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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasiya kedalam huruf Latin

dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Śa ṡ es (dengan ttik diatas)

ج Jim J Je

ح Ha ḥ ha (dengan titik dibawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Ż zet (dengan titik diatas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es
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ش Syin Sy es dan ye

ص Sad ṣ es (dengan titik dibawah)

ض Dad ṭ de (dengan titik dibawah)

ط Ta ẓ te (dengan titik dibawah)

ظ Za
zet (dengan titik

dibawah)

ع Ain G apostrof terbaik

غ Gain H Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kah K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ھ Ha H Ha

ء Hamzah , Apostrof
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ى Ya Y Ye

Hamzah (ع) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya

tanpa diberi tanda apapun,. Jika ia terletak di tengah atau di akhir,

maka ditulis dengan danta(‘).

2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vkal bahasa Indonesia, terdiri

atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

vocal tunggal bahasa Arab yang lambungnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

اا Fatha a A

اا Kasrah i I

ا ا Dammah u U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ى fatha dan yā' ai a dan i

ؤ fatha dan wau au a dan u
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3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu:

Harakat Dan

Huruf
Nama

Huruf Dan

Tanda
Nama

.... اَ .....اا| fatha dan alif atau yā a a dan garis diatas

ى kasrah dan yā i I dan garis dibawah

وا dammah dan wau u u dan garis diatas

4. Tā’marbūţah

Transliterasi untuk tā’ marbūţah ada dua, Yaitu: tā’

marbūţah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah,

dammah, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā’ marbūţah

yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūţah diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua

kata itu terpisah, kata tā’marbūţahitu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang berakhir dalam system tulian

Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (�ّ), dalam

transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ی ber-
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tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ی ),

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi [i].

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan bahasa Arab

dilambangkan dengan huruf )ال alif lam ma’arifah). Dalam

pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa,

al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah mupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar [-].

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruh hamzah menjadi apostrop [‘]

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata.

Namun, bila hamzah diawal kata, ia tidak dilambangkan karena

dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah

kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian

dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis

dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi diatas. Misalnya kata Al- Qur’an (dari al-Qur’āni),

Alhamdulillah dan munaqasyah . namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh.

9. lafẓ al-jalālah (الله)
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan

huruf lainya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaihi (frasa

nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun tā’ marbūţah

diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah ditransliterasi

dengan huruh [t].

10. huruf kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital

(all caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai

ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman

ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital

misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama didahului kata sandang (al-) maka yang ditulis huruf

kapital huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan

hurfu kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf

aawal dari jududl refrensi yng di dahului oleh kata sandang al-,

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

(CK, DP, CDK, DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sbagai berikut:

swt. = subhanahu wa ta’ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s = ‘alaihi al-salam
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H = hijriah

M = masehi

SM = sebelum masehi

HR = hadis riwayat

1 = lahir tah (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = wafat tahun

QS…/…:4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Ali ‘imran/3:4

HR = Hadis Riwayat



xvi

ABSTRAK

Nama : Paradillah P.

Nim : 10100119084

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appasili dalam Adat

Pernikahan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng

Selatan Kabupaten Takalar

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Appasili dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan
Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Dari pokok masalah tersebut
diuraikan ke dalam dua sub masalah, yakni: 1. Bagaimana persepsi masyarakat
terhadap pelaksanaan tradisi appasili dalam pernikahan masyarakat di desa
Lantang?, 2. Bagaimana tradisi appasili di desa Lantang kecamatan
Polongbangkeng Selatan kabupaten Takalar dalam perspektif hukum Islam?.

Jenis penelitian ini dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (field
research) yaitu peneilitian yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk
mendapatkan data yang lengkap dan valid. Kemudian teknik pengumpulan data
dalam skripsi ini adalah interview dan dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk
mendapatkan informasi-informasi dengan cara mewawancarai para informan dan
narasumber seperti tokoh agama dan para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan
tradisi appasili. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi
kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat
terhadap pelaksanaan tradisi appasili dalam pernikahan masyarakat di desa
Lantang ialah sebuah kebiasaan turun temurun yang dipercayai agar pernikahan
mereka sempurna dan bersih dari segala hal-hal buruk. Namun dampak tradisi
appasili juga tidak seragam. Menurut indo’ botting apabila appasili tidak
dilaksanakan akan berdampak negatif, sedangkan sebagian masyarakat hanya
berpandangan bahwa appasili merupakan sebuah kebiasaan yang tidak berdampak
apapun. 2. Tradisi appasili di desa Lantang kecamatan Polongbangkeng Selatan
kabupaten Takalar dalam perspektif hukum Islam ialah mubah (boleh) untuk
dilakukan karena dalam pelaksanaan tradisi appasili tidak mengandung unsur
kemudharatan dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Bahkan
pelaksanaan appasili pun dilakukan berdasar pada nilai-nilai agama karena
bertujuan untuk mensucikan diri. Serta sesuai kaidah ة مَ كَ مَحم َُ مَ لَْما َم yang berarti adat
dapat dijadikan sebagai hukum dengan catatan bahwa adat yang ada tidak
bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis, dan termasuk sebagai “Urf Shohih”,
yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Syara’.

Implikasi dari penelitian ini ialah diharapkan kepada setiap generasi agar
tetap menjaga dan melestarikan tradisi terdahulu, serta pihak yang berwenang
dalam hal ini, instansi pemerintah agar lebih peduli dalam memberikan
pemahaman mengenai pentingnya melestarikan tradisi yang telah lama ada.
Kata Kunci: Appasili, Pernikahan, Hukum Islam
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan semua makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan

dengan sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah

bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling

menghormati, dan tidak ada yang merasa superior dan inferior keduanya adalah

sama sejajar. Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan

perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1

Pernikahan merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Allah swt.

kepada setiap makhluk ciptaan-Nya terutama kepada manusia yang merupakan

makhluk terbaik di dunia ini karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan

dengan makhluk-makhluk yang lain. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah

manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar

dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum

perkawinan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya.

Manusia diciptakan oleh Allah swt. dalam jenis yang berbeda namun

berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang

sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui Pernikahan.

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh

dua orang antara laki-laki dan perempuan dengan maksud meresmikan ikatan

pernikahan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Pernikahan

dapat membentengi kemuliaan diri, memelihara kehormatan dan menjaga

manusia dari perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma

sosial. Tujuan utama perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang

kekal dan bahagia diantara pasangan suami istri dengan maksud melanjutkan

keturunan. Mengingat perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk

1Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
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berketurunan guna kelangsungan hidup dan memperoleh kedamaian hidup serta

menumbuhkan dan memupuk kasih sayang dalam kebersamaan.

Pernikahan dalam ajaran Islam harus dilaksanakan dengan cara

memenuhi hukum dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan yang

berlandaskan syar’iat agama Islam. Perkawinan dalam pelaksanaan secara Islam

ialah harus ada calon mempelai, wali nikah, saksi, mahar dan ijab kabul.

Indonesia ialah suatu negara dimana wilayahnya merupakan negara-

negara yang mempunyai sebuah kekayaan-kekayaan terbesar dimulai dari sabang

kemudian sampai ke merauke, serta juga memiliki beebagai macam ragam

sukusuku dan juga ras yang kemudian akan menjadi suatu kebudayaan yang

memiliki berbagai macam keanekaeragaman. Serta selain dari kekayaan-

kekayaan yang dipunyai oleh masyarakat-masyarakat yang ada indonesia bukan

sekedar kekayaankekayaan yang berasal dari sumber alam namun ada juga orang-

orang di indonesia yang mempunyai kekayaan yang lainnya, misalnya yaitu

seperti kekayaaan akan kebudayaannya dari suku-suku bangsa di Indonesia yang

kemudian tersebar luas diwilayah kepulauaan di Indonesia.2 Di sulawesi Selatan

keberadaan Islam dipandang sebagai suatu atau salah satu lembaga-lembaga

sosial keagamaan yang kemudian memberikan varian-varian kehidupan terhadap

terapan sebuah kebudayaan dengan peran nilai-nila relegiusitas. Berarti disinih

islam telah memberikan warna tersendiri kepada tradisiyang berbedabeda yang

lahir dengan cara alamiah didalam suatu kehidupan masyarakat sehingga

memberikan efekefek kehidupan didalam suatu masyarakat.3 Adat-istiadat atau

suatu kebiasaan itu ialah suatu pola-pola berperilaku suatu anggota-anggota

dimasyarakat didalam memenuhi-memenuhi berbagai kebutuhankebutuhan

pokok mereka. Dan bila pola itu tak lagi bersifat efektif didalam mencukupi suatu

kebutuhan-kebutuhan pokok, dari situlah akan terjadinyasebuah perubahan

2Murdiono Jarkasih, Pengaruh Budaya Jawa Terhadap Pola Perilaku Masyarakat Desa
Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Skripsi (Univesitas Islam Negeri
Alauddin Makassar, 2017), h.1.

3Syamhari, “Transformasi Nilai-Nilai Budaya Islam di Sulawesi Selatan”, Jurnal Rihlah
2, no. 2 (2015): h. 24.
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didalamnya.4 Pernikahan didalam hukum adat ialah bukan hanya sekedar suatu

peristiwapenting bagi mereka-mereka yang masih hidup saja, akan tetapi suatu

pernikahan juga ialah merupakan suatu peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat

berarti dan sepenuhnya mendapatkan sebuah perhatian serta diikiuti oleh arwah-

arwah para leluhur dari kedua belah pihak.

Dengan demikian perkawinan menurut pandangan hukum adat ialah

merupakan suatu hubungan kelamin diantara laki-laki dengan perempuan serta

yang membawa hubungan yang menjadi lebih luas yaitu antara kelompok-

kelompok dari laki-laki serta perempuan bahkan antara masyarakat yang satu

dengan masyarakat lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi ini ditentukan serta

diawasi oleh sebuah sistem norma yang berlaku didalam suatu masyarakat

tersebut.5

Upacara pernikahan adat Sulawesi selatan merupakan suatu kebiasaan-

kebiasaan serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan-

kesepakatan bersama yang dianggapnya lebih baik didalam Lingkungan Suku

Bugis-Makassar. Upacara-upaca tersebut ialah meliputi segala upacara yaitu

yang terdapat pada upacara sebelum, setelah, serta sesudah pernikahan.

Pada setiap upacara-upacara memiliki serta mempunyai nilai-nilai, waktu

dan alat peralatan, terutama yang digunakan didalam pelaksanaan-pelaksanaaan

upacara-upacara pernikahan dan suatu hubungan pernikahan tersebut

menyebabkan suatu keluarga terikan oleh ikatan-ikatan yang disebut dengan

messedi siri ialah yang berarti bersatu dalam mendukung seta mempertahankan

kehormatan keluarga.6

Appassili dalam adat pernikahan di Desa Lantang Kecamatan

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar ialah upacara-upacara yang

4Wahyudin, Sosiologi Bugis Makassar, Cet. I, (Gowa:Alauddin University Press , 2014).
h. 202.

5Jurnedi, Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Surulangi Kecamatan Polombangkeng
Selatan Kabupaten Takalar (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam), Skripsi (Makassar: UIN
Alauddin, 2015). h. 13-14.

6Hasriana, Integrasi Budaya Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Upacara Pernikahan Di
Kabupaten Pangkep (Tinjauan Budaya), Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2010), h.13-14.
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dilakukan oleh masyarakat setempat ketika ingin menjelang perkawinan, dimana

tradisi Appassili dalam adat pernikahan ini dipercayai bertujuan untuk memohon

agar mereka dijauhkan dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan atau terhindar

dari segala macam marabahaya.8 Dan upacara Appassili dalam adat pernikahan

ini dilakukan untuk membersihkan dirinya dari suatu hal yang bersifat tidak baik,

serta tradisi Appassili dalam adat pernikahan ini dipercayai akan memberikan

dampak yang positif bagi masyarakat setempat.

Sebagaimana telah diuraikan pemikiran dan latar belakang di atas, maka

penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Tradisi Appassili Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa

Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk menjelaskan batasan atau ruang lingkup

penelitian baik dari segi waktu maupun ruang lingkup subjek penelitian. Oleh

karena itu peneliti memfokuskan penelitiannya sebagai berikut:

1. Hukum Islam

2. Tradisi Appasili

3. Pernikahan

2. Deskripsi Fokus

Melihat dari judul skripsi terdapat beberapa kata yang bisa saja memiliki

penafsiran yang berbeda, sebab yang dimiliki secara universal atau luas yang

dalam artian memiliki banyak makna. Agar terhindar akan hal tersebut peneliti

menafsirkannya secara berbeda.

a. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara

terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat perturan tentang tingkah

laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang

diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.

Bila kata“hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah
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laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang

beragama islam.7 Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam

kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah swt. sebagai realisasi dari

keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam

kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw. yaitu

al-Qur’an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad

saw. mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

b. Tradisi Appasili Dalam adat Pernikahan

Tradisi appassili merupakan Upacara yang dilakukan pada saat menjelang

perkawinan, masyarakat yang ada di Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng

Selatan, Kabupaten Takalar ini masih melaksanakan tradisi ini hingga sekarang,

untuk menjaga serta melestarikanwarsan dari nenek moyang mereka yang telah

mewariskan suatu kebudayaan terhadapnya.

c. Pernikahan

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam al-Qur’an diistilahkan

dengan mithaqān ghalīzan yaitu ikatan yang kokoh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, Maka peneliti

mengambil Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appassili Dalam

Adat Pernikahan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan,

Kabupaten Takalar”. Dari pokok masalah tersebut penulis merumuskan dalam

beberapa sub masalah, yaitu :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Appasili

dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Lantang?

2. Bagaimana Tradisi Appasili di Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng

Selatan Kabupaten Takalar dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah usaha bagaimana cara agar penulis itu bisa

menemukan sebuah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitinya, serta

7Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), h. 6-7.
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merupakan suatu tahapan untuk mencari sebuah data dan juga mengumpulkan

datayang nantinya bertujuan memudahkan penulis didalam menemukan suatu

data untuk acuannya. Untuk menyelesaikannya, penulis mengggunakan berbagai

literaturliteratur untuk menjadikannya sebagai sebuah bahan untuk

menyelesaikannya karya ilmiahnya ini. Adapun Buku ataupun karya yang

dianggap relevan dengan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Shaff Muhtamar Buku Cerdas Sulawesi Selatan (Gowa Sulawesi Selatan

Yayasan Karaeng Pattingalloang Perpustakaan Abdurrasyid Daeng Lurang).

Buku ini membahas tentang upacara-upacara-upacara tradisional diSulawesi

Selatan ialah upacara menjelang perkawinan atau di sebut dengan appassili.
8Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada kajian fokusnya yaitu tentang

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appassili Dalam Adat Pernikahan

Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten

Takalar

2. Muh. Ilham Budaya Lokal Dalam Uungkapan Makassar dan Relevansinya

Dengan Sarak Suatu Tinjauan Pemikiran Islam. Buku ini membahas tentang

budaya lokal, ungkapan sastra makassar dan budaya lokal yang bernilai

sarak dalam ungkapan sastra makassar.

3. St. Aminah Pabittei Hukum Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi

Selatan (penerbit Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi

Selatan 2011). Buku ini membahas tentang Adat dan Upacara Perkawinan

Suku Makassar, Adat dan Upacara Perkawinan Bugis, Adat dan Upacara

Perkawinan Mandar, Adat dan Uupacara Perkawinan Toraja.9 Perbedaan

dengan penelitian ini terletak pada kajian fokusnya yaitu tentang Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Tradisi Appassili Dalam Adat Pernikahan

Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten

Takalar.

8Shaff Muhtamar, “Buku Cerdas Sulawesi Selatan”, Yayasan Karaeng Pattingalloang
Perpustakaan Abdurrasyid Daeng Lurang, 2005. h.17

9St. Aminah Pabittei, Hukum Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan,
(Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2011), h.74
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4. Muhammad Saleh Ridwan Perkawinan di dalam Persfektif Hukum Islam

dan Hukum Nasional (Cet.I; Alauddin University Press, 2014). Buku ini

membahas tentang perkawinan, perkawinan poligami, perkawinan siri,

perkawinan beda agama, perkawinan dibawah umur (dini) dan perkawinan

mut’ah10.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada kajian fokusnya yaitu tentang

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Appassili Dalam Adat Pernikahan

Masyarakat Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten

Takalar.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini yang dimana terdiri dari

beberapa pokok, antara lain:

a) Untuk mengetahui Perspesi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi

Appasili dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Lantang.

b) Untuk mengetahui Tradisi Appasili di Desa Lantang Kecamatan

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai

berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam

kajian studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhshiyyah) Fakultas

Syariah Dan Hukum. Khususnya dalam Tinjauan hukum islam terhadap

Tradisi Appassili Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Lantang

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai upaya

pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh

pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam

masyarakat.

10Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan di dalam Persfektif Hukum Islam dan
HukumNasional, cet.I (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h.36



8

b) Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam

program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal al- Syakhshiyyah)Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, selain itu diharapkan dapat

meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman

penulis tentang hukum islam dalam menganalisisadat tradisi atau hukum

adat dalam suatu daerah.

2. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-

pemudi di Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten

Takalar.Hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang

perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Dengan hasil penelitian ini menambahkan ilmu pengetahuan sekaligus

memberikan kontribusi secara praktis dalam memperkuat daya literasi mahasiswa

serta tambahan referensi data pada perpustakaan FakultasSyariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar.
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BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah

yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.11 Hukum Islam atau syariat

Islam yaitu hubungan manusia dengan Allah swt. yang berupa perintah yang

berdasarkan wahyu Allah saw untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi

Muhammad saw. yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang

mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim12. Sebagai sebuah

sistem hukum, harus mendefinisikan beberapa istilah penting, antara lain hukum,

hukm dan ahkam, syariah atau syariat, fiqh atau fiqh, dan beberapa istilah lagi

yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

Hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana segera

terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang

mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau

norma itu sendiri. Didalam Hukum Islam telah diatur bagaimana seharusnya umat

islam bertingkah laku yang tentu saja berdasarkan aturan dari agama islam.berupa

kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan

atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegkkan oleh penguasa.

Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat,

mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangundangan seperti

hukum Barat. Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad

ke-19 (1985) berlaku di Indonesia.

Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja

dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam

masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang

11Barzah Latupono dkk, Buku Ajar Hukum Islam (Yogyakarta: Deepublish,2017), h. 4-5

12Eva Iryani, “Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Universitas
Jambi 17, no 2 (2017): h. 24.
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diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda

dalam masyarakat.

Disamping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi

hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya

mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dan masyarakat,

tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam

masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.

Hubungan-hubungan itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan,

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia

lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarkat serta alam sekitarnya.

Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat

ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut hukm jamaknya ahkam.

Hukm dan Ahkam, dalam ilmu hukum islam kaidah itu disebut hukm. Itulah

sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum

suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti patokan, tolok ukur, ukuran

atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu. Dalam sistem hukum islama ada

lima hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan

manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis

kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang

lima, yaitu jaiz atau mubah atau ibahah, sunnat, makruh, wajib, dan haram.

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyyah),

kebutuhan sekunder (hajiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam

wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajiyyah

disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier. Mempelajari hukum

islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan

keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat al-Quran dan

hadis Nabi saw. Para ahli hukum islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang

luas dari syariat atau hukum islam sebagai berikut:
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A. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting

sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhankebutuhan ini tidak terjamin,

akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan

hidup yang primer ini (dharuriyyah) dalam kepustakaan hukum Islam disebut

dengan istilah al-maqashid al- khamsah atau disebut juga alkulliyyat alkhoms

(lima hal inti/pokok), yaitu hifdz ad-din(memelihara agama), hifd annafs

(memelihara jiwa), hifdz al-‘aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memlihara

keturunan), dan hifdz al-mal (memelihara hak milik/harta).13

B. Hajiyyat

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan

sekunder) atau disebut hajiyyat (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi

ketentuan itu dariberbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja

keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajiyyat di bidang

ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhshah (keringanan), kemudahan,

dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah.

Misalnya, bila seseorang sakit di bulan Ramdhan, maka dibolehkan berbuka

puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.14

C. Tahsiniyyat (Tersier)

Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan

sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia

dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain lain.

3. Prinsip Dasar Hukum Islam

a) Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan

memberatkan

b) Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya;

c) Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata;

13Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga
Indonesia (Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 30.

14 Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga
Indonesia, h. 36
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d) ditetapkan secara bertahap.

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

I. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan

Allah swt. yang terdiri atas:

1. Rukun Islam : mengucapkan syahadatain, mengerjakan salat, mengeluarkan

zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramdhan, dan menunaikan haji bila

mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik)

2. Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu :

e) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci wudu, mandi, tayamum, peraturan

untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja, dan lain-lain, azan,

iqamat, i’tikaf, doa, shalawat, umrah, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan

jenazah, dan lain-lain.

f)Mali (bersifat harta), zakat, infak, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah, dan

lainl-ain.

II. Muamalah yaitu Perdagangan, peminjaman, persewaan, kerjasama

perdagangan, hutang, pungutan, warisan, wasiat, pemeliharaan, barang titipan,

pesanan, dan laranganlarangan lain yang mengatur hubungan antara

seseorang dengan orang lain dalam hal pertukaran harta (termasuk jual beli).

III. Jinayah. Yaitu Hukum Islam mengatur tentang hukuman, seperti qishash,

diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minum khamar, murtad, khianat saat konflik,

saksi, dan lainlain.

5. Sumber-sumber Hukum Islam

a. Al-Qur’an

Status Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ditunjukkan oleh pelafalan

bahasa Arab dan arti yang tepat dari al-Qur’an, yang diwahyukan kepadanya

melalui perantaraan Malaikat Jibril. Seperti yang dibaca, itu juga digunakan

sebagai hukum, tolok ukur kemanusiaan, dan bentuk ibadah. Muslim setuju

bahwa Mushaf adalah kumpulan wahyu yang benar dari Allah yang diberikan

kepada Nabi Muhammad, dan bahwa al-Qur'an adalah kompilasi dari wahyu

tersebut.
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Para sahabat Nabi sangat berhati-hati untuk melestarikan al-Qur'an sebelum

dikumpulkan dan ditulis, yang berfungsi sebagai bukti keabsahannya. Kata-kata

al-Qur'an pertama kali dilestarikan dalam tulisan para sahabat, baik melalui

hafalan yang intens atau melalui tulisan mandiri. Beberapa individu yang tidak

dapat bekerja sama dalam penyebaran dan penyebarluasan Al-Qur'an berbohong.

Bentuk transmisi ini, terkadang disebut sebagai mutawatir, menetapkan

kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

b. As-Sunnah atau Al-Hadis

Al-Hadis sering digunakan secara bergantian dengan istilah As-Sunnah.

Menurut definisi yang diberikan oleh para ulama ushul, frasa "al-Hadits" sering

digunakan oleh para ahli Hadits dengan makna yang sama dengan kata "sunnah".

Ungkapan “as-Sunnah” mengacu pada segala sesuatu yang terpancar dari

Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan. Selama

sunnah disampaikan dalam sanad yang benar dengan hukum yang bersumber dari

Nabi Muhammad, umat Islam telah sepakat bahwa apapun yang dikatakan,

dilakukan, atau diakui oleh Nabi Muhammad adalah sumber hukum Islam. Oleh

karena itu, tujuan As-Sunnah Pokok adalah untuk memperjelas ayat-ayat

AlQur'an yang masih bersifat universal.

c. Ijtihad

Setelah al-Qur'an dan as-Sunnah, ijtihad adalah modus penalaran pertama.

Istilah ijtihad berasal dari akar kata ijtahad Arti etimologisnya adalah

mengerahkan upaya, berkonsentrasi, berusaha keras, dan bekerja sekeras

mungkin.

Ijtihad adalah proses pembentukan hukum Islam menurut definisi kata.

B.Tinjauan Umum Tentang Tradisi dan Adat

1. Pengertian Tradisi

Tradisi didalam bahasa latin ialai tradition yaitu kebiasaan atau

diteruskan serta didalam artian yang secara sederhana ialah hal-hal yang telah

dilaksanakan sudah dari lama atau sejak lama dilakukan sehingga menjadi

sesuatu bagian didalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Serta tradisi

juga merupakan sebuah informasi-informasi yang ada kemudian diteruskan dari
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suatu generasi kegenasi berikutnya baik itu berdasarkan dengan cara lisan

maupun itu secara tulisan serta dengan tanpa adanya suatu hal ini suatu tradisi

akan punah. Pengertian lain tradisi ialah merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan

yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi yang masih

dijalankan oleh masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI),

tradisi merupakan suatu adat ataupun kebiasan yang secara turun-temurun

diwariskan oleh paraleluruh mereka yang sampai saat ini masih diljalankan oleh

masyarakat. Tradisi didalam bahasa arab yaitu berasal dari kata A’datun ialah

sesuatu hal yang berulang-ulang ataupun itu Isti’adah ialah adat-isiadat yang

memiliki arti sesuatu yang berulang dan kemudian diharapkan agar akan dapat

terulang lagi. Tradisi ialah sebuah adat atau kebiasaan-kebiasaan yang secara

turun-temurun yang masih dilakukan oleh suatu masyarakat serta member

manfaat bagi kehidupannya.Tradisi ialah merupakan sebuah gambaran sikap-

sikap serta pola perilaku dari manusia yang telah melalui proses didalam waktu

yang lama serta dilaksanakan dengan cara menurunkannya kegenerasinya yang

dimulai dari nenek moyang mereka.15

Tradisi lahir serta tumbuh dan mengakar di sebuah kalangan suatu

masyarakat-masyarakat sosial yang kemudian berkembang menjadi suatu

budaya atau kebudayaan bedasarkan masyarakatnya.16Kedatangan agama islam

tidak menghapus tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat tetapi lebih

kepada bagaimana agama lebih selektif untuk memilah beberapa tradisi yang

dapat diakui dan diperbolehkan untuk dilestarikan serta adapula yang dapat

dihapuskan jika dipandang itu bertentangan dengan syariat islam.

Hukum islam yang bersumber dari syariat islam (Al-Qur’an dan hadis)

dan fiqih (hasil ijtihad) merupakan suatu peraturan yang memiliki tujuan untuk

15Armang, Tradisi Appassili Pada Masyarakat Kelurahan Paccinongan Kecamatan

SombaOpu Kabupaten Gowa (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam) ) “Skripsi ”(Makassar: UIN
Alauddin, 2017), h. 10

16Soraya Rasyid, Tradisi A’rera Pada Masyarakat Petani di Desa Datara Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Gowa (Suatu Tinjauan Sosial Budaya), Jurnal Rihlah, Vol. II No. I
(2014), h. 59.
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dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudharatan

(kerusakan),maka hukum islam dapat mentolerir beberapa tradisi sepanjang

digunakan didaerah masing-masing sebagai implementasi dari arti pluralis dan

multicultural.

2. Pengertian Adat

Adat (kebiasaan) ialah suatu pola-pola berperilaku suatu anggota-

anggota masyarakat didalam memenuhi berbagai kebutuhan atau keperluan

pokok. Apabila pola berperilaku itu tak lagi bersifat efektif didalam memenuhi

suatu kebutuhan- kebutuhan pokok, maka itu nantinya akan terjadi sebuah

perubahan didalamnya.Kebiasaan suatu masyarakat yang dibangun atas dasar

nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan

dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut dan dilaksanakan sudah

dari turun temurun serta dilaksanakan sebagai suatu kebiasaan disebut adat

kebiasaan.17

Adat ialah suatu kebiasaan-kebiasaan. Secara etimologi adat merupakan

sebuah perbuatatan-perbuatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang

kemudian setelah itu akan menjadi sebuah kebiasan-kebiasaan serta yang akan

di hormati dan dijalankan oleh masyarakat, maka dari itulah sebuah kebiasaaan

itu akan memjadi adat. Adat ialah sebuah kebiasaan yang terbentuk dan tumbuh

didalam suatu masyarakat, mereka menganggapnya memiliki sebuah nilai-nilai

yang kemudian dijunjung dan dipatuhi oleh suatu masyarakat. Adat ataupun itu

sebauah kebiasaan ialah sebuah pola tingkah laku seorang masyarakat yang

terus menerus melakukan baik itu menggunkan cara-cara tertentu dan kemudian

diikuti oleh masyarakat lainnya dalam jangka waktu yang lama.18 Adat ialah

merupakan sebuah tata-tata kelakuan, atau didalam pengertian dengan secara

singkatnya adat dalam artian khususnya merupakan suatu tata kelakuan-

17Nur Wahidah, Dr.Hj. Patimah, M.Ag, .Dr. Musyfikah Ilyas, S.H.I., M.H.I, ”Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Tradisi Appakaramula (Studi Kasus Di Lingkungan Tana-Tana
Kel.Canrego Kec.Pol-Sel Kabupaten Takalar)”, Jurnal Al Qadauna 1 No 2 (2021): h. 5.

18Wahyumi K, Adat Pernikahan di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang
Kabupaten Gowa ( Studi Tinjauan Budaya Islam), Skripsi (Univesitas Islam Negeri Alauddin
Makassar, 2017), h. 22.
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kelakuan yaitu yang mengendalikan, mengatur, serta juga yang memberikan

arahan kepada sebuah kelakuan-kelakuan serta juga perbuatan manusia didalam

sebuah masyarakat. Adat ialah merupakan sebuah wujud-wujud yang ideal dari

sebuah kebudayaan, kemudian secara lengkapnya sebuah wujud itupun dapat

kita menyebutnya dengan sebutan adat tata kelakuan, dikarenakan adat tersebut

berfungsi sebagai sebuah pengaturanpengaturan didalam melakukan sebuah

kelakuan-kelakuan. Misalnya ialah berupa aturan sopan dan santun.

Adat dapat dibagi menjadi empat tingkatan yang lebih khusus yaitu:

tingkatan nilai budaya, nilai-nilai norma, tingkatan hukum dan juga tingkatan

aturanaturan khusus. Tingkatan pertama ialah sebuah lapisan-lapisan yang

paling abstrak serta juga ruang lingkupnya luas, didalam tingkatan-tingkatan ini

ialah berupa ide-ide yang mengkonsepkan suatu hal yang paling bernilai

didalam suatau kehidupan suatu masyarakat. Tingkatan adat yang kedua dan

merupakan suatau yang lebih konkrit ialah sistem norma, norma tersebut

merupakan sebuah nilai-nilai budaya yang sudah terkait ataupun itu telah

memiliki kaitan-kaitan terhadap sebuah peranan-peranan yang tertentu didalam

kehidupan manusia di suatu masyarakat.

Tingkatan adat yang ketiga yaitu yang lebih konkrit ialah merupaka

sebuah sistem- sistem hukum baik itu yang merupakan hukum berdasarkan

hukumhukum adat ataupun berdasarkan hukum terulis. Dan tingkatan yang

keempat ialah merupakansebuah aturan-aturan yang memiliki sifat yang khusus

dan juga yang mengatur suatu aktivitas-aktivitas yang amat jelas serta yang

yang ruang lingkupnya terbatas didalam sebuah kehidupan masyarakat.19

Adat perkawinan ialah merupakan segala adat serta kabiasaan-kebiasaan

yang lazim dilaksanakan didalam suatu masyarakat untuk mengatur berbagai

suatu masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Serta masalah itu

19Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalis Dan Pembangunan (Jakarta: Penerbit Pt
Gramedia Pustaka Utama, 20008), h. 5-12.
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biasanya akan timbul baik itu sebelum ataupun sesudah perkawinan itu

dilaksanakan.20

3. Dasar Hukum Tradisi (Urf)

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.21

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah

‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan

ataupun perkataan.22

Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang

dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut

sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia

bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang

sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan

sebagai ‘urf.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS Ali 'Imran /3:110

مَ لْ َُ مم لْ َُ مَ مِ مَ لُ ََ لْ َ مِ مَ مَ لْ مَ لُ ُم مَ مِ لَ َِ لَ مَ لْ ِما مَ لَ َِ لمَ ُمْ مِ َُكا مْ لْ مَ مِ لْ َ َ ةة َمَك مِ لْ مْ لْ َ ُ لُ َُ

مَ لْ َُ مِ فٰ لْ َ َْ َُ َِ َم لُ َم مَ مَ لْ َُ مم لْ ََ لْ َ َْ ََ لُ مم لْ ََ ْك َ رِ لْ مْ مَ ا مَ ْم مِ فُ مَ لْ َ َُ لُ َم مِ مم فَ لْ ْم مَ م لّ ِما
Terjemahnya:

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang
mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman,
tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman,
namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.23

Dalam Surat Ali Imran ayat 110 ini memerintahkan Setelah kewajiban

berdakwah bagi umat islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, dalam ayat ini

20St. Aminah Pabittei H. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan (Cet.
IV;Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Seatan,2011). h. 6.

21Moh. Shofiyul Huda, Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih
(Kediri:STAINKediri Press, 2009), h. 145.

22 Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.153

23Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur’an, 2012),
h. 64.
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juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu (umat islam) adalah

umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan

untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, karena kamu menyuruh berbuat

yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah

dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintah-Nya dan

menjauh larangan-Nya serta beriman kepada rasul-rasul-Nya.

Itulah tiga faktor yang menjadi sebab umat islam mendapat julukan umat

terbaik. Itu yang kemudian dijdikan dasar hukm islam sebagai suatu tradisi atau

adat jika memang itu memiliki manfaat atau hal yang baik tentunya tidak

bertentangan dengan ajaran agama islam allah akan selalu meridhai nya.

C.Tinjauan Umum Tentang Appasili

Seseorang tidak mungkin akan dapat mencapai tingkat kesucian tertinggi

melainkan lebih dulu harus melalui tingkat dibawahnya. Jadi, tidak dapat

mencapai kesucian rahasia batiniah, terhindar dari sifat-sifat yang tercela dan di

penuhi dengan sifat-sifat yang terpuji, selama ia belum mengisi batinnya itu lebih

dahulu dengan kesucian hati dengan menjauhi akhlak yang tercela dan

melaksanakan akhlak yang terpuji. Untuk mencapai ini terlebih dahulu harus

mensucikan anggotaanggota badannya menghindari segala macam larangan dan

mematuhi segala perintah syariat.

“Appasili” adalah suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat

Makassar di percaya untuk membersihkan dari pengaruh-pengaruh buruk, dan

juga menjadi syarat sebelum ingin melakukan suatu acara besar misalnya

sebelum melangsungkan pernikahan, tujuh bulanan bagi orang hamil, memasuki

rumah baru, dan memiliki kendaraan baru. Dalam adat Masyarakat Desa Lantang

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bersuci dengan

membersihkan diri melalui Appasili merupakan suatu hal yang harus dilakukan

apabila hendak melakukan sebuah pernikahan maka wajib baginya untuk

Appasili. Bukan hanya uuntuk sebuah pernikahan, namun Appasili juga

dilakukan oleh ibu hamil yang usia kandungannya sudah mencapai tujuh bulan.

Appasili dilakukan juga bagi anak yang ingin melakukan acara

sunatan/khitanan, dan Appasili juga biasa dilakukan apabila telah memiliki
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kendaraan baru atau rumah baru maka harus dilakukan appasili terlebih dahulu

agar supaya terhindar dari hal-hal negatif. Seorang muslim seharusnya yakin

bahwasanya hanya Allah lah yang menguasai seluruh kebaikan dan mudharat,

baik yang belum menimpa maupun yang sudah menimpa. Dengan demikian,

meminta dan mengharap kepada mereka bukanlah sesuatu yang terbukti sebagai

sebab, baik ditinjau dari sisi syar‟i ataupun qadari. Hal ini merupakan suatu

bentuk kesyirikan.

Oleh karena itulah, dari ayat ini dapat diambil sebuah hukum, yaitu

seseorang yang mengambil sesuatu yang tidak terbukti sebagai sebuah sebab,

baik secara syar‟i ataupun qadari, maka ia terjatuh kedalam kesyirikan, karena

hatinya bersandar kepada selain Allah, seperti halnya pemakai jimat. Pemakai

jimat berkeyakinan bahwa jimat itu merupakan sebab yang benar, padahal

sesungguhnya jimat bukanlah suatu sebab yang bisa dibuktikan secara syar’i dan

bukan pula suatu sebab yang bisa dibuktikan secara qadari. Hal ini berakibat

hatinya bersandar kepada jimat tersebut, sehingga iapun terjatuh kedalam

kesyirikan.24

Namun dalam ajaran Islam terdapat tentang ajaran bersuci baik memberi

perhatian yang sangat besar terhadap bersuci (thahârah). Ia bahkan menjadi syarat

berbagai aktivitas ibadah tertentu. Bersuci merupakan perintah agama yang bisa

dikatakan selevel lebih tinggi dari sekadar bersih-bersih.

Bersuci juga dapat dilakukan dengan air yang mutlak yaitu air yang masih

murni dan belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu (najis). Adapun air yang

tercampur oleh sesuatu yang suci misalnya sabun, minyak za‟faran, tepung dan

sebagainya yang memang secara zat ia terpisah dari air, maka hukum air ini

adalah suci selama masih terjamin kemutlakannya. Jika telah keluar dari

kemutlakannya, dimana tidak dapat lagi di sebut sebagai air mutlak maka air

tersebut tetap suci akan tetapi tidak dapat mensucikan. Air tesebut hanya dapat

digunakan untuk keperluansehari-hari, seperti minum, mandi, mencuci pakaian,

dan keperluan masak.

24Ust. Sa‟id Abu Ukasyah,”Artikel Muslim.or.id”
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D.Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan adalah awal hidup bersama antara seorang pria dan seorang

wanita sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.25

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan

terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan

menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu dilengkapi

denga akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan

aturanaturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan martabat manusia.26

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan

masyarakat agama Islam dan masyarakat. Pernikahan juga di pandang sebagai

jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluasserta memperkuat

tali silaturahmi antara manusia. Secara etimologis, pernikahan memiliki banyak

makna yaitu bersama, satu tubuh, menyatu dan akad. Namun tetap saja, arti dari

kawin ialah bersetubuh. Secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan

sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur’an berarti akad.27

Makna Nikah merupakan hubungan suci, sebab pada pernikahan memiliki sebuah

ijab (bagi pihak perempuan memiliki penyerahan) dan kabul (dari pihak lelaki

menerima). Bahkan nikah bisa dimaknai dengan hubungan antar kelamin.28

Hubungan seksual yang halal dilakukan untuk keduanya, maka

disyariatkanlah lewat akad nikah. Agar mendapatkan keturunan yang kemudian

dapat berguna bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Adapun menurut

25Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir, “ Perlindungan Hukum Hakim Terhadap
Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa”,
Jurnal Al-Qadau, 3 No 1 (Desember 2021), h. 2

26Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep
kafa’ah Dalam Hukum Islam”, Yustisia: Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.
1, No.2, (Mei-Agustus 2012), h. 100.

27Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),
h.23.

28Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru 33

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Ed.I,
Cet. 3; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 8.
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syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan

tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk sebuah

bahtera tumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.33

Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan

yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik, selain

hal tersebut perkawinanjuga merupakan suatu perbuatan yang berupa ibadah.

Setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan tersendiri tentang

perkawinan.29Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan

perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan

mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Menurut BW, hukum perkawinan termasuk kedalam hukum keperdataan.

Sebetulnya, hukum perkawinan tidak semata-mata hukum keperdataan.30

Perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya

tujuan yang mengharap keridhoan Allah.31 Dalam KHI pengertian perkawinan

dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3:32

Pasal 2:Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

akad yang sangat kuat atau mistsaaqon gholiidhan untuk

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah.

Pasal 3:Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah

mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-

laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai,

dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling memiliki, dan

29Fatimah Zahrah,Patimah.”Relasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di
Pengadilan Agama”Jurnal Al-Qadau, Vol 1 No 2 (April 2021),hlm 12

30Muhammad Jamal Jamil, “Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan
PeradilanAgama”, Jurnal Al- Qadau, Vol 2 No 1 (Juni 2015), h. 127.

31Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahah, ( Jakarta : Kencana, 2006), h. 10

32Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bab 2, Pasal 2-3.
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dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan

perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks,

memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan Memelihara

keturunan, Islam mensyariatkan perkawinan yang menghalalkan hubungan

seksual. Hukuman bagi pezina 100 kali cambuk bagi pelakunya dan 80 cambuk

bagi yang menuduh tanpa bukti yang berbuat zina. dimaksudkan agar eksistensi

keturunan itu tidak terancam, pemeliharaan martabat itu akan membuat

masyarakat menjadi kuat Adanya peminangan untuk melengkapi kegiatan

pernikahan adalah bagian menjaga keturunan dalam peringkat tahsinsat. Jika ini

tidak dilakukan tidak sampai mengancam eksistensi keturunan.33 Pergaulan

suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan

kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan

tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.34

Secara yuridis normatif ternyata standard usia kawin yang telah

dipersyaratkan undang-undang secara mutlak. Namun standar usia dibawah

umur berbeda-beda, karena ternyata standar usia tersebut masih dapat dikanggar

dalam bentuk pemberian dispensasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tertentu yang sifatnya istimewa.35

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hakikat dari pernikahan yakni merupakan akad yang menghalalkan laki-

lakidan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka

dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah mubah atau boleh,

bahkan sunah atau dianjurkan. Namun jika dilihat dari segi kondisi orang yang

melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka hukum dari perkawinan itu

33Muammar M. Bakri, Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari’ah, Al-Azhar
IslamicLaw Review, Vol 1 No 7 , (Januari 2019), h. 4.

34Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Cet. IV; Jilid. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 477-478.

35Marilng, “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur”, Al-Daulah, Vol 7 No 1 (2018),
h.142.
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menjadi wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram.36 Sebagaimana dalam Firman

Allah dalam QS Ar-Rum/30: 21

ُر كَ مْ مك لْ ََ ُم لْ ِم مُ َم مَ مَ ا مَ لْ م َمْ َ لْو َََُ لِ ُم ّْم ا رَ َ مَ لْ َم لْ ََ مِ لَْٰ َم لِ مّم لْ ََ ْم مَ َم مْ لَ َم وٓ ُم فٰ فَ لِ مم مَ
مَ لَ َِ كَ م مٰ ٰكُ ةٍ لْ ُم ّْم ةْ فٰ ف ام مَ مْ فٰ لْ ِم كَ َم ةر مَ لْ مَ كَ

Terjemahnya:
”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
danmerasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.37

Terdapat beberapa tafsir dalam QS Ar-Rum/30: 21 yang membahas

tentang pernikahan, sebagai berikut:

a) Tafsir pertama menjelaskan bahwa jodoh adalah tanda kekuasaan Allah swt.

hal tersebut sebagaimana pada bacaan

ا رَ َ مَ لْ م ْ لَ ََ مِ لَْٰ م ْ لُ مَ لَ ََ م َمُمَ مَ لْ م ْ مَ لُآٰماُم مم مَ
Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,”

Menurut Ibnu Katsir, kata “aayaatihi” dalam QS Ar-Rum ayat 21 menjadi

tanda yang menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah swt. yang

luar biasa sempurna. Lalu kata “Min anfusikum” artinya adalah sesama

manusia. Di mana seorang laki-laki mendapatkan seorang istri dari

golongan manusia dan bukan dari jin atau makhluk lainnya.

b) Tafsir kedua, dalam sebuah pernikahan, pasangan yang menikah biasanya

akan mendapatkan limpahan doa agar keluarganya selalu sakinah

mawaddah wa rahmah. Hal ini jugalah yang dijelaskan dalam surat Ar-Rum

ayat 21. Tafsirnya berada pada bacaan
ةر مَ لْ مَ مَ ُر كَ مْ مَ لَ ََ ُم لْ مبم َمَ مَ مَ ا مَ لْ ََََُْإمْم لِ ُم مْ

Terjemahnya:

36 Muhammad At-Tihami, Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam, (Surabaya:

AmpelMulia, 2004), h.8

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406.
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“Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Sebelum seseorang melalui jenjang pernikahan, biasanya akan

berpikir-pikir tentang siapa orang yang akan menjadi jodohnya kelak. Tak

hanya memikirkan itu saja, seseorang pun juga berusaha dengan keras

untuk bisa mehahan syahwatnya selama menunggu hadirnya sang jodoh.

Kemudian ketika sudah menikah, di saat itulah beban tentang memikirkan

siapa jodohnya sudah terlepas. Saat sudah hidup berpasangan, maka satu

sama lain antara suami dan istri bisa saling bercerita untuk menumpahkan

unek-unek satu sama lain.

Ketika suami pulang ke rumah setelah lelah seharian bekerja dengan

berbagai tantangan yang dihadapi, lalu bisa bertemu istri, maka saat itulah

hatinya akan merasa tenang dan tenteram. Inilah yang disebut dengan

sakinah. Lalu mawaddah sendiri adalah cinta dikarenakan faktor fisik. Di

mana ada kecantikan dan ketampanan dari pasangannya. Tentu saja ini

sifatnya relatif karena cantik dan tampan menurut seseorang berbeda-beda.

Dengan adanya mawaddah, maka seseorang bisa menyalurkan hasrat serta

kebutuhan biologisnya. Lebih tepatnya mawaddah ini memiliki sifat yang

romantis. Sedangkan rahmah adalah karena adanya faktor keimanan,

karakter, dan akhlak. Dengan adanya rahmah, maka cinta yang dibinda bisa

selalu awet dan bertahan hingga usia tua. Rahmah inilah yang membuat

cinta seseorang dengan pasangannya selalu abadi hingga maut memisahkan.

Sakinah mawaddan wa rahmah adalah tujuan dari sebuah pernikahan yang

dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dengan adanya ketiga tujuan

tersebut, maka pernikahan bisa mencapai keberkahan dan kelanggengan.

Selain itu juga bisa mewujudkan generasi di masa depan yang berguna

untuk bangsa, negara, dan agama.

c) Tafsir ketiga dari surat Ar-Rum ayat 21 adalah tentang orang-orang yang

berpikir. Lebih tepatnya pada bacaan

مَ َ َِ كَ م مٰ ْمُ مة لْ مَُم ٰماُة مَلم مْ مْٰذمف ْك ِا
Terjemahnya:
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“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berpikir.”
Dalam tafsir ini, Buya Hamka mengajak umat Islam untuk berpikir

tentang apa yang terjadi jika tidak ada pernikahan. Maka manusia akan

dengan bebasnya berhubungan bersama siapa saja. Tentu mereka tidak akan

memiliki aturan dalam berhubungan, tidak memiliki garis keturunan, dan

tidak memiliki kehormatan serta kemuliaan. Maka hal ini mampu merusak

dunia.

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara

manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis

antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan

tersebut. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya

menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan

terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan

hidrogen), listrik, ada positif dan negatinya dan sebagianya.38

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah

tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin

Abduassalam, membagi mashlahat menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Mashlahat yang diwajibkan oleh Allah Swt.., bagi hamba-Nya. Mashlahat

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

dan mutawassith (tengah-tengah), mashlahat yang paling utama adalah

mashlahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan

mafsadah paling buruk.

b. Mashlahat yang disunnahkan oleh syar‟i kepada hamba-Nya demi untuk

kebaikannya, tingkat mashlahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat

mashlahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, mahlahat sunnah

akan sampai pada tingkat mashlahat yang ringan yang mendekati mashlahat

mubah.

38 H.S.A. Al- Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani,
2002), h. 1
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c. Mashlahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari

kandungan nilai mashlahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin

berkata: “Mashlahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di

antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemashlahatannya dari sebagian

yang lain. Mashlahat mubah itu tidak berpahala”.

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Hukum perkawinan adalah tuntutan utama hukum dan moralitas. Ini

adalah dasar dari UU perkawinan untuk menjadikan pernikahan kaum Muslim

sebagai pernikahan yang bertauhid dan berharapkan memiliki nilai

transcendental dan sacral memiliki tujuan perkawinan yang sejalan dengan

tujuan syariat islam.39Akad nikah memiliki beberapa hak dan ketentuan yang

harus menjadi tanggung jawab mereka.

Klausul dan regulasi hak suatu tindakan, terkait dengan legalitas

tindakan tersebut. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, karena

keduanya adalah sesuatu yang seharusnya. Pernikahan yang harmonis tidak bisa

dan tidak akan ditarik artinya pernikahan tersebut harus ada rukun dan syaratnya.

Syarat sangat erat kaitannya dengan rukun dalam artian syarat berlaku untuk

setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti

tidak merupakan kriteria dari unsur- unsur rukun.40

1. Rukun Pernikahan

Akad nikah tidak sah bila tidak terpenuhi rukun-rukunnya, adapun rukun

perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Ijab-Qabul

Ijab berarti pernyataan wali ketika pengantin wanita diserahkan kepada

pengantin pria sedangkan Qabul berarti pernyataan pengantin pria ketika

persetujuan diterima. Ini merupakan bukti kesediaan kedua belah pihak. Dalam

Al Qur‟an, persetujuan-Qabul miitsaaqan disebut qhaliizhaa, yang merupakan

39 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: PUSTAKA

PELAJAR,2015), h. 10

40Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat
danUndang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.
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kesepakatan yang solid. Sebagai tanda kebesaran dan kekudusan, selain

menegaskan niat nikah pernikahan, niat tersebut untuk selamanya.41

b. Adanya mempelai pria

Persyaratan untuk pengantin pria adalah:

1. Muslim & mukallaf

2. Tidak ada mahram dari calon wanita

3. Tidak dipaksa

4. Orang itu jelas

5. Tidak sedang melaksanakan ibadah haji

c. Adanya mempelai wanita

Persyaratan untuk pengantin wanita adalah:

1. Wanita muslimah

2. Tidak ada hambatan syar‟I (tidak bersuami, tidak pada saat iddah &

bukanmahram dari calon suami)

3. Tidak dipaksa

4. Orang itu jelas

5. Tidak sedang melaksanakan haji

d. Keberadaan Wali

Persyaratan wali adalah:

1. Pria Muslim & mukallaf (pikiran sehat-baligh-merdeka)

2. Adil

3. Tidak dipaksa

4. Tidak sedang melaksanakan haji

Tingkatan dan urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Seorang ayah

2. Kakek

3. Saudara kandung

4. Saudara laki-laki seayah

5. Putra dari saudara kandung

41 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, h. 19.



28

6. Putra dari saudara laki-laki seayah

7. Paman kandung

8. Paman ayah

9. Putra dari paman sekandung

10. Hakim

2. Syarat Perkawinan

Adapun syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.

Apabila syaratnya telah terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan

adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya

syarat- syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

a. Calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin

mempersuntingnya sebagai istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan

orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara

maupun selama-lamanya.

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Adapun masing-masing rukun perkawinan akan dijelaskan syarat-

syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Pengantin Pria.

Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh

calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

A. Calon suami beragama Islam,

B. Jelas atau terang bahwa calon suami itu betul seorang laki-laki,

C. Orangnya dapat diketahui dan tertentu,

D. Calon mempelai laki-laki itu memiliki kejelasan halal kawin dengan

calonistri,

E. Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri serta tahu betul

calonistrinya halal baginya,

F. Calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu,

G. Tidak sedang melakukan ihram,

H. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri,
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I. Tidak sedang mempunyai istri empat.

2. Syarat-syarat calon pengantin Perempuan:

A. Beragama Islam atau ahli Kitab,

B. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci),

C. Wanita itu tentu orangnya,

D. Halal bagi calon suami,

E. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam

iddah,

F. Tidak dipaksa/ikhtiyar,

G. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Pernikahan memiliki pencapaian syariat oleh Nabi Muhammad saw.

yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.

Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat

adanya empat garis dari penataan itu yakni,

a). Rub’al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan

khaliknya.

b). Rub’al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenhui hajat hidupnya sehari-hari.

c). Rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam

lingkungankeluarga dan

d). Rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan

yang menjamin ketentaramannya.42

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan tujuan dalam perkawinan, yaitu:

A. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

B. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan

kasih sayangnya

42Ali Yafie, Pandangan Islam terhadap kependudukan dan keluarga berencana,
(Jakarta:Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN, 1982) h. 1.
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C. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan

kerusakan43

Tujuan dari pernikahan pula lebih dari apa yang telah disebutkan diatas

yakni, untuk menata keluarga dan rumah tangga sebagai pengalaman awal dalam

mengajarkan agama, pendidikan, budaya dansosial. Pendidikan yang paling

menentu dari adanya fungsi perkawinan tersebut. Kedua orangtua atau ibu dan

baak yang pertama kali dikenal oleh anaknya sebagai langkah awal dalam

pendidikan formal pada lingkungan keluarga. Dengan segala perlakuan yang

diberikan oleh kedua orangtuanya merupakan pondasi awal atau dasar dalam

pertumbuhan putra maupun putrinya.

Dalam bukunya Sulaiman Al-Mufarraj yang berjudul Bekal

Pernikahan,tulisannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan pernikahan,

yaitu:

a. Merupakan bentuk ibadah dari Allah swt. ini juga adalah bentuk taat

kepadaNabi Muhammad saw.

b. Untuk iffah (menjatuhkan diri dari hal-hal yang dilarang)

c. Memperbanyak umat Muhammad saw.

d. Sebagai penyempurna Agama

e. Melakukan sunnah Nabi Muhammad saw.

f. Dapat memberikan keturunan yang bisa meminta pertolongan kepada

Allahagar mengampuni dosa kedua orangtua.

g. Menghindari perzinaan.

h. Menumbuhkan tanggungjawab laki-laki untuk memimpin rumah

tangga,dan memberikan nafkah dan membantu istri di Rumah.

i. Saling sayang antar pasangan

j. Menumbuhkan rasa tenang, tentram dan cinta dalam hubungan suami istri.

2. Hikmah Perkawinan

43Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fikih (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3, h. 64
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Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpangruh baik

bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah

pernikahan adalah:

a. Pernikahan merupakan jalan yang baik ditempuh untuk melakukan

hubungan seks yang suci dan menghindari zina mata, telinga dan lainnya

serta terpeliharan oleh pandangan yang tidak sepantasnya.

b. Pernikahan juga merupakan jalan yang mulia untuk kita lakukan agar

dapatmemberikan keturunan yang sholehah dan sholeh.

c. Sifat ramah, cinta, dan kasih sayang akan muncul seketika dalam lubuk hati

kebapaan dan keibuaan ketika telah melakukan pernikahan.

d. Setelah menikah, maka akan secara tidak langsung pasangan suami istri

akan mengeti tanggungjawab dan menjadi pekerja. yang rajin dan

ceakatandalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan

membiayai rumah tangganya.

e. Akan menimbulkan sikap yang kompak antara kedua orangtua, suami dan

istri akan membagi tugasnya. Ibu akan mengatur rumahtangga sedangkan

Bapak akan mencari rezeky, sedangkan membesarkan anak adalah tugas

bersama.

Sederhananya, dibalik perintah ada 5 hikmah menikah dalam Islam:

a. Sebagai wadah untuk kesenangan manusia. Allah menciptakan manusia

dengan memberi dirinya hawa nafsu. Ada nafsu bereaksi positif dan negatif.

Orang yang tidak dapat mengatur dan menempatkan nafsu birahinya sesuai

dengan tempat atau wadah yang telah disediakan, akan sangat mudah

terjebak pada syahwar terlarang. Pintu untuk menikah adalah cara yang

tepat untuk mengakomodasi naluri normal seorang anak keturunan Adam.

b. Meneguhkan akhlak terpuji. Melalui pernikahan, orang-orang dari tipe lain

berusaha dan selalu berusaha untuk memperkuat dan mempertahankan

martabat dan status mereka, untuk melestarikan hamba-hamba Allah yang

baik. Moralitas dalam Islam sanga penting. Lenyapnya sebuah akhlak

moralitas dari diri seorang akan mudah rusak dan binasa, bahkan untuk satu

bangsa.
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c. Membangun rumah tangga Islam. Slogan “Sakinah, Mawaddah, Wa

Rahmah” tidak menjadi kenyataan jika tanpa melalui proses pernikahan.

Tidak ada kisah menawan tentang orang- orang dimasa lalu dan sampai

sekarang mereka berhasil membesarkan putra putri mereka dan menikah

adalah jalan satu-satunya yang diteruskan dengan membangun rumah

tangga yang Islami.

d. Menikmati semangat ibadah. Dalam Islam jelas dan penting untuk

memberikan informasi kepada umat manusia bahwa tidaklah mereka

diciptakan oleh Allah kecuali untuk sujud dan beribadah kepada-Nya

diharapkan melalui pernikahan, pasangan suami istri saling mengingatkan

kesalahan dan memperbaiki niat masing-masing- masing. Ketika mereka

menikah, mereka saling memberi nasihat untuk memenuhi hak Allah dan

Rasul-Nya.

e. Melahirkan keturunan yang baik. Setelah menikah, kenijaksanaan yang

didapat yaitu dengan melahirkan anakyang saleh, kualitas iman dan

takwanya, cerdas secara spritual,emosional, ataupun intelektual. Dengan

menikah, orang bertanggungjawab untuk membesarkan anak-anak sebagai

generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Tanpa pendidikan yang

baik tentu saja tidak akan mungkin melahirkan generasi yang baik juga.44

44Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan
HukumNasional (Makassar: Alauddin Universtiy Press, 2014), hlm. 23-25.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan

jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi,

dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah berusaha

menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan

pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi

tertentu. Data studi kasus diperoleh dengan wawancara, observasi, dan

mempelajari berbagai dokumenyang terkait dengan topik yang diteliti. Metode

yang digunakan yaitu deskripsi dalam hal ini peneliti mendiskripsikan apa yang

dilihat, didengar, Dirasakan, dan ditanyakan.45 Penelitian lapangan didapatkan

berdasarkan objek yang diteliti, yang bisa didapatkan pada masyarakat dan

informasi yang lainnya Memgenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi

Appassili Dalam Adat Pernikahan Masyarakat DesaLantang Kecamatan

Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar”.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian didalam masyarakat Desa Lantang

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan alasan masih

kentalnya Tradisi Appasili dalam adat Pernikahan di daerah tersebut.
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan juga

observasi dimana, hasil yang diperoleh itu didapatkan pada hasil penelitian

langsung sehinggakesimpulannya pun dapat diperoleh sebagaimana adanya.

Peneliti juga melakukan pendekatan melalui pendekatan Syar’i dengan

45 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis,
(Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 9.
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menelusuri syariat Islam yakni, Al- Qur’an, Hadist, Ijma dan Fatwa yang tentu

tetap pada koridor pembahasan.

C. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka adapun data yang

diperoleh adalah data kualitatif. Data kualitatif digunakan agar peneliti dapat

menentukan dan menarik suatu kesimpulan secara akurat yang terbagi atas

sumber data primer dan sumber data sekunder yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber asli.

Data primer bersumber pada tangan pertama yang dilakukan peneliti berkaitan

dengan variabel minat untuk menemukan tujuan secara spesifik46. Sumber data

diperoleh dari lapangan secara langsung. Diantaranya Tokoh Masyarakat, Tokoh

Adat, Tokoh Pemuda dan Orang Tua.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara baik

berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip.47 Sehingga penelitian ini

memerlukan literatur buku-buku, perundang- undangan tentang hukum Islam dan

kepustakaan ilmiah lain yang menjadi referensi maupun sumber perlengkapan

penelitian.

D. Metode pengumpulan Data

1. Metode observasi

Sebagai alat pengumpul data, observasi yang dimaksud ialah yang

dilakukan secara sistematis bukan observasi secara kebetulan saja. Serta

mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja

untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulsainya.48

2. Metode Wawancara

46 Muhammad Ilyas Ismail, Metodologi Penelitian Pendidikan:Dasar-Dasar Teknik
danProsedur, (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h.170.

47 Wiranta Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 73.

48 S. Nasution, Metode Research, (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 106.
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Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek

penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam

penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau

keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.49

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan

data dalam penelitian kualitatif dengan mengidentifikasi, mencatat,dan

mengumpulkan bahan dari dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.50

E. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian

adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai human instrument berfungsi

menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi secara langsung kepada

paramasyarakat setempat. Dengan tujuan melakukan pengumpulan data, menilai

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas

temuan nantinya. Agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas

instrumen pengumpulan data.51

Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

1. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman

pengumpulan data pada peroses penelitian.

2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan

yangdipakai dalam mengumpulkan data.

3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan

langsungatau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.

49 Yunus, Hadi Sabar, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010) h. 358.

50 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.
361.

51 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 34.
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F.Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan guna memberi

makna terhadap data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti langkah-langkah dari Miles dan

Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas

sehingga datanya jenuh.52 Adapun teknik analisis data pada penelitian ini

melewati tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Redukasi Data.

Redukasi data yang di maksud di sini adalah proses pemilihan, pemusatan

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data

“kasar”yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.53

2. Penyajian Data

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait engan seluruh

permasalahan penelitian dipilih anatara mana yang dibutuhkan dengan tidak, lalu

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.54 Dari penyajian data

tersebut diharapkan dapat kejelasan dan mana data pendukung.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles

dan Hubermen sebagimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan

verivikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat semntara

dan akan berubah bila di temukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya.55

G. Pengujian Keabsahan Data

52 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
h. 129-235.

53 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Cet. VI;
Bandung: Alfabeta,2008), h. 247.

54Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, h. 249.

55 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, h. 253



37

1. Meningkatkan Ketekunan

Pada bagian peneliti rasa sudah jelas, bahwa dengan slealu meningkakan

ketekunan itu lebih mendorong peniliti untuk berhati-hati dalam menyajikan data,

terutama apakah itu akurat atau tidak sehingga penelitian ini dapat diterima di

masyarakat untuk dijadikan rujukan mengenai penelitian berikutnya.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Pada kali ini peneliti menggunakan gambar dari wawancara jntuk lebih

mendukung penelitian ini dan lebih bisa dipercaya, bukan hanya itu peneliti juga

menggunakan foto pengamatan untuk lebih meyakinkan bahwa penelitian peneliti

dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang lain kedepannya.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat desa Lantang kecamatan Polongbangkeng Selatan

kabupaten Takalar

Desa Lantang merupakan salah-satu Desa di Kecamatan Polongbangkeng

Selatan yang berada di sebelah selatan Kecamatan tersebut. Kata Lantang berasal

dari nama sungai yang berada pada desa tersebut, masyarakat menyebutnya

dengan nama lantanga. Lantanga artinya dalam, karena sungai tersebut sangat

dalam dan tidak pernah kekeringan walaupun musim kemarau datang. Itulah yang

menjadi alasan mengapa masyarakat wilayah tersebut menamai desa mereka

dengan nama Lantang.

2. Letak geografis desa Lantang kecamatan Polongbangkeng Selatan

kabupaten Takalar

Desa ini terletak kurang lebih 4 KM dari Kelurahan Canrego yang menjadi

pusat pemerintahan Kecamatan. Desa ini memiliki luas 2.135,68 hektar dengan

batas-batas wilayah sebagai berikut:

No. Letak Batas Wilayah

1. Sebelah utara Desa Ko’mara

2. Sebelah selatan Desa Cakura’

3. Sebelah barat Desa Moncongkomba

4. Sebelah timur Kabupaten Jeneponto

Tabel 1.1 Batas wilayah desa Lantang

Sama halnya wilayah lain di Indonesia yang beriklim tropis, wilayah desa Lantang

hanya memiliki 2 musim yakni musim penghujan dan musim kemarau.

3. Kondisi Sosial Masyarakat

a) Potensi Sumber Daya Alam

Desa Lantang dianugerahi oleh Allah swt. dengan sumber daya alam yang

cukup melimpah dengan potensi pertanian dan perkebunan yang cukup
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subur. Di desa ini cukup banyak penduduknya yang menggantungkan hidup

dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut seperti padi, jagung, buah-

buahan dan lain-lain.

b) Potensi Sumber Daya Manusia

Tidak hanya sumber daya alam yang cukup melimpah, sumber daya

manusia yang dimiliki desa ini juga cukup memadai dengan kompetensi

yang cukup mempuni dibidangnya masing-masing, misalnya guru, bidan,

petani, peternak, tentara, polisi, pelayaran, pegawai pemerintahan dan lain

sebagainnya. Hal tersebut tentunya dapat menjadi pilar penopang kemajuan

desa ini di masa depan.

4. Kondisi Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat desa Lantang cukup beragam mulai dari

jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Tabel berikut menampilkan

rincian pendidikan masyarakat desa Lantang56:

Pra
Sekolah

TK SD SMP SMA Perguruan
Tinggi

Sementara

135 orang

Sementara

154 orang

Sementara

SD 236

orang

Sementara

SMP 187

orang

Sementara

SMA 154

orang

Sementara

112 orang

Tamat SD

sementara

849 orang

Tamat

SMP

sementara

524 orang

Tamat

SMA

sementara

718 orang
Tabel 1.2. Tingkat pendidikan masyarakat desa Lantang

56Sumber Catatan Sipil Desa Lantang tahun 2017.
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Masyarakat desa Lantang keseluruhannya memeluk satu agama yakni

Islam. Di Desa Lantang terdapat beberapa Masjid yang teletak di tiap Dusunnya

dengan rincian sebagai berikut:57

Nama Dusun Jumlah Masjid dan Mushollah

Toddosila 1 masjid dan 1 mushollah

Kalumbangara’ 1 masjid dan 1 mushollah

Lantang 1 masjid

Lantang 1 1 masjid dan 1 mushollah

Lantang 2 1 masjid

Bontomanai 1 masjid dan 1 mushollah

Je’ne Mattallasa’ 1 masjid

Bontoloe 1 masjid

Kale Lantang 1 masjid
Tabel 1.3 Jumlah masjid dan mushollah desa Lantang

5. Kondisi Pemerintahan desa Lantang

a. Wilayah

Desa Lantang sebelumnya terbagi menjadi 8 dusun, dan baru-baru ini

diadakan sebuah pemekaran sehingga terbentuklah menjadi 9 dusun,

diantaranya yaitu: Dusun Toddosila, Dusun Kalumbangara’, Dusun Lantang,

Dusun Lantang 1, Dusun Lantang 2, Dusun Bontomanai, Dusun Je’ne

Mattallasa’, Dusun Bontoloe, dan yang terakhir yaitu Dusun Kale Lantang.

b. Struktur Pemerintahan

Berikut struktur pemerintahan di Desa Lantang beserta jajaran-jajarannya:

1. Kepala Desa : Muhammad Kasim

2. Sekretaris Desa: Mustari

57Sumber data catatan sipil tahun 2019.
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a). Bagian Keuangan: Syafaruddin

b). Bagian Umum: Nurwidayanti

3. Kaur Perencanaan: Nurwahidin

4. Kasi Kesejahteraan: Fitriyawanti Hakasari

5. Kasi Pemerintahan: Dahlan

6. Kepala Dusun Desa Lantang

a). Dusun Toddosila: Syamsuddin Dg Pole

b). Dusun Kalumbangara’: Tajuddin Dg Ta’le

c). Dusun Lantang: Jamaluddin Dg Tunru’

d). Dusun Lantang 1: Kadir Dg Tiro

e). Dusun Lantang 2: Alimuddin Dg Kulle

f). Dusun Je’ne Mattallasa’: Dahlan Dg Sarring

g). Dusun Bontomanai: Bakri Dg Nyaling

h). Dusun Bontoloe: Bakri Dg Lau’

i). Dusun Kale Lantang: Sahrul Dg Tompo

B. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi Appasili dalam

Pernikahan Masyarakat di Desa Lantang
Berdasarkan observasi dan pendekatan dengan mewawancarai pihak terkait,
diperoleh hasil penelitian terkait tradisi appasili dalam pernikahan di desa
Lantang kecamatan Polongbangkeng Selatan kabupaten Takalar yakni
appasili merupakan suatu adat kebiasaan masyarakat menjelang akad
pernikahan, dimana appasili diartikan sebagai siraman atau mandi calon
mempelai perempuan dengan tujuan membersihkan atau mensucikan.
Appasili diawali dengan niat dan wudhu dengan tujuan agar dalam
pernikahan selalu bersih antara mempelai laki-laki dengan perempuan
sebagaimana dengan kaidah fikih مُا مِ مِ ُما مَ ِم ََ لْ َلامََ “Setiap perkara
tergantung dengan niatnya”.

Maksud kaidah ini adalah setiap perbuatan manusia, baik dalam hubungannya

dengan Allah swt. maupun antar sesama makhluk ditentukan oleh niat dan tujuan

dilakukannya. Jadi, berwudhu pada tradisi appasili disini diartikan sebagai
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membersihkan diri agar dalam ikatan pernikahan selalu bersih hati serta hubungan

keluarga yang samawa.

Berikut beberapa data yang diperoleh peneliti terkait tradisi appasili dalam

pernikahan masyarakat di desa Lantang kecamatan Polongbangkeng Selatan

kabupaten Takalar :

Pertama, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi appasili dalam

pernikahan masyarakat di desa Lantang dianggap bukan sebagai kewajiban,

namun sebagai suatu adat kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan

wawancara dengan bapak Haeruddin, S.Ag selaku tokoh agama sekaligus pegawai

KUA mengatakan bahwa:

“Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi appasili dalam

pernikahan dianggap bukan sebagai kewajiban melaikan suatu adat

kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan apabila tradisi appasili ini tidak

dilaksanakan dalam suatu pernikahan, dianggap biasa saja dan tidak akan

membawa kesialan ataupun petaka. Sebab tradisi appasili ini hanya

dilakukan sebagai adat kebiasaan sebagian besar masyarakat setempat

saja”.58

Terlepas dari hal tersebut, hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Alimuddin

mengatakan bahwa:

“Tradisi appasili pada pandangan masyarakat terdahulu, apabila appasili

tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka dianggap tidak sempurna.

Namun dampak tradisi appasili juga tidak seragam. Menurut indo’ botting

apabila appasili tidak dilaksanakan akan berdampak negatif, sedangkan

58Haeruddin, S.Ag (43 tahun), Tokoh Agama & Pegawai KUA, Wawancara, Takalar 31
Mei 2023.
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sebagian masyarakat hanya berpandangan bahwa appasili merupakan

sebuah kebiasaan yang tidak berdampak apapun”.59

Kedua, tradisi appasili dilakukan menjelang akad pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Muhammad Nawir Dg Itung

mengatakan bahwa:

“Tradisi appasili dilaksanakan pada pagi hari, dimana calon mempelai

perempuan berpakaian mandi yang dihiasi dengan bunga atau kembang, lalu

dimandikan dengan air dan kembang yang diiringi dengan penggendang

atau suara gendang. Pelaksanaan tradisi appasili dipandu oleh indo’ botting,

kemudian dilanjutkan dengan keluarga calon mempelai perempuan. Setelah

pagi harinya dilakukan appasili, pada malam harinya akan dilanjutkan

dengan malam mappacci”.60

Ketiga, pada proses tradisi appasili, dimulai dengan indo’ botting

membacakan doa-doa khusus (doa tersebut hanya diketahui oleh indo’ bonting).

Hal ini berdasar pada wawancara dengan indo’ botting yakni ibu Hj. Hasmawati

Dg Mami yang mengatakan:

“Doa tersebut merupakan niat agar selalu dilancarkan dan diberikan

kemudahan dalam pernikahan kedua mempelai”.61

Hal serupa juga dikemukakan oleh indo’ botting, ibu Hj. Nuraeni Dg Te’ne bahwa:

“Setelah indo’ bonting mebacakan doa, dilanjutkan dengan menyirami air

kembang menggunakan gayung kepada calon mempelai perempuan dengan

aturan dari atas kepala sampai bawah tubuh mempelai perempuan dengan

59Alimuddin (38 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Takalar 2 Juni 2023.

60H. Muhammad Nawir Dg Itung (45 tahun), Tokoh Agama, Wawawncara, Takalar 2
Juni 2023.

61Hj. Hasmawati Dg Mami (50 tahun), Indo’ Botting, Wawancara, Takalar 4 Juni 2023.
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satu siraman. Lalu kemudian dilanjutkan oleh keluarga mempelai

perempuan dengan melakukan hal serupa. Peran indo’ botting disini yakni

mendampingi calon mempelai perempuan, merias, lalu memandu mempelai

perempuan menuju pelaminan serta yang terpenting ialah pengetahuan

tradisional mengenai proses dalam merias calon mempelai perempuan agar

aura kecantikannya dapat terpancarkan”.62

Keempat, bahan-bahan yang digunakan saat proses appasili ialah sebagai

berikut:

1. Jajakkang, merupakan syarat-syarat atau bahan yang sangat diperlukan

pada tradisi appassil. Didalam jakjakkang terdiri dari beras delapan liter,

lilin, gula merah dan kelapa. Dimana jakjakkang ini nantinya akan

diberikan kepada anrong bunting, apabilah tradisi appassili ini telah

dilakukan. Mengapa harus menyediakan jakjakkang serta diberikan kepada

anrong bunting karena sebagai bentuk sedekah yang dikeluarkan.

2. Leko’ passili ialah sebagai alat yang digunakan didalam tradisi appassili

dimana leko’ passili ini sebagai alat untuk memercikkannya air kepada

orang yang akan dipassili yang disimbolkan sebagai pembersih agar orang

yang dipassili nantinya akan bersih dari penyakit-penyakit yang lama atau

membersihkan dari sial. Sebelumnya menggunakan atau memakai leko’

passili akan tetapi pada saat melakukan penelitian penulis melihat pada

saat itu memakai pucuk kelapa karena pada saat itu tidak mendapatkan

leko’ passsli serta kemudian menggantinya dengan pucuk kelapa.

3. Leko’ (Daun sirih) merupakan salah satu alat dalam appassili. Dimana

daun sirih ini akan dikasih turun bersamaan dengan cincin emas ke tempat

air untuk mandi. Daun sirih yang akan diturunkan ke air terlebih dahulu di

62Hj. Nuraeni Dg Te’ne (62 tahun), Indo’ Botting, Wawancara, Takalar 4 Juni 2023.
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kalomping (daun sirih si lipat-lipat), ada dua kalomping yang diturunkan

kedalam wajan yang berisi air, yaitu kalomping laki-laki dan kalomping

perempuan. Kemudian daun sirih ini ketika selesai proses appassilli akan

di simpan di atap rumah atau dibelakang pintu kerena dipercayai apabila

ada orang yang mengunai-gunai kita maka tidak akan tembus. dalam satu

kalomping terdapat dua daun sirih jadi terdapat empat daun sirih yang

diturunkan serta apabila daun sirih ini diturunkan ke dalam air kemudian

daun sirih selalu ikut turun melingkar berarti seorang suami istri akan

mengikut terus bersama-sama hidup dan apabila ketika diturunkan ke

dalam air lantas langsung terpisah disitulah terlihat apakah suami istri ini

akan mengikut terus bersama-sama hidup.

4. Padduppang (Dupa), merupakan perlengkapan serta syarat dalam

melakukan tradisi appasili. Padduppang ini nantinya akan dipakai untuk

membakar kemenyan serta bertujuan untuk mengitari atau mengelilingi air

yang ada diwadah.

5. Kanjoli Tai Bani (Lilin) merupakan syarat-syarat dan juga sebagai

perlengkapan dalam melaksanakan tradisi, lilin ini dimaknai atau

diibaratkan rela hancur demi menerangi yang lain.

6. Kaluku (Kelapa) merupakan syarat-syarat atau perlengkan yang harus ada

di dalam tradisi appassili ada kelapa yang mempunyai kulit dan kelapa

yang tidak mempunyai kulit. Kelapa yang tidak ada kulitnya disimpan di

jakjakkang bersama dengan beras, lilin dan gula merah. Kemudian kelapa

yang masih ada kulitnya dipakai untuk diduduki oleh calon pengantin.

7. Bulaeng (Cincin emas) merupakan alat atau perlengkapan yang nantinya

akan diturunkan ke wajan ketempat air mandi bersamaan dengan daun

sirih yang telah di kalomping, supaya nantinya kehidupannya akan bagus.
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8. Doe’ (Uang), ini disimpan di wajan serta disimpan pula dipiring yang

terdapat beras beras. Setelah selesai dimandikan piring di isi dengan uang

jumlah uang tidak ditentukan nominalnya berapa, terserah dari

kemampuan seseorang kemudian piring tersebut disimpain diatas beras.

9. Lading (pisau) merupakan alat yang digunakan sama dengan daun sirih

dan cincin emas yang akan diturunkan ke dalam wajan tempat air yang

dimana pisau ini mengelilingi atau diputar didalam air sebanyak tiga kali.

Kemudian pisau yang dipakai ialah bulakan lah pisau khusus melainkan

menggunakan pisau biasa.

10. Pammaja (wajan) merupakan alat atau perlengkapan tradisi yang nantinya

akan dipakai atau memiliki fungsi sebagai wadah yang diisi dengan air

dengan sedikit beras kemudian uang receh serta daun sirih yang telah di

kalomping.

11. Golla eja (gula merah) merupakan syarat-syarat dalam appassili.

Filosofinya sebab gula itu bagus, apalagi memakai gula merah yang

rasanya lebih manis dan enak.

12. Se’ro (gayung) merupakan peralatan yang derlukan untuk memandikan

seorang calon pengantin.

Selain menyediakan peralatan-peralatan juga dalam proses tradisi appassili

ini juga menyiapkan berbagai macam kue-kue sebagai syarat-syaratnya, dimana

kue-kue tersebut memiliki makna-makna tersendiri. Kue-kue yang disediakan saat

tradisi ini ada empat macam kue-kue berupa kue seri kaya, umba-umba, cucur

bayao dan kue lapis. Adapun makna dari setiap kue-kue tersebut yaitu sebagai

berikut:

1. Kue Serikaya, ini bermakna supaya kedepannya orang yang di passili

hidupnya akan kayaraya seperti nama kuenya yaitu serikaya.
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2. Kue Umba-umba, disimbolkan agar orang yang di passili nantinya

kehidupannya tidak berada dibawah terus atau supaya semua rezeki akan

bermunculan.

3. Kue Cucur Bayao, ini termasuk syarat-syaratnya. Dimana cucur bayao ini

melambangkan atau bermakna kemanisan. Agar kehidupan orang yang di

passili hidupnya akan manis.

4. Kue Lapis’, ini bermakna supaya orang yang di passili nantinya hidunya

akan supaya rezekinya itu berlapis-lapis.

Kelima, adapun prosesi atau tata cara dalam tradisi appassili ialah sebagai

berikut:

Setelah semua perlengkapan serta peralatan-peralatan telah dipersiapkan

maka prosesi appassili dapat segera dilaksanakan. Sebelum melaksanakan

appassili calon pengantin terlehih dahulu meminta serta memohon doa restu

kepada kedua orang tuanya kemudian bersalaman. Setelah memohon doa restu

baru dimandikan, sebelum dimandikan terlebih dahulu mengambil air wudhu.

kemudian setelah dimandikan memakai pakaian lagi terus berwudhu dan setelah

itu di Bu’bu atau membuang rambut-rambut halus kemudian dikasih makan kue

umba-umba kemudian diperintahkan untuk berdiri. Mengambil air wudhu kerena

supaya bersih karena kita mau melaksanakan ibadahnya jadi harus berwudhu.

Seperti yang dikatakan oleh indo’ botting yakni ibu Hj. Hasmawati Dg Mami:

“tenapa na ni passiliki taua punna tena anggalle rong je’ne sambayang,

anggalleki je’ne sambayang nisaba’ eroki ni tangkasi batang kalea. Nampa

punna le’ba mi ni je’ne ni ajaraki siagang anrong buntingna as syahada”.63

Artinya :

63Hj. Hasmawati Dg Mami (50 tahun), Indo’ Botting, Wawancara, Takalar 4 Juni 2023.
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“Tidak akan di passili orang jika tidak terlebih dahulu mengambil air wudhu,

mengambil air wudhu supaya membersihkan diri. Kemudian jika sudah

dimandikan, kemudian dituntun oleh anrong buntingnya supaya bersyahadat”.

Dari pernyataan diatas kita dapat mengetahui bahwa ketika calon

pengantin di passili terlebih dahulu mengambil air wudhu kerena berwudhu dapat

membersihkan diri kita dari hadast, kemudian setelah proses dimandikannya

pengantin kemudian seorang anrong bunting mengajari atau menuntun si calon

pengantin untuk bersyahadat.

Prosesi memandikan dimulai dengan terlebih dahulu calon pengantin

duduk ditempat yang telah disediakan serta menyalakan lilin kemudian diiringi

suara gendang seta suling kemudian menyiapkan segala sesuatu yang akan

dipakai ketika proses passilli setelah itu membawa calon pengantin kedepan

rumah ( depan pintu rumah) serta menyuruhnya duduk diatas kelapa muda yang

telah disediakan kemudian menyimpan gula dipangkuan seorang pengantin atau

juga bisa diikat kelapa dengan gulanya. Sebelum memulai appassili seoarang

anrong bunting membaca basmalah, bersholawat, ayat kursi dan membaca ayat

tiga qul (Al- Ikhlas, Al- Falaq dan An-Nas). Kemudian menyalakan dupa

kemudian memutari air sebanyak tiga kali serta orang yang di passli. anrong

bunting mengalomping atau melipat-lipat daun sirih kemudian disimpan emas

diatasnya terus dikasih turun ke dalam air kemudian kita melihat hasilnya

kemudian pisau diputar didalam air sebanyak tiga kali. Setelah itu kalau dilihat

bagus langsung dicuci muka si calon pengantin dengan air sebanyak tiga kali terus

di ba’basa atau dpercikkan air dengan leko’ passili sebanyak tiga kali dimulai dari

kepala kemudian pundak sebelah kanan serta pundak sebelah kiri masing-masing

sebanyak tiga kali. Setelah penyiraman terakhir wajah diusap keatas supaya air

wudhunya terus naik serta anrong buting memercikkan air kepada orang
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Kemudian setelah dimandikan di ajar atau dituntun untuk bersahadat oleh anrong

bunting.

Pakaian seorang pengantin saat dipassili itu harus menggunakan pakaian

serba baru karena nantinya pakaian tersebut setelah dipassili semua itu dikasihkan

kepada anrong bunting karena pakaian tersebut tidak bisa dipakai kembali oleh

pengantin. Tidak bisa dipakai kembali karena biasanya ada yang akan terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan. pada saat dilaksanakannya appassili seorang calon

penganti diharuskan memakai pakaian yang serba baru dikarenakan nantinya

bajunya tersebut akan diberikan kepada anrong bunting setelah selesai dipassili.

Serta bajunya tersebut tidak dapat disimpan dirumah pengantin.

Kemudian saat appassili berlangsung hingga selesainya appassili diiringi

dengan suara gendang karena gendang ini pasangan dengan appassili, serta

dengan adanya gendang ini seseorang dapat mengetahui status sosial seseorang

dan setiap pemukulan gendang itu ada makna-maknanya tersendiri.

Tradisi appassilli ini dilaksanakan sebelum akad nikah dilangsungkan,

umpanya dipagi hari dilakukan appasslli kemudian malamnya korontigi serta

besoknya adalah hari akad nikah.

Keenam, larangan tradisi appasili berdasarkan wawancara dengan bapak

Haeruddin mengatakan larangan setelah tradisi appasili dilaksanakan,

sebagaimana berikut:

“Calon mempelai dilarang keluar rumah sebelum dan sesudah appasili

dilaksanakan. Serta calon mempelai dilarang berdandan setelah appasili

dilaksanakan”.64

Berdasarkan data dari hasil wawancara tersebut, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa tradisi appasili pada masyarakat desa Lantang kecamatan

64Haeruddin, S.Ag (43 tahun), Tokoh Agama & Pegawai KUA, Wawancara, Takalar 31
Mei 2023.
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Polongbangkeng Selatan kabupaten Takalar merupakan suatu adat turun temurun

yang telah lama ada, serta merupakan sebuah kebiasaan yang dipercayai agar

pernikahan mereka sempurna dan bersih dari segala hal-hal buruk.

C. Tradisi Appasili di Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Kabupaten Takalar dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terkait

tradisi appasili dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa

Lantang kecamatan Polongbangkeng Selatan kabupaten Takalar, maka dapat

diuraikan pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut ialah mubah (boleh)

untuk dilakukan karena dalam pelaksanaan tradisi appasili tidak mengandung

unsur kemudharatan dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Bahkan

pelaksanaan appasili pun dilakukan berdasar pada nilai-nilai agama karena

bertujuan untuk memsucikan diri, sebagaimana hadis riwayat al-Hakim dari

Abdullah r.a

ءٌ لْ مَ مِام لُ مَ مْ ََ ِم لًْرا مَ مَ لْ ََ مَ لِ ََ َْ ََُ مٌ مَ ا مم مَ ءِ مِ مْ ام مِ لُ مَ مْ ََ ِم مُِرا مْ مَ لْ ََ مَ لِ ََ َلْ ََُ مٌ مَ ا 65مم

Artinya:
“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi
Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut
Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”. (HR Ahmad, Bazar,
Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud).

Adat seperti itulah yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum sesuai

kaidah ة مَ كَ مَحم َُ مَ لَْما َم yang berarti adat dapat dijadikan sebagai hukum dengan

catatan bahwa adat yang ada tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis, dan

termasuk sebagai “Urf Shohih”, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan

hukum Syara’.

Proses tradisi appasili terkandung didalamnya yakni sebagaimana kaidah

fikih شِطا ُاَْشَِط َِِا َ َََِِْ “Sesuatu yang telah dikenal dengan ‘urf

seperti yang disyaratkan dengan sesuatu syarat”. Maksudnya adat kebiasaan

65Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad Juz I, Cet. 1
(Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998), h. 379.
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dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat,

meskipun tidak secara tegas dinyatakan, dan sesuatu yang telah dikenal (masyhur)

secara ‘urf (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi

(hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan

jelas), walaupun sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad (tsansaksi) atau

ucapan, sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana

sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan.

Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur itu tidak bertentangan

dengan syariat Islam.66 Serta kaidah fikih ِاُّْص ُاَُِْْْ ِاََِِْ ََُِْْْ
“yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap

berdasarkan nash”. Redaksi kaidah ini dalam sebagian referensi sedikit berbeda,

namun arti dan maksudnya tetap sama, yaitu kata ta’yin (ketentuan) diganti

dengan kata thabit (ketetapan), sehingga berbunyi al-thabit bi al-‘urf ka al-thabit

bi al-nas. Maksud kaidah ini ialah posisi sebuah hukum yang didasarkan pada

adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas

hukumnya dengan nash syariat. Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat

itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehinggga tidak

ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim

dalam sebuah sengketa misalnya perdata. Kaidah ini mirip atau searti dengan

kaidah Tasbitu al-Ma’ruf: ُّْص ِا ِْ ُْاّ ُا َََِِْ ِا ِْ ُْاّ َ “Yang
ditetapkan oleh (adat) ‘urf sama dengan yang ditetapkan oleh nash”.67

Abu sunnah menyatakan bahwa sesungguhnya pra syarat minimal

keberlakuan ‘urf hanya ada dua syarat yaitu : ketetapan (al-Istiqrar) dan

66A.Dzazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta:Kencana, 2007), h. 86.

67Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin: LPKU, 2015), h. 11.
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kontinuitas (al-istimrar). Istiqrar menunjukan bahwa ‘urf harus merupakan

sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Dipihak lain

adanya al-istimrar dimaksudkan agar ‘urf dapat dijadikan pedoman hukum yang

memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena bagaimana jadinya jika

hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (istiqamat

al-hukm), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo

waktu yang sangat cepat. Seseorang mujtahid dalam menetapkan sesuatu hukum,

wajib terlebih dahulu mempelajari kerutinan yang berlaku dalam warga setempat,

sehingga hukum yang di resmikan itu tidak berlawanan atau melenyapkan

kemashlahatan yang menyangkut warga tersebut. Bagi Imam Al Syatibi serta

Imam Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa segala ulama-ulama Mazhab menerima

serta menjadikan ‘urf selaku dalil syara’ dalam menetapkan hukum. Apabila tidak

terdapat nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang di alami.68 Oleh sebab

itu ‘urf yang shahih wajib dipelihara dalam pembuatan hukum dalam peradilan,

maka seseorang mujtahid haruslah memperhatikannya dalam peradilannya. Sebab

suatu yang sudah jadi adat manusia serta suatu itu sudah biasa mereka lakukan,

hingga hal itu sudah jadi bagian dari kebutuhan mereka serta sesuai pula dengan

kemaslahatan mereka. Maka selama hal tersebut tidak berlawanan dengan syara’

hingga wajib dicermati sebagaimana syara’ sudah memelihara terhadap tradisi

bangsa Arab dalam pembuatan hukumnya.69

Para ulama yang mengamalkan ‘urf di dalam menetapkan suatu hukum,

menetapkan beberapa persyaratan buat menerima ‘urf tersebut ialah:

1) ‘Urf itu bernilai maslahat serta bisa diterima oleh akal sehat;

68Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Cet ke-III, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 14.

69Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, h. 124
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2) ‘Urf itu berlaku universal serta menyeluruh di golongan orangorang yang

terletak dalam area adat itu, ataupun di golongan sebagian besar warganya;

3) ‘Urf sudah berlaku pada dikala itu, bukan ‘urf yang timbul dikemudian hari;

4) ‘Urf tersebut tidak berlawanan serta melalaikan dalil syara’ yang terdapat

ataupun berlawanan dengan prinsip yang pasti.

Adapun dasar hukum ‘urf dari nash sebagaimana dalam QS al-Hajj/22: 78

ۗةج مِ مْ لِ مم مِ لٰ ِّم َْ ِمى لْ ََ لْ َم مَ مُ َم مَ ا مم مَ
Terjemahnya:

“Dan Allah tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama”.70

Adat yang telah berlaku dibeberapa kalangan umat dan sudah berlangsung

sejak lama berarti telah diterima secara baik oleh umat. Jika ulama telah

mengamalkannya berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma’ walaupun dalam

bentuk sukuti. Adat yang berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena

tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil syara’

namun secara jelas belum terserap kedalam syara’ baik secara langsung ataupun

tidak, maka adat seperti ini jumlahnya sangat banyak sekali.71 Al-Qur’an

menegaskan tentang prinsip kekerabatan selaku tergambar dalam satu keluarga.

Islam menjadikan ikatan kekerabatan selaku hubungan yang silih memenuhi serta

mencukupi satu dengan yang yang lain. Keluarga yang kokoh menolong keluarga

yang lemah, keluarga yang kaya menolong keluarga yang miskin, keluarga yang

sanggup akan memberdayakan keluarga yang tidak sanggup. Seluruh diakibatkan

oleh jalinan tali persaudaraan yang kokoh dalam satu ikatan kekerabatan ataupun

keluarga tersebut.72

70Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 341.

71Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana,2006), h. 416-418.

72Yusuf al-Qaradhawi, Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘ilajuha fil Islam (Beirut: Mu’assasah
al Risalah), h. 55.
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Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan

muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi keimanannya

kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada

yang bertentangan dengan hukum syara’ yang datang kemudian. Adat yang

bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan dengan umat

Islam secara bersamaan dengan hukum syara’. Pertemuan antara adat dan syariat

tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya.

Pembagian ‘urf para ulama ushul fikih membagi ‘urf kepada tiga bagian,

yaitu:
1) Urf dari segi objeknya

Urf dari segi objeknya dibagi kepada dua bagian yaitu:

a. Urf lafzi (kebiasaan yang menyangkut ungakapan)

Urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan

ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam pikiran masyarakat.

b. Urf amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

Urf amali adalaah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan

perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan

biasa di sini adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang

tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Adapun yang berkaitan

dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan

akad atau transaksi dengan cara tertentu.

2) Urf dari segi cakupannya

Urf dari segi cakupannya dibagi dua yaitu:

a) Urf am (kebiasaan yang bersifat umum). Urf am adalah kebiasaan tertentu

yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah, atau

kebiasaan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya pada setiap tempat.

b) Urf khash (kebiasaan yang bersifat khusus). Urf khash adalah kebiasaan

yang berlaku di negara tertentu atau masyarakat tertentu.
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3) Urf dari segi keabsahannya

Urf dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Urf shahih (Kebiasaan yang dianggap sah). Urf shahih adalah kebiasaan

yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan

nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka. Dan tidak pula

membawa mudharat kepada mereka.

b. Urf fasid (Kebiasaan yang dianggap rusak). Urf fasid adalah kebiasaan

yang bertentangan dengan dalil dan kaidah syara’.

Menurut penulis sendiri, pelaksanaan tradisi appasili dalam pernikahan

masyarakat di desa Lantang merupakan sebuah kebudayaan, dan tidak

memberikan konsekuensi apapun jika tidak dilaksanakan. Namun perlu diketahui

bahwa menjaga tradisi kebudayaan itu wajib agar nantinya di masa mendatang,

tradisi tersebut tetap terlestarikan dan tidak hilang nilai kebudayaannya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Tradisi Appasili dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, maka penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi appasili dalam pernikahan

masyarakat di desa Lantang ialah suatu adat turun temurun yang telah lama

ada, serta merupakan sebuah kebiasaan yang dipercayai agar pernikahan

mereka sempurna dan bersih dari segala hal-hal buruk. Apabila tradisi

appasili tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka dianggap tidak

sempurna. Namun dampak tradisi appasili juga tidak seragam. Menurut indo’

botting apabila appasili tidak dilaksanakan akan berdampak negatif,

sedangkan sebagian masyarakat hanya berpandangan bahwa appasili

merupakan sebuah kebiasaan yang tidak berdampak apapun.

2. Tradisi appasili di desa Lantang kecamatan Polongbangkeng Selatan

kabupaten Takalar dalam perspektif hukum Islam ialah mubah (boleh) untuk

dilakukan karena dalam pelaksanaan tradisi appasili tidak mengandung unsur

kemudharatan dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Bahkan

pelaksanaan appasili pun dilakukan berdasar pada nilai-nilai agama karena

bertujuan untuk mensucikan diri. Tradisi appasili dapat dijadikan sebagai

dasar hukum sesuai kaidah ة مَ كَ مَحم َُ مَ لَْما َم yang berarti adat dapat dijadikan

sebagai hukum dengan catatan bahwa adat yang ada tidak bertentangan

dengan al-Qur’an dan hadis, dan termasuk sebagai “Urf Shohih”, yakni

kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Syara’.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan proses penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Tradisi Appasili dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Lantang Kecamatan
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Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, besar harapan penulis agar beberapa

hal berikut dapat dijadikan pertimbangan sekaligus saran, yakni:

1. Bagi masyarakat agar tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi appasili

yang telah ada sejak dahulu karena dalam tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai

luhur yang sangat berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk masyarakat

generasi terdahulu diharapkan untuk terus mengenalkan dan mengajarkan

tradisi appasili kepada generasi muda agar terus terlestarikan pada masa

mendatang.

2. Hendaknya para tokoh masyarakat maupun masyarakat agar berperan aktif

dalam memahami dan menanamkan makna serta nilai dalam tradisi appasili

pada pernikahan masyarakat setempat.

3. Para pihak yang berwenang dalam hal ini, instansi pemerintah hendaknya

lebih peduli dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya

melestarikan tradisi yang telah lama ada.
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