kepada pertimbangan kedua calon suami istri, ditambah dengan nasihat dokter ahli. 

Dan agar lebih baiknya keluarga-keluarga seorang Muslim tidak tertutup dalam soal 

pernikahan. Sebuah keluarga semestinya menyambung tali pernikahan dengan 

 
17 Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 42. 
18 Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Sakinah, h. 45. 
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keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungan 

sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh. 

Rasulullah saw. memberikan nasihat kepada setiap orang yang hendak 

menikah untuk memilih calon istrinya dengan cermat, karena keturunan sangat 

mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Ilmu genealogi modern menegaskan 

bahwa kemiripan antara anak dan orang tuanya kadang-kadang tidak tampak pada 

cucunya atau buyutnya. Terlebih lagi jika orangtua cucu atau buyutnya itu memiliki 

garis keturunan yang sama. 

Pernikahan endogami menurut pandangan hukum Islam diambil 

berdasarkan penilaian landasan hukum yang telah ditentukan.19 Untuk mengetahui 

lebih lanjut hukum pernikahan endogami lintas kerabat, maka dalam hal ini penulis 

akan mengambil dasar hukum tentang orang-orang yang haram dikawini 

berdasarkan Al-Qur’an dalam QS. An-Nisa (4) ayat 22-23. Suatu pernikahan yang 

tidak dilarang dalam al-Qur’an, maka boleh dilaksanakan. Sebenarnya, pernikahan 

endogami kerabat tidak dijelaskan secara langsung, tetapi secara implisit dijelaskan 

dalam ayat yang dimaksud, yakni dalam QS. An-Nisa (4) ayat 22-23, Allah SWT 

berfirman: 

َ�
 �ََ�َ� ءَا�َ
ؤُُٓ�� �ِّ  ٗ�
  وََ� �َ�ِ�ُ��اْ �َ(ۚ إِ�&ُ%ۥ َ#نَ َ!ِٰ�َ�ٗ� وََ�ۡ
َ*+َ ,َۡ- 
إِ�& َ� 2َ ٱ0ّ/َِ.
ءِٓ 

  7وََ+
ءَٓ َ+4ً5ِ6  

 
19 Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari, “Latar Belakang dan Dampak Perkawinan 

Endogami di Desa Sidigde Kabupaten Jepara”, Jurnal Unnes, h. 5-6. 
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خِ  
َ
ُ�ُ�ۡ� وََ=َٰ>ُٰ�ُ�ۡ� وَ;ََ�
تُ ٱ9ۡ ٰ Aََ@ٰ�ُُ�ۡ� وََ?<&

َ
Cَُٰ�ُ�ۡ� وَ;ََ�
�ُُ�ۡ� وَأ &�

ُ
Dَ Eۡ�َِFّGُ*5َُۡ�ۡ� أ

 ٓHِٰ&0ٱ �ُ�ُ�ُٰCَ &�
ُ
EِAۡ وَأ

ُ

Iُِٓ�ۡ�  وَ;ََ�
تُ ٱ9ۡ.َِJ EُٰCَ &�

ُ
�ِ وَأKَٰLَ &FM2َِ�ّ ٱ ��ُُ�ٰ@َAَ

َ
KۡNَOَ�ُ�ۡ� وَأ

َ
 أ

 ��ُ*ۡAََد &ۡ� �َُ���ُ�اْ  M 
Iُِٓ�ُ� ٱHِٰ&0 دQَR &2Sِِ� ��ُ*ۡAََنِ .َِّJ 2ِ�ّ �Tُِر�VُGُ Wِ Hِٰ&0ٱ �ُ�ُXُِYZ وَرَ;َ

 ُ�ِIٓ
�َ[ۡ
َ
\  ]ُِYZ َ*Gََو  �ۡ�ُ5َۡ*Dَ َ�
حَ _ُ  4ََR  &2Sِِ�  َ ۡ̀ َ� �Kُ>َۡaَاْ  ن 

َ
وَأ  �ۡ�ُِXٰ<َbۡ

َ
أ  2ۡ�ِ  2َcِ &dٱ  �ُ

  
>ٗ5Gِ&ر eٗر�fُgَ َن#َ َ &hإنِ& ٱ ۗ)ََ*+َ ,َۡ- 
ِ إِ�& َ� ۡ̀ �َAۡ
ُ
  jٱ9ۡ

Terjemahnya: 

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang 
ditempuh). 

23. 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 saudara-saudaramu 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.20 

 

Ayat di atas menunjukkan perempuan-perempuan yang haram dikawini 

yaitu: karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan), karena 

adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau 

 
20 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Restu, 2010),         

h. 120. 
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anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang 

bersuami. Selain karena hubungan nasab, dalam QS. An-Nisa (4) ayat 23 juga 

melarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu: ibu istri 

(mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, istri anak kandung 

atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek, dan seterusnya ke atas. Hal ini pun 

dipertegas dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak 

melarang perkawinan antar sepupu. Pasal 8 menjelaskan: Perkawinan dilarang 

antara dua orang yang termasuk pada kategori berikut ini: 

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas. 

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, 

antara seorang dengan saudara kandung orang tua dan antara seorang 

dengan saudara neneknya.  

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan 

dan bibi/pama susuan.  

5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 

istri, dalam hal seorang suami beristri lebih seorang.  

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku 

dilarang kawin.21 

Selanjutnya, yang dilarang melakukan pernikahan dalam QS. al-Nisa (4) 

ayat 23, yaitu: adanya hubungan persusuan: ibu susuan dan selanjutnya ke atas, 

anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan sesusuan (yaitu: saudara 

 
21 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
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perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), anak perempuan saudara laki-laki 

sesusuan, dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan, dan seterusnya ke 

bawah karena nasab maupun karena susuan, anak perempuan susuan dari istri jika 

ibunya sudah dicampuri.22 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam tidak ada 

halangan bagi laki-laki dan perempuan yang terikat tali hubungan persaudaraan 

sepupu melangsungkan pernikhahan. Ayat ini menjadi dasar bagi masyarakat 

pernikahan endogami kerabat yang berarti tidak termasuk dalam pernikahan yang 

dilarang apalagi haram. Jadi, pernikahan endogami kerabat baik sesama anak 

paman atau anak bibi boleh menikah satu sama lain dan pernikahannya sah. Selain 

itu, penulis mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan perkawinan endogami dan 

menurut hadis hanya dijelaskan tentang nikah mut’ah, nikah muhallil, dan nikah 

syighar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan endogami adalah 

perkawinan yang terjadi pada sebagian masyarakat semata-mata ‘urf atau adat.23  

Berkaitan dengan ‘urf terdapat kaidah fiqhiyah, berbunyi   محكمة  24.العادة 

Terdapat pula kaidah yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi: 

  الأصل فى الشيءالأ1حة يدل الدليل على التحريم 

Namun demikian, tidak secara otomatis ‘urf (adat) itu menjadi hukum, melainkan 

masih terus pengkajian dalam berbagai hal. ‘Urf secara harfiah bermakna suatu 

 
22Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Terj. Imam Ghazali Sa’id dan 

Ahmad Zaidun (Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 2012), h. 432.  
23 Haddise, Uṣūl al-Fiqh: Wahyu dan Akal sebagai Sumber Hukum Islam. (Watampone: 

Luqman al-Hakim Press, 2012), h. 52. 
24 Saebani, Beni Ahmad. Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 213. 
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keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah 

menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. ‘Urf sering disebut 

sebagai adat.25 Akan tetapi, adat lebih umum daripada ‘urf karena adat kadang-

kadang terdiri dari adat perorangan atau bagi orang tertentu, sehingga hal ini tidak 

bisa dinamakan ‘urf dan kadang-kadang terdiri dari adat masyarakat. Inilah yang 

disebut ‘urf, baik bersifat umum maupun khusus. 

Jika dilihat dari segi cakupannya, perkawinan endogami dalam adat suku Bungku 

Sulawesi Tengah termasuk kategori al-‘Urf al-Khas (kebiasaan yang bersifat khusus) 

karena tidak berlaku univesal. Oleh karena perkawinan endogami  ini tidak terdapat dalam 

nash, maka untuk mengetahui ‘urf tersebut boleh atau tidak, maka penulis mencari aspek 

maslahah dan madarat dengan mempertimbangkan Maqasid al-Syari’ah.  

Maqasid al-Syari’ah bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan 

kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam Maqāṣid al-Syarī’ah 

terdapat tiga skala prioritas yang berbeda, tetapi saling melengkapi, yaitu: al-Ḍaruriyyat, 

al-Hajjiyat, dan al-Tahsiniyyat.  

 Al-Ḍaruriyyat (tujuan-tujuan primer) yakni tujuan yang harus ada. Jika tidak, maka 

akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. Al-Ḍaruriyyat ini ada lima, 

yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.  

 Al-Hajjiyyat (tujuan-tujuan sekunder) yakni sesuatu yang dibutuhkan manusia 

untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke 

dalam kategori al-Ḍaruriyyat.  

 
25 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128. 
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 Al-Tahsiniyyat (tujuan-tujuan tertier) yakni sesuatu yang kehadirannya 

bukan niscaya atau dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses 

perwujudan kepentingan al-Ḍaruriyyat dan al-Hajjiyyat.26  

Perkawinan endogami tidak termasuk ke dalam kategori al-Ḍaruriyyat, 

tetapi hanya masuk kategori al-Hajjiyyat karena dibutuhkan masyarakat beberapa 

suku di Indonesia termasuk suku di wilayah Morowali Sulawesi Tengah untuk 

mempermudah kesejahteraan rumah tangga. Tidak adanya larangan perkawinan ini 

tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat tersebut. Oleh karena 

itu, perkawinan endogami  itu hukumnya mubah (boleh). 

Tidak lepas dari tujuan syariah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat 

manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.Dalam Islam 

dibolehkan melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah 

kebaikan dan perbaikan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah: 

     27درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

 Menurut adat, perkawinan endogami yang terjadi pada masyarakat Suku 

Bungku merupakan perkawinan yang ideal, sedangkan menurut Islam perkawinan 

ini bukanlah perkawinan yang ideal. Akan tetapi, perkawinan ini dibolehkan selama 

tidak terdapat larangan dalam nas, baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadis. 

 

 

 
26Chaerul Umam, dkk., Ushul Fiqih I. (Bandung: Pustaka Setia. 2000), h. 160-166. 
27 A. Rahman Asmuni, Qaidah-qaidah Fiqh (Qawӑidul Fiqhiyyah), (Jakarta: Bulan 

Bintang. 1983), h. 75. 
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E. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perkawinan Endogami 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang 

melatarbekangi masyarakat melakukan pernikahan endogam. Adapun faktor 

tersebut diantaranya: 

1. Orientasi Spasial (kewilayahan) 

Masyarakat yang cenderung memilih pernikahan endogami dikarenakan 

masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika jodoh itu sudah berada di 

luar desa maka jodoh tersebut dapat dikatakan jauh. Jauh dalam arti jaraknya yang 

jauh. Sehingga pernikahan endogami menjadi salah satu pilhan masyarakat karena 

masyarakat menginginkan jodohnya itu dekat dalam arti masih dalam satu desa dan 

masih memilki hubungan keluarga dekat. 

2. Kemurnian Keturunan 

Hasil penelitian menunjukan kemurnian keturunan merupakan salah satu 

hal yang melatar belakangi pernikahan endogami. Melakukan perkawinan dengan 

kerabat akan lebih jelas keturunan yang dihasilkan daripada menikah dengan 

seseorang di luar hubungan kekerabatan keluarga. Masyarakat yang menganut 

pernikahan endogami memilih faktor kemurnian keturunan darah lebih diutamakan, 

sehingga mereka menolak sistem pernikahan eksogami yang jelas akan selalu 

menimbulkan adanya percampuran darah.28 

3. Menjaga Harta Keluarga 

 
28 Abdullah Mustari, “Perkawinan antar Warga yang Memiliki Hubungan antar 

Kekerabatan” (Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara Kec.Bulukumba), Jurnal Penelitian, 
Vol. 8 No. 2 Tahun 2014, h. 153. 
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Salah satu faktor masyarakat melakukan perkawinan endogami adalah 

faktor pemilikan harta. Masyarakat yang memilih perkawinan endogami ini pada 

dasarnya menghendaki agar harta kekayaan yang mereka miliki dikuasai secara asli 

oleh keluarga sendiri, tanpa adanya orang asing atau orang diluar keluarga yang 

turut menguasai harta kekayaan itu. Hal yang istemewa dari alas an ini masih 

berlangsung hingga saat ini, antara lain; kepemilikan rumah utama (tempat tinggal 

pasangan suami istri) kelak akan dihibahkan secara turun temurun kepada anak 

pertama perempuan. 

Dengan demikian, anak pertama perempuan selain memperoleh hibah 

rumah utama, juga akan memperoleh pembagian warisan dari harta yang lainnya 

selain rumah utama tersebut. Rumah utama tidak dapat diperjualbelikan selain 

sesama saudara, sekaligus menjadi symbol kemapaman setiap keluarga dan menjadi 

tempat berkumpulnya seluruh saudara dalam momen tertentu semisal hari raya.29 

4. Faktor Perjodohan 

Bagi masyarakat mencari jodoh akan lebih baik jika di dalam lingkungan 

wilayah sendiri, dan kepercayaan itu mereka pegang teguh sampai anak cucu 

mereka. Sehingga tidak heran banyak ditemui perkwinan endogami yang 

disebabkan oleh adanya perjodohan. Karena dengan mencari jodoh di lingkup 

sendiri mempunyai kemungkinan besar bahwa jodoh tersebut dari keluarga sendiri 

yang akan memunculkan perkawinan endogami.30  

 
29 Abdullah Mustari, “Perkawinan antar Warga yang Memiliki Hubungan antar 

Kekerabatan”, h. 154. 
30 Abdullah Mustari, “Perkawinan antar Warga yang Memiliki Hubungan antar 

Kekerabatan”, h. 156. 
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Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut biasanya hanya orang 

tua kedua belah pihak saja yang tahu sementara anak-anak yang dijodohkan tidak 

tahu jika mereka dijodohkan. Hal tersebut terjadi karena banyak orang tua di desa 

yang takut jika anak mereka mencari jodoh di desa lain atau di luar desa, sehingga 

para orangtua mengambil tindakan sendiri dengan mencarikan jodoh anaknya di 

lingkup sendiri tanpa sepengatahuan anak. Walaupun awalnya terjadi 

pemberontakan kedua belah pihak terhadap perjodohan tersebut, akan tetapi 

akhirnya keduanya menuruti apa yang diminta oleh orang tua mereka dengan 

melanjutkan perjodohan tersebut ke jenjang pernikahan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan proses untuk mendapatkan data yang sangat mendalam, yaitu suatu data 

yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, 

yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.1 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang 

mengharuskan penulis turun di lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat. 

Penulis harus dapat memahami serta mengetahui situasi dan kondisi masyarakat 

yang diteliti.2 Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis hukum empiris yang 

diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara 

maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.3  

Penelitian pada tesis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi 

kasus, yaitu meneliti tentang kasus-kasus yang terjadi dalam satu komunitas yang 

diteliti,4 yaitu praktik perkawinan endogami pada masyarakat Badohopi, sistem 

nilai dan norma yang membentuk tradisi tersebut serta analisis hukum Islam dan 

aspek maslahah al-mursalah dalam tradisi perkawinan endogami yang dimaksud.  

 
1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3.  
2Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 121. 
3Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 80. 

4Conseulo G. Sevilla dkk, An Introduction to Research Methods, terj. Alumuddin Tuwu, 

Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993), h. 73-74.  



 

 

 

 
 

35 

 

Penulis akan mengeksplorasi berbagai jalinan peristiwa kontemporer yang 

terkait dengan objek yang diteliti, kemudian menyajikannya secara eksplanatoris, 

sehingga fenomena yang diteliti dapat terpahami secara komprehensif dan 

proporsional. 5 

 

B.  Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif dan diagnostik, 

yaitu penelitian untuk memberikan data yang teliti tentang manusia dan gejala-

gejalanya, kemudian menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau 

beberapa gejala tesebut.6  Langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptif dan 

diagnostik, yaitu: 

a. Penelitian ini mendeskripsikan praktik perkawinan endogami pada masyarakat 

Bahodopi kabupaten Morowali. 

b. Secara diagnostik, penelitian ini berusaha mendapatkan dan meneliti hal-hal 

yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan endogami pada masyarakat 

Bahodopi kabupaten Morowali tersebut. 

c. Mengajukan kesimpulan dan saran yang muncul dari hasil refleksi penulis 

terhadap endogami pada masyarakat Bahodopi kabupaten Morowali dalam 

perspektif hukum Islam dan analisis maslaha al-mursalah. 

Sedangkan pendekatan studi yang digunakan pada tesis ini adalah 

pendekatan interdisipliner, yaitu: 

 

5Robert K. Yin, Case Study Research Design and Methods, terj. oleh M. Djauzi Mudzakir, 

Studi Kasus: Desain dan Metode (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 11-13.  

6Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (t.t.: UI-Press, 2015), h. 9-10.  
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a. Pendekatan hukum sebagai ilmu norma, yaitu norma petunjuk tingkah laku 

yang mengatur kepentingan pribadi dan kaidah yang mengatur kepentingan 

antarpribadi.7 Norma-norma tersebut merupakan norma ideal mencakup 

norma-norma dalam hukum Islam dan norma-norma hukum positif, terutama 

sumber-sumber hukum, kaidah hukum-hukum maupun penalaran hukumnya.  

b. Pendekatan hukum sebagai ilmu peraturan perundang-undangan, khususnya 

teori perundang-undangan yang berorientasi mencari kejelasan dan kejernihan 

pengertian-pengertian dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat 

kognitif,8  khususnya dalam regulasi  terkait dengan perkawinan.  

c. Pendekatan sosiologi hukum (sociology of law), yaitu pengetahuan hukum 

terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya,9 terutama 

mendeskripsikan kondisi-kondisi sosial-kultural yang melatarbelakangi 

munculnya tradisi perkawinan endogami pada masyarakat Bahodopi di 

kabupaten Morowali.10 

d. Pendekatan antopologi hukum (anthroplogy of law), yaitu mengkaji asal-usul 

terbentuknya tradisi perkawinan endogami pada masyarakat Bahodopi 

kabupaten Morowali yang dikonstruk oleh anggota masyarakatnya sendiri serta 

adaptabilitasnya dalam menghadapi perubahan zaman di era modern.11 

 

 

7Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1982), h. 72. 

8Pipin Syarifin dan Dedah Djubaedah, Ilmu Perundang-Undangan (Bandung: Pustaka 

Setia, 2012), h. 18.  

9Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, h. 310.  

10Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  h. 8-9.  

11Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 88.  
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data-data 

penelitian secara langsung. Dalam hal ini informasi dari para , yakni 

masyarakat Desa Tritiro. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah yang dijadikan sebagai pendukung data pokok, 

atau dapat pula didefenisikan sebagai sumber data memberikan 

informasi atau data  tambahan yang dapat diperkuat data pokok. Adapun 

sumber data yang mendukung untuk melengkapi data sekunder ialah 

buku, jurnal, majala dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema 

penelitian.12 

 

D. Metode Penentuan Informan 

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali. Tidak semua populasi diteliti, namun diambil sampel dari populasi 

tersebut.  

Teknik sampel yang dipilih adalah teknik sampel bertujuan (purposive 

sampling), yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak diambil berdasarkan sistem 

random, stratifikasi, kluster atau kuota, tetapi sengaja dipilih dan ditentukan oleh 

penulis berdasarkan tujuan penelitian ini. Pengambilan sampel tersebut ditentukan 

 
12 Suryadi Suryabrata, Metodologi Penelitian(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),h.85. 
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sendiri oleh penulis sebagai peneliti. 13 Teknik pengambilan sampel ini diterapkan 

karena dalam penelitian studi kasus para partisipan harus dipilih berdasarkan 

kemampuan mereka memberikan konstribusi pada pemahaman terhadap praktik 

perkawinan endogami pada masyarakat Bahodopi kabupaten Morowali tersebut.14  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Ada empat metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: 

a. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan 

adalah observasi sederhana (simple observation), yaitu observasi yang tidak 

terkontrol serta menggunakan pengamatan dan penginderaan dari penulis 

sebagai peneliti. Ditinjau dari peran penulis sebagai peneliti, maka jenis 

observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan 

(partisipan observer) karena penulis berperan dan terlibat dengan objek 

penelitian sebagai pegawai pada kementerian agama kabupaten Morowali.15 

b. Intervieu atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan 

mewawancarai  beberapa  informan  penelitian  ini.  Instrumen  penelitian yang  

digunakan dalam intervieu adalah alat tulis-menulis dan pedoman wawancara.  

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara diagnostik yang 

dipergunakan untuk memahami praktik perkawinan endogami pada 

 

13Conseulo G. Sevilla dkk, An Introduction to Research Methods, h. 168-169. 

14Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2012), h. 20-21.  

15Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 38-39. 
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masyarakat kecamatan Bahodopi, serta dimensi-dimensi lain untuk 

mendapatkan informasi dan gambaran utuh tentang fenomena  yang diteliti.16  

 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, terdapat lima instrumen yang diterapkan, yaitu: 

1. Instrumen pengumpulan data observasi, antara lain:  

a. Catatan lapangan deskriptif yang berisi tentang potret subjek yang diteliti, 

rekonstruksi dialog, latar fisik, peristiwa atau kasus, dan perilaku pengamat 

dalam kaitannya dengan fenomena yang diteliti.17  

b. Catatan lapangan reflektif yang berisi tentang catatan penulis sendiri secara 

subjektif untuk menggambarkan refleksi analisis, refleksi tentang metode, 

refleksi dilema dan konflik, refleksi tentang kerangka berfikir penulis 

sebagai pengamat, dan refleksi terhadap poin-poin yang perlu 

diklarifikasi.18 

2.   Instrumen wawancara, antara lain:  

a. Pedoman wawancara terbuka, yaitu instrumen yang berisi daftar 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian ini yang tidak 

dibatasi jawabannya.19 

 

16Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 52  
17Conseulo G. Sevilla, dkk., An Introduction to Research Methods, terj. Alumuddin Tuwu, 

Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 51.  

18Conseulo G. Sevilla, dkk., An Introduction to Research Methods, terj. Alumuddin Tuwu, 

Pengantar Metode Penelitian, h. 53.  

19Conseulo G. Sevilla, dkk., An Introduction to Research Methods, terj. Alumuddin Tuwu, 

Pengantar Metode Penelitian, h. 54.  
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b. Pedoman wawancara tertutup, yaitu instrumen yang berisi daftar 

pertanyataan yang menuntut jawaban tertentu, khususnya diterapkan pada 

informan yang melakukan perkawinan endogami pada masyarakat 

Kecamatan Bahodopi.20 

3. Fotografi, yaitu instrumen penelitian untuk mendukung kelengkapan data 

observasi dan wawancara.21 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Data yang terkumpul, kemudian diolah dengan menggunakan tiga teknik, 

yaitu  

1. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu 

bentuk narasi yang utuh. Prosesnya dilakukan dengan pemilihan, pemusatan 

perhatian pada  penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data, 

berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung.22 Sedangkan data yang berasal dari hasil wawancara tertutup 

direduksi dengan mengklasifikasikan setiap jawaban informan, yaitu 

memisahkan jawaban yang sama dan tidak sama. 

2. Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model 

tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data 

tersebut.  Penyajian data ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu : 

 

20Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 51.    

21Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 76-78.   

22Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 16.  
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a. Penyajian data dalam bentuk kata atau kalimat, sehingga menjadi satu 

narasi yang utuh.23 

b. Penyajian data dalam bentuk matriks. Namun karena terlalu banyak 

variabel yang disajikan maka entri data dalam matriks diganti oleh 

penulis dengan menyajikannya berbentuk tabel untuk menghindari 

penyajian data yang terlalu panjang, bertele-tele dan tidak terfokus. Data 

yang disajikan secara tabel adalah data yang berasal dari wawancara 

tertutup.24  

3. Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data 

tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, penulis menganalisis secara 

kualitatif dengan mulai mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.25 

Adapun teknik  analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu : 

a. Deduktif, yaitu dari analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum 

untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

b. Induktif, yaitu dari analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 

 

23Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 137. 

24Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 86-105.  

25Conseulo G. Sevilla, dkk., An Introduction to Research Methods, terj. Alumuddin 

Tuwu, Pengantar Metode Penelitian, h. 58.  
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c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk 

didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya. 

  

H. Pengujian Keabsahan Data 

 Pengujian keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang 

diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Demi memenuhi tuntutan 

objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan 

penulis menggunakan metode tri-angulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap 

sumber data  dengan  mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan 

karakteristik sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode 

penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan 

pustaka dengan hasil penelitian.26 

 Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus termasuk ke dalam 

pengujian data yang diperoleh. Keabsahan data pada penelitian ini mencakup uji 

credibility dan comfirmability,27 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Credibility atau uji kredibilitas, yaitu merupakan uji kepercayaan pada data yang 

merupakan hasil dari suatu penelitian dengan tujuan agar hasil penelitian yang 

disajikan tidak diragukan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. 

Adapun uji credibility yang digunakan dalam penulisan ini adalah untuk menguji 

kepercayaan terhadap data yang disajikan dengan cara sebagai berikut: 

 

26Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 435-437.  
27Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), h. 320.  
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a. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Dengan meningkatkan 

kecermatan secara terus-menerus, maka kepastian data dan rentetan 

kronologi kejadian (peristiwa) dapat didekumentasikan atau dicatatkan dan 

direkam dengan baik sehingga informasi yang didapatkan di lapangan dapat 

disusun secara sistematis untuk menjadi sebuah data dalampenelitian, 

sehingga data tersebut dapat dipastikan apakah data tersebut sudah pantas 

untuk dimasukkan ke dalam hasil penelitian atau belum pantas. 

Dalam peningkatan kecermatan dalam penelitian dilakukan dengan cara 

membaca berbagai sumber referensi seperti buku, artikel dan hasil 

penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen terkait, sehingga peneliti 

dapat memperoleh perbandingan sehingga peneliti akan semakin cermat 

dalam penyajian data. 

b. Menggunakan referensi. Referensi merupakan pendukung untuk 

membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Referensi mempunyai 

kedudukan yang sangat urgen untuk menyokong keabsahan penelitian, di 

samping data tersebut dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto atau 

dokumen autentik sehingga data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawaban kredibilitasnya. 

c. Mengadakan membercheck. Tujuan dari membercheck yaitu untuk 

mengidentifikasi sejauh mana data yang diperoleh itu sesuai dengan apa 

yang disajikan oleh pemberi data. Dengan demikian, membercheck 

bertujuan agar informasi yang diperoleh atau akan digunakan oleh peneliti 
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itu apakah sesuai dengan sumber yang dimaksud sebagai salah satu data 

penelitian. 

2. Comfirmability, disebut juga dengan objektivitas penelitian. Maksudnya, 

penelitian bisa dikatakan objektif apabila telah disepakati oleh banyak orang. 

Dengan kata lain, uji comfirmability berarti menguji hasil penelitian yang 

dilakukan dengan mengaitkan proses yang telah ada. 

Keabsahan data sesungguhnya adalah data yang mempunyai kesamaan data 

yang diperoleh oleh peneliti dengan data fakta yang terjadi pada objek penelitian, 

sehingga validitas atau keabsahan datanya dapat dipertanggungjawabkan.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ada hal-hal yang harus ketahui terlebih 

dahulu oleh orang yang akan melakukan penelitian adalah mempelajari dan 

mengenai tentang situasi lokasi atau tempat yang akan kita lakukan penelitian. 

Adapun lokasi penelitian yang akan ditempati meneliti ialah Kabupaten Morowali 

tepatnya di Kecamatan Bahodopi 

Sehubungan dengan persoalan lokasi penelitian, yang perlu diketahui 

mengenai lokasi penelitian oleh peneliti yaitu mengenai keadaan geografis, 

demografi dan sejarah umum tempat penelitian.  

1. Kabupaten Morowali 

a. Letak Administrasi 

Kabupaten Morowali terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten 

Poso. Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999. 

Secara geografis wilayah Kabupaten Morowali berada pada Bujur Timur: 1210 

02’ 24”– 123015’36” dan Lintang Selatan: 01031’12”– 03046’48”. 

Kabupaten Morowali wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke 

Barat dan melebar ke Bagian Timur serta berada di daratan Pulau Sulawesi. 

Namun wilayah lainnya terdiri dari pulau-pulau kecil. Bagian Paling Selatan 

terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau 

besar dan kecil, Kabupaten Morowali adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi 
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Tengah Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota 

Bungku. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 3037,04 km² dan berpenduduk 

sebanyak 113.132 jiwa pada tahun 2016. Morowali adalah    kabupaten terluas    ke-

10,    terpadat    ke-9,    dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi Tengah. 

Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan dan 133 desa/kelurahan. 

Kabupaten Morowali secara langsung berbatasan dengan beberapa daerah, 

yaitu: Morowali berbatasan dengan Morowali Utara di bagian barat laut, Sulawesi 

Selatan di bagian barat dan barat daya, serta Sulawesi Tenggara di bagian timur 

laut. 

Tabel 4.1 

Statistik Geografis Kabupaten Morowali 

Uraian Satuan 

Luas Daratan Km2 

Desa Pesisir Desa/Kelurahan 

Desa Buka Pesisir 

 

Terdiri Dari: 

Desa/Kelurahan 

Desa di Lembah Desa/Kelurahan 

Desa di Lereng Desa/Kelurahan 

Desa di Dataran Desa/Kelurahan 

Sumber Data: Kabupaten Morowali Dalam Angka 2021 
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Gambar 4.1 Peta Kabupaten Morowali 

 

b. Sumber Daya Alam 

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 



 

48 

 

berada di kecamatan Bungku Selatan. Saat ini tercatat sekitar 21 perusahaan baik 

penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

telah memperoleh izin eksplorasi tambang di kabupaten Morowali. 

c. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Persebaran penduduk Kabupaten Morowali masih di dominasi oleh 

beberapa daerah konsentrasi penduduk. Hal menarik yang dapat diamati pada 

distribusi persebaran penduduk adalh adanya konsentrasi penduduk hanya pada 

beberapa wilayah kecamatan saja, hal ini menandakan factor-faktor penarik seperti 

lapangan usaha, fasilitas infrastruktur yang merupakan salah satu factor belum 

merata antar wilayah disamping juga ada faktor-faktor pendorong yang juga 

mempengaruhi pola persebaran penduduk. 

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah 

penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukan olex sex ratio yang nilainya lebih 

besar dari 100. Pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 

105 penduduk laki-laki. 

Table 4.2 Perbandingan Jumlah Penduduk dan 

Luas Wilayah Kecamatan Se – Kabupaten Morowali 

Uraian 2018 2019 2020 2022 

Jumlah 

Penduduk 

214.091 108.873 108.873 113.132 

Kepadatan 

Penduduk (jiwa / 

Km2 ) 

14 20 20 21 

Sex ratio (L/P) 

(%) 

107.74 104.64 104.67 104.53 
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d. Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Morowali dapat dikatakan 

relative masih rendah. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk yang 

berpendidikan di bawah SMU/SMK sederajat (SLTP, SD termasuk didalamnya 

mereka yang tidak atau belum pernah sekolah) berjumlah 121.764 jiwa (89,09 %). 

Sedangkan yang berpendidikan SMU sederajat ke atas (D1, D2, D3, S1 dan S2) 

berjumlah 14.912 jiwa (sekitar 10,91 %). 

e. Pola Kegiatan Ekonomi Kabupaten Morowali 

Keberlanjutan pembangunan masyarakat agraris menjadi masyarakat 

pertambanganTransformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan 

kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus 

pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Pada kenyataannya, pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang 

berimbang. Artinya titik balik untuk aktivitas ekonomi tercapai lebih dahulu 

dibanding titik balik penggunaan tenaga kerja. Sehingga terjadi masalah-masalah 

yang seringkali diperdebatkan diantaranya apakah pangsa PDB sebanding dengan 

penurunan pangsaserapan tenaga kerja sektoral dan pertambangan mana yang 

berkembang lebih cepat, agropertambangan ataupertambangan manufaktur. 

Apabila transformasi kurang seimbang dikhawatirkan akan terjadi proses 

pemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor primer. Dalam 

lingkup yang lebih kecil, misalnya pemerintah kabupaten, prinsip dasar 

atastrasformasi ekonomi masih dapat diberlakukan. Peningkatan PDB dalam 

lingkup nasional dapat dilihat dari peningkatan PDRB dalam lingkup kabupaten. 
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PDRB merupakan indikator untuk menghitung dan mengetahui bagaimana 

transformasi yang terjadi dalam        kabupaten tersebut. Apakah masih terkonsentrasi 

pada sektor pertanian atau sudah mulai beralih pada sektor pertambangan dan jasa. 

Transformasi struktur ekonomi ditandai dengan mulai beralihnya konsentrasi 

ekonomi dari yang tadinya bertumpu pada sektor pertanian mulai beralih pada 

sektor pertambangan. Di negara maju, transformasi yang terjadi sudah pada level 

dimana sektor pertambangan mulai mengambil peran yang mengecil digantikan 

oleh sektor jasa yang artinya pemerintah berorientasi pada pelayanan publik tidak 

lagi pada peningkatan penghasilan masyarakat. Penulis mengambil sampel 

kabupeten Morowali dalam mengidentifikasi transformasi pada struktur ekonomi. 

PDRB Kabupaten Morowali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

dalam hal ini dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Peningkatan ini 

merupakan imbas dari peningkatan dari semua sektor ekonomi yang dimiliki oleh 

Kabupaten Morowali meliputi sektor pertambangan, pertanian sampai dengan 

pelayanan jasa terhadap masyarakat. Peningkatan PDRB dapat diartikan sebagai 

bentuk peningkatan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya. Sesuai kriteria Bank Dunia sektor ekonomi dibagi 

menjadi 3 sektor, yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, dan Jasa. Hal ini juga akan 

memudahkan dalam mengidentifikasi transformasi yang terjadi pada Kabupaten 

Morowali. 

2. Kecamatan Bahodopi 

a. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bahodopi 
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Kecamatan Bahodopi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Morowali yang mempunyai potensi pertanian dan pertambangan yang cukup besar. 

Luas wilayah Kecamatan Bahodopi 1.080,98 Km2 atau  sebesar 19,76 persen dari 

total luas Kabupaten Morowali. Letak geografis Kecamatan Bahodopi sebelah utara 

berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Bungku Tengah, sebelah selatan 

berbatasan dengan Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dan wilayah Kecamatan 

Bungku Selatan, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bungku 

Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara 

dan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Geografis Kecamatan Bahodopi 

bersentuhan langsung dengan 2 wilayah Propinsi di Sulawesi. Luas wilayahnya 

sekitar 1.080,98 KM2 yang mana dibagi menjadi 12 kelurahan/desa semuanya 

ditempuh dengan jalur darat. Ibukota kecamatan terletak di Desa Bahodopi. 

Tabel 4.3 

Luas Desa/Kelurahan Di Kecamtan Bahodopi  Tahun 2020 

 

Sumber Data: BPS Kecamatan Bahodopi 2020. 

No Desa / Kelurahan Luas 

Desa/Kelurahan 

Presentase 

1. Bete-Bete 112,84Km2 10,44 

2. Padabaho 43,74 Km2 4,5 

3. Makarti Jaya 29,24 Km2 2,70 

4. Labota 162,17 Km2 15,00 

5. Fatufia 119,79 Km2 11,08 

6. Keurea 102,87 Km2 10 

7. BahoMakmur 41,16 Km2 7 

8. Bahodopi 118,71 Km2 10 

9. Lalampu 103,32 Km2 6 

10 Siumbatu 117,33 Km2 5 

11 Dampala 62,16 Km2 6 

12 Le-le 67,65 Km2 10 
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b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Komposisi umur penduduk di Kecamatan Bahodopi hamper 40 persen 

penduduk masih berusia di bawah 20 tahun, hal ini menunjukan bahwa penduduk 

Kecamatan Bahodopi masih tergolong penduduk muda (Ekspansif). Penduduk 

berusia 0-4 jumlahnya lebih besar dari usia 5-9 hal ini berarti tingkat kelahiran 

penduduk meningkat selama lima tahun terakhir. 

Jumlah penduduk di Kecamatan Bahodopi pada tahun 2014 mencapai 7,132 

jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk 

perempuan, penduduk laki-laki sebesar 3,779 jiwa, sedangkan penduduk perempuan 

3,353 jiwa, perbandingan sex rasio mencapai 112,71 hal ini berarti setipa 100 

penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. 

Berdasarkan luas wilayah Kecamatan Bahodopi sekitar 1.080,98 Km2. 

maka kepadatan penduduk di Kecamatan Bahodopi sebanyak 7 jiwa/Km2 yang 

artinya setiap 1 Km2 dihuni penduduk sebanyak 7 jiwa. Jika dilihat dari tingkat 

ketergantungan di Kecamatan Bahodopi sebesar 52,88 yang artinya setiap 100 

penduduk usia produktif ( 15-64 tahun) menanggung 53 orang usia non produktif 

(<15 tahun dan >64 tahun). 

 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Perkawinan Endogami pada 

Masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali  

Perkawinan Endogami pada Perkawinan endogami pada masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali terjadi sejak zaman nenek moyang 

mereka. Secara turun-temurun apabila ada salah satu anak yang akan menikah, para 
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Orang tua mencarikan calon pasangan untuk anaknya. Mereka lebih memilih 

menjodohkan dengan kerabat dekat. Salah satu tujuannya ialah supaya harta 

warisannya tetap jatuh ke anak, cucu, cicitnya, bahagia dan mapan hidupnya. 

Meskipun tidak semua masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali 

selalu menjodoh-jodohkan perkawinan anaknya nenek moyangnya menerapkan 

sistem perjodohan anak-anaknya dengan sesama orang kaya yang memiliki lahan 

sawah yang luas. Sehingga kekuasaannya semakin bertambah luas dan memiliki 

harta yang banyak. 

Para orang tua menginginkan masa depan yang baik untuk anak-anak dan 

cucu-cucunya. Mereka senang dengan laki-laki yang temen atau rajin bekerja. 

Tidak memandang rupa wajahnya, yang penting kaya dan rajin dalam bekerja. 

Karena menurut mereka, kalau seorang laki-laki yang rajin bekerja akan kaya dan 

memiliki banyak lahan sawah untuk berladang. Masalah agama tidak menjadi hal 

utama dalam mencari kriteria calon untuk anaknya. Karena masyarakat Kecamatan 

Bahodopi dahulunya masih awam sekali dengan masalah agama. Yang mereka 

ketahui hanya dasar-dasarnya saja, seperti sholat lima waktu dan puasa bulan 

Ramadhan1 

Seiring berkembang zaman, berkembang pula pola pemikiran masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Pola perjodohan masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali tidak kerap seperti dahulu. karena 

sudah bukan zamannya Siti Nur Baya lagi. Putra-putri yang merantau di kota-kota 

 
1 Aris (Masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali), Wawancara, pada 

tanggal 16 Desember 2022 di Bahodopi. 
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besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan lain-lain kalau pulang mereka sudah 

memiliki calon pasangan pilihannya sendiri. Namun masih ditemui perkawinan 

dengan kerabat dekat.2 

Agama yang dahulu belum terlalu diutamakan dalam mencari calon 

pasangan anaknya. Sekarang agama sudah  menjadi prioritas dalam mencari jodoh 

untuk anaknya. Selain itu, mereka senang dengan laki-laki yang sholeh pintar 

mengaji. Orang tua mewanti-wanti (berpesan) kepada anak-anaknya apabila 

mencari calon suami atau isteri dengan kriteria yang sholeh atau sholehah supaya 

bahagia dunia dan akhirat. Hal ini membuktikan bahwa perubahan pola pikir para 

masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali serta cara mengasuh dan 

mendidik anak-anaknya terlihat berbeda sekali dengan masyarakat Kecamatan 

Bahodopi Kabupaten Morowali pada zaman dahulu. Terbukti dengan banyak 

didirikan mushollah-mushollah, masjid-masjid, TPA/TPQ. 

Meskipun sudah jarang ditemui kasus perjodohan dengan kerabat dekat 

pada masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, namun masih ada 

beberapa kasus perkawinan kerabat dekat yang ditemui. Perbedaannya, kalau 

dahulu banyak kasus akibat dijodohkan dengan orang tuanya. Tetapi kalau 

sekarang mereka menemukan pasangannya sendiri dengan kerabat dekat tanpa 

adanya perantara perjodohan, dengan sendirinya menyatu dengan pasangannya.3 

 
2Aris (Masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali), Wawancara, pada 

tanggal 16 Desember 2022 di Bahodopi. 

 
3 Abdul (Masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali), Wawancara, pada 

tanggal 17 Desember 2022 di Bahodopi. 

 



 

56 

 

Apabila ada masyarakat yang menikah dengan kerabat dekat misal dengan 

anak paman. Para calon memiliki rasa malu dan tidak leluasa apabila menikah 

dengan kerabat dekat. Karena masyarakat pasti akan menggunjingi mereka dan 

berpikir bahwa apakah tidak ada calon yang lain selain dari kerabatnya sendiri. 

Pertanyaan yang seperti itu terkadang muncul dan dilontarkan secara langsung 

terhadap orang yang akan menikah dengan kerabatnya sendiri. Meski ada juga yang 

tidak peduli dengan   hal tersebut dan mempunyai prinsip bahwa kebahagiaannya 

adalah dirinya yang menetukan bukan orang lain yang hanya  bisa melihat dengan 

kasap mata saja.4 

Selain dari penjelasan diatas, penulis akan  menyimpulkan faktor-faktor 

yang menjadi sebab dilaksanakannya perkawinan endogami, yakni, 

a) Tradisi/Kebudayaan 

Salah satu tradisi atau kebiasaan yang masih dilakukan dalam masalah 

pernikahan adalah pernikahan sepupu, Menurut bapak Hasan yang juga merupakan 

pelaku praktik pernikahan sepupu, bahwa pernikahan sepupu merupakan kebiasaan 

lama yang sudah menjadi budaya pada umumnya, terkhusus masyarakat yang 

secara turun temurun telah diwariskan oleh orang-orang terdahulu mereka. Hasan 

juga menambahkan bawah secara spesifik kapan waktu pertama kalinya dilakukan 

pernikahan hampir tidak ada yang tahu. Hal ini disebabkan karena sejak masuknya 

masyarakat ke Kecamatan Bahodopi, tradisi itu sudah dilakukan hingga saat ini. 

Pernikahan sepupu atau yang sering dikenal dengan sebutan pernikahan endogami 

 
4 Abdul (Masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali), Wawancara, pada 

tanggal 17 Desember 2022 di Bahodopi. 
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merupakan aktifitas pernikahan yang dilakukan antar keluarga dekat atau yang 

masih terikat dalam keluarga sedarah dengan tujuan untuk menjaga kekokohan 

keluarga besar dalam internal keluarga tersebut.5 

b) Faktor perjodohan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, bahwa pada 

awalnya dan pada umumnya praktik perkawinan endogami di Kecamatan Bahodopi 

Kabupaten Morowali lebih banyak didasarkan atas dasar perjodohan. Meskipun era 

sekarang ada yang tidak dengan sistem perjodohan, yakni dengan sendirinya 

menemukan pasangan yang cocok untuk hidup bersama. Tetapi sebagian besar 

menggunakan sistem perjodohan. Masa sekarang dengan masa dahulu sudah 

berbeda. Bedanya ialah kalau masa dahulu lebih condong menggunakan sistem 

perjodohan tetapi tidak ada unsur paksaan. Hal tersebut terjadi dengan maksud 

ingin memberikan kebahagiaan dan hidup berkecukupan sehingga memilih calon 

pasangan untuk anaknya.  

Kriteria orang tua dalam memilih calon pasangan untuk anaknya ialah orang 

yang tekun atau rajin dalam bekerja karena orang yang rajin bekerja kelak orangnya 

kaya. Sedangkan zaman sekarang jarang ditemukan kasus perkawinan dengan 

sistem perjodohan. Tetapi kalau perkawinan dengan kerabat dekat masih dijumpai 

di masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Dalam sistem 

perjodohan masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali tidak memiliki 

unsur paksaan. Ada yang terjadi dalam lapangan, bahwa  Selviana dan Agung, 

 
5 Hasan (Masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali), Wawancara, pada 

tanggal 17 Desember 2022 di Bahodopi. 
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dijodohkan oleh masing-masing orang tua mereka. Tetapi Selviana tidak menyukai 

Agung. Sehingga Selviana menolak perjodohan yang dilakukan orang tuanya.6 

Orang tua tidak memaksa tapi mengharapkan menikah dengan pilihannya. Kalau 

dipaksakan kelak berimbas pada hubungan rumah tangganya. Meskipun menurut 

orang tua itu adalah pilihan terbaiknya, tetapi yang berwenang ialah anaknya. 

Karena yang menjalani hubungan rumah tangga adalah anaknya. Apabila sudah 

berkeluarga sendiri orang tua pisah dengan anak-anaknya. Hak orang tua terhadap 

anaknya sudah berbeda sebelum anaknya dimiliki oleh orang lain sebagai suami 

atau istri. 

c) Faktor Menjaga Keutuhan Keluarga 

Pernikahan sepupu ini dilakukan dengan alasan menjaga kekuatan dan 

keutuhan keluarga agar tidak terpisah, sebagaimana yang dituturkan oleh bapak 

Hajri Abdul Rasyid dalam wawancara bersama penulis di rumahnya; Alasan orang 

tua dahulu untuk menikahkan kami sesama saudara sepupu agar keluarga tidak 

terhambur-hambur (tidak terpisah-pisah), semua terkumpul dalam satu keluarga, 

dan orang tua juga tidak akan menikahkan anaknya kecuali dengan sepupu.7 

Masyarakat Desa Kalola kecamatan Bahodopi menganggap bahwa pernikahan 

sepupu merupakan salah satu pernikahan yang paling efektif untuk memperkuat 

ikatan internal keluarga dan juga dapat dengan mudah menyelesaikan segala 

konflik yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Dengan adanya hubungan 

 
6 Selviana (Salah Satu Pasangan Perkawinan Endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali), Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2022 di Bahodopi. 

 
7Hajri Abdul Rasyid (Masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali), 

Wawancara, pada tanggal 15 Desember 2022 di Bahodopi. 
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kekeluargaan masyarakat mengetahui kondisi setiap keluarga baik yang jauh 

maupun yang dekat. 

d) Faktor Harta  

Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali menunjukkan bahwa menjaga harta supaya tetap turun temurun di anak 

cucunya sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi perkawinan endogami 

masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. sebagian masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali masih memperhatikan dalam mencari 

jodoh dilihat dari kedekatan keluarganya. Umumnya yang terjadi pada masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali ialah masih dengan silsilah yang sama, 

atau silsilah mereka merupakan saudara kakak atau adek. Ada kasus yang penulis 

temukan, bahwa dalam satu keluarga kalau dilihat dari silsilahnya ternyata 

kedekatan kerabatannya sangat dekat.  

e) Faktor menjaga nasab (keturunan)  

Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa salah satu faktor yang 

melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali 

melakukan perkawinan dengan kerabat dekat ialah masih memperhatikan calon 

menantunya dengan melihat dari nasab (keturunan) keluarganya. Alasannya 

bahwa, lebih  cepat dan mudah berbaur dengan keluarganya tanpa harus beradaptasi 

mengenal karakter masing-masing keluarganya. Karena sudah dekat dan karib 

sehingga mudah untuk mengenal karakter sifat dan watak masing-masing. Tetapi 
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tidak pernah ditemukan kasus perkawinan kerabat dekat dengan sistem incest8. 

Alasan  lain yang berkaitan dengan perkawinan kerabat dekat sepupu ialah seperti 

yang dijelaskan di atas bahwa menjaga harta menjadi suatu hal yang harus hati-hati 

akan diwariskan kepada siapa. Mereka menginginkan tetap jatuh terhadap anak-

keturunannya. 

Dari faktor-faktor di atas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan 

endogami masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali memiliki dua sisi 

yaitu sisi negatif dan sisi positif. Tidak hanya perkawinan kerabat dekat yang 

memiliki sisi positif dan negatif yang didapatkan, karena semua hal yang terjadi di 

dunia ini selalu memiliki sisi positif dan negatif, sisi positiflah yang selalu 

diharapkan oleh semua masyarakat. Namun sisi negatif bisa diterima oleh 

masyarakat sebagai muhasabah, intropeksi diri atas suatu kejadian yang telah 

terjadi. Berikut penulis uraikan dampak positif dan negatif dari perkawinan 

endogami dengan sesama  sepupu. 

Dampak positif dan negatif dari perkawinan endogami pada masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali ialah: 

a) Dampak Positif 

Menekan angka terjadinya konflik menurut beberapa tokoh di Kecamatan 

Bahodopi, seperti tokoh masyarakat, mengatakan bahwa setiap tahun hampir tidak 

ada konflik di Kecamatan Bahodopi, baik konflik internal maupun ekternal. Hal ini 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di atas bahwasanya terdapat kekompakan 

 
8 Perkawinan yang dilakukan dengan sesama keluarga kandung yang termasuk dari mawani 

annikah. Misalnya Ayah dengan anak kandungnya. Incest merupakan perkawinan yang haram 

dilakukan. Aturan hukum tercantum dalam UU No. 23 tahun 2004. 
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dan keharmonisan dalam lingkaran sosial masyarakat, karna hubungan 

kekeluargaan yang begitu kuat. Kecamatan Bahodopi hampir tidak ada konflik 

keluarga setiap tahunya, hal ini disebabkan karena hubungan kekeluargaan yang 

terjaga, dan ini menjadi salah satu nilai positif bagi kami pemerintah pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya dan kami harapkan agar kondisi ini tetap 

terjaga. Kerukunan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan 

Bahodopi, menggambarkan suksesnya masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai 

keislaman, terutama dalam masalah kekeluargaan.  

Melihat tujuan dari pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang 

sakinah, mawaddah, warahmah, itu semua tercermin dalam prilaku mayoritas 

masyarakat di Bahodopi. Dalam beberapa kesempatan, penulis mencoba menggali 

informasi terkait hal itu, dan ternyata benar, bahwa masyarakat hidup dalam 

lingkaran keharmonisan yang cukup kuat. Dilihat dari tujuannya, pernikahan 

merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak 

dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasakan adanya tali 

ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaan, yaitu ikatan rohani dan jiwa 

yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat 

kehewanan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pernikahan adalah cara 

memperkokoh keluarga. Dengan menikah, manusia dapat memperkokoh hubungan 

kekeluargaan, memperkuat, bahkan memperluas jaringan keluarga. Maka sudah 

menjadi barang tentu untuk setiap orang mencari pasangan hidup yang bisa 

mempersatukan keluarga, bukan sebaliknya membuat hubungan kekeluargaan 

menjadi tidak harmonis, entah berasal dari keluarga dekat maupun keluarga jauh.  
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b) Dampak Negatif 

Rentan terhadap retaknya hubungan keluarga sebagaimana yang sudah 

penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pernikahan sepupu merupakan cara yang 

paling efektif dalam memperkuat hubungan kekeluargaan karena mampu 

mengumpulkan dua pasangan yang berasal dari keluarga sendiri. Akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan bahwa pernikahan sepupu juga dapat mengakibatkan 

keretakan pada keluarga apabila terjadi masalah, seperti perceraian, perebutan harta 

kesalahpahaman dan lain-lain. Keluarga yang tadinya bersatu dan kuat akan retak 

diakibatkan karena perpisahan antara kedua pihak dalam hal ini pihak laki-laki dan 

perempuan atau suami-isteri, dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama 

untuk menyatukan hubungan kekerabatan dari kedua pihak keluarga itu.  

Analisis antropologi budaya dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat 

untuk menganalisis historisitas dari fakta sosial yang terjadi pada masyarakat 

kecamatan Bahodopi kabupaten Morowali, yakni pernikahan sepupu. Dan teori 

fungsionalisme struktural berfungsi sebagai alat pengkajian terkait dampak atau 

konsekuensi dari fakta sosial tertentu, dalam hal yang ditimbulkan oleh pernikahan 

sepupu. Hasil dari analisis tersebut, sebagaimana yang telah penulis paparkan 

sebelumnya, bahwa pernikahan sepupu berasal dari adat kebiasaan Suku Mandar 

yang dilakukan secara turun-temurun. Di mana Suku Mandar merupakan salah satu 

entitas yang dikenal sebagai masyarakat yang kuat adat kebudayaannya. Kemudian 

pernikahan sepupu memiliki fungsi menjaga keutuhan keluarga, menjaga harta 

keluarga dan juga dianggap sebagai pernikahan ideal. Sedangkan dampak yang 

ditimbulkan dari pernikahan sepupu adalah menekan angka terjadinya konflik 
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sosial, kekuatan politik kekeluargaan dan juga dapat menimbulkan konflik besar 

dalam internal keluarga. 

Dampak perkawinan endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali ialah relasinya yang semakin erat dan rasa kekeluargaannya semakin 

kental. Di antara mereka ada yang mengadakan acara rutinan bulanan dan tahunan, 

seperti arisan keluarga setiap sebulan sekali yang diadakan bergiliran tergantung 

siapa yang mendapatkan arisan. Dalam acara tersebut anak cucu mereka wajib 

dibawa, kecuali apabila ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga harus 

absen dari acara tersebut. Kegiatan di dalamnya berupa do’a-do’a kepada orang tua, 

saudara, dan para kerabat yang sudah meninggal dunia. Hal ini sebagai bukti 

kekompakan mereka.  

Meski demikian, sisi negatif dari perkawinan endogami dalam hal keeratan 

keluarga, menjadi ujian bagi mereka, karena apabila di antara mereka melakukan 

perceraian dalam perkawinannya, maka akan terjadi kerenggangan dalam keluarga 

dekat dan bahkan menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa aman 

dalam hubungan keluarga. Namun hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa 

perkawinan    endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali jarang terjadi 

perceraian. Di antara mereka saling menjaga supaya kekerabatan mereka tetap 

terjaga baik. Selain dari kegiatan arisan yang mereka adakan, juga sering 

mengadakan wisata bareng dalam rangka liburan sekolah atau liburan hari besar. 

Ziarah kubur sebagai acara rutin tahunan, sehingga terlihat kompak dan 

persatuannya kuat. Hal ini menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. 
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Salah satu tujuan dari perkawinan endogami di Kecamatan Bahodopi 

Kabupaten Morowali ialah terjaganya harta agar tetap dalam   garis keturunannya 

yaitu anak, cucu, dan cicitnya. Terbukti sampai sekarang wilayah Bahodopi banyak 

diturunkan kepada anak, cucu, cicit mereka. Yang menguasai wilayah di 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali adalah mereka yang menikah dengan 

kerabat dekat. Anak dan cucu mereka juga banyak, sehingga mereka 

mempertahankan harta kekuasaannya sampai jatuh kepada cucu, cicitnya. Yang 

kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin merupakan slogan yang pas 

dengan kehidupan mereka. Para orang tua mencarikan jodoh untuk anak-anaknya 

ialah dengan maksud agar wilayah harta kekuasaan mereka tidak jatuh ke orang 

lain. Pencarian calon bagi anak-anaknya pun dilihat dari harta yang mereka miliki. 

Semakin tertarik para orang tua dengan keluarga yang kaya.  

Dalam pandangan medis, perkawinan dengan kerabat dekat memiliki resiko 

pada keturunannya. Resiko yang didapat ialah bisa terjadi kecacatan dan kelainan 

pada anak-anaknya. Tetapi hal tersebut tergantung dari kedekatan kekerabatannya 

dan tergantung dari resesif yang dimiliki masing-masing orang. Apabila laki-

lakinya dan perempuannya resesif maka anaknya akan resesif (cacat), apabila laki-

lakinya resesif dan perempuannya tidak resesif, maka kemungkinan besar anak 

yang dilahirkan itu dominan (tidak cacat). Kasus yang terjadi di Kecamatan 

Bahodopi Kabupaten Morowali kebanyakan dari mereka tidak mengalami masalah 

pada keturunannya. Keturunan mereka baik-baik saja, sehat dan seperti pada 

umumnya. Artinya gen mereka itu bagus. Meski demikian, mereka harus tetap 

waspada. Karena penulis juga menemukan kasus yang memiliki keturunan yang 
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cacat disebabkan karena kedekatan kekerabatan mereka. Bandinganya ialah 100:1. 

Sedikit sekali keluarga yang memiliki kecacatan atau kelainan pada masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. 

Dari paparan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa 

masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali yang melakukan 

perkawinan endogami dengan kerabat dekat   sesama sepupu lebih condong ke hal-

hal yang positif. Apabila terjadi suatu hal yang negatif, hal tersebut merupakan 

suatu kewajaran yang didapatkan. 

Menurut Maryanto9, perkawinan endogami dalam   masyarakat Kecamatan 

Bahodopi Kabupaten Morowali tidak banyak yang mengalami kecacatan pada anak 

keturunannya. Menurutnya, perkawinan tersebut hukumnya sah, yang penting 

kerabat dekatnya bukan kandung. Sebab kerabat kandung tidak mungkin bisa 

disahkan perkawinannya karena perkawinan tersebut hukumnya haram. 

Perkawinan di Indonesia dinyatakan sah dilakukan menurut Agama. Sedangkan 

pencatatannya, apabila agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dan selain 

agama Islam di Kantor Pencacatan Sipil. Sah tidaknya perkawinan di Indonesia 

berdasarkan ajaran agama masing-masing. Semua agama di Indonesia    melarang 

perkawinan dengan kerabat kandungnya sendiri   atau sering disebut incest.  

Incest dan endogami memiliki kesamaan yaitu sama-sama perkawinan 

dengan kerabat dekatnya sendiri. Tetapi incest merupakan perkawinan yang haram 

 
9 Maryanto adalah salah satu masyarakat Kecamatan Bahodopi dan termasuk tokoh agama 

dalam masyarakat setempat. selain itu, Maryanto juga menikah dengan kerabat dekat dengan Nurfi. 

Selama menikah dikaruniai 7 anak yang lahir normal. Dahulu perkawinan mereka dijodohkan oleh 

orang tua mereka. Maryanto dan Nurfi merupakan pasangan yang harmonis dan menjadi contoh 

baik untuk masyarakat Kecamatan Bahodopi. 
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dilakukan baik menurut aturan hukum, agama dan medis. Kedekatan 

kekerabatannya sangat dekat dibandingkan dengan    endogami. Sedangkan 

endogami boleh dilakukan menurut hukum, agama, tetapi menurut medis memiliki 

dampak pada biologis anaknya. Pedomannya ialah dalam QS. An-Nisa (4);23 yang 

tidak menyebutkan adik/kakak (saudara sepupu) termasuk dalam daftar kelompok 

yang haram dinikahi. Ini berarti, adik/kakak (anak dari saudara kandung pihak 

bapak/ibu) tidak termasuk mahram. Ayat lain pun tidak ada yang menyatakan 

bahwa adik/kakak (saudara sepupu) itu termasuk wanita yang haram dinikahi, 

dengan demikian seseorang boleh dan sah menikah dengan adik/kakak (saudara 

sepupu). 

Hasil penelitian yang didapat penulis di Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali bahwa perkawinan kekerabatan yang terjadi di Kecamatan Bahodopi 

Kabupaten Morowali hanya kekerabatan antar sepupu. Penulis menemukan satu 

pasangan perkawinan endogami yang mendapatkan keturunan yang cacat. Sebut 

saja Nurul dan Aripin. Kakek  mereka diketahui masih saudaraan. Perkawinannya 

dijodohkan dengan orang tuanya. Karena pada saat dahulu, Nurul akan dilamar oleh 

seorang laki-laki miskin yang hanya berkecukupan saja. Orang tua Nurul segera 

mencarikan calon untuk Nurul. Ternyata orang tua Nurul menunjuk Aripin supaya 

menjadi suami Nurul. Selain kekerabatan yang dekat di antara mereka, posisi rumah 

mereka pun sangat dekat sekali, yaitu saling berhadapan. Akhirnya Nurul menikah 

dengan seorang laki-laki pilihan orangtuanya. 

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka terlihat harmonis dan 

serba berkecukupan. Tetapi mereka merasa kesepian karena ketiga anaknya sudah 
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tiada. Anak pertama meninggal setelah lima hari diinkubator. Anak keduanya 

hiperaktif, tetapi tidak bertahan lama hidup di dunia, pada saat usia 7 tahun ia 

meninggal dunia. Anak   ketiganya meninggal dunia masih dalam kandungan usia 

enam bulanan. Bersamaan dengan kejadian tersebut dokter memeriksa kandungan 

Nurul dan memvonis ada virus dalam kandungannya dan menyarankan untuk 

tidak hamil.10 

Dalam pandangan medis memang perkawinan kerabat dekat memiliki 

dampak ke biologis anak yang dilahirkan, meskipun tidak semua anak yang 

dilahirkan dari pasangan kerabat dekat mengalami kecacatan. Tergantung dari gen 

yang dimiliki oleh pasangannya. Hal tersebut sama seperti yang dialami masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, dari sekian banyak orang yang 

melakukan perkawinan endogami hanya ada satu kasus yang penulis temukan 

memiliki kecacatan terhadap anak keturunannya. 

Perkawinan endogami dalam masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali selain terjadi karena faktor perjodohan juga  karena faktor dari dirinya 

sendiri. Perkawinan endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali 

membuktikan hasil penelitian medis, bahwa tidak dari semua   perkawinan kerabat 

dekat memiliki keturunan yang cacat. Karena faktor besar yang mempengaruhi 

terjadinya  kelahiran anak yang cacat atau tidak tergantung dari faktor gen yang 

dimiliki oleh suami dan isteri. 

 
10 Nurul dan Aripin (Salah Satu Pasangan Perkawinan Endogami di Kecamatan Bahodopi 

Kabupaten Morowali), Wawancara, pada tanggal 18 Desember 2022 di Bahodopi. 
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C. Praktik Perkawinan Endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali Menurut Persepektif Hukum Islam  

Penulis mengambil dasar hukum tentang aturan orang-orang yang dilarang 

untuk dikawini berdasarkan dalil Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 22-24. Dalam ayat 

tersebut menyebutkan beberapa kriteria orang yang diharamkan untuk dikawini 

karena sebab hubungan nasab. Suatu perkawinan yang tidak dilarang dalam Al-

Qur’an, maka boleh dilaksanakan. Perkawinan endogami dalam masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali merupakan perkawinan yang 

berlangsung antara sesama kerabat dekat. Hal tersebut sesungguhnya tidak 

dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur’an, tetapi secara implisit al-Qur’an 

menjelaskan hal tersebut, yakni   dalam QS. An-Nisa/4 : 22-24 Allah berfirman: 

َ�نَ   إِ	�ُ�ۥ   َۚ
َ��َ  �َۡ�  ��َ إِ��  ٱ�ّ�َِ��ءِٓ   �َِ�ّ  �ءَا!َ�ؤُُٓ�  #َ$ََ	  ��َ *َ(ِ)ُ'&اْ  0َِٰ'َ.ٗ- وََ� 

  7و�5ٗ6ۡ�ََ وََ��ءَٓ 2ً3ِ4�َ  
� وََ;َٰ:$ُ5ُٰۡ� و9َََ(�تُ   ۡ$ُ5ُ ٰ � وََ=>�ۡ$ُُ*ٰ>َ?َ

َ
� و9َََ(�*ُُ$ۡ� وَأۡ$ُ5ُٰAَ ��

ُ
� أۡ$ُ3َۡ�Bَ Cۡ�َِDّEُ

 
ُ
FَٰGَ-ِ وَأ �DHٱ �َِ�ّ �$ُُ*ٰ>َ?َ

َ
� وَأۡ$ُ)َFۡIَJ

َ
� ٱ��Kِٰٓ أُ$ُ5ُٰAَ ��

ُ
ۡ?Cِ وَأ

ُ
Lۡخِ و9َََ(�تُ ٱ

َ
Lۡٱ  CُٰAَ ��

  �ۡ� H NَOنِ   ��Pِِ!  �دََ?5ُ�ۡ  Kِٰٱ��  �ُ$ُِRٓ��َِّS  �ِ�ّ  �Tُِر&VُEُ  Wِ  Kِٰٱ��  �ُ$ُXُِYZ وَر9ََ  �ۡ$ُِRٓ��َِS
 �ۡ$ُِXٰ:َ[ۡ

َ
� أۡ�ِ �َ\ِ � ٱ[�ُ$ُِRٓ�)َۡ̂

َ
_ ُ̀ ِY

Z َ�Eََو �ۡ$ُ3َۡ�Bَ َح�)َbُ 2ََO ��Pِِ! �*َُ$&	ُ&اْ دََ?5ُ�ۡ
 َcَۡ! ْا&Fُ<َۡdَ ن

َ
َ َ�نَ fُgَ&رeٗ ر�3Eِٗ>�  وَأ �hإنِ� ٱ َۗ

ۡ?cۡ5َِ إِ�� َ�� �َۡ� َ��َ
ُ
Lۡٱ j    

  �̀ Eِ
ُ
وَأ  ۚ�ۡ$ُ3َۡ�Bَ  ِ �hٱ kَٰlَِm ۖ�ۡ$ُ)ُٰoَۡ\

َ
_  Cۡ(ََ�pَ ��َ إِ��  � ٱ�ّ�َِ��ءِٓ َ�ِ  Cُٰqَrَ'ۡ<ُۡHوَٱ۞

 ۡ tu �$ُِ�ٰ>َ�ۡ
َ
vِ! ْا&wُ5َ4َۡ* ن

َ
� أۡ$ُِ�ٰxَ َٓوَرَاء � �� �$َُ�  �5ُFۡ5َ<ۡ5َ�ۡٱ �<َyَ ۚcَ'ِfِٰzَ�ُ َ{ۡ|َ cَِ)rِ

�� فَ Pُ)ۡ�ِ ِِ�ۦ!  �5ُ3ۡ� !ِ�ِۦ ِ�ۢIَٰ�ََ* �<َ3ِy �ۡ$ُ3َۡ�Bَ َح�)َbُ �ََو ۚ-ٗ�َ�DَِO ��bُ&رَُ�
ُ
�ٔ�اَ*ُ&ُ��� أ

  �<ٗ3(ِEَ �<ً3ِ�Bَ ََ�ن َ �hإنِ� ٱ �ِ-�َ�Dِfَ�ۡٱ �ِFَۡ̂�  
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Terjemahnya: 

 

22.  Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 

ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan 

(yang ditempuh). 

23.  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 saudara-saudaramu 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. 

24.    dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain 

yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk 

dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu 

nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka 

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah 

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.11 

 

Dari lembah yang rendah terhadap tingkah laku manusia pada zaman 

jahiliyyah, maka Islam mengangkat   hubungan itu ke posisi yang tinggi dan 

terhormat, yang layak dengan kehormatan bani Adam yang telah dimuliakan Allah 

dan dilebihkan-Nya mereka atas banyak makhluk di dunia ini. Di antara ide dan 

pandangan Islam terhadap manusia dan kehidupan manusia ialah mengangkat dan 

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

Kitab Suci Al-Qur’an Kementerian Agama RI., 2010), h. 120-121.  
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menjunjung tinggi kehidupan yang tidak pernah dikenal oleh manusia kecuali dari 

sumber yang mulia.12 

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang haram 

dikawini karena   adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan),  karena 

adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau 

anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang masih 

terikat menjadi isteri seseorang. Selain karena hubungan nasab, dalam QS. an-

Nisa’/ 4 : 23, menyebutkan tentang larangan perkawinan karena sebab mushaharah 

(hubungan  semenda), yaitu dengan mertua, anak tiri perempuan yang ibunya sudah 

dicampuri, menantu, menghimpun dua perempuan yang bersaudara kecuali  yang 

terjadi pada masa lampau. Selain hal itu, dalam QS. an-Nisa’/ 4 : 23, juga 

menyebutkan tentang larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan. Ibu 

susuan dan selanjutnya ke atas, saudara perempuan sesusuan baik dari bapak 

maupun ibu, anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan seterusnya ke bawah.   

Larangan sepersusuan sama dengan larangan senasab. Alasannya, karena air susu 

diibaratkan darah yang masuk ke dalam tubuh seseorang, sehingga hubungannya 

seperti anaknya sendiri. 

Dari adanya firman Allah tersebut, membuktikan bahwa tidak ada larangan 

kawin dengan kerabat dekat antar sepupu. Begitu pula dalam masyarakat 

Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali yang kawin dengan kerabat dekat 

 
12 Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di Bawah Naungan Al- Qur’an, jilid IV, 

(Jakarta, Gema Insani, 2001), h. 163. 
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sesama sepupu yakni anak dari paman atau bibi. Perkawinan   tersebut sah menurut 

syari’at Islam. Pedoman dasarnya yakni dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa /4 : 22-24. 

Selain dari firman Allah dalam QS. an-Nisa/ 4 : 22-24 yang dijadikan 

pedoman utama semua umat Islam, khususnya di kecamatan Bahodopi kabupaten 

Morowali, penulis mencari dalil lain yang berkaitan dengan perkawinan kerabat 

dekat sesama sepupu atau perkawinan endogami dalam masyarakat karena 

perkawinan endogami sesama sepupu tidaklah haram hukumnya apabila 

dilaksanakan. 

Contoh lain ialah perkawinan endogami, bahwa dalam Islam dibolehkan 

melakukan perkawinan apabila perkawinan itu membawa ke arah kebaikan. 

Perkawinan endogami masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali 

merupakan perkawinan yang tidak dilarang dalam Islam. Perkawinan   ini dihukumi 

boleh dilaksanakan, sebagai pedomannya ialah Q.S. An-Nisa ayat 23. Perjodohan 

yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali 

ditunjukkan dengan maksud agar anak-anaknya kelak hidup bahagia karena 

berkecukupan harta, sehingga orangtua tidak khawatir akan nasib anaknya. Para 

orang tua memilih kriteria laki- laki yang rajin, dalam artian rajin bekerja dan tekun 

dalam mencari nafkah. Selain itu, juga untuk menjaga harta warisannya supaya 

tetap jatuh kepada keluarganya   sendiri. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

pada Bab II menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) 

menyebutkan tentang usia dalam perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (semibilan belas) tahun dan pihak  wanita 
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sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 8, 

menyebutkan tentang larangan perkawinan pada poin a, bahwa ”perkawinan 

dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam  garis keturunan lurus ke 

bawah ataupun ke atas”. Pada poin b, menyebutkan bahwa “perkawinan dilarang 

antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antar saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan 

saudara neneknya.13 Hukum perudang-undangan diperlukan untuk menjaga 

ketertiban dalam kehidupan     bernegara, meski di sisi lain dengan adanya hukum 

berarti dibatasinya hak-hak individu dan membuat orang harus mengkompromikan 

kepentingan-kepentingannya. Bisa dikatakan bahwa ada reduksi keadilan dalam 

rumusan hukum. Kepentingan tersebut bisa dalam kepentingan ekonomi, politis, 

budaya, dan bahkan kepentingan religius. Aturan-aturan dalam yang tercantum 

dalam Undang-Undang yang ditujukkan kepada warga Indonseia pastilah memiliki 

alasan kenapa ada aturan-aturan tersebut. 

Islam adalah agama kemanusiaan, ajaran-ajaran senantiasa sejalan dengan 

kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia baik dan 

maslahat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan, bahkan mewajibkannya 

untuk dilakukan. Sebaliknya, apa   yang membuat manusia celaka dan tidak bahagia, 

maka Islam pasti melarangnya untuk dilakukan. Itu semua adalah karena ajaran 

Islam memang disyariatkan oleh   Allah swt kepada manusia, untuk manusia, untuk 

kebaikan dan kemaslahatannya, untuk keselamatan kehidupan  mereka di dunia dan 

 
13 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II pasal 7 dan 8. 
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di akhirat. Persoalannya, bagaimana   manusia mengungkap ajaran Islam itu, dan 

menyingkap makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks itulah, Islam 

membuat berbagai formulasi ajaran tentang berbagai persoalan kehidupan, dan 

mengatur serta mengkategorisasikannya dalam beberapa kategori sesuai dengan 

tingkat ketegasan perintah dan larangannya, atau tinggi rendah dan berat ringan 

dampak yang ditimbulkannya. Maka dari itu, hukum mubah, sunnah, dan wajib juga 

ada hukum makruh dan haram.14 

Hukum perkawinan dengan kerabat dekat antar sepupu ialah mubah. Mubah 

merupakan hukum yang mempersilakan manusia untuk memilih, antara melakukan 

atau meninggalkannya, sekiranya dengan melakukan atau meninggalkannya tidak 

akan membuat manusia celaka dan atau mengalami dampak negatif lainnya. 

Seandainya dengan melakukan perbuatan mubah   itu akan diperoleh kebaikan dan 

kemaslahatan bagi manusia, maka hukumnya bisa berubah menjadi sunnah. Bahkan 

bila dengan tidak melakukannya akan mengakibatkan kemudharatan dan 

kebinasaan kepada manusia maka hukum melaksanakannya tidak lagi sunnah 

maupun mubah melainkan menjadi wajib. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan endogami adalah 

perkawinan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali menurut hukum Islam, perkawinan endogami hukumnya sah, karena 

kekerabatan yang terjalin tidak termasuk kategori dari mawanni an-Nikah, tetapi 

 
14 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan 

Fiqh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 1. 
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alangkah baiknya perkawinan dilakukan dengan kerabat yang jauh agar dapat 

bertambah tali ukhuwah Islamiyah yakni luas tali silaturahimnya. 

 

D. Praktik Perkawinan Endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali Menurut Persepektif Maslahah al-Mursalah 

Perkawinan endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali 

apabila dikaji dengan pendekatan maslahah al-mursalah bahwa, maslahah 

merupakan istilah dari bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia, maknanya identik dengan kata maslahat, manfaat, kebaikan atau 

kepentingan umum. Lebih   jelasnya, secara etimologis, kata maslahah berarti 

perbuatan, yang mengandung kebaikan dan manfaat.  Kata manfaat sebenarnya 

lebih cenderung diartikan  sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan atau 

mempertahankan kenikmatan bagi seseorang.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata maslahah berarti lebih  

luas dan umum, sedangkan kata manfaat cenderung  bersifat subyektif dan 

personal. Jika dikaitkan dengan   syariat Islam, kata maslahah berhubungan erat 

dengan   nilai-nilai kebaikan secara umum baik begi kehidupan   manusia di 

dunia maupun di akhirat. Asumsi dasarnya ialah, bahwa pertimbangan 

memelihara kemaslahatan manusia di dunia harus dijadikan pijakan untuk 

menjamin keselamatan manusia di akhirat nanti. Dengan    demikian dalam 

perspektif Islam tidak perlu ada pemisahan secara dikotomis antara 
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kemaslahatan yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrowi, sebuah cara 

pandang yang dapat menghindari paham sekularisme.15 

Maslahah pada dasarnya adalah upaya untuk mendatangkan manfaat dan 

menolak mudharat, tapi bukan pengertian itu yang kami maksud, sebab 

mendatangkan manfaat dan menolak mudharat itu sudah menjadi tujuan dan 

kebaikan bagi manusia secara umum, akan tetapi yang kami maksud dengan 

maslahah adalah memelihara tujuan syar’i dan tujuan syara’ dari manusia meliputi 

lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. 

Maka segala sesuatu yang mengandung upaya memelihara kelima perkara pokok 

itu adalah maslahah. Dan hal-hal yang bisa meniadakan kelimanya adalah termasuk 

mudharat. Sedangkan menolak mudharat adalah maslahah.16 

Secara umum, maslahah al-mursalah ialah kebaikan                    atau hal-hal yang 

dapat mengantarkan kepada terwujudnya kebaikan manusia dalam hidupnya. 

Begitu juga masuk dalam pengertian ini hal-hal yang dapat menghilangkan 

kemudharatan atau kerusakan secara   mutlak. Apabila dilihat secara khusus, bahwa 

maslahah al-mursalah dalam konteks penetapan hukum syara’ yang dapat dilihat 

dalam dua hal, yakni maslahah yang sudah nyata menjadi tujuan syara’ dalam 

setiap ketetapan hukum dan maslahah didasarkan pada penilaian manusia bahwa 

dalam sesuatu itu terdapat kebaikan walaupun tidak secara eksplisit dikatakan oleh 

teks. 

 
15 Zaini Rahman, Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan 

Kebangsaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 71-72. 
16 Al-Gazali, Al-Mustafa min Ilm al-Ushul, (Mesir: Syirkah at-Taba’ah al-Fanniyah al-

Muttahidah, 1971 M/ 1391 H), h. 251. 
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Dalam hal ini, perkawinan endogami menurut penelitian medis memiliki 

dampak negatif pada keturunannya, meskipun tidak semua hasil dari perkawinan 

endogami menghasilkan keturunan yang cacat akibat kedekatan nasab dan 

kesamaan gen. Sehingga apabila melaksanakan perkawinan dengan   sesama kerabat 

dekat seperti pada kasus perkawinan endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten 

Morowali, harus dipikirkan secara matang dan sebaiknya tidak kawin dengan 

kerabat dekatnya sendiri. Meskipun dalam nash tidak menyebutkan keharaman 

perkawinan endogami sesama sepupu. Tetapi melihat ke maslahatnya, sebaiknya 

perkawinan tersebut dihindari. 

Adapun menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-

mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat 

manusia dalam kehidupan nya di dunia, maupun dalam persiapannya 

menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian maqashid al-syari’ah itu 

adalah mashlahah itu sendiri. Atau maqashid al-Syari’ah adalah    mashlahah 

Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umatnya. 

Perkawinan endogami pada masyarakat Kecamatan Bahodopi 

Kabupaten Morowali yang berjumlah delapan pasang, hanya ada satu pasang 

yang mengalami masalah pada keturunannya. Pasangan tersebut bernama 

Nurul dan Aripin. Pada saat hamil ketiga, dokter memvonis bahwa kandungan 

yang dialami Nurul memiliki masalah besar pada biologis anaknya, sehingga 

dokter menyarankan untuk tidak hami lagi. Setelah ditelusuri ternyata antara 

Nuruldan Aripin memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, Faktor 
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kekerabatan yang dekat, menjadi alasan dibalik dokter memvonis Nurul untuk 

tidak hamil lagi. Karena untuk menjaga jiwa keturunan yang akan dilahirkan. 

Suatu maslahah secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang baik 

dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal 

itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat 

diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena 

mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasanya 

oleh Allah atau tidak.17 

Dalam sebuah pernikahan pastinya memiliki yang namanya manfaat 

atau kegunaan dari pernikahan terlebih lagi dalam pernikahan endogami yang 

kita tahu pernikahan yang berlangsung dengan anggota keluarga sendiri 

pastinya memiliki lebih banyak manfat lagi dibandingkan dengan pernikahan 

pada umumnya. Adapun manfaat atau kegunaan dari pernikahan endogami 

yaitu: 

Manfaat atau kegunaan pernikahan endogami menurut Selviana‟ iyalah 

agar supaya kekerabatan keluarga semakin erat dan agar barang warisan 

mereka tidak pergi ke orang lain.18  

Manfaat atau kegunaan pernikahan endogami menurut Lisma iyalah 

dapat membuat keluarga yang mulai renggang kembali menjadi dekat seperti 

dulu, kedua belah pihak dapat menciptakan keluarga yang harmonis dengan 

 
17 Amir Syarifuddin, jilid II, hlm. 207 
18 Selviana (Salah Satu Pasangan Perkawinan Endogami di Kecamatan Bahodopi 

Kabupaten Morowali), Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2022 di Bahodopi. 
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cepat kerna saling mengenal dan pada persoalan harta keluarga lebih terjaga 

karna tidak pergi ke orang lain.19  

Manfaat atau kegunaan pernikahan endogami menurut Dedi ialah agar 

supaya persatuan dan kesatuan yang mulai merenggang dengan pernikahan 

sebelumnya jadi kembali dekat dengan adanya pernikahan selanjutnya antara 

keluarga itu sendiri. 20 

Kemudian setelah mendatakan data atau hasil wawancara, peneliti 

kemudian melakukan observasi ulang untuk mengetahui keakuratan data yang 

dimiliki, alhasil peneliti merasa sepakat dengan data yang didapat dan 

membagi persoalan manfaat pernikahan endogami menjadi beberapa poin 

yaitu: 

1. Dengan adanya pernikahan endogami sejak dahulu membuat tali 

persaudaraan menjadi semakin erat dan silaturahmi keluarga yang 

mulai renggang.  

2. Terciptanya rumah tangga atau keluarga harmonis, dalam pernikahan 

endogami lebih cepat tercita keharmonisan bahkan sudah tidak perlu 

dipertanyakan lagi baik buruknya calonnya. karna suda saling 

mengetahui sifat masingmasing dari kecil. 

3. Terjaganya harta keluarga, pada saat terjadinya pernikahan endogami 

maka harta dari kedua belah pihak tidak akan pergi keorang lain 

 
19 Lisma (Masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali), Wawancara, pada 

tanggal 23 Desember 2022 di Bahodopi. 
20 Dedi (Masyarakat di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali), Wawancara, pada 

tanggal 23 Desember 2022 di Bahodopi. 
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melainkan keluarga sendiri yang sama saja dengan tetap berada dala 

ruang lingkup keluarga itu sendiri. 

Maslahah memiliki relasi yang signifikan dengan syariah, Syariah dibangun 

atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat. Allah 

swt memberi perintah dan larangan dengan alasan kemaslahatan. Seluruh syariah 

adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih 

maslahat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Perkawinan endogami merupakan perkawinan dengan anggota dalam 

kelompok yang sama, yakni antara kerabat dekat sepupu. Perkawinan 

endogami dalam masyarakat Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali 

merupakan perkawinan dengan sesama keluarga dekat yakni antara sepupu 

(anak dari paman atau bibi). Berdasarkan faktor-faktor munculnya 

perkawinan endogami di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali antara 

lain: a) Tradisi/Kebudayan, b) Faktor perjodohan, b) Faktor harta, c) Faktor 

menjaga Keutuhan Keluarga, d) Faktor harta, e) Faktor menjaga nasab.  

Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan menjadi dasar terbentuknya 

perkawinan endogami.  

2. Menurut pandangan Hukum Islam, praktik perkawinan endogami tidak ada 

nash dan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perkawinan 

endogami itu haram atau halal. Pada dasarnya aturan tersebut ialah mubah, 

boleh dilakukan oleh siapapun, pedomannya ialah dalam Al-Qur’an Surat 

An-Nisa (4) ayat 22-24. Tetapi melihat maslahah-nya, sebaiknya menikah 

dengan kerabat yang jauh, supaya kuat keturunannya.   
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3. Perkawinan endogami yang kita tahu pernikahan yang berlangsung dengan 

anggota keluarga sendiri pastinya memiliki lebih banyak manfaat lagi 

dibandingkan dengan pernikahan pada umumnya. Adapun manfaat atau 

kegunaan dari pernikahan endogami yaitu: (1) Bertambah eratnya tali 

persaudaraan dengan adanya pernikahan endogami di kec. Bahodopi sejak 

dahulu membuat tali persaudaraan menjadi semakin erat, (2) Terciptanya 

rumah tangga atau keluarga harmonis, dalam pernikahan endogami lebih 

cepat tercipta keharmonisan bahkan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi 

baik buruk calonnya. karna suda saling mengetahui sifat masing-masing, (3) 

Terjaganya harta keluarga, pada saat terjadinya pernikahan endogami maka 

harta dari kedua belah pihak tidak akan pergi ke orang lain. 

 

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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