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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s se (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج 

 ha h ha (dengan titik di bawah) ح 

 kha kh ka dan ha خ 

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) 

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es ص

 dad d de ض

 ta t te ط

 za z zet (dengan titik di bawah) ط

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ك

 gain g ge ظ

 fa f ef ع

 qaf q qi غ

 kaf k ka ف

 lam l el ق

 mim m em ك

 nun n en ل

 wau w we م

 ha h ha ن

 hamzah ‘ apostrof و

 ya y ye ي
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan dan (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

tranliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ا

 Kasrah I i ا

 dammah U u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translitrasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i لى

 Fathah dan wau au a dan u لو 

Contoh: 

كيف:  kaifa 

هول:  haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya a A dan garis di atas ..…ا ,…ي

 Kasrah dan ya i La dan garis bawah ىى

 Dammah dan wau u La dan garis di atas لو 
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Contoh:  
 
 mata : مات
 rama : رمى
 qila : قيل
 yamutu :يموت
 

4. Ta’marbutah  

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h).  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikandengan (ha) 

Contoh: 

 

  روضة الا طفا ل 
 

: raudah al-atfal 

 المد ينة الفا ضلة 
 

: al-madinah al-fadilah 

 الحكمة 
 

: al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (`), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 

 rabbana : ربنا 

 najjaina : نجينا

 al-haqq : الحق 

 nu’lima : نعم 

 aduwwun‘ : عدو
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

Contoh:  

 Alif (bukan Aliyy atau ‘Aly) : على

 Arabi (bukan ‘Araviyy atau Arabiyy atau ‘Araby) : عرى

6. Kata Sandang 

Kata sandang dakam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoma literasi ini, kata sandang ditransliteasikan 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس 

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الزلزلة 

 al-falsafah : الفلسفة 

 al-biladu : البلاد 

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia dilambangkan, karena Arab ia berupa alif.  

  Contoh: 

 ta’muruna : تْأمرون 

 ’al-nau : النوع 

 syai’un : شيء

 umirtu : أمرت 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, atau lazin digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah.  

Contoh: 

 billah بالله dinullah دينالله

Adapun ta’ marbutah di akhir kata disandarkan kepada lafaz al-jalalah, 

ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi rahmatillah هم في رحمة ا لله 

10. Huruf Kampital 

Walaupun sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

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

Huruf kapital, misalnya, dugunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baiti wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadhana al-lazi unzila fuh al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyad, Abu 

al-Qalid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 

Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 

Zaid, Nasr Hamid Abu) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 
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M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I. = Lahir tahun (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 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة =  ص
 بدون مكا ن =  د م 
 صلى ا لله عليه و سلم =  صلعم 
 طبعة =  ط
 بد و ن نا شر =  د ن 
ال ا خره = \ال اخر ها  ا ل   
 جزء =  ج
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ABSTRAK  

Nama  : Nur Ilham Fatahillah  

Nim  : 80100221141  

Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam  

Judul  : Pernikahan Pasca Perzinahan Di Kabupaten Luwu   

Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam 

                                                                                                                                

 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pernikahan Pasca 

Perzinahan di Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.? 

Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan kedalam beberapa sub masalah 

yaitu: 1) Bagaimana fenomena pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu 

perspektif hukum adat dan hukum Islam.?, 2) Bagaimana kedudukan anak akibat 

pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu.?, 3) Bagaimana pandangan 

tokoh agama dan masyarakat mengenai pernikahan pasca perzinahan di kabupaten 

Luwu.? 

Metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan 

menggunakan pendekatan historis, normatif syar`i, dan normatif yuridis. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 

observasi dan wawancara, yang dianalisis dengan langkah-langkah yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi 

sumber data dan triangulasi metode. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) beberapa fenomena 

pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu muncul karena beberapa faktor 

seperti kasus perselingkuhan, kenakanalan remaja, dan silariang. 2) kedudukan 

anak akibat pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu tidak jauh berbeda 

dengan anak-anak yang lahir pada umumnya. 3) tokoh agama dalam kasus ini 

pada realitasnya kurang mengetahui kompilasi hukum Islam yang berlaku dan 

menjadi acuan dalam hukum Islam. Adapun pandangan masyarakat dalam kasus 

ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang dimiliki. 

Implikasi dari penelitian ini adalah tokoh agama perlu untuk memahamkan 

kembali hukum Islam yang berlaku sehingga tidak ada kekeliruan dalam 

menyelesaikan fenomena-fenomena yang terjadi dari pernikahan pasca 

perzinahan. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap anak remaja 

tentang moral dan nilai-nilai adat dan hukum adat yang berlaku dalam sosial 

masyarakat. Adanya korelasi antara orang tua dan anak yang saling memahami 

pola perilaku generasi mereka. 

Kata kunci: Perzinahan, Hukum Adat, Hukum Islam 
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ABSRACT 

Name  : Nur Ilham Fatahillah  

Student ID : 80100221141  

Major   : Islamic Law  

Title  : Post-Adultery Marriage in Luwu Regency Perspective of  

Customary Law and Islamic Law 

 

The main problem in this research is how post-adultery marriage in Luwu regency 

from the perspective of customary law and Islamic law. The main problem is then 

explained into several sub-problems, namely: 1) What is the phenomenon of post-

adultery marriages in Luwu district according to the perspective of customary law 

and Islamic law, 2) What is the position of children as a result of post-adultery 

marriages in Luwu regency, 3) What are the views of religious leaders and society 

regarding marriage after adultery in Luwu district. 

The research method used is field research using a historical, normative syar'i and 

normative juridical approach. The data sources used in this research come from 

primary data sources and secondary data sources. Using data collection methods 

in the form of observations and interviews, which were analyzed using steps, 

namely data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. 

Testing the validity of the data in this research was carried out by triangulating 

data sources and triangulating methods. 

The results of this research show that: 1) several post-adultery marriage 

phenomena in Luwu district arise due to several factors such as cases of infidelity, 

teenage promiscuity, and silariang. 2) the position of children resulting from post-

adultery marriages in Luwu district is not much different from children born in 

general. 3) the religious figures in this case in reality do not know the compilation 

of Islamic law that applies and is used as a reference in Islamic law. The public's 

view in this case is caused by a lack of understanding. 

The implication of this research is that religious leaders need to re-understand the 

applicable Islamic law so that there are no mistakes in resolving the phenomena 

that occur in post-adultery marriages. Providing knowledge and understanding to 

teenagers about morals and traditional values and customary laws that apply in 

social society. Presenting a correlation between parents and children who 

understand each other's behavior patterns in their generation.  

Keywords: Adultery, Customary Law, Islamic Law
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Kehidupan manusia telah memasuki abad 20 masehi yang berarti 

memiliki pergantian pola dan fase baru dalam menjalani kehidupan. Baik itu 

dalam sosial budaya maupun dalam lingkup agama. Sosial masyarakat dalam 

abad ini perlahan memasuki fase digital dan serba cepat. Perubahan yang 

signifikan ini juga sangat berpengaruh dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan perubahan-perubahan pola sosial masyarakat tersebut 

memunculkan berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat mengenai 

pernikahan pasca perzinahan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab 

munculnya perzinahan, mulai dari kemampuan pengendalian diri yang rendah, 

pergaulan bebas, rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lawan jenis, keimaman 

yang minim hingga kebutuhan biologis yang tidak tertahankan.1 Sulitnya untuk 

mengendalikan diri agar tidak terjerumus ke arah seks bebas biasanya disebabkan 

juga oleh faktor genetik atau keturunan yang sudah biasa melakukan perzinahan 

semenjak remaja, atau biasa disebut dengan orang yang mempunyai nafsu tinggi. 

Pergaulan bebas muncul usia menjelang remaja atau remaja menuju dewasa, 

biasanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan, ingin dianggap oleh teman 

sebaya, dan masalah dalam keluarga yang membuat anak menjadi stres dan 

mencari pelarian. Kebutuhan biologis yang sulit tertahankan muncul saat 

memasuki usia pernikahan yaitu 20 tahun ke atas saat memasuki fase dewasa. 

Budaya barat dalam seks bebas menjadi adopsi sebagian besar generasi 

remaja dan dewasa, sehingga menganggapnya sebagai hal yang sudah biasa. 

Kemudian majunya ilmu teknologi juga membuat praktek perzinahan semakin 

mudah dilakukan. Media sosial memudahkan dalam mengakses tontonan yang 

bersifat porno sehingga memacu hasrat untuk melakukan perzinahan, terlebih jika 

kurangnya pembatasan dari pemerintah dan orang tua. Upaya pemerintah untuk 

 

1Mia Amalia, Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal 

Peradaban dan Hukum Islam, TAHKIM 1, No.1, (Maret 2018), h.75 
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membatasi dan mengurangi tempat-tempat prostitusi mengalihkan praktek 

tersebut ke arah modern sehingga muncul berbagai aplikasi jual beli pelacur atau 

segelintir orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya. 

Praktek perzinahan di Tana Luwu terbilang masih jarang yang terlihat jika 

dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Karena kuatnya persatuan semua 

lapisan masyarakat untuk mencegah hal tersebut. Masyarakat mempunyai 

kesadaran tinggi untuk tidak membiarkan hal-hal yang merusak perkampungan 

itu terjadi. Kesadaran ini muncul dari keyakinan bahwa ketika di dalam suatu 

perkampungan sudah terjadi sebuah kemungkaran atau kemaksiatan maka akan 

membawa dampak yang buruk utamanya bencana alam. Terlebih karena 

mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya dengan alam sekitar. 

Masyarakat mempunyai kayakinan yang kuat terhadap mistisme dan roh yang 

menghuni alam sekitar sehingga perilaku masyarakat sekitar erat kaitannya 

dengan para penghuni alam lainnya. 

Dalam sejarah peradaban manusia di Tana Luwu terdapat banyak sejarah 

penting mengenai perjodohan baik itu yang berlangsung sesuai aturan maupun 

yang bertentangan dengan hukum adat. Sejarah yang paling terkenal adalah 

ketika seorang anak raja Luwu pada saat itu bernama Sawerigading menyukai 

adik kandungnya sendiri yang bernama We Tenri Abeng dan ingin menikahinya.2 

Kejadian ini jauh sebelum Islam masuk sehingga hukum adat merupakan 

pedoman yang paling utama dalam memutuskan suatu perkara.  

Pernikahan semacam ini tentunya tidak akan bisa terlaksana karena 

bertentangan dengan adat setempat pada saat itu. Hukum adat yang menjadi 

pedoman dalam kasus ini pada saat itu adalah informasi yang berasal dari orang 

yang berpengalaman dan disegani di Tana Luwu yaitu Rajeng Maddopa. 

Larangan ini muncul dikarenakan sebelumnya juga ada kasus yang sama terjadi 

dan hasilnya mengakibatkan tanaman padi beralih menjadi rumput dan musim 

 

2Andi Ima Kesuma, Legacy Tana Luwu (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi Sulawesi Selatan, 2015), h.36  
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kemarau berkepanjangan sampai semua tumbuhan mati kekeringan.3 Dalam 

sejarah Luwu kasus ini merupakan yang pertama terjadi dalam hal pernikahan. 

 Adat masyarakat Luwu dalam prosesi pernikahan sangat beragam, karena 

lapisan masyarakat Luwu yang mempunyai banyak budaya yang hampir sama di 

tiap desa atau kecamatan. Tetapi memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas dari 

desa atau kecamatan tersebut. Sama halnya dari bahasa masyarakat sehari-hari, 

perbedaan bahasa di setiap desa meskipun berdampingan sudah mempunyai 

perubahan beberapa kosa kata ataupun cara memaknai kata tersebut. Dalam hal 

pernikahan, beberapa hal yang menjadi corak budaya pembeda adalah dari 

makanan yang disajikan, prosesi pernikahan, resepsi, dan lain-lain.4  

Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur, akan tetapi 

setiap manusia mempunyai pendirian masing-masing mengenai apa yang 

dinamakan teratur, sehingga diperlukan suatu pedoman.5 Keinginan kuat 

masyarakat Luwu untuk hidup teratur sebelum Islam masuk dan tanpa 

pengetahuan agama sama sekali melatarbelakangi munculnya berbagai aturan-

aturan hukum adat yang bersifat kebiasaan turun-temurun, termasuk dalam sistem 

perkawinan. Kesakralan perkawinan pada saat itu berasal dari budaya yang sudah 

berlangsung sejak lama tanpa lantunan-lantunan ayat suci al-Qur`an yang bersifat 

agamis. Budaya yang muncul dan diamalkan ini menjadi salah satu alasan untuk 

mempersatukan masyarakat Luwu, salah satunya dalam tradisi perkawinan. Pada 

dasarnya kebutuhan manusia sama, baik itu kebutuhan yang bersifat biologis 

maupun yang bersifat psikologis dan kebudayaan akan bertujuan bila memiliki 

fungsi dalam masyarakat.6  

Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari 

orang yang melakukan perkawinan, namun juga menjadi urusan keluarga, suku, 

masyarakat dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya.7 

 

3Siodja Daeng Mallondjo, Kedatuan Luwu (cet.1; Palopo: Pustaka Sawerigading, 2004), 

h.15 

4Idwar Anwar, Sejarah dan Kebuyaan Luwu (cet.3; Palopo: Pustaka Sawerigading, 

2012), h.14 

5Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (cet.1; Jakarta: Rajawali Pers,1981), h.76 

6Niko Kaplan, dkk, Teori-Teori Budaya (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 145. 

7Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, h. 91 
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Pernikahan untuk masyarakat merupakan hari yang selalu ditunggu-tunggu, 

karena merupakan pesta tersendiri yang mengumpulkan seluruh masyarakat 

dalam acara tersebut. Pernikahan juga menjadi gengsi tersendiri bagi keluarga 

untuk menunjukan jati diri keluarga kepada masyarakat. Oleh karena itu, 

pernikahan yang bersifat memaksa adat menjadi sebuah aib besar bagi keluarga 

besar kedua pasangan dan masyarakat setempat pada umumnya. 

Pengetahuan agama yang masih sangat rendah pada masyarakat Luwu di 

zaman dahulu bukan berarti masyarakat Luwu utamanya datu pada saat itu belum 

mempunyai keyakinan terhadap keesaan Tuhan. Beberapa naskah menyebutkan 

bahwa pada masa pemerintahan datu Luwu yang pertama sampai datu Luwu ke-

14, sudah memiliki kepercayaan terhadap keesaan Tuhan. Terbukti dalam 

beberapa tradisi yang diwariskan turun-temurun dalam kerajaan Luwu seperti 

menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan ketika ingin tidur. Kemudian beberapa 

tulisan dalam buku lontara bahasa Luwu/Galigo disebutkan:  

“Sessu sompawa mai le puang, maddua pale ri boting langi, manynyiwi 

wali le re peretiwi, aressi mai paddempu, rempu to palanroe”.  

Maknanya:  

Saya sembah dan menyerah diri kepada Tuhan, sambil saya menadakan 

kedua telapak tangan ke atas keagungan, dan mengharapkan memohon 

apa saja, yang dikehendaki Tuhan.8 

 

Prosesi pernikahan secara adat masyarakat Luwu dahulu dilaksanakan 

secara sederhana dengan penyampaian syair lagu dari kedua pihak keluarga. 

Penyanyian lagu ini dilakukan secara bergantian oleh kedua pihak, kemudian 

ketika terdapat kecocokan dan kesepahaman antara keduanya dalam prosesi 

tersebut, keduanya sudah resmi menjadi suami istri yang sah. Tradisi secara adat 

ini terus berlangsung sampai agama Islam masuk di Tana Luwu pada tahun 

1593.9 Meskipun prosesi yang sakral ini sangat jauh dari perintah Islam tentang 

pernikahan, tetapi ada kesamaan dalam prosesi tersebut. Misalkan dalam hal 

kesederhanaan pernikahan dan tidak memberatkan keduanya. 

 

8Siodja Daeng Mallondjo, Kedatuan Luwu, h.61 

9Siodja Daeng Mallondjo, Kedatuan Luwu, h.29 
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Artinya tujuan utama dari sebuah pernikahan untuk menyatukan kedua 

pihak laki-laki dan perempuan benar-benar tercapai sesuai dengan anjuran Islam 

saat ini. Masyarakat yang belum mengenal Islam sudah mampu mengamalkan 

nilai-nilai kehidupan yang ada dalam Islam. Ini disebabkan karena adanya fitrah 

dari setiap individu manusia untuk saling melengkapi, terlebih masyarakat Luwu 

yang kuat dengan rasa kekeluargaannya. Jadi prosesi pernikahan dilaksanakan 

sesuai pengetahuan yang dimiliki masyarakat. 

Setelah Islam mulai masuk di Tana Luwu pada tahun 1593 oleh Datok 

Sulaiman dengan kedua sahabatnya, secara perlahan ajaran Islam juga masuk 

dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.10 Prosesi pernikahan yang sebelumnya 

hanya berupa nyanyian lagu-lagu, kini dilakukan sesuai tuntunan ajaran Islam. 

Seperti adanya prosesi akad nikah, pembacaan ayat suci al-Qur`an, dan 

seperangkat alat shalat yang menjadi mahar dalam pernikahan. Kegiatan-kegiatan 

yang bertentangan dengan ajaran Islam pun dihapuskan dan syariat Islam menjadi 

patokan dalam pernikahan dengan tambahan beberapa ketentuan adat sebelumnya 

yang sejalan dengan syariat. 

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu kebutuhan manusia yang 

sangat penting, mulai dari pemenuhan kebutuhan secara biologis, untuk 

melanjutkan keturunan manusia hingga penyempurnaan agama Islam sebagai 

keyakinan.11 Hikmah dibalik sebuah pernikahan juga memberikan dampak yang 

besar bagi kehidupan sesama masyarakat. Persiapan sebelum dan setelah prosesi 

pernikahan di Tana Luwu yang dilakukan secara gotong-royong membuat 

hubungan kekeluargaan dalam masyarakat semakin kuat. Utamanya persiapan-

persiapan yang bersifat adat dan harus ada dalam acara tersebut. Bahkan 

persiapan dekorasi acara pernikahan pun tidak luput dari sentuhan adat karena 

tidak bisa dilakukan secara gamblang, oleh karena itu kehadiran para orang tua 

atau ketua adat setempat sangat dibutuhkan untuk menuntun masyarakat. 

 

 

10Syamzan Syukur, Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu abad XVII, 

Rihlah (Makassar: Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin 

Makassar, 2016), h.100 

11Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Vol.2, (2016), h.184  
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Pernikahan merupakan waktu yang paling banyak di tunggu-tunggu oleh 

hampir semua manusia. Islam sebagai agama penyempurna memandang 

pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan mulia, penyempurnaan agama, dan 

bagian dari sunnah Nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya 

manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan dunia 

dan akhirat, di bawah cinta kasih dan ridha-Nya.12 Hal ini sudah diisyaratkan 

sejak dahulu, dan sudah banyak dijelaskan dalam al-Qur`an salah satu contohnya 

QS al-Nur/24: 32:  

ا يُ غْنِهِمُ  فُ قَرَاۤءَ  يَّكُوْنُ وْا  اِنْ  كُمْْۗ  وَاِمَاۤىِٕ عِبَادكُِمْ  مِنْ  وَالصٰ لِحِيَْْ  مِنْكُمْ  الْاَيََمٰى  مِنْ وَانَْكِحُوا   ُ للّٰ 
ُ وَاسِعٌ ٖ  فَضْلِه  عَلِيْمٌ ْۗۗ وَاللّٰ 

Terjemahnya: 

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, 

baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha 

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.13 

 

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa al-Qur`an yang menjadi sumber 

rujukan utama umat Islam yang valid memberikan perintah bagi umat manusia 

untuk menyempurnakan agamanya, salah satunya dengan pernikahan. Masalah-

masalah yang akan timbul dalam pernikahan pastinya akan banyak, utamanya 

masalah ekonomi. Akan tetapi hal tersebut sudah dipertegas lagi oleh Allah swt, 

bahwa Allah swt sendiri yang akan menjamin hal tersebut jika mereka berasal 

dari orang yang miskin sesuai dengan ayat yang telah disebut di atas. Tentunya 

sangat banyak sekali dalil-dalil yang menguatkan mengenai pentingnya 

pernikahan, baik itu yang bersumber dari al-Qur`an, hadis Nabi Muhammad saw, 

ijma` ulama, ilmu kesehatan dan dari ilmu psikologi. 

 

 

12Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, h.185 

13Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid (Surabaya: Halim, 2018), 

h.354 
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Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani 

maupun jasmani, individual dan sosial, menolak yang mudarat yaitu yang tidak 

berguna bagi kehidupan.14 Agama Islam secara tegas sangat melarang segala 

perbuatan yang mengumbar hawa nafsu kepada lawan jenis kecuali untuk orang 

yang sudah sah menjadi suami istri. Tujuan hukum Islam sama halnya dengan 

tujuan dari hukum adat di Tana Luwu. Adapun larangan secara spesifik tidak 

diatur secara jelas dalam hukum adat di Tana Luwu. Misalkan larangan-larangan 

bersentuhan ketika bukan muhrim, berduaan dengan lawan jenis, saling 

mengumbar rasa yang bersifat nafsu dan lain-lain. Permasalahan spesifik ini akan 

menjadi aib tersendiri bagi masyarakat dan tidak mendapatkan hukuman adat.  

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian yang suci 

seorang pria dan wanita, berlaku beberapa asas yaitu kesukarelaan, persetujuan 

kedua pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami-istri, untuk waktu yang lama 

dan monogammi terbuka.15 Kaidah umum pernikahan sebagai suatu ikatan yang 

sakral menurut adat dan suci menurut Islam tidak semestinya dirusak dengan 

praktek perzinahan dengan berbagai alasan. Karena rusaknya ikatan suci ini 

membuat asas-asas yang seharusnya ada dalam pernikahan juga hilang. Demikian 

juga dengan tatanan kehidupan alam sekitar karena berjalan sesuai dengan 

perilaku masyarakat yang hidup di tempat tersebut. 

Keturunan yang sah dan jelas nasab dari kedua orang tua anak sangat 

dibutuhkan. Karena tidak jelasnya nasab akan berdampak buruk utamanya bagi 

ibu dan anak. Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang 

dilahirkan dari perkawinan bapak dan ibu yang sah.16 Jadi kelahiran seorang anak 

tanpa orang tua yang jelas membuat status anak yang dilahirkan menjadi 

terkucilkan dalam masyarakat. Kelahiran seperti ini memberikan suatu sikap 

keras dalam masyarakat yaitu mengutuk ibu yang melahirkan tanpa pernikahan 

 

14H. Mustofa dan H. Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Sinar Garafika, 

2009), h.6 

15Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (cet.22; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.139 

16Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, h.79 
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dan anak tersebut karena membawa dampak pendirian yang magis religius, maka 

hal tersebut akan membawa petaka, sial, celaka dan sebagainya.17 

Menurut Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa status anak zina 

dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum 

anak lahir. Menurut mazhab Syafi`i, status anak zina dinasabkan kepada 

bapaknya apabila anak lahir diatas 6 bulan setelah akad nikah. Dan tidak 

dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari 6 bulan pasca 

pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak.18 Kedua 

pendapat ini jelas mengenai nasab seorang anak yang sangat ditentukan oleh 

waktu pernikahan palaku zina. Jika ditinjau dari kebiasaan masyarakat di 

kabupaten Luwu, khususnya pendapat mazhab Syafi`i sangat jarang bahkan 

hampir tidak pernah dikemukakan oleh para tokoh agama setempat. Hal ini 

kurang relavan dikarenakan mayoritas masyarakat setempat yang memakai 

pemahaman mazhab imam Syafi`i pada aktivitas ibadah sehari-harinya. 

Pendapat dari madzhab Hanbali dan mazhab Maliki, haram hukumnya 

menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan dan karena itu, kalau 

terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan 

status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.19 Berbeda 

dengan pendapat sebelumnya dalam kasus ini, pendapat mazhab Hanbali dan 

Maliki lah yang kemudian banyak diyakini oleh masyarakat setempat. Kayakinan 

ini berasal dari penyampaian beberapa orang yang bersumber dari konsumsi 

media sosial yang tidak di filter dan tidak ada koreksi dari para tokoh agama yang 

lebih memahami kondisi.  

Hukum adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara 

peraturan-peraturan adat-istiadat zaman pra-Hindu dengan peraturan-peraturan 

hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.20 

 

17Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, h.81. 

18Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah (Pare-Pare: 

Kaafah Learning Center, 2019), h, 319.  

19Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, h.319. 

20Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, h.13 
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Masyarakat Luwu yang masih sangat jauh dari pengetahuan agama berlandaskan 

pada pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya yang mempunyai kaitan yang 

sama dalam satu kasus. Pengalaman-pengalaman ini penting dikarenakan akan 

menjadi rujukan utama dalam menentukan nasib seseorang yang berbuat 

pelanggaran. Hal ini juga yang membuat hukum adat sangat bergantung pada 

ingatan-ingatan orang-orang tua karena tidak adanya panduan khusus berupa 

tulisan yang bisa diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu orang-orang 

tua menjadi pilihan utama dalam pemilihan ketua adat setempat dan menjadi 

rujukan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan adat. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, di 

samping kemajuan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga 

faktor-faktor yang bersifat tradisional.21 Karena bersifat pelajaran yang diambil 

dari pengalaman-pengalaman, hukum adat itu bisa saja mengalami sedikit 

perubahan dari generasi ke generasi. Hal ini sama halnya dalam kasus hadis Nabi 

saw yang bisa saja mengalami perubahan dari masa ke masa jika tidak di 

informasikan dengan orang yang tepat dan mempunyai silsilah informasi yang 

jelas. Kemudian karena pengetahuan tentang kondisi alam yang masih rendah 

dan kurang ilmiah sehingga ada kemungkinan bersifat kebetulan saja antara kasus 

yang sedang terjadi dengan kondisi alam yang buruk pada saat itu. 

Pentingnya pernikahan terkadang masih menimbulkan beberapa masalah, 

utamanya bagi orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Salah satu 

masalah yang menjadi perhatian peneliti adalah hal-hal yang dilakukan oleh para 

pasangan sebelum melakukan pernikahan yaitu zina. Di dalam masyarakat 

sekitar, sering kali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan 

hubungan antara pria dengan wanita sehingga menimbulkan kejadian-kejadian 

yang tidak normal (abnormal).22  Hal ini kebanyakan dianggap oleh sebagian 

besar orang merupakan hal yang wajar-wajar saja dilakukan karena mengingat 

bahwa hubungan yang sebenarnya sudah ada di depan mata dan tinggal 

menghitung hari saja. Kemudian di beberapa kasus yang telah dipraktekan oleh 

 

21Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, h.19 

22Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, h.80 
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sebagian besar masyarakat di Tana Luwu yaitu ketika anak-anak mereka yang 

masih remaja menjalin suatu hubungan yang semakin erat sehingga melakukan 

hal-hal yang sepantasnya hanya dilakukan oleh pasangan suami istri. Perbuatan 

tersebut terkadang membawa dampak yang serius bagi kedua pasangan dan 

masyarakat luas. Salah satunya ketika pihak perempuan hamil, meskipun masih 

remaja.  

Tindakan utama yang ditempuh oleh masyarakat pada kasus tersebut 

adalah menikahkan keduanya, meskipun dari segi umur, psikologi, dan 

ekonominya belum memadai. Alternatif penyelesaian masalah ini dinilai 

masyarakat lebih baik dan manusiawi. Mengingat dalam masyarakat juga 

terdapat kepercayaan atau hukum adat yang berlaku dan harus diterapkan. 

Masyarakat yang mayoritas sebagai petani berkeyakinan bahwa jika kasus di atas 

terjadi dalam suatu perkampungan dan tidak segera dinikahkan maka akan 

mengundang bencana bagi masyarakat luas, misalnya tanaman-tanaman mereka 

akan dihabiskan oleh hama yang tidak diketahui dari mana asalnya.  

Hukum adat menjadi pegangan utama masyarakat yang hidup di 

pedesaan. Kepercayaan adat masyarakat sangat tinggi yang menjadi pengikat 

agar nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat tetap terjaga 

sehingga tercipta masyarakat yang berkelakuan baik kepada sesama. Nilai adalah 

cita-cita atau pedoman luas untuk berperilaku, sedangkan norma merupakan 

aturan-aturan berperan dalam konteks nilai-nilai.23 Perealisasian nilai dan norma 

dalam masyarakat menggunakan hukum adat merupakan salah satu alternatif 

pilihan masyarakat yang mempunyai kepercayaan kuat terhadap leluhur mereka. 

Menurut Soekanto, hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan 

tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (ongecodificeerd), dan bersifat paksaan 

(dwang), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum 

(rechtsgevolg).24 Masyarakat yang mempunyai pola pikir beragam dan 

 

23Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h.5 

24Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu 

Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 2. 
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kecenderungan yang berbeda-beda butuh pola hukum yang bersifat memaksa 

agar nilai dan norma kemasyarakatan bisa tercapai. 

Menurut Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak 

pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan 

masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat 

bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.25 Budaya adat masyarakat 

Luwu menjadi sebuah tuntunan tersendiri dalam berperilaku terhadap sesama dan 

perlakuan terhadap alam sekitar, jadi adat bersifat bagaimana individu dalam 

dalam mengambil keputusan dan menghukum dirinya sendiri jika merasa 

melakukan pelanggaran. Kemudian hukum adat itu sendiri bersifat khusus untuk 

masalah-masalah yang dianggap besar dan sangat bertentangan dengan tatanan 

kehidupan masyarakat. Sehingga penyelesaiannya tidak bisa secara 

penghukuman individu semata, melainkan harus melibatkan pemerintah dan 

ketua adat setempat melalui musyawarah. Konsekuensi dari pelanggaran hukum 

adat inilah yang bersifat individu dan kelompok. 

Di sisi lain tingginya dui’ menre’/ uang belanja mendatangkan beberapa 

kemungkinan mudharat bahaya bagi masyarakat, diantaranya Menyebabkan 

terbukanya pintu-pintu kemaksiatan, misalnya si gadis hamil di luar nikah yang 

membuat orang tua si gadis suka atau tidak suka, harus menyetujui pernikahan 

mereka, nikah sirih atau kawin lari.26 Selain beberapa sebab di atas, tingginya 

gengsi dalam sebuah pernikahan di Tana Luwu juga menjadi sebab banyaknya 

pasangan yang lebih memilih melakukan perzinahan. Dalam beberapa kasus, 

pernikahan yang seharusnya menjadi upaya untuk menyatukan kedua pasangan 

beralih menjadi ajang untuk memperlihatkan kemampuan harta yang dimiliki. 

Mahar yang seharusnya sederhana dan tidak memberatkan pihak laki-laki justru 

menjadi sangat memberatkan, sehingga perzinahan atau hamil di luar nikah 

menjadi jalan tercepat agar pernikahan segera terlaksana. Kebiasaan ini sekarang 

menjadi sebuah budaya karena kurangnya pemaham tentang hakikat dari 

pernikahan, pandangan baru dalam masyarakat bahwa ketika mahar itu rendah 

 

25Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, h.11 

26Rusdaya Basri, Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, h.106 
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menandakan pihak perempuan sudah bermasalah sehingga mengurangi harga 

dirinya dan kuantitas dari mahar tersebut. Ketika mahar itu tinggi akan membuat 

status sosial pihak perempuan menjadi tinggi.  

Diskursus tentang hukum adat dalam suatu masyarakat terus berlanjut 

antara pendukung dan yang kontra. Pendukung hukum adat sering menuduh 

kaum muda sebagai orang yang tidak tahu adat, bahkan lebih dari itu, kaum muda 

dianggap tidak menghargai para leluhur yang telah berupaya mewariskan suatu 

nilai dari generasi ke generasi.27 Eksistensi hukum adat di Tana Luwu kurang 

digemari oleh generasi muda masa sekarang. Penyebab utamanya adalah 

rendahnya literasi dan keingintahuan generasi muda masa sekarang terhadap 

kekayaan budaya adat di Tana Luwu. 

Fenomena ini muncul karena anggapan generasi muda bahwa dunia 

literasi tidak akan meningkatkan ekonomi atau tidak mempunyai penghasilan 

berupa materi yang menunjang kehidupan. Masyarakat yang sebagian besar 

hidup dalam ekonomi yang rendah membuat orientasi hidup hanya sebatas 

pengumpulan materi semata. Bukti dari kurangnya keingintahuan dan literasi di 

Tana Luwu adalah tidak adanya toko-toko yang menjual buku sebagai sumber 

ilmu pengetahuan. Kemudian pola pikir orang tua bahwa sekolah cukup sebatas 

SMA saja, perkuliahan tidak dianggap penting karena hanya akan menghabiskan 

uang saja. Pencarian ilmu lebih tinggi lewat perkuliahan tidak akan menjamin 

perubahan ekonomi dalam keluarga.  

Para pakar ilmu pengatahuan di Tana Luwu tergolong masih sangat 

kurang bahkan hampir tidak ada. Baik itu dalam lingkup hukum adat maupun 

hukum Islam. Pengetahuan seputar keislaman kurang berkembang, hal ini 

berbanding terbalik dengan luasnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Para tokoh 

agama dalam perkampungan pun tidak harus berasal dari orang-orang yang 

mempunyai pengetahuan agama yang luas dan diserap dari dunia pendidikan 

yang formal. Orang-orang yang ditunjuk sebagai pemuka agama umumnya 

berasal dari orang yang mempunyai pengalaman keagamaan yang baik dan 

 

27Abd. Rauf, Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam, TAHKIM 8, No.1, (Juni 

2013), h.21 
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retorika yang menarik bagi masyarakat. Tanpa pengalaman yang diserap melalui 

kajian-kajian kitab keislaman yang lebih valid. 

Penunjukan para pemuka agama dalam perkampungan dipilih secara oleh 

kepala desa dengan beberapa pertimbangan dari anggota masyarakat. Tokoh 

agama dan ketua adat merupakan komponen yang sangat penting dalam 

masyarakat. Berbagai keputusan yang bersifat maslahat bersama tergantung dari 

keduanya. Oleh karena itu, keilmuan yang mendalam dari keduanya menjadi 

pembeda dengan masyarakat pada umumnya. Orang yang memutuskan hukum 

adat dan hukum Islam tidak bisa disamakan dari sumbernya. Penunjukan ketua 

adat harus berasal dari orang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan 

seputar adat setempat yang luas, karena pengetahuan hukum adat bersifat tidak 

tertulis. Berbeda dengan hukum Islam yang sangat rinci dan bersifat tertulis. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat salah 

satunya adalah pengaruh agama Islam, terlihat dalam hukum perkawinan, yaitu 

dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang 

wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam di dalam hukum adat di beberapa 

daerah di Indonesia tidak sama kuatnya.28 Kepercayaan kuat masyarakat di Tana 

Luwu terhadap hukum adat utamanya dalam kasus perzinahan dan perkawinan 

menimbulkan berbagai tanggapan bagi generasi muda masa sekarang yang 

kurang paham terhadap keyakinan hukum adat tersebut. Meskipun jika dilihat 

dari perealisasiannya, konsekuensi hukum adat memberikan efek positif bagi 

tatanan kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan 

keingintahuan mengenai asal mula dari hukum adat tersebut. Hal ini muncul 

berhubung generasi muda terputus waktu dari pola kehidupan leluhur yang 

menjadi awal munculnya hukum adat tersebut. Terlebih tidak adanya penjelasan 

yang valid bahkan pengetahuan kebanyakan orang tua kepada anak didik mereka 

mengenai penyebab munculnya hukum adat tersebut. 

 

 

28Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, h.21 
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Keyakinan dan praktek masyarakat di Tana Luwu tersebut menjadi alasan 

utama penulis untuk mengambil judul ini, utamanya mengenai fenomena 

pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu perspektif hukum adat dan 

hukum Islam, kedudukan anak yang dilahirkan serta pandangan tokoh agama dan 

masyarakat dalam kasus tersebut.  

B.  Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian sangat penting agar proses dan hasil penelitian berjalan 

sesuai keinginan dan judul penelitian. Kemudian untuk menghindari kesalahan 

dalam pemaknaan pembaca untuk memahami objek penelitian. Sesuai dengan 

judul penelitian yaitu “pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu 

perspektif hukum adat dan hukum Islam”, maka penelitian ini terfokus pada 

fenomena pernikahan pasca perzinahan di Kabupaten Luwu perspektif hukum 

adat dan hukum Islam. Kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan serta 

pandangan tokoh agama dan masyarakat mengenai kasus tersebut. 

2. Deskripsi fokus  

Hukum adat di kabupaten Luwu merupakan hukum yang telah lama hidup 

dalam masyarakat, tidak tertulis tetapi menjadi kepercayaan masyarakat. Hukum 

adat ini menyangkut nilai-nilai luhur dan kemanusiaan yang erat hubungannya 

dengan alam sekitar. Ada berbagai fenomena yang muncul dalam pernikahan 

pasca perzinahan di kabupaten Luwu dan telah ada sejak masyarakat belum 

mengenal agama Islam. Tetapi untuk saat ini fenomena-fenomena tersebut mulai 

ditinggalkan karena adanya pelemahan pada hukum adat yang berlaku. 

Kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu 

berhubungan dengan cara keluarga dan masyarakat dalam memperlakukan anak 

tersebut. Mengenai kedudukan anak yang dilahirkan pun tidak terlalu 

dipermasalahkan, meskipun secara tegas dalam hukum Islam telah jelas 

memposisikan mana yang termasuk anak zina dan mana yang tidak termasuk 

anak zina.  Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kehidupan anak 

tersebut setelah dilahirkan dan mengenai pelimpahan hak asuh anak. Jadi 
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mayoritas masyarakat berpandangan bahwa setelah pernikahan keduanya 

pasangan zina dilaksanakan maka keduanya sah sebagai suami istri terlepas 

bagaimana kondisi atau umur kandungan wanita yang hamil tersebut. Dan semua 

permasalahan yang muncul setelahnya pun akan diselesaikan secara 

kekeluargaan. 

C.  Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok 

masalahnya adalah bagaimana pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu 

perspektif hukum adat dan hukum Islam, kemudian dirincikan ke dalam beberapa 

sub masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana fenomena pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu 

perspektif hukum adat dan hukum Islam.? 

2. Bagaimana kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan di 

kabupaten Luwu.? 

3. Bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat mengenai 

pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu.?  

D. Kajian pustaka 

Berdasarkan hasil penelurusan peneliti pada berbagai sumber pustaka, 

yang berkaitan penelitian hukum adat dan hukum Islam di Kabupaten Luwu, 

beberapa diantaranya adalah: 

Syamzan Syukur, tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul 

“Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu abad XVII, Rihlah”, 

beliau berpendapat bahwa penerimaan agama Islam oleh Kerajaan Luwu 

memberi pengaruh yang luas dan melembaga dalam kehidupan masyarakat. 

Integrasi Islam telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat.29 

Pengaruh agama Islam terhadap kehidupan masyarakat Luwu saat ini hanya 

sebatas pada amalan-amalan terdahulu yang pada beberapa aspek butuh 

pembaharuan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran atau 

 

29Syamzan Syukur, Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu abad XVII, 

Rihlah, h.99 



16 

 

 

 

amalam-amalan ini terkadang kontradiksi dengan perkembangan hukum Islam 

yang berjalan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Pengaruh ini 

juga tidak sampai kepada pemahaman hukum Islam yang sesuai dengan 

keyakinan yang dianut mayoritas masyarakat. Hukum Islam yang diamalkan 

berlandaskan pada kebiasaan-kebiasaan tokoh-tokoh agama terdahulu. 

Santoso, tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul “hakekat 

perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum Islam dan hukum adat”, 

berpendapat bahwa untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan 

kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang 

mengatur perkawinan dan keluarga.30 Pendapat ini sesuai dengan alasan umum 

masyarakat untuk menikahkan pasangan yang berzina selain untuk menghindari 

musibah yang akan menimpa penduduk setempat. Jadi pada dasarnya solusi yang 

selama ini ditetapkan oleh masyarakat merupakan hasil dari undang-undang yang 

kemudian dianggap sebagai adat setempat. Dan ini kontradiksi dengan beberapa 

pendapat mazhab yang disebutkan sebelumnya dan mazhab yang dianut oleh 

sebagian masyarakat Luwu. 

Adenisatrawan, tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “eksistensi 

dan resistensi hukum adat perkawinan suku tolaki dalam era digital”, beliu 

berpendapat bahwa hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam 

pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis 

merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan 

ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat 

tidak terjadi lagi kesenjangan dengan law in action-nya.31 Jika dikaitkan dengan 

pernikahan adat dalam masyarakat, hukum pernikahan dalam adat masyarakat 

tidak akan mencapai atau dijadikan sebagai hukum tertulis sebagaimana dalam 

undang-undang, sama halnya juga dengan beberapa aspek hukum adat lainnya. 

Meskipun secara nilai, adat pernikahan mengandung berbagai nilai positif bagi 

keberlangsungan hidup masyarakat. Pendapat ini perlu dibatasi pada pernikahan 

 

30Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam dan Hukum 

Adat, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA 07, No.2, (2016): h.414 

31Adenisatrawan, Eksistensi dan Resistensi Hukum Adat Perkawinan Suku Tolaki dalam 

Era Digital, Jurnal Esensi Hukum 03, No.02, (2021): h.117  
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yang baik saja dan terlepas dari pernikahan pasca perzinahan. Jelas jika 

pernikahan yang dilangsungkan secara terpaksa karena hukum adat, maka 

keberlangsungan suku secara tertib tidak dapat diraih. Karena akan berpengaruh 

buruk kepada status pernikahan dan keturunan yang dilahirkan. 

Nuraeni, tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Islam dalam 

tradisi pernikahan”, berpendapat bahwa mengenai prosesi pernikahan, termasuk 

di dalamnya tahapan pra nikah, tahapan nikah, dan tahapan setelah menikah pada 

dasarnya tetap sama dengan prosesi sebelum masuknya Islam terutama yang 

berhubungan dengan masalah mahar hanya saja prosesi pernikahan setelah 

datangnya Islam lebih praktis.32 Budaya pernikahan saharusnya mengindikasikan 

budaya atau adat yang beraturan dan berkembang. Ini terlihat dalam beberapa 

praktek budaya yang memiliki toleransi di dalamnya sehingga dihapuskan oleh 

masyarakat. Namun ketika budaya pernikahan tersebut masih menganut ajaran 

murni para pendahulu tanpa mengetahui sebab mereka melakukan hal tersebut 

maka pantas jika ajaran tersebut perlu pembaharuan sesuai dengan hukum asal 

alasan mereka melakukannya. Sehingga hukum dapat berjalan dan berkembang 

sesuai dengan zaman dan tidak monoton pada praktek murni para pendahulunya.  

Saidah, tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul “Kemampuan 

Hukum Islam dalam Merespon Problematika Kontemporer” berpendapat bahwa 

hukum Islam menjadi relevan sepanjang waktu sesuai dengan perkembangan 

problematika umat.33 Relevansi hukum Islam sejalan dengan perubahan 

kehidupan masyarakat, perubahan kehidupan bermasyarakat inilah yang 

seharusnya masuk ke dalam semua aspek kehidupan termasuk ajaran dan hukum 

yang direalisasikan. Yang menjadi masalah adalah jika pembaharuan itu sulit 

diterima karena kenyamanan pada ajaran terdahulu dan asing dengan perubahan 

baru yang lebih relevan. 

 

 

 

32Nuraeni, Islam Dalam Tradisi Pernikahan, Jurnal Rihlah 07, No.02, (2019): h.151 

33Saidah, Kemampuan Hukum Islam Dalam Merespon Problematika Kontemporer, 

Jurnal Syariah dan Hukum, Diktum 14, No.2, (Juli 2014): h.122 
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E. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menemukan dan merumuskan teori tentang fenomena pernikahan 

pasca perzinahan di kabupaten Luwu perspektif hukum adat dan hukum 

Islam. 

b. Untuk menganalisis kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan 

di kabupaten Luwu. 

c. Untuk mengetahui dan mengembangkan pandangan tokoh agama dan 

masyarakat tentang pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Sebagai pengembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan hukum adat 

dan hukum Islam di kabupaten Luwu. 

b. Sabagai acuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan seluruh 

lapisan masyarakat mengenai objek penelitian.  

c. Sebagai pemantik untuk mengembangkan literasi keilmuan di kabupaten 

Luwu. 
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pernikahan  

 Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam kitab-kitab fikih dinyatakan bahwa 

nikah menurut bahasa memiliki arti hakiki dan arti majazi. Menurut arti hakiki 

nikah adalah bergabung atau bercampur, sedang arti majazi adalah bersetubuh.1 

Perjanjian dalam pernikahan merupakan perjanjian jangka panjang, bersifat 

tertulis dan lisan, dan resmi secara negara dan agama. Perjanjian yang mengikat 

seseorang merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan seumur hidupnya, 

mendapatkan pahala yang besar jika ditunaikan dan dosa yang besar pula jika 

diingkari. Pengertian pernikahan secara bahasa arab ini memakai kata laki-laki 

dan perempuan sebagai objek perjanjiannya.  

Pemakain kata laki-laki dan perempuan bersifat universal karena 

pernikahan tidak terbatas pada laki-laki dan perempuan yang masih perjaka atau 

perawan saja. Tetapi bisa dilakukan oleh seorang duda atau janda, dan orang 

yang sudah mempunyai pasangan jika ada keridaan dari pasangannya. Dari 

kutipan di atas, istilah pernikahan menurut fikih cenderung ke arah penghalalan 

untuk melakukan hubungan intim dengan lawan jenis. Meskipun dalam beberapa 

penjelasannya yang lebih kompleks terdapat banyak hikmah dibalik hubungan 

intim tersebut. 

Secara bahasa, kata an-nikah mempunyai dua makna yaitu, jimak yang 

berarti hubungan seksual atau hubungan badan dan juga disebut dengan al-

wath`u dan bermakna akad, maksudnya adalah sebuah akad atau bisa juga 

 

1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan (cet.3; Jakarta: Kencana, 2009), h. 35. 
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bermakna ikatan atau kesepakatan.1 Para ulama berbeda pendapat 

mengenai pemaknaan hakiki dan majazi dalam pernikahan: 

1. Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari pernikahan itu 

adalah hubungan seksual, sedangkan akad adalah makna kiasan. 

2. Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi`iyah berpendapat sebaliknya, 

makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan kalau dimaknai sebagai 

hubungan seksual, itu merupakan makna kiasan saja. 

3. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang 

punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.2 

Terlepas dari perbedaan makna pernikahan antara hubungan seksual dan 

akad. Ketika memaknai bahwa pernikahan adalah hubungan seksual, artinya 

pernikahan merupakan hubungan yang hanya bersifat sementara sesuai 

kemampuan dan keinginan seksual manusia. Pernikahan hanya sebatas antara 

umur remaja sampai maksimal umur 50 tahuan sja, karena kemampuan seksual 

manusia akan berkurang seiring bertambahnya usia. Adapun ketika memaknai 

bahwa pernikahan adalah akad, hal ini kabanyakan akan dipahami bahwa 

pernikahan hanya untuk umat muslim saja. Pernikahan hanya sebatas prosesi 

agama dengan pengucapan akad secara lisan semata. Jadi beberapa pemaknaan 

pernikahan menggunakan kata tanpa penjelasan yang rinci akan membatasi dan 

mengurangi maksud dari pernikahan tersebut.  

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh 

dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki 

dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. 3 Dari pemaknaan 

pernikahan secara bahasa Indonesia ini dapat dipahami bahwa, arti yang diambil 

berasal dari kegiatan dan perbuatan umum yang dilakukan masyarakat indonesia.  

 

1Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan (Jakarta: Gramedia, 2019), 

h. 3 

2Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, h. 4 

3Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam (Tangerang: Tira 

Smart, 2019), h.1 
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Pernikahan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah 

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

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

berdasarkan ketuhanan yang maha esa.4 Undang-undang yang dibentuk di 

Indonesia salah satunya berlandaskan pada pancasila sebagai pedoman utama 

dalam penyusunannya. Poin utama pancasila dalam definisi pernikahan di atas 

sila pertama pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa.  Masyarakat Indonesia 

yang tergolong agamis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan 

termasuk dalam pembuatan undang-undang pernikahan. Pernikahan yang 

dimaksud dalam undang-undang ini mempunyai hubungan yang erat dengan 

unsur kerohanian masyarakat indonesia.  

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 juga mempertegas mengenai 

sahnya perkawinan, yaitu: 

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kerpercayaannya itu. 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.5 

Kemudian penjelasan dari kedua ayat di atas adalah tidak ada perkawinan 

di luar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-

undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu 

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang 

ini.6 Dari pasal 2 ayat 1 dan 2 ini jelas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh 

laki-laki dan perempuan tidak bisa untuk dilaksanakan. Karena misalnya 

 

4Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di 

Indonesia, Al-Adl 7, No.13, (Juni 2015), h,23 

5Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di 

Indonesia, h.24 

6Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di 

Indonesia, h.24 
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ketentuan dalam agama Islam yang melarang orang Islam untuk menikah dengan 

selain Islam. Dari beberapa definisi pernikahan di atas jelas bahwa pada 

dasaranya pernikahan merupakan penghubungan jasmani dan ruhani antara laki-

laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah. 

a. Hikmah pernikahan 

1. Sunnah Nabi dan Rasul 

Nabi dan Rasul merupakan manusia sempurna yang dipilih oleh Allah swt 

langsung, sehingga segala perbuatan yang mereka lakukan adalah contoh untuk 

umat setelahnya. Salah satu yang membuat pernikahan menjadi sebuah sunnah 

dan anjuran adalah firman Allah swt QS al-Rad/13: 38: 

تَِ  اَنْ يََّّْ لِرَسُوْلٍ  اَزْوَاجاا وَّذُر يَِّةا ْۗوَمَا كَانَ  لََمُْ  وَجَعَلْنَا  قَ بْلِكَ  مِ نْ  رُسُلاا  اَرْسَلْنَا  اِلاَّ باِِذْنِ وَلقََدْ   باِٰيةٍَ 
 اللّٰ ِ ْۗلِكُلِ  اَجَلٍ كِتَابٌ 

Terjemahnya: 

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau 

(Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan 

keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti 

(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada 

ketentuannya.7 

2. Bagian dari tanda kekuasaan Allah swt 

Pernikahan dikatakan sebagai tanda kekuasaan karena banyaknya 

peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak rasional dan di luar dari dugaan manusia, 

baik sebelum maupun seteleh menikah. Tanda-tanda ini sudah dikabarkan Allah 

swt QS al-Rum/30: 21: 

نَكُمْ مَّوَدَّةا وَّرَحْمَةا ْۗاِنَّ ٖ  وَمِنْ اٰيٰتِه  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ ا اِليَ ْ  فيْ ْٓۗ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِ نْ انَْ فُسِكُمْ اَزْوَاجاا ل تَِسْكُنُ وْْٓ
 ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ل قَِوْمٍ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ 

Terjemahnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 

 

7
Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.254 
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.8 

3. Salah satu jalan untuk manjadi kaya 

Permasalahan ekonomi merupakan hal mendasar yang membuat 

kebanyakan orang menunda pernikahan. Mengenai hal tersebut Allah swt 

berfirman dalam QS al-Nur/24: 32: 

ا يُ غْنِهِمُ  فُ قَرَاۤءَ  يَّكُوْنُ وْا  اِنْ  كُمْْۗ  وَاِمَاۤىِٕ عِبَادكُِمْ  مِنْ  وَالصٰ لِحِيَْْ  مِنْكُمْ  الْاَيََمٰى  مِنْ وَانَْكِحُوا   ُ للّٰ 
ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٖ  فَضْلِه  ْۗۗ وَاللّٰ 

Terjemahnya: 

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, 

baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha 

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.9 

4. Menikah adalah ciri khas makhluk hidup 

بِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ انَْ فُسِهِمْ وَمَِِّا لَا يَ عْلَمُوْنَ 
 سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مَِّا تُ نْْۢ

Terjemahnya: 

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, 

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri 

maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS Yasin/36: 36)10 

 

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, 

bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan 

atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan 

hukum yang harus dilakukan.11 Ketika pernikahan itu dilakukan dengan benar 

dan sah secara agama maka hikmah yang terdapat dalam sunnah menikah 

 
8Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.406 

9
Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.354 

10Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.442 

11Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal 

Crepido 02, No.02, (November 2020): h.111 



24 

 

 

 

tersebut dengan mudah didapatkan dan dirasakan oleh orang yang 

melaksanakannya. Sakralnya pernikahan berhubungan dengan makna filosofis 

perbuatan tersebut dianjurkan. Makna filosofis yang terkandung di dalamnya 

berhubungan dengan nilai spiritual kehidupan individu yang akan berpengaruh 

terhadap kehidupan realitasnya. Sehingga pada dasarnya pelarangan dan anjuran 

suatu perbuatan dalam agama karena perhitungan yang sempurna mengenai efek 

positif atau negatif dari perbuatan tersebut.  

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah 

yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para 

pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu 

ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga 

bangsa pada umumnya.12 Pernikahan mempunyai makna dan manfaat yang 

sangat luas, karena berhubungan dengan hidup panjang seorang manusia dan efek 

yang berhubungan dengan manusia di sekelilingnya. Dan nilai ibadah yang 

terkandung di dalamnya merupakan ibadah terpanjang yang lakukan manusia 

sehingga suatu perjalanan yang panjang tersebut membutuhkan persiapan yang 

sempurna sebelum dimulai. Ketika awal dari perjalanan panjang tersebut tidak 

sempurna tanpa perhitungan valid, akan membawa efek yang negatif terhadap 

perjalanan manusia hingga akhirat. 

Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh 

untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, 

aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang 

disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur 

dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara 

kedua belah pihak.13 Ikatan hukum yang terjadi dalam akad pernikahan bukan 

saja hanya sebatas hukum yang lahir dari ucapan lisan. Akan tetapi juga hukum 

yang bersifat maknawi dari lisan tersebut, akan membawa dampak yang lebih 

 

12Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum 

Islam, YUDISIA  05, No.2, (2014): h. 293–294. 

13Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, h.113  
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besar terhadap kehidupan kelanjutnya. Banyak keyakinan masyarakat mengenai 

hal tersebut, misalnya ketika qabul yang diucapkan seorang laki-laki tidak lancar 

atau di ulang lebih dari satu kali mencerminkan perilaku yang buruk sebelumnya 

terhadap saudara maupun keluarga yang lainnya. Perjanjian dalam pernikahan 

dapat dipahami sebagai keingan untuk bebas berdasarkan prinsip suka sama suka 

dan terbebas dari paksaan manapun. 

b. Rukun dan syarat pernikahan 

Rukun dan syarat merupakan komponen-komponen yang harus ada dalam 

suatu kegiatan, dalam pernikahan ini menjadi tolok ukur sah atau tidaknya 

pernikahan. Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi 

terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya 

perkawinan itu bisa sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan 

itu tidak akan bisa terlaksana.14 Adapun yang manjadi rukun dari pernikahan, 

beberapa diantaranya adalah: 

1. Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan 

persusuan, atau tidak berbeda keyakinan. 

2. Terdapat ijab kabul yang diucapkan wali atau pengantinnya. 

3. Terdapat kabul dari mempelai pria atau pengantinnya.15 

Adapun yang menjadi syarat sahnya pernikahan adalah: 

1. Telah ditentukan nama masing-masing mempelai. 

2. Keridhoan mempelai. 

3. Adanya wali nikah. 

4. Adanya saksi nikah.16 

 

 

 

14A. Zuhdi Muhdior, Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai dan Ruju’ 

(Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), h. 52. 

15Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (cet.1; Malang: UMM Pres, 2020), h.8 

16Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.8 
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c. Asas-asas pernikahan 

1. Asas sukarela.17  

Asas ini menjadi aturan dasar dalam sebuah pernikahan, karena 

pernikahan tidak akan bisa terlaksana tanpa kerelaan dari kedua pihak, baik dari 

kedua pasangan maupun dari kedua pihak keluarga. Meskipun dalam beberapa 

kasus, pernikahan tidak berdasarkan pada kerelaan baik dari pihak laki-laki 

maupun perempuan dan dari pihak keluarga, sehingga bersifat paksaan. Dalam 

beberapa kasus pernikahan di Tana Luwu, tidak adanya kerelaan dari salah satu 

pasangan atau keduanya biasanya terjadi karena pernikahan tersebut merupakan 

perjodohan dari pihak keluarga. Bersifat paksaan kepada pihak keluarga 

dikarenakan calon perempuan sudah hamil terlebih dahulu. 

2. Asas persetujuan.  

Asas ini merupakan konsekuensi dari pada asas pertama, dimaknai 

dengan tidak adanya paksaan dari kedua pihak, jika pernikahan dilangsungkan 

tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka pernikahan pengadilan bisa 

membatalkan.18 

3. Asas bebas memilih.19 

Hak kebebasan untuk memilih pasangan hidup seharusnya menjadi hak 

pribadi kedua pasangan, karena setiap manusia mempunyai pandangan tersendiri 

dan kriteria dalam memilih pasangan berdasarkan kecenderungan dan pandangan 

idealnya dalam mencari pasangan. Dalam tradisi pernikahan di Tana Luwu, asas 

ini terkadang tidak tercapai karena gengsi dari pihak keluarga yang tinggi untuk 

menjalin keluarga dengan orang yang mempunyai ekonomi di bawahnya. 

Kemudian adanya pandangan dari pihak keluarga, bahwa pasangan lebih baik dari 

keluarga terdekat. 

 

 

17Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.20 

18Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.20 

19Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.20 
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4. Asas kemitraan.  

Adanya asas ini karena tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang 

berbeda karena perbedaan kodrat. Hal ini dijelaskan dalam QS al-Nisa/4: 24 yaitu: 

ءَ ذٰلِكُمْ اَنْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِ سَاۤءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْماَنكُُمْۚ  كِتٰبَ اللّٰ ِ عَلَيْكُمْۚ  وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَراَۤ   
تَ غُوْا بِامَْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيَْْ غَيَْْ مُسٰفِحِيَْْ ْۗ فَمَا اسْتَمْتَ عْتُمْ بهِ  هُنَّ فاَٰتُ وْهُنَّ اُجُوْرهَُنَّ فَريِْضَةا ْۗوَلَا   ٖ  تَ ب ْ مِن ْ

تُمْ بِه  اِنَّ اللّٰ َ كَانَ عَلِيْماا حَكِيْماا  ٖ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَ رَاضَي ْ
 مِنْْۢ بَ عْدِ الْفَريِْضَةِْۗ

Terjemahnya: 

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang 

bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu 

miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain 

(perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) 

dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. 

Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 

kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. 

Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan 

sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui lagi Maha bijaksana.20 

Juga dalam QS al-Baqarah/2: 187 yaitu: 

نَُّ ْۗ عَلِمَ  كُمْ ْۗ هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَانَْ تُمْ لبَِاسٌ لََّ لَةَ الصِ يَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاۤىِٕ تُمْ   اُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ ُ انََّكُمْ كُن ْ اللّٰ 
ُ لَ   كُمْ تََتَْانُ وْنَ انَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْۚ  فاَلْ ٰ نَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْ تَ غُوْا مَا كَتَبَ اللّٰ 

Terjemahnya: 

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka 

adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah 

mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia 

menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah 

mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.21 

 

5. Asas selamanya. 

 

20
Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.82 

21Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.29 
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Asas yang berbicara bahwa pernikahan adalah sesuatu yang dibangaun 

untuk menciptakan hubungan jangka panjang.22 Adapun penjelasan semacam ini 

tercantum dalam QS al-Rum/30: 21 yaitu: 

نَكُمْ مَّوَدَّةا وَّرَحْمةَا ْۗ ٖ  وَمِنْ اٰيٰتِه هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ اِليَ ْ ا  اِنَّ   ْٓۗ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِ نْ انَْ فُسِكُمْ اَزْوَاجاا ل تَِسْكُنُ وْْٓ
 ي َّتَ فَكَّرُوْنَ فيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِ قَوْمٍ  

Terjemahnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.23 

6. Asas monogami terbuka 

Undang-undang pernikahan pasal 3 ayat (1) mengatakan seorang suami 

hanya diijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak mutlak 

karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan 

melarang atau menghapuskan poligami.24 Kemudian dalam Islam poligami 

diperbolehkan dengan beberapa kondisi, sesuai dengan firman Allah swt dalam 

QS al-Nisa/4:3 dan 129 sebagai berikut: 

وَثُ لٰثَ   مَثْنٰٰ  النِ سَاۤءِ  مِ نَ  لَكُمْ  مَا طاَبَ  فاَنْكِحُوْا  الْيَ تٰمٰى  فِِ  تُ قْسِطوُْا  اَلاَّ  خِفْتُمْ  فاَِنْ وَاِنْ  وَربُٰعَۚ  
 خِفْتُمْ اَلاَّ تَ عْدِلُوْا فَ وَاحِدَةا اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْماَنكُُمْ ْۗ ذٰلِكَ اَدْنْٰٰٓ اَلاَّ تَ عُوْلُوْاْۗ 

Terjemahnya: 

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu 

khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau 

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 

dekat untuk tidak berbuat zalim.. (QS al-Nisa/4: 3).25 

 

22Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.20 

23
Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.406 

24Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.20 

25
Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.77 
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فَ تَذَرُوْهَا الْمَيْلِ  كُلَّ  لُوْا  تََيِ ْ فَلَا  حَرَصْتُمْ  وَلَوْ  النِ سَاۤءِ  بَيَْْ  تَ عْدِلُوْا  اَنْ  ا  عُوْْٓ تَسْتَطِي ْ  وَلَنْ 

 كَالْمُعَلَّقَةِ ْۗوَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَ ت َّقُوْا فاَِنَّ اللّٰ َ كَانَ غَفُوْراا رَّحِيْماا 

 

Terjemahnya: 

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) 

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah 

kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah 

(perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Nisa/4: 129).26 

 

d. Macam-macam pernikahan 

1. Pernikahan monogami 

Pernikahan monogami adalah pernikahan yang pada umumnya dilakukan 

yaitu hanya dengan satu pasangan.27 Beberapa hal yang menjadi acuan 

pernikahan ini paling banyak dilakukan karena faktor kesetian seseorang, 

kemampuan mental dan ekonomi sehingga merasa cukup hanya dengan satu 

pasangan saja. Doktrin dalam masyarakat bahwa menikah dengan lebih dari satu 

orang menandakan tidak setianya seseorang dan adanya rasa takut tidak akan bisa 

berlaku adil ketika mempunyai pasangan lebih dari satu orang. 

2. Pernikahan poligami 

Pernikahan poligami adalah lawan dari monogami yaitu mempunyai 

pasangan lebih dari satu. Pernikahan ini dilakukan oleh sebagian kecil 

masyarakat, disebabkan beberapa faktor. Misalkan banyaknya permasalahan 

yang muncul dalam pernikahan sebelumnya dan kuatnya doktrin bahwa 

menikahi lebih dari satu perempuan merupakan sunnah yang dilakukan oleh 

Nabi. Sehingga poligami dianggap menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan 

 
26

Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.99 

27Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha (Kairo: Darus 

Salam, 2006), h.60 
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permasalah dalam pernikahan yang pertama tanpa mengurangi rasa tanggung 

jawab dan keadilan terhadap semua pasangannya. Meski poligami ini 

disyari`atkan agar menjadi solusi bagi persoalan-persoalan sosial kemanusiaan, 

tetapi sebagian orang menjadikannya sebagai masalah itu sendiri.28 

3. Pernikahan dengan wanita asing 

Definisi tentang wanita asing saat ini sangat beragam, diantaranya adalah 

wanita-wanita yang berbeda agama, berbeda bahasa, dan berbeda bangsa.29 

Tetapi umumnya yang dipahami masyarakat adalah perbedaan negara. Ketika 

wanita asing di Indonesia diartikan sebagai beda bahasa, berarti hampir semua 

pernikahan yang terjadi di Indonesia masuk dalam golongan pernikahan ini. 

Kemudian ketika wanita asing diartikan sebagai perbedaan agama, menandakan 

bahwa pernikahan beda agama itu hampir sama dengan pernikahan dengan 

wanita asing.  

4. Pernikahan adat  

Pernikahan adat atau dalam Islam disebut zawaajul `urfi dahulu merupakan 

pernikahan murni yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu daerah tanpa 

campur tangan agama dan negara. Untuk sekarang ini pernikahan secara adat 

hampir sama dengan syari`at karena pengaruh dari agama Islam yang masuk ke 

dalam budaya masyarakat daerah. Pada hakikatnya pernikahan ini sama dengan 

pernikahan syar`i dan maknanya pun sama, karena terkandung pula rukun-rukun 

dan persyaratan pernikahan yang sesuai dengan syari`at.30 Pernikahan secara adat 

murni ini tidak dapat lagi dilaksanakan di masa sekarang, karena ketentuan dari 

negara bahwa pernikahan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah. 

Hal ini bertujuan agar hak-hak pasangan dan anak-anak yang dihasilkan bisa 

dipenuhi oleh negara. 

 

28Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha, h.63 

29Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha, h.63 

30Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha, h.70 
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Masyarakat kabupaten Luwu merupakan penduduk campuran antara suku 

Toraja, suku bugis, dan beberapa suku lainnya termasuk Jawa. Percampuran ini 

juga membuat beberapa tradisi dalam masyarakat di intervensi oleh budaya 

tersebut, utamanya dari suku Toraja dengan suku bugis. Dalam adat 

pernikahannya, masyarakat Luwu condong ke penikahan adat bugis. Meskipun 

demikian, beberapa hal pokok tetap dipertahankan oleh masyarakat. Pernikahan 

adat bugis tersebut hanya masuk pada beberapa proses dan tampilan dekorasi 

pernikahan, misalnya kedua pengantin memakai baju bodo yang menjadi khas 

suku bugis. Hal pokok dalam pernikahan misalkan mahar yang tinggi atau uang 

panai` dalam adat bugis, tidak menjadi tradisi dalam pernikahan di kabupaten 

Luwu. Meskipun dalam beberapa pernikahan menjadi wajib karena pihak 

perempuan merupakan suku bugis asli yang menetap di kabupaten Luwu. Mahar 

pernikahan di kabupaten Luwu tergantung pada keputusan pihak perempuan dan 

sesuai kesanggupan pihak laki-laki sehingga tidak akan memberatkan. 

Proses pernikahan adat bugis mulai dari mammanu` manu` (penjajakan), 

madduta (peminangan), tudang penni` (pesta malam pra akad nikah), botting 

(akad nikah) dan mapparola (kunjungan balik keluarga istri kepada keluarga 

suaminya).31 Tidak semuanya ada dalam pernikahan yang umumnya 

dilaksanakan oleh penduduk asli kabupaten Luwu. Bahkan dalam beberapa 

pernikahan penduduk asli Luwu hanya melaksanakan proses botting saja yang 

mirip dengan pernikahan adat bugis dan beberapa terkadang masih melaksanakan 

tradisi mapparola. Beberapa proses umum dalam pernikahan penduduk asli 

Luwu sama halnya dengan pernikahan adat bugis kecuali mammanu` manu` dan 

proses tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan pihak laki-laki. 

 

5. Pernikahan misyaar 

 

31M. Rusli, Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan, 

KARSA 20, No.2, (Desember 2013), h.252 
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Pernikahan misyaar adalah pernikahan yang di dalamnya pihak wanita 

tidak diberikan sebagian ha-haknya yang biasanya terikat pada saat akad 

pernikahan, seperti hak tempat tinggal, nafkah, dan suami tidak diwajibkan 

tinggal bersamanya.32 Pernikahan ini dilarang karena hanya menguntungkan satu 

pihak dan kebutuhan istri tidak terpenuhi secara utuh dalam pernikahan. 

Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh seorang yang biasa bepergian jauh dari 

istri dan seorang wanita yang sudah putus asa dalam menjalani pernikahan secara 

normal. Pada pernikahan ini semua rukun nikah terpenuhi, seperti akad, 

persetujuan wali, dua saksi, dan publikasi kepada masyarakat.33 Pernikahan ini 

mudah menimbulkan permasalahan dalam keluarga, karena perpisahan yang jauh 

dalam waktu yang lama antara suami dan istri bisa menimbulkan ketidaksetiaan 

oleh keduanya.  

6. Pernikahan yang rusak  

Pernikahan rusak adalah pernikahan yang dampaknya akan terlihat setelah 

terjadinya dukhul (hubungan intim). Syarat-syarat sah dalam pernikahan tidak 

terpenuhi seperti saksi, kontinuitas (kelanggengan), mahar, atau wanita yang 

dinikahi adalah istri kelima, dan menikah tanpa wali.34  

7. Pernikahan bathil 

Pernikahan bathil adalah pernikahan yang tidak terpenuhi salah satu 

rukun dalam akad pernikahan dan tidak menimbulkan dampak terstentu 

(melahirkan hak dan kewajiban).35 

 

 

8. Pernikahan zina 

 

32Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha, h.71 

33Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha, h.71 

34Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha, h.72 

35Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha, h.73 
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Sebenarnya pernikahan jenis ini tidak dapat dikatakan sebagai pernikahan 

karena tidak ada kesamaan dengan pernikahan secara syar`i dan pernikahan ini 

hanya mementingkan kebutuhan biologis.36  

9. Pernikahan madani 

Pada pernikahan seperti ini tidak terpenuhi syarat berupa adanya seorang 

wali, syarat agama, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban pernikahan dalam syari`at 

dan akadnya mirip dengan pernikahan di negara-negara barat.37 Pernikahan ini 

hanya untuk menghilangkan rasa perbedaan kesukuan, ras, dan agama sehingga 

dilakukan dengan alasan kebebasan individu. Tidak terpenuhinya syarat 

pernikahan secara syari`at membuat pasangan yang melangsungkan pernikahan 

ini hanya akan terjerumus dalam perbuatan zina yang berkepanjangan. 

B. Perzinahan  

Ditinjau dari objeknya, secara bahasa perzinahan adalah perbuatan zina 

(hubungan intim) yang dilakukan oleh banyak orang atau sudah mulai menjadi 

budaya orang banyak. Berbeda dengan kata “zina” yang objeknya hanya satu 

orang saja. Secara bahasa zina diambil dari kata zana-yazni-zinan yang berarti 

persetubuhan yang haram dan bisa juga berarti perhiasan. Secara istilah, zina 

merupakan hubungan kelamin antara pria dengan wanita tanpa adanya ikatan 

perkawinan yang sah.38 Makna perhiasan dalam kata zina dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang sangat berharga pada jasmani seseorang dan bahkan tidak bisa 

disandingkan dengan perhiasan.  

Perhiasan ini bisa berupa kehormatan dan harga diri yang dimiliki 

seseorang. Sehingga orang-orang yang benar-benar paham tentang tingginya nilai 

harga diri yang dia miliki, tidak akan memberikannya kepada seseorang dengan 

mudah. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan realitas di masa sekarang, 

dimana harga diri seorang perempuan mudah diperjual belikan dengan harga 

 

36Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha, h.74 

37Muhammad Nabil Kazhim, Kaifa Takhtithu Masyru`A Zawaji Najiha, h.75 

38Ainul Yaqin, Fiqh, Kajian Tematik Ibadah, Perdata dan Pidana Islam (Madura: Duta 

Media, 2018), h.169 
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yang murah. Bahkan dalam budaya anak remaja, kehormatan seorang perempuan 

dengan mudah diberikan dan dimiliki hanya berlandaskan pada pertukaran rasa 

antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum menjadi mahramnya. 

Adapun beberapa defenisi tentang perbuatan zina menurut beberapa 

mazhab adalah sebagai berikut:39 

1. Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan 

penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau 

budaknya tanpa syubhat.  

2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai 

perempuan lain yang bukan isterinya pada lubang vagina atau duburnya.  

3. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan 

perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhat. 

Dari beberapa defenisi tersebut memberikan sedikit perbedaan mengenai 

perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina 

meskipun pada dasar sama-sama tindakan bersetubuh dengan lawan jenis. 

Defenisi ini hanya terletak pada penempatan alat kelamin laki-laki pada vagina 

atau dubur perempuan dan objeknya perempuan yang merupakan budaknya atau 

tidak terlepas dari apakah perempuan masih gadis atau tidak. Dari defenisi 

tersebut juga mengindikasikan bahwa pemaknaan tentang perbuatan zina berasal 

dari praktek zaman dahulu. Berbeda dengan praktek perbuatan zina sekarang ini 

yang umumnya dilakukan atas dasar pacaran baik itu antara remaja yang masih 

perjaka dengan gadis maupun keduanya sudah tidak perjaka dan perawan tapi 

belum pernah menikah. Kemajuan zaman ini juga membuat praktek perzinahan 

semakin beragam sehingga membutuhkan pembaharuan defenisi perbuatan zina 

yang tepat. 

 

 

39Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis, Jurnal Hukum Islam, AL-

ISTINBATH 01, No.01, (2016): h.3 
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Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan 

yang tidak terikat perkawinan yang sah.40 Defenisi ini dianggap lebih tepat 

digunakan untuk masa sekarang ini. Penggunakan kata “persetubuhan” di masa 

sekarang jelas secara umum dapat dipahami sebagai puncak perbuatan seksual 

yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian penggunaan kata 

“pasangan” dalam defenisi tersebut secara umum dipahami sebagai ikatan rasa 

yang dijalin oleh laki-laki dan perempuan baik itu berupa rasa cinta atau kasih 

sayang maupun rasa nafsu antara keduanya. Terlepas dari pemahaman berbeda 

setiap pemikiran individu, yang jelas bahwa pasangan yang melakukan 

persetubuhan tanpa ikatan yang sah menurut agama dan undang-undang dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan zina. 

Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina muḥṣan dan 

ghairu muḥṣan. Zina muḥṣan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang 

sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan 

orang lain jenis kelaminnya. Dengan kata lain zina muḥṣan adalah zina yang 

pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muḥṣan adalah zina yang 

dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah.41 

Ketika ditinjau dari pelaku dan hubungannya dengan objek penelitian maka 

pelaku yang pada zaman ini paling banyak melakukan zina adalah yang tergolong 

ke dalam zina ghairu muhsan. Tergolong banyak dikarenakan faktor pola pikir 

dan pengendalian nafsunya berbeda dengan orang-orang yang sudah menikah. 

Kemudian dari realitas kasus yang ada, permainan mereka tergolong terang-

terangan misalkan di tempat-tempat umum karena kurang modal atau di kost dan 

penginapan. 

Libido seksualitas merupakan dorongan nafsu seksual dari dalam diri 

manusia, sedangkan bentuk tubuh, suara, gerak gerik, dan tata busana lawan jenis 

adalah rangsangan dari luar yang membangkitkan nafsu seks itu. Akibatnya, 

 

40Kahar Muzakir, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana, Formosa Journal of Science and Technology 01, No.01, (2022): h.35-36 

41Kahar Muzakir, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana, h.36 
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banyak manusia yang melakukan perzinahan karena tidak kuat melawan 

rangsangan itu untuk menuruti kemauan hawa nafsu.42 Dari penjelasan ini jika 

dikaitkan dengan realitas kehidupan remaja saat ini dapat dipahami bahwa faktor 

utama penyebab perzinahan adalah faktor internal individu dan eksternal lawan 

jenis. Internal individu yang bermasalah karena kurangnya kemampuan diri untuk 

mengendalikan hawa nafsu, kemudian faktor eksternal lawan jenis karena budaya 

berpakaian wanita saat ini yang semakin terbuka dan terbentuk mengikuti 

lekukan tubuh mereka. Budaya berpakaian dengan model seperti ini dinilai lebih 

mengikuti perkembangan zaman. 

Di Indonesia, Pasal 284 KUHP mengatur dan menjelaskan terkait dengan 

perzinahan yang diklasifikasikan serupa perzinahan adalah pertautan seksual 

antara pasangan yang belum menikah, dimana salah satu atau kedua belah pihak 

masih terikat oleh pernikahan dengan orang lain.43 Sama halnya defenisi 

perzinahan sebelumnya, dalam undang-undang pun mendefenisikan perbuatan 

zina sebagai hubungan seksual laki-laki dan perempuan dan hubungan 

pernikahan yang sah. Perzinahan saat ini menjadi budaya yang merusak moralitas 

generasi, budaya ini merupakan adopsi budaya barat yang menganggap 

perzinahan sebagai suatu perbuatan yang lazim dan kebanyakan dapat 

dimaklumi. Berbeda dengan Indonesia yang dari awal sangat melarang perbuatan 

tersebut. Akan tetapi jika di analisis kembali, kebanyakan masyarakat utamanya 

perkotaan juga sudah menganggap perzinahan sebagai sesuatu yang masih bisa 

dimaklumi dan kebanyakan dibiarkan. 

Agama Islam secara jelas sangat melarang perbuatan zina dan 

mengharamkannya. Termasuk perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, sesuai 

firman Allah swt QS al-An`am/6: 151: 

 

42Budi Kisworo, Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis, h.3 

43Dhea Sukma Putri, dkk, Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP, 

Jurnal Ilmu Hukum, STUDIA LEGALIA 3, No.01, (Oktober 2022): h.28 
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ُ اِلاَّ باِ   وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِْ حَرَّمَ اللّٰ 
هَا وَمَا بَطَنَۚ لْحقَ ِْۗ ذٰلِكُمْ وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُوْنَ   ٖ  وَصٰ ىكُمْ بهِ
 

Terjemahnya: 

Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun 

yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan 

Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan 

kepadamu agar kamu mengerti.44  

Juga dalam QS al-Isra`/17: 32: 

 كَانَ فاَحِشَةا ْۗوَسَاۤءَ سَبِيْلاا   ٖ  وَلَا تَ قْرَبوُا الزِ نْٰٓ اِنَّه
 

Terjemahnya: 

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah 

perbuatan keji dan jalan terburuk.45 

Maksud dari perbuatan zina dalam Islam berbeda dengan zina yang pada 

umumnya. Zina dalam Islam dibatasi dan dijelaskan secara rinci, tidak hanya 

sebatas perbuatan hubungan intim seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi segala 

perbuatan dan penyampaian rasa cinta dengan lawan jenis yang bukan 

mahramnya dan didasari pelampiasan hawa nafsu. Misalkan lewat tatapan mata, 

sentuhan langsung sampai penyampaian secara lisan dengan media apapun.  

Pembatasan ini melihat efek dari perbuatan tersebut, karena kebanyakan 

perbuatan zina (hubungan intim) tidak dilakukan secara langsung tetapi dengan 

beberapa pendekatan rasa yang berlebihan. Pelaku zina tidak terbatas pada satu 

golongan atau keyakinan saja karena perbuatan ini merupakan pelampiasan 

biologis dan rasa yang dimiliki semua manusia. Sehingga pengetahuan ilmu dan 

agama seseorang tidak meniscayakan akan terhindar dari perbuatan zina. Bahkan 

dalam beberapa kasus perzinahan, tingginya ilmu pengetahuan dan agama 

seseorang justru dijadikan sebagai alat agar mudah melakukan zina dan ilmu 

 

44
Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.148 

45
Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.285 
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pengetahuan yang dimiliki dijadikan sebagai pembenaran dari perbuatan tersebut. 

Jadi, tingkatan kemampuan seseorang untuk membatasi dan mengendalikan diri 

menjadi tolok ukur seseorang akan terhindar dari perbuatan zina. 

Menurut perspektif masyarakat kabupaten Luwu bahwa perbuatan zina 

sama halnya dengan defenisi sebelumnya. Yang termasuk ke dalam perbuatan 

zina adalah hubungan intim yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa 

status pernikahan yang sah dari kedua pelaku. Kasus perzinahan di Tana Luwu 

terjadi setiap tahunnya di berbagai desa dengan jalur penyelesaian yang sama, 

yaitu perkawinan yang memaksa adat. Kebanyakan kasusnya berasal dari 

kalangan remaja dan dewasa, sebagian kecil dari orang-orang yang sudah 

menikah tetapi ditinggal jauh oleh suami karena pekerjaan. Kemudian beberapa 

kasus juga berasal dari seorang istri yang tidak bisa lagi mempunyai keturunan 

(mandul), sehingga merasa bebas untuk berzina tanpa khawatir efek yang akan 

ditimbulkan dari perbuatannya.   

C. Hukum adat tentang pernikahan 

Indonesia sebagai Negara Hukum (Rechtsstaat) Bukan Negara–Negara 

kekuasaan (machstaat). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala suatu 

perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. Kesadaran hukum masyarakat 

sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan.46 Berdasarkan 

pemahaman masyarakat dan dewan adat kabupaten Luwu, adat dan hukum adat 

saat ini memiliki sedikit perbedaan. Adat merupakan seluruh kebiasaan 

masyarakat sedangkan hukum adat adalah hukum yang akan berlaku pada 

masyarakat ketika melakukan pelanggaran yang bersifat berat. Kehidupan 

individu maupun masyarakat tidak bisa berjalan dengan rapi dan lurus sesuai 

norma-norma kemanusiaan tanpa adanya sangsi berupa hukuman dari setiap 

setiap perbuatan yang menyimpang.  

 
46Zulhas`ari, dkk, Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Kehidupan 

Bermasyarakat Untuk Mencapai Keharmonisan dan Ketertiban di Desa Buntu Nanna, 

PENGHULU ABDI 02, No.1, (Mei 2022): h.129. 
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Hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup 

dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai 

akibat hukum.47 Pengertian ini sejalan dengan proses lahirnya sebuah hukum adat 

dalam masyarakat yang berawal dari kebiasaan atau kesusilaan yang 

menghasilkan kelaziman dan akibat berupa hukum yang sesuai dengan 

pelanggaran. Proses lahirnya hukum adat dipakai dalam tatanan sistem sosial dan 

berasal dari kebiasaan.  Kebiasaan ini akan mengikat dan menjadi sebuah tata 

kelakuan yang memiliki ciri-ciri pokok, yaitu: 

1. Tata kelakuan merupakan sarana untuk mengawasi perilaku masyarakat.48  

Kekuatan hukum adat yang tidak tertulis mampu mengawasi seluruh 

tindakan individu masyarakat, berbeda halnya dengan hukum tertulis di 

Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang penuh dengan aturan tidak 

mampu mengatur setiap tindakan masyarakat. Ini disebabkan karena kejinya 

pengaplikasian hukum tertulis yang ada di Indonesia. Karena banyaknya hukum 

yang tertulis sehingga antara satu hukum dengan hukum lainnya bisa saling 

melindungi sehingga pemberian sanksi dari pelanggaran tidak dapat terpenuhi 

secara adil. 

2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan 

yang membatasi aspek terjang masyarakat.49 

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap hukum 

adat karena tidak adanya intervensi nafsu manusia dalam hukum adat, membuat 

hukum adat lebih dipatuhi dari pada hukum tertulis yang berlaku. Juga hukuman 

dari hukum adat dianggap lebih ringan dari pada hukum tertulis. 

 

 

 

47A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang (cet.3; 

Jakarta: Kencana, 2017), h.5 

48A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, h.3 

49A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, h.3 
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3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya.50  

Sangsi hukuman adat bersifat moral dan cerminan prilaku individu yang 

membedakan pelanggar hukum adat dengan masyarakat sekitar. Perbedaan yang 

berasal dari efek pelanggaran ini sangat mencolok, terlebih ketika melakukan 

pelanggaran adat, diselesaikan secara menyawarah yang memberikan 

pengumuman tidak langsung kepada seluruh anggota masyarakat dan membawa 

dampak kepada prilaku individu pelanggar. 

4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan 

solidaritas masyarakat. Secara singkat, proses lahirnya hukum adat, dapat 

digambarkan dengan skema, sebagai berikut:51 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sifat masyarakat hukum adat 

1. Magis religius 

Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan 

pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang 

bersifat sakral.52 Unsur magis dalam hukum adat dalam masyarakat berasal dari 

 

50A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, h.3 

51A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, h.3 

52A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, h.11 
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kerpercayaan murni masyarakat dahulu sebelum mengenal agama. Kemudian 

setelah mereka mengenal agama, beberapa keyakinan tersebut mulai dihilangkan. 

Kepercayaan terhadap hal-hal gaib membuat masyarakat berupaya untuk menjaga 

keseimbangan antara alam realita dengan alam gaib, sehingga tercipta efek saling 

menguntungkan antara keduanya. Masyarakat yang punya kepercayaan kuat 

terhadap hal mistis biasanya akan memanfaatkan penghuni alam gaib tersebut 

diberbagai kehidupan nyata, misalnya dalam pengobatan dan praktek ini biasa 

disebut sebagai perdukunan. 

Praktek perdukunan di Tana Luwu masih menjadi kepercayaan kuat 

masyarakat. Ini terjadi karena realitas yang mereka lihat dari kemampuan dukun 

tersebut. Kemampuan ini beragam, mulai dari yang sifatnya baik seperti 

perlindungan diri sampai yang bersifat buruk seperti untuk melukai orang lain. 

Umumnya ilmu ini berasal dari anggota keluarga yang telah meninggal dan 

proses pencarian di alam liar, sehingga penghuni alam gaib tersebut menjadi 

peliharaan para dukun. 

2. Communal   

Masyarakat hukum adat memiliki pemikiran bahwa setiap individu, 

anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara 

keseluruhan dan kepentingan ini sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan 

masyarakat.53 Dalam prakteknya, masyarakat di Tana Luwu selalu 

mengutamakan kepentingan orang lain dibanding diri sendiri, dan ini 

menyesuaikan kondisi. Ini menjadi alasan terciptanya kerukunan dalam 

masyarakat dan sifat tolong menolong yang sangat tinggi. 

3. Concrete  

Sifat conrete diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba 

jelas dan nyata, yang menunjukan setiap hubungan hukum dilakukan secara 

terbuka.54 Sifat ini tidak selalu jadi pegangan masyarakat di Tana Luwu, 

 

53A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, h.14 

54A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, h.14-15 
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misalkan untuk permasalahan yang berhubungan dengan aib anggota masyarakat, 

meskipun pada akhirnya sifat tertutup itu akan diketahui oleh masyarakat dengan 

berbagai proses komunikasi. 

4. Contan   

Sifat ini memberikan pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan 

nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan 

tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan 

menurut hukum adat.55 Contoh dari sifat ini biasanya pada jual beli dan 

pernikahan di Tana Luwu. Dalam jual beli, kesepakatan yang telah diputuskan 

bersama biasanya akan diikat oleh pembayaran harga sebagian sesuai 

kesepakatan sebagai tanda jadi. Dalam kasus adat pernikahan di Tana Luwu, 

pemberian uang sebagai jaminan pernikahan akan terlaksana atau tidak, tidak 

bersifat mengikat atau menjadi keharusan. Bahkan untuk beberapa kasus, 

pernikahan tetap dilaksanakan, meskipun mahar yang diminta oleh pihak 

perempuan belum terpenuhi. Dan dalam beberapa kasus juga, untuk mengejar 

gengsi dari sebuah pernikahan jumlah mahar yang diumumkan lebih tinggi dari 

pada mahar yang sebenarnya, ketika hal tersebut dilakukan akan menaikan 

pandangan masyarakat terhadap pihak perempuan. 

Masyarakat di Tana Luwu sangat dikenal dengan persatuannya yang kuat, 

masyarakat yang santun, dan sangat erat kaitannya dengan adat. Hubungan sosial 

masyarakat di Tana Luwu berpedoman pada hukum adat yang berasal dari 

tuntunan-tuntunan para pendahulu mereka. Kuatnya hubungan sosial masyarakat 

muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam kuat dalam diri setiap 

anggota masyarakat. Salah satunya adalah tingginya rasa malu dalam diri anggota 

masyarakat ketika hubungan sosial itu mulai luntur atau rendahnya rasa belas 

kasih untuk saling membantu antar individu. 

 

 

55A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, h.15 
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Istilah yang biasa digunakan masyarakat dalam hal ini adalah 

panggadaran atau berpegang teguh terhadap hukum adat yang berlaku dalam 

masyarakat. Dalam buku sejarah dan kebudayaan Luwu, Idwar Anwar 

menjelaskan bahwa panggadaran dapat dikatakan wujud kebudayaan yang selain 

mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga 

mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia dalam 

bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan 

materil dan non materil.56 Hukum adat dalam masyarakat Luwu tidak hanya 

mencakup aturan-aturan yang bersifat kebiasaan semata, akan tetapi meliputi 

seluruh aspek kemanusiaan yang menumbuhkan harkat dan nilai-nilai 

kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang ditanamkan para pendahulu di tana 

Luwu yang membuat hukum adat di sana berbeda dengan yang lainnya. Sebagai 

contoh, masyarakat yang mayoritas sebagai petani haram hukumnya secara adat 

untuk bepergian ke sawah jika terdapat seseorang yang wafat di tempat tersebut. 

Artinya ikut serta dalam duka cita keluarga yang sedang berduka harus lebih 

diutamakan dari pada mengurusi sawah atau kebun yang bersifat kepentingan 

pribadi. 

Adat yang menjadi hukum ini muncul dari perintah para pendahulu yang 

berasal dari pemahaman mereka tentang ajaran Islam yang sangat menganjurkan 

untuk saling tolong menolong dalam kebaikan termasuk mengikuti acara-acara 

kematian. Sesuai dengan perintah QS al-Maidah/5: 2: 

الْعِقَابِ  ْۗاِنَّ اللّٰ َ شَدِيْدُ   َ وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِ  وَالت َّقْوٰىۖ وَلَا تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْاِثِْْ وَالْعُدْوَانِ وَۖات َّقُوا اللّٰ  
  

Terjemahnya: 

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-

Nya.57 

 

56Idwar Anwar, Sejarah dan Kebuyaan Luwu, h.17 

57Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.106 
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Pola adat kebiasaan masyarakat Luwu seperti ini muncul dari interaksi 

sesama masyarakat, pembacaan alam sekitar, dan kayakinan terhadap mesa` 

puang (Tuhan yang esa) meskipun mereka belum mengenal agama Islam. 

Interaksi yang berlangsung dalam lapisan masyarakat terjadi karena adanya 

kebutuhan, kemudian membentuk sistem nilai yang mempengaruhi pola pikir, 

membentuk sikap manusia yang menghasilkan perilaku kemudian menjadi norma 

yang menjadi patokan pantas atau tidaknya sebuah perilaku.58 Masyarakat Luwu 

merasa bahwa persatuan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam segala 

hal sehingga dalam beberapa hal misalkan gotong royong, hukumnya menjadi 

sunnah muakkad bagi masyarakat. Bagi anggota masyarakat akan menjadikan hal 

tersebut sebagai rasa malu yang sangat tinggi jika tidak mengikuti.  

Bentuk dari rasa malu tersebut misalnya enggan untuk keluar dari rumah 

dan memperlihatkan dirinya di depan umum untuk beberapa waktu. Terlebih 

ketika ketidakhadirannya itu tanpa sebab yang bisa diterima oleh masyarakat 

setempat. Hal ini merupakan salah satu penghukuman indvidu kepada dirinya 

sendiri yang berasal dari hukum adat. Hukum adat yang bersifat penghukuman 

terhadap diri sendiri seperti ini jarang ditemukan di tempat lain. 

Ditinjau dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum berawal 

dari akal pikiran individu yang menjadi kebiasaan pribadi. Kebiasaan pribadi 

yang dianggap baik oleh orang lain akan diikuti, kemudian terus berkembang 

menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu menjadi sebuah adat yang terus diamalkan 

dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat adalah pencerminan 

dari kepribadian, di samping, adat juga merupakan bagian dari penjelmaan jiwa 

masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, adat adalah kebiasaan 

masyarakat dan kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu 

sebagai kebiasaan yang semestinya berlaku bagi semua anggota masyarakat 

sehingga menjadi hukum adat.59 Proses ini juga yang menjadikan hukum adat di 

 

58Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (cet.1; Jakarta: Rajawali Pers,1981), h. 66 

59Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum Adat, h.2 
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Tana Luwu menjadi sebuah ciri khas masyarakat sehingga hukum adatnya 

mancakup hampir semua aspek kehidupan. 

Ada beberapa tingkatan dalam lapisan masyarakat di Tana Luwu, yaitu to 

parinta, to sugi, to warani, dan to sulesana. Ke empat orang inilah yang 

mempunyai peranan penting dalam masyarakat sehingga menjadi orang-orang 

yang berbeda dan lebih terpandang dalam masyarakat. Mereka terpandang bukan 

saja karena faktor keturunan, tapi kemampuan mereka juga berbeda dan lebih 

unggul dibangingkan dengan masyarakat setempat pada umumnya. Kemudian 

keterpandangan mereka juga tidak membuat mereka menjadi pribadi yang 

sombong, bahkan mereka lebih bijak dan dapat memberikan contoh yang baik 

bagi masyarakat. 

To parinta yang merupakan para cendikiawan, pemimpin agama dan 

orang-orang berilmu lainnya mengambil hikmah berupa seruan dan larangan 

yang terdapat dalam Islam berdasarkan al-Qur`an dan sunnah yang mempunyai 

manfaat untuk sesama. Mereka mengadopsinya untuk dijadikan kebiasaan baru 

bagi masyarakat sehingga masyarakat menganggap itu sebagai hukum adat yang 

harus ditaati dan membawa dampak buruk bagi sesama jika dilanggar. Dampak 

lain dari pelanggaran adat yang dilakukan masyarakat dan bersifat individu 

adalah hilangnya harga diri dan seseorang menjadi terhina di mata masyarakat 

sehingga dikucilkan.60 Jika hal ini terjadi maka status sosialnya akan turun ke 

tingkatan yang paling rendah yaitu ata. 

Ata dalam masyarakat Luwu merupakan lapisan masyarakat yang paling 

rendah dan menurunkan martabat seseorang, maka pada tahun 1906, istilah ata 

ini berusaha dihapuskan secara perlahan-lahan.61 Penghapusan istilah ata ini juga 

merupakan upaya untuk mengembalikan derajat masyarakat agar tidak berada 

pada posisi yang sangat rendah, terlebih masyarakat Luwu sangat menjunjung 

tinggi nilai-nilai siri` atau rasa malu. Meskipun hal ini sudah konsekuensi dari 

sebuah pelanggaran hukum yang berlaku, akan tetapi pola hidup masyarakat yang 

 

60Idwar Anwar, Sejarah dan Kebuyaan Luwu, h.24 

61Idwar Anwar, Sejarah dan Kebuyaan Luwu, h.24 
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terus berkembang sehingga mulai menghapuskan hal-hal yang terlalu 

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian di Tana Luwu. Dari pola kehidupan 

yang seperti inilah kehidupan masyarakat sangat kuat dalam persatuan dan 

tingginya loyalitas antar sesama. 

Hukum adat perkawinan termasuk hukum perdata, hukum adat di banyak 

daerah dipengaruhi oleh hukum Islam. Konsekuensinya, aspek hukum adatnya 

tenggelam di bawah bayang-bayang hukum Islam.62 Dari penjelasan di atas dapat 

dikatakan bahwa hukum adat sama halnya dengan hukum perdata jika ditinjau 

dari realisasi hukum tersebut. Penyelesaian hukum adat tentang seluruh proses 

pernikahan diselesaikan secara kekeluargaan. Keperdataan hukum adat dalam 

pernikahan dapat memberikan solusi yang bersifat fleksibel berdasarkan 

musyawarah kedua pihak keluarga, konsekuensi hukumnya pun tidak akan 

memberatkan. 

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai 

akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat 

bersangkutan.63 Akibat hukum ini masih dipertahankan masyarakat adat karena 

erat kaitannya dengan hukum alam. Kemudian sejarah dalam satu hukum adat 

inilah yang jarang diketahui masyarakat dan tidak mempunyai informasi serta 

sumber yang jelas. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada banyak hukum adat yang 

berlaku saat ini pada dasarnya tidak lagi relevan dengan tatanan kehidupan sosial 

masyarakat yang kebanyakan sudah berubah. Yang masih berlaku saat ini 

kebanyakan karena mempertimbangkan aspek nilai luhur yang dijaga dan 

dipertahankan masyarakat, misalkan dalam adat pernikahan. 

Hukum perkawinan adat adalah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat 

adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut 

dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat 

 

62Sita Thamar van Bemmelen dan Mies Grijns, Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus 

Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa, MIMBAR HUKUM 30, no.3, (oktober 2018): h.518 

63Yulia, Buku Ajar Hukum Adat (Aceh: Unimal Press, 2016), h.51 
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tertentu dan mempunyai sanksi di dalamnya.64 Kebiasaan-kebiasaan yang 

kemudian melahirkan sanksi adat setempat, mempunyai kaitan yang kuat 

terhadap waktu awal hukum adat tersebut muncul. Misalkan pandangan yang 

diyakini oleh sebagian masyarakat kabupaten Luwu bahwa sanksi hukum adat 

yang diterima oleh masyarakat dalam satu perkampungan yang membiarkan 

praktek perzinahan hidup dalam masyarakat adalah rusaknya tanaman atau 

bencana alam yang akan menimpa wilayah tersebut. Beberapa masyarakat 

berkeyakinan bahwa awal mula hukum tersebut muncul sebelum agama Islam 

masuk dan masyarakat masih berkeyakinan hindu dan budha yang 

mengagungkan dewa-dewa yang hidup berdampingan dengan masyarakat. 

Setelah agama Islam masuk hukum ini kemudian hanya berganti nama menjadi 

azab yang diberikan Allah kepada satu wilayah yang membiarkan perbuatan 

maksiat di dalamnya.  

Hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter 

masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-

beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat, 

yaitu:65 

1. Asas Keadatan dan kekerabatan 

Asas ini dimaksudkan bahwa ikatan pernikahan dalam adat tidak hanya 

melibatkan kedua pasangan saja, akan tetapi seluruh keluarga dan masyarakat 

mempunyai tanggung jawab dalam pernikahan tersebut. Tradisi dalam upacara 

pernikahan adat ini mempunyai nilai positif terhadap keberlangsungan hidup 

masyarakat sehingga relevan untuk terus dipertahankan. Maskipun dalam 

beberapa daerah seperti bugis, adat pernikahannya tergolong sangat memberatkan 

pihak laki-laki. 

 

 

 

64Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, h.52 

65Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, h.52-54 
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2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan 

Asas ini berhubungan dengan otoritas dalam persetujuan pernikahan dan 

sikap kesukuan dalam masyarakat adat. Praktek ini tergolong sudah jarang 

dilakukan oleh masyarakat modern saat ini, dengan kata lain bahwa otoritas yang 

dimaksud berasal dari keluarga bukan pasangan pernikahan, atau biasa juga 

disebut dengan perjodohan. Sama halnya dengan sikap kesukuan atau menolak 

masyarakat pendatang untuk menikah dengan gadis setempat untuk 

mempertahankan keberlangsungan suku dan menolak budaya asing masuk ke 

dalam suku tersebut, praktek ini masih dijalankan beberapa suku di Indonesia 

misalkan di daerah kalimantan. 

3. Asas Partisipasi Kerabat dan masyarakat adat. 

Partisipasi dalam asas ini berasal dari keluarga dan masyarakat setempat 

mulai dari awal pernikahan kedua pasangan hingga keduanya mempunyai 

keturunan. Dengan kata lain, keluarga dan masyarakat juga mempunyai 

tanggungjawab dalam membina kedua pasangan tersebut. 

4. Asas Poligami 

Asas ini dahulunya biasa dilakukan oleh para raja-raja yang mempunyai 

kekuasaan tertinggi dalam keputusan adat. Kebanyakan dari mereka bahkan 

mempunyai istri lebih dari sepuluh dengan berbagai alasan tertentu. 

5. Asas Selektivitas 

Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan ini diarahkan pada 

proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai.66 Proses dan 

pemilihan pasangan dalam tradisi ini berbeda-beda di setiap daerah meskipun 

mempunyai esensi dan tujuan yang hampir sama. Tujuan yang dimaksud adalah 

untuk kebaikan kedua pasangan ke depannya, mengingat kebanyakan pasangan 

pernikahan saat ini hanya mementingkan rasa yang dimiliki terhadap lawan jenis 

dan tidak memikirkan aspek lainnya dalam memilih pasangannya.   

 

66Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, h.54 
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Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat tiga sistem yang 

berlaku di masyarakat, yaitu endogami, exogami dan eleutherogami. Sistem 

endogami yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, sistem 

exogami orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri, dan pada 

sistem eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-

batasan wilayah seperti halnya pada endogami dan exogami. 67 Beberapa sistem 

dalam pernikahan adat ini sampai saat ini masih berlaku untuk beberapa daerah 

yang kuat dengan adatnya dalam pernikahan meskipun terkadang bertentangan 

dengan beberapa sistem daerah. Misalkan pada sistem endogami yang bertujuan 

untuk persatuan rumpun keluarga tersebut dalam hal warisan tanah agar tidak 

berpindah ke orang lain. Dari sistem tersebut dapat dilihat bahwa pengikutnya 

tidak memahami sistem warisan yang ada dalam Islam sehingga menggunakan 

cara pernikahan untuk mempertahankan hal tersebut.  

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur 

tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan 

putusnya perkawinan adat di Indonesia.68 Dari defenisi ini sesuai dengan 

pemahaman yang dapat diambil di setiap kata tersebut. Hukum sama halnya 

dengan aturan yang mempunyai konsekuensi tertentu, kemudian pernikahan 

secara adat memuat seluruh aspek atau kegiatan yang ada dalam pernikahan 

tersebut. Jadi hukum adat tentang pernikahan berisi seluruh aturan-aturan adat 

dalam pernikahan, begitupun dengan hukuman secara adat yang akan diterima 

jika melakukan pelanggaran dan hukuman ini bersifat objektif tergantung daerah 

adat masing-masing. 

Bidang-bidang hukum adat yang masih relevan dalam mengatasi 

permasalahan-permasalahan saat ini meliputi bidang hukum yang bersifat netral 

seperti hukum keluarga dan waris.69 Sifat hukum adat yang tidak tertulis menjadi 

 

67Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, h.58-59 

68Aprilianti dan Kasmawati, Hukum Adat Indonesia (Bandar Lampung: Pusaka Media, 

2020), h.44 

69Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Dalam Membangun Sistem Hukum di 

Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum 13, No.2, (2013):  h.329-330 
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satu kendala dalam merealisasikannya. Sehingga dalam penyelesaian masalah 

dalam pernikahan yang tidak menemukan penyelesaian secara adat akan 

diarahkan ke hukum perdata yang bersifat tertulis dan terlihat lebih formal. 

Alternatif ini dinilai efektif karena penyelesaiannya yang hampir sama hanya 

berbeda pada formalnya hukum perdata dalam menyelesaikan satu kasus. 

Pada umumnya sahnya perkawinan menurut masyarakat hukum adat 

Indonesia sangat tergantung pada agama yang dianutnya, jika perkawinan sudah 

memenuhi syarat ditentukan oleh hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah 

secara adat.70 Pandangan ini menjadi keyakinan masyarakat pada umumnya 

berdasarkan keyakinan agama setempat. Hukum adat dan hukum agama dalam 

sah atau tidaknya pernikahan saling berkaitan. Akan tetapi permasalahan muncul 

ketika masyarakat hanya memahami hukum agama Islam misalnya hanya satu 

dan tidak memahami bahwa dalam agama Islam juga terdapat mazhab yang 

mempunyai pandangan berbeda dalam setiap permasalahan. Misalnya saja ketika 

memperhatikan praktek sehari-hari masyarakat dalam berwudhu, akan didapati 

bahwa tata cara yang mereka lakukan itu bercampur antara mazhab Syafi`i, 

Hanafi, atau Maliki.  Sehingga ketika melihat praktrek masyarakat kabupaten 

Luwu dalam pernikahan saat ini, unsur hukum adat hanya ada pada tradisi dan 

proses-proses pernikahan, mengenai hukumnya masyarakat akan 

mengembalikannya kepada hukum Islam. 

D. Hukum Islam tentang pernikahan  

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari 

agama Islam.71 Hukum Islam adalah hukum yang hanya bisa berlaku dan ditaati 

bagi pemeluk agama Islam. Karena bersifat hukum agama sehingga agama selain 

Islam tidak mendapat kewajiban untuk mengikutinya. Hukum Islam mencakup 

seluruh norma-norma dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sehingga 

juga menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang publik. Eksistensi hukum 

 

70Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 

2016), h.33 

71Sutrisno, Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h.1 
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Islam saat ini sudah mengalami intervensi dari keinginan manusia dalam 

perealisasiannya.  

Hukum Islam yang biasa difatwakan oleh orang-orang yang mempunyai 

wewenang saja kini dicampuri oleh urusan-urusan yang bersifat duniawi. Hal ini 

berbanding terbalik dengan maksud dari hukum Islam sendiri yang pada dasarnya 

untuk memperbaiki hubungan dengan pencipta. Misalkan dalam penentuan halal 

dan haram suatu makanan yang tersebar dalam masyarakat. Ini dikarenakan 

hukum Islam yang bersifat fleksibel sehingga mudah untuk diarahkan sesuai 

keinginan manusia. Jadi realisasi hukum Islam tergantung pada tingkatan 

keilmuan seseorang yang mengeluarkannya, karena itu sangat banyak ulama yang 

berbeda pendapat dalam memutuskan sebuah kasus dalam hukum Islam. 

Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat 

Islam, yaitu: 

1. Syari’at yaitu keetentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek 

hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan 

sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang.72  

2. Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara` yang bersifat 

perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.73 

3. Siyasah syari’ah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan 

kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahantan, melalui aturan yang 

tidak bertentangan dengan agama.74 

Hukum Islam memiliki dua dimensi yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi 

insaniyah.75 Dimensi ilahiyah mengatur tentang bagaimana seseorang harusnya 

berhubungan dengan pencipta alam semesta dan memperbaiki hubungan tersebut. 

Bagian ini menguji kepercayaan seseorang terhadap hal yang gaib. Sehingga 

 

72Matta Baharuddin, Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal 

Hukum, Diktim 10, No.2, (Juli 2012): h.167  

73Matta Baharuddin, Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia, h.167 

74Matta Baharuddin, Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia, h.167 

75Panji Adam, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.5 
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dimensi ilahiyah dalam hukum Islam tidak akan bisa tercapai jika seseorang tidak 

mempunyai kayakinan kuat terhadap dunia lain yang tidak bisa dilihat secara 

indra.  

Kemudian dimensi insaniyah mengatur bagaimana seseorang dalam 

menjalin hubungan dengan sesama makhluk di dunia. Hasil dari perbuatan 

tersebut mempunyai efek secara nyata dan gaib. Efek nyata dari perbuatan 

manusia terhadap sesama makhluk dapat dirasakan selama berada di dunia, 

ketika seseorang berbuat baik maka dia akan mendapat kebaikan begitupun 

sebaliknya. Efek gaib dari perbuatan manusia di dunia adalah berupa pahala yang 

akan diketahui setelah berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Jadi pada 

dasarnya perbuatan manusia semuanya akan kembali kepada bagaimana 

keyakinannya terhadap hal yang gaib. 

Dari pembagian kedua dimensi di atas, memunculkan dua pemikiran, yaitu: 

1. Bahwa hukum Islam sudah ada dan termaqtub di lauh mahfuds sejak 

zaman azali dan hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang 

diwahyukan.76 

2. Bahwa hukum itu lahir dan berkembang bersama kehidupan 

masyarakat.77 

Produk hukum Islam mencakup dan berlaku fleksibel bagi segenap 

perilaku manusia, baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat berubah-

ubah. Realitas ini menjadikan produk hukum Islam terkordinasi secara rapi antara 

satu dengan yang lainnya, dan dapat berlaku untuk segenap zaman dan tempat.78 

Itulah salah satu hakikat utama dalam hukum Islam yang akan tetap berlaku dan 

relevan sesuai perubahan prilaku kehidupan masyarakat. Keberlangsungan ini 

akan menciptakan kehidupan masyarakat yang rapi dan teratur jika ditaati. 

Ketaatan terhadap hukum Islam juga menciptakan ketenangan dalam segala 

 

76Panji Adam, Hukum Islam, h.8 

77Panji Adam, Hukum Islam, h.9 

78Saidah, Kemampuan Hukum Islam Dalam Merespon Problematika Kontemporer, 

h.122 
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akibat perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia. Perbuatan buruk yang 

dilakukan tersebut pastinya akan mendapat akibat yang buruk juga, akan tetapi 

akibat buruk tersebut masih bisa dicegah dengan permohonan ampunan dan 

taubat. 

Tujuan umum dari hukum syari`at adalah untuk merealisasikan 

kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari 

mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan 

yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, 

jiwa, harta, akal, dan keturunan.79 Kemaslahatan ini tidak akan dapat diraih tanpa 

status hukum yang pasti, utamanya dalam pernikahan yang menyangkut 

kehidupan dua individu dalam jangka waktu yang lama. Kelima perkara tersebut 

seharusnya terus dipertahankan oleh manusia dalam hidupnya.  

Hukum taklifi untuk perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan 

istilah “sifat yang disyariatkan dalam sebuah perkawinan”. Sifat tersebut 

berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi 

kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan 

terjerumus pada kemaksiatan.80  Fleksibelnya hukum Islam mempengaruhi 

tingkatan hukum yang dihasilkan, hukum sebuah benda atau makanan yang 

awalnya haram dapat berubah menjadi halal ketika menemui kondisi tertentu. 

Sama halnya dengan hukum Islam dalam pernikahan, dapat menjadi haram, 

makruh ataupun wajib. Perubahan yang mengikuti kondisi objek tergantung dari 

sebabnya, dan sebab tersebut harus dipastikan valid. Bukan dari sebab yang 

dibuat-buat atau karena kurangnya usaha yang dilakukan. 

Hukum perkawinan bagi seorang mukalaf itu ada lima macam. Pertama, 

fardhu apabila seorang mukalaf yakin, bahwa ia akan terjerumus pada perbuatan 

zina jika ia tidak menikah, sedangakan di sisi lain ia memiliki kemampuan 

 

79Sutrisno, Hukum Islam Kontemporer, h.198 

80Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam dan Hukum 

Adat, h.428-429 
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memberi nafkah dan tak akan menzalimi istrinya kelak.81 Hukum fardhu ini 

berhubungan dengan kemampuan seseorang yang sudah sempurna dari sisi 

ekonomi dan mentalnya untuk mendidik dan membina seorang perempuan. Dan 

di lain hal dia tidak akan mampu menahan nafsunya dengan lawan jenis, bisa jadi 

karena lingkungan atau libido dari dalam diri seorang laki-laki. Sebab yang tidak 

valid ketika dia memandangnya sebagai fardu karena sebab yang telah 

disebutkan, akan tetapi sebab dan pikiran tersebut berasal dari rasa dan hawa 

nafsunya, tidak dibarengi dengan kesempurnaan mental dan ekonomi. 

Kedua, makruh apabila seorang mukalaf lebih mengira bahwa dirinya 

akan berlaku zalim apabila ia menikah.82 Hukum pernikahan akan menjadi 

makruh ketika seseorang yakin pada dirinya bahwa dia akan melakukan 

perbuatan buruk terhadap istrinya kelak. Ini berarti mental orang tersebut belum 

siap untuk memiliki pasangan hidup. Apa lagi ketika melihat mental, sifat, dan 

karakter perempuan di zaman sekarang ini yang semakin menurun dan tidak 

terarah membutuhkan seorang laki-laki yang mempunyai kemampuan 

pengendalian emosional yang tinggi. Perbuatan zalim ini juga dapat diartikan 

sebagai seorang laki-laki yang tidak akan bertanggungjawab penuh terhadap 

pasangannya setelah menikah. 

Ketiga, wajib apabila ia mampu dan takkan menzalimi istrinya, tapi 

dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah.83 

Maksudnya adalah ketika seorang laki-laki benar-benar sempurna atau dewasa 

pemikiran, pemahaman, dan mentalnya untuk memiliki pasangan begitupun 

dengan kemampuan finansial yang cukup. Sejalan dengan peningkatan libido 

yang tinggi menjadikan kemampuan untuk menahan hawa nafsunya menjadi 

 

81Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam dan Hukum 

Adat, h. 429 

82Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam dan Hukum 

Adat, h. 429 

83Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam dan Hukum 

Adat, h. 429 
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rendah. Sehingga posisi yang aman agar terhindar dari dosa besar adalah dengan 

menikah. 

Keempat, haram apabila seorang mukalaf tersebut tidak mampu memberi 

nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, perkawinan hanya 

akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram.84 Keharaman ini bukan berarti 

dari pernikahan yang dilakukan menjadi haram. Tetapi karena perbuatan, 

kelakuan, dan kemampuannya setelah menikah akan bertentangan dengan 

syari`at Islam sehingga perbuatannya menjadi haram. Misalkan tidak akan 

mampu untuk mencari nafkah karena beberapa faktor seperti malas, dan lain 

sebagainya. Laki-laki seperti ini lebih baik jika tidak menikah dari pada akan 

semakin menambah dosa akibat tidak bertanggungjawab dalam pernikahan dan 

hanya akan menyiksa seorang perempuan.  

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau 

tidaknya pernikahan. Syarat nikah ada tiga yaitu adanya persaksian, bukan 

mahram, dan adanya akad nikah.85 Syarat ini menjadi penentu dalam 

memutuskan hukum dalam satu pernikahan, ketika semuanya terpenuhi maka 

dipastikan hukumnya menjadi sah dan begitupun sebaliknya. Tiga syarat yang 

telah disebutkan hanya inti dari syarat tersebut, karena perlu memahami lebih 

jauh mengenai syarat dan kategori ketiganya. Misalnya siapa saja yang tergolong 

memenuhi syarat yang dapat dijadikan saksi dalam pernikahan begitupun lafaz 

yang sah pada akad nikah apakah harus berbahasa arab, atau boleh dengan bahasa 

apapun yang penting dapat dipahami masyarakat secara umum. 

Syarat saksi adalah cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, 

muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, merdeka.86 

Menjadi saksi dalam pernikahan butuh kemampuan yang lebih dibandingkan 

dengan orang lain, utamanya dalam hal pemahaman, kejelian dalam mengamati, 

 

84Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang, Hukum Islam dan Hukum 

Adat, h. 429 

85Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, h.118 

86Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam, h.10  
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dan kejujuran saksi tersebut sehingga keputusan yang dihasilkan valid dan tidak 

menimbulkan pertentangan. Cakap dalam bertindak hukum dan umumnya laki-

laki dimaksudkan agar keputusan pernikahan tidak di intervensi oleh kepentingan 

lainnya. Misalkan ketika saksi yang tidak cakap hukum dapat memungkinkan 

terjadinya kekeliruan dalam akad pernikahan, begitupun dipilihnya laki-laki agar 

terhindar dari keputusan yang berpihak misalnya karena adanya sifat dendam 

atau iri hati terhadap kadua pasangan atau keluarga. Secara realitas, saksi yang 

dipilih pada akad pernikahan dalam masyarakat berasal dari orang-orang yang 

mempunyai pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang berada 

di majelis akad pernikahan tersebut. 

Syarat pengantin laki-laki adalah Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, 

orangnya jelas, tidak ada halangan shara’, misalnya tidak sedang ihram haji atau 

umrah, sedangkan syarat pengantin wanita adalah rida terhadap pernikahan 

tersebut, Islam atau ahl al-kitab, orangnya jelas, tidak ada halangan shar’i untuk 

dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat 

(sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.87 Syarat ini 

memperhitungkan kesempurnaan individu kedua pasangan. Inti dari syarat 

tersebut adalah adanya rasa rida terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan. 

Rida dapat dipahami adanya rasa ikhlas dari dalam diri kedua pasangan untuk 

saling menerima tanpa adanya paksaan atau intervensi dari luar. Keikhlasan 

berhubungan erat dengan rasa penerimaan yang murni dari dalam diri 

berdasarkan pemahaman benar yang dimiliki.  

Syarat ijab-qabul adalah lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak 

mengandung makna yang meragukan, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan 

dengan tuntasnya akad, ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis, qabul tidak 

berbeda dengan ijab, kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, harus 

disampaikan secara lisan, orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, 

akad bersifat abadi.88 Ijab-qabul dalam pernikahan merupakan waktu pemberian 

 

87Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam, h.9 

88Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam, h.11 
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dan penerimaan tanggungjawab yang bersifat seumur hidup, sehingga kesakralan 

pernikahan juga bergantung dari lafaz yang diucapkan saat qabul. Syarat dalam 

akad ini mengharuskan sempurnya proses agar akad dapat dihukumi sebagai 

pernikahan yang sah.  

E. Kerangka teoretis 

Fenomena pernikahan pasca perzinahan yang terjadi mempunyai beberapa 

faktor penyebab dengan penyelesaian yang sama. Pada umumnya sahnya 

perkawinan menurut masyarakat hukum adat Indonesia sangat tergantung pada 

agama yang dianutnya, jika perkawinan sudah memenuhi syarat ditentukan oleh 

hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah secara adat.89 Jadi pada dasarnya 

hukum adat bergantung pada hukum agama yang dianut oleh masyarakat. 

Sehingga perubahan atau pembaharuan hukum Islam seharusnya berpengaruh 

terhadap hukum adat yang berlaku. Ketika hukum adat tidak mengalami 

perubahan atau perkembangan berarti ada masalah terhadap perkembangan 

pemahaman hukum Islam yang diyakini oleh masyarakat.  

Soerjono soekanto berpendapat bahwa hukum tidak tertulis atau hukum 

adat didasarkan proses interaksi masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai 

pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut.90 

Interaksi dalam masyarakat terus berjalan dan sesuai perubahan-perubahan 

kondisi yang masuk ke dalamnya. Proses tersebut tidak dapat dicegah untuk 

kebanyakan kelompok masyarakat, terkecuali kelompok adat masyarakat yang 

hidup di pedalaman dan menutup akses modernitas masuk.  

Dalam perkembangannya terjadi penggerusan dan pelemahan terhadap 

kedudukan hukum adat sebagai suatu sistem hukum baik terhadap substansi 

hukumnya maupun terhadap struktur hukumnya. Sedangkan pada hukum Islam 

terjadi justru sebaliknya, dan hukum Islam semakin mempersiapkan dan 

 

89Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h.33 

90Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, h.375 
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melengkapi dengan berbagai substansi hukum maupun struktur hukumnya.91 

Melemahnya hukum adat karena sifatnya yang monoton, tidak mengikuti 

perkembangan zaman, dan juga orang-orang yang mengamalkannya semakin 

berkurang, ini berbanding terbalik dengan hukum Islam. Sehingga ketika suatu 

hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara pernikahan pasca perzinahan 

dengan permasalahannya yang mengikuti perkembangan zaman, butuh kepastian 

hukum yang kuat sehingga tidak mempengaruhi aspek realitas kehidupan yang 

kemudian berefek pada konsekuensi aturan ilahiyah. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada bagian ini akan diuraikan 

kerangka teoritis atau konseptual yang menjadi landasan berpikir dalam 

penelitian ini. Adapun kerangka konseptual yang dimaksud, sebagai berikut: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

91Abdurrahman Konoras, Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem 

Hukum Nasional, Jurnal Ilmiah Al-Syir`ah 14, No.2, (2016), h.9 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan. Penelitian lapangan diambil karena relevan dengan objek 

penelitian yang merupakan pengkajian langsung di lokasi penelitian tentang 

masalah-masalah yang ada di dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif 

merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci.1 

Penelitian kualitatif digunakan untuk mempermudah dalam pengumpulan data-

data yang digunakan untuk menafsirkan dan menyimpulkan masalah dalam objek 

penelitian. Jenis penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui pandangan 

hukum adat dan hukum Islam dalam kasus pernikahan pasca perzinahan di 

kabupaten Luwu.  

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu provinsi Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat pemerintahan 

kedatuan Luwu yang berada di antara Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur dan 

kota Palopo sebagai pusatnya. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena 

karakteristik budaya masyarakat kabupaten Luwu sangat beragam yang 

dipengaruhi oleh banyaknya penduduk pendatang. Sehingga mempunyai ragam 

cara dalam menyelesaikan kasus pernikahan pasca perzinahan. Kemudian sangat 

sedikitnya penelitian-penelitian ilmiah yang membahas hukum adat dan hukum 

 

1Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelititan Kualitatif (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), h.18 
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Islam di kabupaten Luwu yang membuat kurang berkembangnya 

pengetahuan masyarakat tentang hukum adat dan hukum Islam. 

B.  Pendekatan penelitian 

1. Pendekatan historis  

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang 

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.1 

Pendekatan ini sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi sejarah hukum 

adat, hukum Islam dan pernikahan di kabupaten Luwu. Pendekatan historis 

diperlukan untuk mengungkap asal dan sebab hukum adat dan hukum Islam 

dalam pernikahan pasca perzinahan itu menjadi praktek dalam kehidupan 

masyarakat. 

2. Pendekatan normatif syar`i 

Yaitu pendekatan yang memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum atau 

syari`at yang ada dalam Islam dan bersumber dari al-Qur`an dan hadis. Dengan 

pendekatan ini peneliti juga memperhatikan kaidah-kaidah yang ada di dalam 

hukum Islam sebagai alat untuk mengambil kesimpulan untuk menetapkan status 

hukum Islam dan kedudukan anak pernikahan pasca perzinahan. 

3. Pendekatan normatif yuridis 

Pendekatan ini didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara 

menganalis teori, konsep, atau asas-asas hukum dan peraturan undang-undang 

yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif ini didasarkan 

pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada 

norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.2 Konsep dan 

teori hukum yang berlaku di Indonesia juga berasal dari hukum adat dan hukum 

Islam yang berlaku. Norma-norma yang ada dalam undang-undang bersifat 

umum sehingga dapat dijadikan alat dan acuan untuk menjadi pertimbangan 

 

1Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Unram Press, 2020), h.57 

2Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum (Jakarta: UI Press, 2020), h.20 
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dalam menetapkan relevansi hukum adat dan hukum Islam dalam fenomena 

pernikahan pasca perzinahan dan kedudukan anak akibat pernikahan pasca 

perzinahan. 

C. Sumber data 

1. Sumber data primer 

Data primer diperoleh langsung dari sumber data pertama, yakni perilaku 

warga masyarakat, melalui penelitian.3 Data primer dalam penelitian ini berasal 

dari informan yang terdiri dari para pelaku dalam pernikahan, tokoh adat, tokoh 

agama dan data dari pengadilan agama. Informan ini ditetapkan berdasarkan 

kebutuhan data yang diperlukan dan mempunyai kategori atau kualifikasi yang 

berbeda dalam menetapkannya. Misalkan tokoh adat yang dipilih berdasarkan 

statusnya dalam lingkungan adat masyarakat dan tingkatan ilmu pengetahuannya 

tentang objek penelitian. Informan tokoh agama yang dipilih berdasarkan 

pengalamanannya dalam kajian hukum Islam dan tingginya ilmu pengetahuan 

yang dimiliki. Kemudian informan yang diambil dari pelaku pernikahan pasca 

perzinahan tidak membutuhkan syarat dan kualifikasi tertentu, karena informasi 

yang diperlukan hanya berdasarkan pada realitas yang telah dialami oleh para 

pelaku.   

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder merupakan pendukung data primer. Data sekunder dalam 

penelitian ini berasal dari beberapa informan masyarakat yang dianggap dapat 

memenuhi kebutuhan data yang diperlukan. Data sekunder juga berasal dari 

peneliti, hasil-hasil penelitian terdahulu, pemerintah daerah dan data Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

 

 

 

 

3Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, h.12 
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D. Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

berupa observasi dan wawancara tidak terstruktur. Metode yang digunakan ini 

terdiri dari beberapa langkah-langkah atau teknik untuk mendapatkan data yang 

valid. Misalnya observasi dengan pengamatan berbagai fenomena, kondisi 

hukum adat dan hukum Islam di kabupaten Luwu. Dan wawancara dengan 

membuat daftar atau pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk 

mengambil data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun bahan atau 

sumber data. 

E. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan 

data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan 

data.4 Instrumen penelitian sangat penting digunakan untuk mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan rumusan masalah sebelumnya. Intrumen utama 

digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu oleh pedoman 

wawancara berupa daftar pertanyaan. Beberapa pertanyaan penting yang akan 

diajukan kepada para tokoh adat dan tokoh agama yang bersangkutan dan dengan 

jawaban bebas dari narasumber sesuai fakta yang terjadi.  

Wawancara diperlukan untuk mendapatkan informasi terkini yang sesuai 

dengan objek penelitian. Sesuai dengan narasumber yang akan dihadapi, 

misalkan tokoh adat yang kebanyakan memasuki masa tua, mereka butuh bentuk 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak formal berupa cerita-cerita yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Observasi, yaitu pengamatan yang langsung dilakukan 

ke objek penelitian untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di 

masyarakat dan berhubungan dengan objek penelitian. 

 

 

 

4Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), h.78 
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F. Teknik pengolahan dan analisis data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data 

valid berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh 

dari metode pengumpulan data berupa deskripsi atau informasi baru yang diambil 

dari narasumber yang mempunyai pengetahuan tinggi dan sesuai dengan objek 

penelitian. Kemudian data tersebut diseleksi berdasarkan kebutuhan data yang 

diperlukan, setelah itu data tersebut dianalisa antara kesesuaian informasi dan 

fakta sehingga data tersebut manjadi hasil dari penelitian. 

2. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Adapun beberapa 

tahap dalam analisa data adalah: 5 

a. Pengumpulan data. 

b. Reduksi data atau pemilihan data yang paling relevan. 

c. Display data, yaitu perancangan data dengan sebuah matriks data 

kualitatif. 

d. Penarikan kesimpulan. 

Jadi teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan 

mengumpulkan berbagai data yang berasal dari sumber data yang telah 

disebutkan sebelumnya. Kemudian data-data yang masih acak tersebut dipilih 

yang paling relevan dengan kebutuhan data untuk menarik kesimpulan yang 

valid.  

 

 

5Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.43 
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G. Pengujian keabsahan data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan dengan 

cara triangulasi. Triangulasi yaitu pemanfaatan sesuatu yang lain di luar data 

sebagai teknik pengujian keabsahan data guna pengecekan atau selaku 

pembanding terhadap data yang diperolah, adapun triangulasi yang digunakan 

adalah:6 

1. Triangulasi data, digunakan karena setiap narasumber yang diwawancarai 

kemungkinan mempunyai pernyataan atau informasi yang berbeda. 

2. Triangulasi pengamat, yaitu pengamat tambahan yang turut memeriksa hasil 

penelitian, dalam penelitian ini yang bertindak sebagai pengamat tambahan 

adalah promotor dan kopromotor. 

3. Triangulasi dengan sumber, untuk menguji kredibilitas dengan pengecekan 

ulang data secara silang. Misalnya pada beberapa informan dengan waktu 

yang berbeda dan pertanyaan yang sama. 

4. Triangulasi dengan teknik, yaitu dengan pengecekan data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikasi Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya 

Ilmiah Skripsi Tesis, dan Desertasi (cet.1; Bandung: CV Jejak, 2017), h.174-175 
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BAB IV 

PERNIKAHAN PASCA PERZINAHAN DI KABUPATEN LUWU 

A. Gambaran umum kabupaten Luwu 

Kabupaten Luwu pada awalnya merupakan kerajaan pertama dan terbesar 

di sulawesi selatan, bentuk kerajaan ini biasa juga disebut dengan kedatuan Luwu 

dan wilayah kekuasaannya disebut tana Luwu. Tana Luwu pada zaman kerajaan 

terbentang luas mulai dari kolaka hingga kabupaten Luwu bagian selatan saat ini. 

Kemudian mamasuki masa pemerintahan dan pemekaran provinsi sulawesi 

selatan kemudian terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota, di antaranya 

kabupaten Luwu Timur, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu dan kota 

Palopo. Kabupaten Luwu saat ini terbagi menjadi dua wilayah yaitu bagian utara 

dan selatan, dipisahkan oleh kota Palopo di bagian tengah. Tana Luwu yang 

awalnya berbentuk kerajaan dipimpin oleh datu atau raja, diantaranya: 

1. Puatta Batara Guru (antara tahun sebelum masehi sampai dengan masehi) 

2. Puatta Batara Lattu (antara tahun sebelum masehi sampai dengan masehi) 

3. Puatta Simpurusiang (1268-1293) 

4. Puatta Anakkadji (1293-1330) 

5. Puatta Tampa Balusu (1330-1365) 

6. Puatta Tanra Balusu (1360-1402) 

7. Puatta To Ampanangi (1402-1426) 

8. Puatta Batara Guru (1426-1458) 

9. Puatta Lamariawa (1458-1465) 

10. Puatta Datu Ri Sao Lebbi (1465-1507) 

11. Puatta Maningoe Ri Badjo (1507-1541) 

12. Puatta To Massangkawana (1541-1556) 

13. Puatta Datu Maoge (1556-1571) 

14. Puatta Etenti Rawe (1571-1587) 

15. Puatta Lapati Ware (1587-1615) 
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16. Puatta Lapati Pasaung (1615-1637) 

17. Puatta Labaso Langi (1637-1663) 

18. Puatta Sattiya Raja (1663-1666) 

19. Puatta Mattinroe Ri Polka (1666-1668) 

20. Puatta Settia Radja (1668-1704) 

21. Puatta To Palaguna (1704-1706) 

22. Puatta Batari Tungke (1706-1715) 

23. Puatta Batari Todja (1715-1748) 

24. Puatta Datu Etenrileleang (1748-1760) 

25. Puatta Lakaseng (1760-1765) 

26. Puatta Etenri Leleang (1765-1778) 

27. Puatta Latenripadda (1778-1810) 

28. Puatta Etenriwaru (1810-1901) 

29. Puatta Laoddang Pero (1825-1854) 

30. Puatta Pati Patau (1854-1880) 

31. Puatta Matinroe Temma Lullu (1880-1883) 

32. Puatta Iskandar Opu Dg. Pali (1883-1901) 

33. Puatta A. Kambo Opu Dg. Ri Sompa (1901-1935) 

34. Puatta A. Patiware (A. Jemma Barue) (1935-1946) 

35. Puatta A. Jelling Opu Tosattiaradja (1946-1950) 

36. Puatta A. Patiware (A. Jemma) (1956-1965) 

37. Puatta A. Alamsyah (1965-1987) 

38. Puatta Tenri Papang Opu Datu (1987-1994) 

39. Puatta Weaddi Luwu Opu Daengna Pati Ware (1994-2012) 

40. Puatta La Maradang Andi Makulau S.H (2012-sekarang) 

Dalam kepercayaan masyarakat Luwu dahulunya, datu pertama tana 

Luwu berasal dari langit. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa 

kepercayaan ini tertulis dalam kitab I Lagaligo yang merupakan kitab tertua dan 

saat ini menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO. Dalam kitab ini disebutkan 

bahwa awal mula peradaban manusia di sulawesi selatan berasal dari persilangan 
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antara kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dari pasangan ini kemudian lahir para 

pemimpin-pemimpin kerajaan di tana Luwu. 

Untuk kepercayaan agama dalam masyarakat mengikuti perkembangan 

zaman. Akan tetapi dalam silsilah kerajaan Luwu, mereka mempunyai keyakinan 

terhadap ketuhanan yang tinggi akan tetapi dengan bahasa yang berbeda. Hal ini 

dapat dilihat dari sejarah awal mula masuknya Islam di tana Luwu yang dibawa 

oleh tiga datok dipimpin oleh Datok Sulaiman. Penerimaan masyarakat Luwu 

terhadap Islam dimulai dari pertemuan Datok Sulaiman dengan sekretaris 

kerajaan saat itu kemudian berpindah ke raja Luwu saat itu. Setelah pertemuan 

dan pembuktian ilmu yang tinggi antara keduanya dan raja Luwu saat itu dengan 

ikhlas menerima Islam, kemudian masyarakat dengan mudah mengikuti ajaran 

Islam dan merubah pola kehidupan sosial masyarakat sesuai dengan syari`at 

Islam.  

a. Kedatuan Luwu 

Setelah pemekaran wilayah pemimpin daerah tana Luwu beralih ke bupati 

kemudian posisi datu berada pada kekuasaan tertinggi tanah adat. Wilayah pusat 

kepemimpinan datu Luwu saat ini berada di kota palopo, yaitu istana datu Luwu. 

Adapun dewan adat kedatuan Luwu adalah: 

1. Datu 

2. Cenning 

3. Puang kali (kadhi) 

4. Pakkatenni ade`  

5. Ana` tellue (makole baebunta, maddika bua, dan maddika ponrang) 

6. Bate-bate tellue (matoa laleng tonto, matoe cendrana, dan matoe 

wage) 

Tana Luwu awalnya merupakan sebuah wilayah yang berbentuk kerajaan 

atau kedatuan Luwu yang kemudian berubah menjadi pemerintahan politik 

seperti sekarang ini. Akan tetapi perubahan ini tidak menghilangkan posisi datu 

atau raja di Luwu. Datu Luwu tetap menjadi pemimpin di daerah Luwu yang 
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berdampingan dengan Bupati. Sistem kerajaan tentunya mengalami perubahan 

dan tidak seperti sebelum sistem pemerintahan masuk. Perubahan ini juga 

membuat posisi datu Luwu di zaman sekarang ini kurang dikenal oleh 

masyarakatnya sendiri, karena masyarakat lebih mengenal bupati atau walikota 

sebagai pemimpinnya. Kepemimpinan datu saat ini dipahami masyarakat hanya 

pemegang sistem kepemimpinan adat tertinggi. 

Kurang dikenalnya posisi datu untuk masyarakatnya sendiri saat ini juga 

berhubungan dengan anggapan sebagian masyarakat secara turun temurun bahwa 

posisi datu atau raja Luwu sama halnya dengan posisi bupati saat ini. Karena saat 

ini sudah memakai bupati sebagai pemimpin tertinggi daerah yang resmi secara 

administrasi pemerintahan sehingga bupati lebih dihargai dan dikenal oleh 

masyarakat luas. Kemudian kondisi politik adat di beberapa daerah sehingga 

membangun stigma negatif masyarakat terhadap posisi kedatuan Luwu. 

b. Pemerintahan kabupaten Luwu 

Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan dan 227 Desa/ Kelurahan. 

Sebanyak 9 kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah 

timurnya. Adapun 9 kecamatan tersebut adalah Larompong, Larompong Selatan, 

Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Dari 9 

kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 37 

desa/ kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 

190 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai.1 Letak wilayah 

kabupaten Luwu berbatasan langsung dengan kabupaten Luwu utara di ujung 

sebelah utara, dibagian tengah dipisahkan oleh kota Palopo yang berbatasan 

langsung dengan kecamatan walenrang dan kecamatan bua, dan sebelah selatan 

berbatasan langsung dengan kabupaten Wajo.   

 

 

1Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Dalam Angka 2022 (Belopa: 

BPS, 2022), h. 3-4. 
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Adapun daftar pemimpin/bupati kabupaten Luwu dari awal hingga saat 

ini adalah: 

1. Andi Kaso (1940-1949) 

2. Pakki Dg. Masiga (1949-1951) 

3. Abd. Majid Pattaropura (1952-1954) 

4. Inje Naim (1954-1956) 

5. La Kitta (1956-1957) 

6. Andi Djemma (1958-1960) 

7. Andi Kasim (1960-1964) 

8. Andi Makkullau (1964-1966) 

9. Drs. Andi Rompe Gading (1966-1967) 

10. Drs. H. Salman (1967-1968) 

11. Andi Ahmad (1970-1971) 

12. Samad Suaib (1971-1976) 

13. Drs. Andi Rompegading (1976-1978) 

14. H. Abdullah Suara (1978-1983) 

15. H.A. Mubara Dappi S.H, M. Hum (1983-1988) 

16. Muh. Dahlan Jampu (1988-1993) 

17. Kolonel Inf. (Purn.) H. M. Yunus Bandu (1994-1999) 

18. Dr. H. Kamrul Kasim S.H, M.H (1999-2004) 

19. Drs. H. Basmin Mattayang M. Pd (2004-2008) 

20. Ir. H. Bahrum Daido M. Si (2008-2009) 

21. Ir. H. Andi Mudzakkar (2009-2019) 

22. Drs. H. Basmin Mattayang M. Pd (2019-sekarang) 

Penduduk masyarakat kabupaten Luwu mayoritas berprofesi sebagai 

petani, sebagian kecil di perkebunan dan sebagai nelayan. Untuk sebagian besar 

masyarakat Luwu masih sangat mempertahankan adatnya dalam menjaga harga 

diri atau siri`, dan sebagian kecil tidak dengan konsep tersebut karena merupakan 

pendatang di tana Luwu. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Luwu yang 

merupakan campuran antara bahasa Toraja dan bahasa Bugis. Penggunaan bahasa 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonel
https://id.wikipedia.org/wiki/Infanteri
https://id.wikipedia.org/wiki/Purnawirawan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Andi_Mudzakkar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Basmin_Mattayang
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di kabupaten Luwu sangat beragam, bisa diperhatikan ketika mengamatinya dari 

satu desa ke desa lainnya atau di setiap kecamatan pasti mempunyai gaya bahasa 

Luwu yang berbeda.  

Mulai dari penyebutan kata, gaya bahasa, dan intonasi atau retorika yang 

digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh 

campuran masyarakat pendatang yang sangat beragam. Masyarakatnya yang 

sangat ramah terhadap sesama maupun pendatang ini dapat dibuktikan dari 

rendahnya angka tindakan kriminal di kabupaten Luwu. Sifat ramah ini juga 

menjadi salah satu faktor mudahnya budaya baru masuk ke kabupaten Luwu dan 

berpotensi menggeser budaya asli masyarakat Luwu dalam sosial masyarakatnya. 

Misalkan sifat atau budaya dalam gotong royong yang perlahan menurun 

dipengaruhi oleh budaya perkotaan yang masuk yang dibawa oleh beberapa 

pendatang. 

Untuk kepercayaan masyarakat Luwu masih mayoritas agama Islam dan 

sebagian kecil beragama kristen protestan dan katolik yang mayoritasnya 

merupakan pendatang dari Tana Toraja. Mayoritas masyarakat pun hanya 

mengenal agama dan sangat awam dengan mazhab, sebagian mengikuti beberapa 

tarekat yang ada di sulawesi selatan dan jawa. Pengetahuan yang rendah ini 

dipengaruhi juga oleh sifat fanatik masyarakat yang tinggi terhadap perbedaan 

pendapat meskipun dalam sosialnya masih mempunyai toleransi yang tinggi. 

Sifat fanatik ini tidak hanya dimiliki oleh masyarakat awam akan tetapi tidak 

lepas juga dari masyarakat yang berpendidik setingkat sarjana. Sehingga dapat 

dilihat bahwa sifat tersebut marupakan karakter bawaan dari pendahulunya dan 

bukan dari tingkatan pengetahuannya.  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam bahasa masyarakat 

Luwu sangat beragam, perbedaan ini juga terlihat dalam tradisi dan budaya 

masyarakat. Seperti dalam penyajian makanan, cara menyambut tamu, dan 

budaya yang berhubungan dengan leluhur masyarakat. Beberapa perbedaan 

dalam tradisi ini terkait dengan perbedaan sejarah di wilayah masing-masing, 

penerimaan terhadap budaya baru yang masuk ke dalam masyarakat, dan 

percampuran tradisi masyarakat pendatang yang menetap di kabupaten Luwu. 
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Dari keberagaman tradisi dan budaya ini pada dasarnya masyarakat hanya 

mempertahankan tradisi yang erat kaitannya dengan leluhur dan keyakinan 

terhadap alam sekitar.  

B. Fenomena Pernikahan Pasca Perzinahan di Kabupaten Luwu  

Secara adat, pernikahan pasca perzinahan di zaman dahulunya tidak 

dilakukan dengan berbagai macam upaca baik itu secara adat maupun agama. 

Wilayah adat tana Luwu dari zaman dahulu hingga saat ini mempunyai tokoh 

adat di setiap daerah dalam lingkup yang kecil, disebut dengan tomakaka. 

Tomakaka berasal dari garis keturunan para raja yang ada di tana Luwu dan 

mempunyai tanggungjawab besar dalam permasalahan adat di wilayah tersebut. 

Kemudian dari perkembangan adat dalam hal pernikahan dari dulu hingga saat 

ini mempunyai berbagai fenomena yang menjadi kontroversi dalam masyarakat. 

Misalkan wanita yang hamil di luar nikah kemudian menjadi tanggung jawab 

sementara tomakaka, seperti pada hasil wawancara peneliti dengan salah satu 

tokoh adat di kabupaten Luwu yang mengatakan bahwa: 

Dahulunya pada wilayah walenrang dan sekitarnya, kekuasaan adat 

tertinggi terdapat pada tomaka ketika ada seorang wanita yang hamil di 

luar nikah maka ketua adat atau tomakaka akan mengakui perempuan 

yang hamil di luar nikah tersebut sebagai istrinya untuk mengamankan 

kegaduhan masyarakat. Pengakuan tomakaka sebagai suami dari 

perempuan tersebut hanya sebatas lisan tanpa proses akad nikah.2  

Pengakuan dari tokoh adat ini merupakan solusi pertama ketika ada 

seorang perempuan dalam perkampungan tersebut yang hamil dan tidak 

mempunyai suami yang jelas. Pengakuan dari tomakaka ini hanya sebatas 

sebagai tanggung jawab tokoh adat setempat untuk mengamankan kegaduhan 

dalam masyarakat. Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Opu 

Maddika Bua yang mengatakan bahwa: 

Pada zaman itu, proses pernikahan atau akad nikah tidak boleh dilakukan 

sebelum anak dari wanita yang hamil di luar nikah lahir. Keyakinan ini 

sudah ada setelah agama Islam masuk di tana Luwu, jadi ini merupakan 

 

2Tandiraja (52 Tahun), Tokoh Adat dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, 

Wawancara, Palopo, 3 November 2022. 
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implikasi dari keyakinan agama Islam masyarakat Luwu pada saat itu. 

Dan sebenarnya dalam hukum Islam juga seperti itu, bahwa tidak boleh 

menikahi seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Oleh karena itu 

ketika ada yang ingin mengakui wanita yang hamil di luar nikah tersebut 

sebagai istrinya maka itu boleh tetapi tidak dilakukan akad nikah. Ketika 

tidak ada yang mengakui dia sebagai istrinya maka wanita tersebut bisa di 

usir keluar dari kampung atau dia dikenai hukuman adat.3 

Fenomena yang manjadi praktek dalam masyarakat adat di tana Luwu 

pada zaman dahulu ini merupakan hasil dari pemahaman masyarakat tentang 

hukum Islam yang berlaku pada kasus tersebut. Pengakuan dari tomakaka 

tersebut tidak kemudian mengubah pandangan masyarakat untuk dengan mudah 

melakukan perzinahan atau menghamili seorang gadis. Karena pengakuan 

tersebut hanya sebagai tanggung jawab sementara tomakaka dalam mengemban 

tugas untuk masyarakat. Dengan adanya pengakuan tersebut maka antara 

perempuan yang hamil dan Tomakaka secara adat dianggap sebagai suami istri 

sementara tanpa upacara adat sampai wanita tersebut melahirkan dan kemudian 

akan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Praktek dalam 

masyarakat ini mempunyai kedudukan yang akan menolak bala atau hukum alam 

yang akan terjadi terhadap perkampungan tersebut. Kemudian untuk masa 

sekarang ini praktek tersebut tidak lagi dijalankan oleh masyarakat di kabupaten 

Luwu dikarenakan oleh beberapa faktor, misalkan pemahaman agama 

masyarakat yang sudah berkembang dan kekuatan hukum adat yang sudah 

melemah. 

Berdasarkan praktek masyarakat Luwu terhadap adat yang hidup dalam 

sosial masyarakat maka dapat dianalisa bahwa seluruh kepercayaan masyarakat 

mempunyai hubungan yang kuat dengan asal mula berdirinya kerajaan Luwu dan 

raja pertama di kadatuan Luwu. Hubungannya terletak pada kepercayaan 

mistisme masyarakat, kepercayaan ini hanya mengalami perubahan bentuk 

pengamalan dan tidak merubah esensi dari kegiatan tersebut. Perubahan bentuk 

ini juga berjalan seiring perubahan pola sosial dan kepercayaan agama 

 
3Andi Syaifuddin Kaddiraja (72 tahun), Opu Maddika Bua (Dewan Adat Kabupaten 

Luwu), Wawancara, Luwu, 5 Desember 2023. 
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masyarakat Tana Luwu. Kepercayaan itu kemudian diperkuat pada masa 

kepercayaan hindu budha, yang mempunyai kepercayaan kuat terhadap dewa-

dewa yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Seperti dalam tata cara 

mengikat satu hubungan terhadap lawan jenis yang resmi sesuai kepercayaan 

masyarakat atau kini disebut perkawinan atau pernikahan. 

Pernikahan masyarakat Luwu pada awalnya menggunakan upacara atau 

tata cara yang sangat jauh berbeda dibandingkan saat sekarang ini. Tidak ada 

akad atau musyawarah antara kedua keluarga pasangan tetapi masih 

menggunakan mahar yang berasal dari bahan makanan atau hasil alam sekitar. 

Menurut hasil wawancara dari peneliti ke kepala desa Sangtandung, mengatakan 

bahwa: 

Orang tua mereka dahulu ketika ingin menikahi seorang perempuan 

mempunyai proses yang sangat berbeda jika dibandingkan pernikahan 

saat ini. Mereka menikah hanya menggunakan bahan makanan seperti 

sagu sagu dan ayam yang diletakan di rumah seorang perempuan yang 

ingin mereka nikahi. Sagu tersebut berada di dalam satu tempat yang 

disebut balabba` yang kemudian digantungkan di depan rumah seorang 

perempuan saat sore hari. Kemudian besoknya laki-laki tersebut kembali 

ke rumah seorang perempuan yang ingin dia nikahi untuk melihat sagu 

yang kemarin dia letakkan, jika sagu tersebut sudah tidak ada di tempat 

yang sebelumnya dia letakkan maka keinginan seorang laki-laki itu untuk 

menikahi perempuan di rumah tersebut di terima oleh keluarga dan 

perempuan tersebut dan mereka berdua saat itu juga sudah resmi sebagai 

suami istri. Tetapi ketika sagu yang dia letakkan sebelumnya masih ada, 

berarti keinginan laki-laki tersebut ditolak.4 

Informasi ini merupakan penjelasan singkat mengenai tata cara orang tua 

mereka dahulu dalam menikah. Berhubungan dengan tidak adanya agama pada 

saat itu sehingga proses tersebut merupakan proses adat dalam pernikahan dan 

sesuai kepercayaan masyarakat pada saat itu hukum pernikahannya sah. Dengan 

proses yang singkat dan mudah tersebut sehingga perzinahan dalam kampung 

tersebut pada zaman itu jarang terjadi. Kemudian ketika ada kasus perzinahan 

maka kedua pasangan tesebut akan di denda secara adat berupa seekor sapi atau 

 

4Isran Kadir Passan (45 Tahun), Kepala Desa Sangtandung, Wawancara, Luwu, 8 

November 2022. 
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kerbau yang akan menjadi syarat utama dalam upaca adat yang disebut sebagai 

ma`rambu langi`. Adat ini dahulunya menjadi kepercayaan hampir seluruh 

masyarakat Tana Luwu.   

Hukuman adat ini merupakan akibat dari dari pasangan yang melakukan 

perzinahan. Ma`rambu langi` dan dipaoppang padang dalam masyarakat Luwu 

secara adat merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membersihkan kembali 

perkampungan tempat pasangan tersebut berzinah. Dalam adat masyarakat 

Sangtandung kegiatan ini dilakukan dengan cara memotong kerbau atau sapi di 

atas puncak tertinggi kampung tersebut. Dengan maksud agar hukuman yang 

berasal dari alam karena perbuatan maksiat tersebut hilang bersamaan dengan 

asap dari pembakaran seserahan berupa sapi atau kerbau. Kemudian daging dari 

hewan tersebut setelah di upacarakan dimakan bersama oleh masyarakat dan 

tidak boleh dibawa keluar dari tempat upaca adat tersebut seperti dibawa ke 

rumah atau tempat lainnya.  

Kegiatan ini dilakukan setelah kedua pasangan tersebut dinikahkan baik 

secara adat maupun saat sekarang ini secara agama. Sehingga pernikahan kedua 

pasangan tersebut benar-benar sah secara hukum adat dan tidak membebani 

kehidupan keduanya setelah di nikahkan dan masyarakat pada umumnya. 

Sehingga ketika melihat adat masyarakat terdahulu dalam pernikahan pasca 

perzinahan, maka hukum adat pernikahan kedua pasangan tersebut tidak akan 

mendapat restu dari alam sekitar dan manjadi sah sebelum hukuman adat itu 

dipenuhi oleh masyarakat. Beratnya hukuman dikarenakan beratnya efek dari 

perbuatan yang dilakukan kedua pasangan tersebut. Dan syarat dari hukuman ini 

akan berbeda ketika yang melakukan perzinahan adalah orang yang sudah 

mempunyai suami atau istri dan seorang janda atau duda. Seperti hasil 

wawancara peneliti dengan Opu Tandiraja yang mengatakan bahwa:  

Ketika kasta perempuan lebih tinggi dari laki-laki dan dianggap tidak 

pantas untuk menikah dengan laki-laki tersebut, maka sangsi adat yang 

diberikan akan lebih berat. Sangsi adat yang diberikan tersebut bisa hanya 

akan diberikan kepada pihak laki-laki atau hanya perempuan saja. Sangsi 
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adat tersebut biasanya berupa dipaoppangi padang atau diasingkan dari 

kampung selama tujuh turunan.5 

Kedua hukuman adat yaitu ma`rambu langi` dan dipaoppangi padang 

bagi orang yang melakukan perzinahan ini perupakan dua tingkatan hukuman 

adat yang sampai sekarang ini masih dilakukan di beberapa daerah di kabupaten 

Luwu. Hukuman adat ma`rambu langi sampai saat ini masih jadi kepercayaan 

dan tradisi masyarakat Sangtandung. Kemudian dipaoppangi padang masih 

dilakukan oleh beberapa keluarga di kabupaten Luwu yang mempunyai tingkat 

rasa malu atau siri` yang sangat tinggi. Sehingga dengan rasa malu itu mereka 

dengan tegas akan mengasingkan anak mereka dari perkampungan dengan 

sembunyi-sembunyi atau menyembunyikan kasus pernikahan pasca perzinahan 

anak mereka. 

Ketika melihat fenomena tersebut maka dapat diketahui bahwa hukum 

adat bersifat sangat fleksibel dalam menyelesaikan suatu masalah. Bergantung 

pada kepercayaan umum masyarakat setempat, sehingga alur perjalanan hukum 

adat setempat erat kaitannya dengan perubahan keyakinan masyarakat. 

Sedangkan keyakinan tersebut pada dasarnya dapat dengan mudah berubah 

tergantung doktrin yang dilekatkan pada pola pikir masyarakat. 

Wilayah kabupaten Luwu yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 227 Desa/ 

Kelurahan memiliki angka kasus pernikahan pasca perzinahan yang sangat 

beragam. Perbedaan angka kasus ini bergantung pada tingkatan pengamalan nilai 

dan norma-norma sosial dan keyakinan masyarakat terhadap adat dan agama. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, setiap daerah di kabupaten Luwu memiliki ciri 

khas tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain. Misalkan pada pola 

kehidupan sosialnya, ada beberapa perkampungan yang memiliki masyarakat 

yang senang minuman keras, judi, dan adu ayam. Kelompok ini menganggap 

biasa dan wajar perbuatan tersebut, sehingga ketika memasuki perkampungan 

akan mudah untuk mencari tempat yang menyediakan minuman keras dan tempat 

 

5Tandiraja (52 Tahun), Tokoh Adat dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu, 

Wawancara, Palopo, 3 November 2022. 
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khusus untuk adu ayam. Begitupun pergaulan bebas anak remaja dalam 

perkampungan juga dianggap sebagai hal yang biasa sehingga terjadi pembiaran. 

Aturan akan dibuat sedikit ketat ketika ada yang dengan jelas melakukan 

pelanggaran adat, misalkan waktu bertamu yang kemudian dibatasi. 

Misalkan pada kelurahan Bajo yang berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan kepala lurahnyanya yang berpendapat bahwa: 

 Masyarakat Bajo mempunyai kepercayaan agama yang kuat, kecuali 

masyarakat yang masih berada di bawah umur. Sifat mereka sama halnya 

dengan remaja pada umumnya yang terkadang masih melakukan 

kenakalan seperti tawuran atau berkelahi.6 

 Berdasarkan informasi tersebut dan beberapa keterangan dari masyarakat 

dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan Bajo masih menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan sangat sensitif terhadap pergaulan bebas anak-anak remaja 

mereka. Membuat masyarakat benar-benar mempunyai persatuan yang tinggi 

untuk mencegah perzinahan terjadi di perkampungan mereka dan sikap ini juga 

ditunjukan di beberapa desa di kabupaten Luwu. Begitupun dengan desa 

Pattedong dan Bosso yang masyarakatnya mempunyai kesadaran tingkat 

menengah tentang buruknya perzinahan jika tetap dibiarkan. Perbedaan dan 

persamaan karakteristik kehidupan sosial dan kepercayaan yang dimaksud 

peneliti dalam hal ini adalah khususnya mengenai perzinahan.  

Masyarakat yang kurang tersentuh ajaran agama Islam terlihat lebih bebas 

dalam melakukan segala maksiat. Beberapa perkampungan di kabuapaten Luwu 

juga memiliki pengamalan agama yang tergolong baik. Masyarakat mempunyai 

persatuan yang kuat dalam mencegah perbuatan maksiat dalam wilayah mereka. 

Kesadaran ini muncul dari keyakinan nilai, adab, dan norma agama Islam yang 

menjadi pedoman dalam bersosial. Sehinga kasus perzinahan atau pernikahan 

pasca perzinahan di wilayah tersebut sangat rendah bahkan tidak pernah terjadi.  

 

 
6Muhammad Irman (36 Tahun), Kepala Kelurahan Bajo, Wawancara, Luwu, 30 

November 2023. 
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Untuk kasus pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu pada tahun 

2020 hingga tahun 2023 akan dipaparkan dalam tabel sebagai berikut: 

No. Desa/kelurahan  

Jumlah Kasus Pernikahan Pasca 

Perzinahan (2020-2023) 
Total 

Perawan/jejaka 
Suami/istri 

orang 
Janda/duda 

1. Salu paremang 5 0 0 5 

2. Pattedong 2 0 0 2 

3. Bosso 2 1 0 3 

4. Bolong 1  0 0 1 

5. Sangtandung  16 2 2 20 

6. Salulino 4 0 0 4 

7. Sampano  4 0 0 4 

8. Rante belu 3 0 0 3 

9. Larompong  1 1 0 2 

10. Tallang  2 0 0 2 

11. Belopa  0 0 0 0 

12. Pammanu  9 1 0 10 

13. Bajo  0 0 0 0 

14. Padang sappa 1 0 0 1 

15. Salu induk 2 0 0 2 

16. 
Karang-

karangan 
4 0 0 

4 

17. Pongsamelung  3 0 0 3 

18. Seriti  3 0 0 3 

19. Lalong  2 0 0 2 

20. Seba-seba 6 0 0 6 

21. Siteba  1 0 0 1 

22. Salutubu  3 0 0 3 

Total  81 
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Data di atas merupakan sampel yang diambil dari beberapa daerah yang 

merupakan perwakilan dari wilayah yang mempunyai karakteristik masyarakat 

yang berbeda-beda sehingga menunjukan angka yang signifikan. Perwakilan 

sampel yang diambil ini berdasarkan penjelasan peneliti sebelumnya tentang 

perbedaan pola kehidupan sosial dan kepercayaan agama yang ada di kabupaten 

Luwu. Pemilihan wilayah sampel ini dirasa cukup mewakili seluruh wilayah 

yang ada. Karena beberapa persamaan karakteristik masyarakat yang dianggap 

sama dan tidak menunjukan perbedaan yang signifikan.  

Sehingga dari 227 desa/kelurahan dan 22 kecamatan yang ada di 

kabupaten Luwu, dipilih 22 desa/kelurahan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Dari sampel tesebut terdapat sebanyak 81 kasus pernikahan pasca perzinahan 

yang terjadi. Dari 81 kasus tersebut terdapat sebanyak 74 yang berasal dari anak 

remaja, 5 kasus yang berasal dari orang yang sudah mempunyai istri atau suami, 

dan 2 kasus berasal dari pasangan yang berstatus janda/duda. 

Adapun indikasi bahwa sampel data kasus yang dikumpulkan masih bisa 

lebih banyak dari yang didapatkan oleh peneliti diperkuat oleh beberapa 

narasumber yang berpendapat sama ketika melihat objek penelitian. Misalkan 

kepala kelurahan Larompong, wakil ketua pengadilan agama Belopa, dan kepala 

kantor kementrian agama kabupaten Luwu yang berpendapat bahwa penelitian 

tentang pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu sangat sensitif untuk 

diungkap. Kemudian secara rinci, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 

kepala kantor kemeterian agama kabupaten Luwu yang mengakatakan bahwa: 

Untuk data kasus pernikahan pasca perzinahan yang valid sulit 

didapatkan. Karena budaya masyarakat Luwu menganggap hal tersebut 

sebagai siri` atau harga diri. Kemudian data yang terdapat di KUA juga 

tidak dicantumkan bahwa orang yang akan melakukan akad pernikahan 

merupakan perempuan yang hamil di luar nikah, data KUA hanya 

mencantumkan bahwa kedua merupakan gadis atau jejaka ataupun duda 

dan janda. Jadi tidak ada status dari seorang perempuan bahwa dia sedang 
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hamil meskipun beberapa waktu setelah akad pernikahan perempuan 

tersebut sudah melahirkan.7 

Sependapat dengan peneliti, bahwa angka di atas kemungkinan lebih 

banyak dibandingkan dengan data yang diberikan oleh setiap wilayah. Asumsi ini 

juga akan diperkuat dengan data yang diambil dari pengadilan agama Belopa 

kabupaten Luwu tentang dispensasi nikah. Selain itu juga ada banyak 

kemungkinan bahwa pernikahan-pernikahan yang dilaksanakan pada umumnya 

adalah pernikahan pasca perzinahan. Akan tetapi karena kedua pasangan tersebut 

pandai menyembunyikan kehamilan pihak perempuan sehingga masyarakat 

menganggapnya sebagai pernikahan antara seorang gadis dan perjaka. 

Masyarakat akan menyadarinya ketika usia pernikahan dan kelahiran anak 

pertama mereka kontradiksi. Misalkan ketika usia pernikahannya baru empat atau 

lima bulan tetapi pihak perempuan sudah melahirkan seorang anak.  

Indikasi tentang dispensasi nikah yang disebabkan oleh pernikahan pasca 

perzinahan ini juga dikuatkan oleh hasil wawancara peneliti dengan kepala desa 

salu paremang yang mengatakan bahwa: 

Dari tahun 2019 ada lima kasus pernikahan pasca perzinahan, salah 

satunya berasal dari anak remaja di bawah umur yang meminta untuk 

dinikahkan di KUA setempat tetapi belum bisa dilaksanakan karena 

masih di bawah umur.8 

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa indikasi dispensasi 

nikah di pengadilan agama daerah mempunyai korelasi dengan pernikahan pasca 

perzinahan. Karena masyarakat Luwu pada umumnya sudah mengetahui usia 

minimal untuk menikahkan anak-anak mereka sesuai dengan undang-undang 

pernikahan saat ini. Sehingga ketika ada seorang laki-laki yang hendak melamar 

anak gadis mereka dan belum cukup umur untuk menikah maka akan menolak 

lamaran tersebut. Kemudian berdasarkan data yang dihimpun BPS kabupaten 

Luwu dari pengadilan agama Belopa setiap tahunnya perkara dispensasi 

 

7Nurul Haq (56 Tahun), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, 

Wawancara, Luwu, 2 November 2022. 

8Asman (47 Tahun), Kepala Desa Salu Paremang, Wawancara, Luwu, 7 November 

2022. 
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nikah/kawin mempunyai angka yang cukup tinggi baik yang diterima maupun 

yang diselesaikan. 

Banyaknya angka permintaan dispensasi nikah tersebut, jika dikaitkan 

dengan pola pemikiran orang tua pada umumnya di kabupaten Luwu untuk saat 

ini akan diambil hipotesis yang kuat bahwa sebagian besar penyebabnya adalah 

karena pernikahan pasca perzinahan. Dikarenakan budaya menikah dengan usia 

yang masih sangat muda untuk saat ini di sadari oleh masyarakat bahwa hal 

tersebut merupakan hal yang tidak baik mempertimbangkan aspek mental dan 

ekonomi generasi milenial saat ini. Kemudian sebab utama para orang tua 

meninggikan mahar anak gadisnya adalah untuk menghindari persepsi warga 

sekitar ketika mahar seorang gadis itu rendah maka bisa dipastikan bahwa dia 

sudah hamil di luar nikah sehingga tidak akan memberatkan pihak laki-laki. 

Berdasarkan fakta lapangan juga ditemukan bahwa mayoritas masyarakat 

akan menghindari pengadilan, karena mengingat sulitnya pengurusan dan akan 

membutuhkan waktu yang lama. Yang berarti bahwa keinginan dispensasi 

tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan saat itu juga. Dan 

juga berhubung bahwa dispensasi nikah tidak dapat diwakili oleh keluarga 

lainnya kecuali orang tua. Dengan analisa sederhana tersebut maka sebagian 

dispensasi nikah penyebabnya karena pernikahan pasca perzinahan. 

Kemudian berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari pengadilan 

agama Belopa tentang dispensasi kawin sebagai berikut: 

 

No Tahun 

Perkara Dispensasi Kawin 

Yang Diterima Pengadilan 

Agama Belopa 

Perkara Dispensasi Kawin 

Yang Diputus Pengadilan 

Agama Belopa 

1. 2020 68 66 

2. 2021 57 52 

3. 2022 35 36 
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Dapat diketahui bahwa jumlah perkara dispensasi kawin dari tiga tahun 

terakhir mempunyai jumlah yang cukup banyak. Adapun pendapat peneliti 

sebelumnya terkait dengan penyebab para orang tua di kabupaten Luwu untuk 

pengajukan dispensasi nikah anak-anak mereka dikarenakan adanya indikasi 

hamil di luar nikah, dibenarkan oleh wakil ketua pengadilan agama belopa yang 

mengatakan bahwa: 

 Selama kurang lebih satu tahun masa jabatan di pengadilan agama belopa 

ini, saya memeriksa perkara dispensasi nikah sekitar sepuluh kasus dan 

dari sepuluh kasus tersebut, tiga diantaranya ada adalah wanita hamil di 

luar nikah. Wanita hamil tersebut dapat dikatakan hamil berdasarkan 

bukti pemeriksaan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa dia benar-

benar sedang hamil. Jadi ketika misalkan dalam persidangan ada seorang 

wanita yang mengaku bahwa dia sedang hamil tetapi tidak memberikan 

bukti yang kuat dari hasil pemeriksaan dokter, maka pernyataan tersebut 

tidak bisa diterima di pengadilan.9 

Sehingga berdasarkan fakta lapangan dalam beberapa kasus dispensasi 

nikah tersebut dapat disimpulkan tentang salah satu faktor penyebab orang tua 

mengajukan dispensasi nikah dikarenakan anaknya sudah hamil di luar nikah. 

Dispensasi nikah diajukan agar pernikahan anak mereka bisa tercatat dan sah 

secara negara. Berbeda halnya dengan pernikahan pasca perzinahan di bawah 

umur yang tidak mengajukan dispensasi nikah. Maka berdasarkan keterangan 

yang diberikan oleh wakil ketua pengadilan agama belopa sekaligus hakim 

pengadilan, status pernikahan tersebut tidak sah secara negara atau nikah sirih. 

Pernikahan pasca perzinahan yang tidak tercatat dalam administrasi 

negara atau di KUA, dalam keyakinan masyarakat Luwu juga sejalan dengan 

keterangan wakil ketua pengadilan agama Belopa di atas. Misalkan beberapa 

keterangan yang diberikan oleh informan sebagai berikut: 

 

 

 

9Nirwana (41 Tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Belopa, Wawancara, Luwu, 29 

November 2023. 



82 

 

 

 

Untuk kedua kasus pernikahan pasca perzinahan tersebut, 

penyelesaiannya sama yaitu langsung dinikahkan oleh tokoh agama 

setempat dan tidak tercatat di KUA sehingga secara negara pernikahan 

keduanya adalah nikah sirih.10 

Juga keterangan yang diberikan oleh kepala desa Salutubu kecamatan 

Walenrang Utara, yang mengakatan bahwa: 

Proses penyelesaian dari pernikahan pasca perzinahan tersebut yaitu 

dinikahkan secara agama tetapi tidak memakai buku nikah dikarenakan 

mereka masih di bawah umur. Jadi pernikahan mereka untuk pengesahan 

secara agama, tidak secara administrasi yang berarti pernikahan mereka 

adalah nikah sirih.11 

Kemudian dari kasus pernikahan pasca perzinahan tersebut menimbulkan 

beberapa fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa kasus yang telah 

disebutkan di atas juga merupakan campuran kasus pernikahan pasca perzinahan 

yang pelakunya tidak hanya berasal dari anak remaja atau antara gadis dan 

perjaka. Akan tetapi ada juga kasus perselingkuhan, yang mana seorang laki-laki 

pendatang di wilayah tersebut sudah mempunyai istri akan tetapi melakukan 

perbuatan zina dengan sorang gadis setempat. Gadis tersebut mengikuti nafsu 

laki-laki karena tidak mengetahui bahwa orang tersebut sudah mempunyai istri. 

Setelah kasus perzinahan mereka terungkap oleh masyarakat dan kepala daerah, 

kemudian status laki-laki tersebut diketahui sudah mempunyai istri akan tetapi 

berada di daerah lain. Seperti keterangan yang diberikan oleh narasumber yaitu 

kepala kelurahan Bosso yang mengatakan bahwa: 

Dari tiga kasus tersebut, salah satu kasus merupakan seorang laki-laki 

pendatang yang sudah mempunyai istri di tempat lain kemudian berzina 

dengan gadis di kelurahan ini.12 

 

 

 

10Huswani (57 Tahun), Kepala Kelurahan Larompong, Wawancara, Luwu, 30 November 

2023. 

11Barri Talamma (46 Tahun), Kepala Desa Salutubu, Wawncara, Luwu, 4 Desember 

2023. 

12Akbar (30 tahun), Kepala Kelurahan Bosso, Wawancara, Luwu, 9 November 2022. 
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Fenomena di atas juga peneliti temukan di daerah lain seperti pada 

kelurahan Larompong dengan latar belakang pelaku yang sedikit berbeda. Pada 

kasus pernikahan pasca perzinahan tersebut, Ibu Huswani sebagai kepala 

keluarahan menjelaskan bahwa:  

Dari dua kasus pernikahan pasca perzinahan tersebut, satu kasus berasal 

dari perawan dan jejaka atau anak remaja, dan satu kasus pada tahun 2023 

berasal dari seorang perempuan setempat dengan laki-laki di luar daerah 

yang masih mempunyai istri. Laki-laki tersebut melakukan 

perselingkuhan dengan perempuan setempat, karena istri sebelumnya 

sudah mengajukan keinginan untuk berpisah akan tetapi belum terlaksana 

di pengadilan. Sehingga secara hukum keduanya masih sah sebagai suami 

istri. Laki-laki tersebut beranggapan bahwa keduanya sudah berpisah 

sehingga dia berisiatif untuk mencari perempuan yang lain.13 

Fakta lapangan yang peneliti temukan bahwa kasus pernikahan pasca 

perzinahan di kabupaten Luwu memiliki fenomena yang beragam, bukan hanya 

sebatas indikasi dari kenakalan remaja. Akan tetapi beberapa kasus tersebut juga 

merupakan kasus perselingkuhan baik yang dilakukan seorang suami maupun 

istri. Berdasarkan temuan di atas maka dapat diketahui bahwa salah satu faktor 

munculnya perselingkuhan yang kemudian berlanjut pada kasus perzinahan di 

kabupaten Luwu juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari kedua pelaku. 

Pihak perempuan tidak mengetahui bahwa laki-laki yang menzinahinya masih 

merupakan istri sah dari orang lain, sedangkan pihak laki-laki tidak mengetahui 

bahwa untuk bisa berpisah secara sah dengan istri harus dengan menempuh 

beberapa aturan seperti adanya talak dan keputusan dari pengadilan agama. 

Selain fenomena perselingkuhan yang berakibat pernikahan pasca 

perzinahan, peneliti juga menemukan fenomena lain yang berbeda dengan fakta 

lapangan sebelumnya yaitu silariang. Fenomena ini peneliti temukan pada desa 

Pattedong, kecamatan Ponrang Selatan. Dalam keterangannya, kepala desa 

Pattedong mengatakan bahwa: 

 

 

13Huswani (57 Tahun), Kepala Kelurahan Larompong, Wawancara, Luwu, 30 November 

2023. 
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Untuk kasus perzinahan di daerah Pattedong tergolong sangat jarang 

didapatkan. Kasus yang biasanya muncul dalam masyarakat adalah kasus 

silariang yang biasanya dilakukan oleh sesama remaja di daerah ini. 

Silariang yang mereka lakukan dikarenakan hubungan mereka tidak 

direstui oleh orang tua mereka sendiri sehingga lebih memilih menikah 

sirih di luar daerah dengan wali nikah yang dimanipulasi. Setelah mereka 

menikah, kemudian kembali ke kampung dan mengakui bahwa mereka 

sudah menikah tanpa sepengetahuan orang tua dan masyarakat setempat. 

Tetapi karena pernikahan yang mereka lakukan di luar daerah tanpa 

sepengetahuan orang tua atau wali mereka, sehingga pernikahan tersebut 

dianggap tidak sah. Dan hubungan yang mereka lakukan dianggap 

sebagai perzinahan, karena sudah melakukan hubungan intim tanpa 

pernikahan yang sah.14  

 Budaya silariang di kampung tersebut masih sering terjadi dengan 

beberapa alasan utamanya dalam hal restu dari orang tua, berhubung budaya uang 

panai` yang masih sangat kuat. Dalam agama Islam praktek ini biasa disebut 

dengan nikah sirih. Sesuai dengan keterangan kepala desa Pattedong tersebut, 

masyarakat berpendepat bahwa hukum pernikahan semacam itu tidak sah secara 

hukum adat dan hukum Islam karena ada syarat pernikahan yang tidak terpenuhi. 

Jadi hubungan yang mereka lakukan termasuk ke dalam perzinahan. Sehingga 

ketika kembali ke kampung, mereka wajib di nikahkan ulang untuk menghindari 

banyak hal yang tidak diinginkan seperti adanya hukum alam. 

Ketika menganalisa keterangan dari desa tersebut di atas, maka peneliti 

menemukan hal yang kontradiksi. Misalkan ketika dikatakan bahwa angka 

perzinahan di desa tersebut sangat rendah, yang banyak adalah silariang 

sementara itu, perbuatan silariang mempunyai korelasi yang sama dengan 

perbuatan zina. Karena mengangkap bahwa pernikahan yang dilakukan keduanya 

dari silariang tersebut tidak sah secara hukum adat dan hukum Islam. Sehingga 

hubungan intim yang dilakukan keduanya merupakan kategori perbuatan zina.  

Oleh sebab itu menurut peneliti, sesuai dengan keterangan tersebut maka 

angka perzinahan pada dasarnya juga banyak. Hanya menggunakan bahasa yang 

berbeda dan perzinahan tersebut tidak dilakukan secara langsung di kampung 

tersebut. Perbedaan ini hanya persepsi dari setiap kampung yang berbeda-beda 

 

14Akbar (41 Tahun), Kepala Desa Pattedong, Wawancara, Luwu, 7 November 2022. 
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karena pola kehidupan setiap aspek sosialnya juga berbeda-beda. Yang jelas 

bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam masyarakat Pattedong tentang 

pernikahan silariang tidak sah dan akan di nikahkan kembali sesuai dengan 

syari`at Islam. Dan status pernikahan keduanya akan mengikuti hukum Islam 

pada umumnya. 

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh wakil ketua pengadilan 

agama Belopa tentang sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung pada 

terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat pernikahan tersebut, beliau menjelaskan 

bahwa: 

Dalam melangsungkan suatu pernikahan, agama sudah mengatur aturan 

yang harus terpenuhi seperti rukun nikah. Adapun rukun nikah yang 

dimaksud, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, mahar, wali, 

saksi, dan ijab kabul. Kemudian masyarakat sering menganggap bahwa 

pernikahan hanya sebatas ijab kabul, setelah ijab kabul dilakukan mereka 

menganggap bahwa pernikahannya sudah sah meskipun ada rukun yang 

tidak terpenuhi. Jadi selama pernikahan yang mereka lakukan tidak 

terpenuhi rukunnya, maka pernikahan yang mereka lakukan tidak sah.15 

 Sehingga perbuatan silariang yang dilakukan pada fenomena di atas bisa 

dikategorikan sebagai salah satu perbuatan perzinahan, ketika mereka telah 

melakukan hubungan intim tanpa pernikahan yang sah sesuai dengan syariat 

Islam. Adapun pernikahan yang mereka lakukan di luar daerah merupakan 

pernikahan yang tidak sah karena tidak terpenuhi seluruh rukun nikah yang sudah 

jelas diatur dalam syariat, yaitu adanya wali dari kedua mempelai.  

Hukum Islam yang dipahami masyarakat luas di kabupaten Luwu berupa 

pemahaman secara luas, tidak rinci pada mazhab atau kelompok-kelompok yang 

ada di dalam Islam. Tetapi masyarakat sudah memahami korelasi antara hukum 

adat yang mengikut pada hukum Islam. Kemungkinan adanya perubahan status 

hukum adat dalam pernikahan pasca perzinahan saat ini sangat tinggi ketika 

masyarakat mampu memahami hukum Islam secara rinci. Hal ini juga di dasari 

pada pengamalan adat masyarakat yang berupa aktivitas-aktivitas adat tanpa 

 
15Nirwana (41 Tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Belopa, Wawancara, Luwu, 29 

November 2023. 
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penjelasan yang rinci. Perbedaan pola pikir masyarakat dahulu dan saat ini yang 

berbeda dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam hukum adat. Misalkan 

ketika generasi remaja tidak menerima beberapa adat dalam masyarakat dengan 

alasan karena tidak relavannya asal mula adat tersebut sehingga tidak perlu untuk 

diamalkan lagi di masa sekarang ini. 

Seperti contoh hukuman adat dan sosial yang menjadi konsekuensi 

pelanggaran adat untuk sekarang ini mempunyai kemungkinan untuk dihindari 

dengan kemajuan teknologi. Misalkan konsekuensi berupa hukum alam dapat 

dihindari dengan berbagai macam alat modern saat ini. Begitu juga dengan sanksi 

sosial berupa dikucilkan dari masyarakat bisa dihindari ketika yang melakukan 

perzinahan mempunyai harta yang banyak. Dikarenakan pola pikir masyarakat 

saat ini yang akan tunduk dengan siapapun yang mempunyai harta yang banyak. 

Pendapat ini relevan ketika terlepas dari adab dan nilai-nilai sosial masyarakat 

yang menjadi faktor utama individu dalam melakukan pelanggaran adat. 

Adapun fenomena pernikahan pasca perzinahan yang berhasil peneliti 

dapatkan secara langsung terdapat di kecamatan walenrang utara. Yang mana 

kedua pelaku masih berada di bawah umur yaitu 18 tahun. Kedua pasangan 

tersebut merupakan pasangan remaja di bawah umur 19 tahun, sehingga 

mengalami hambatan saat ingin dinikahkan secara resmi di kantor urusan agama 

setempat. Dengan berbagai kendala tersebut sehingga tokoh agama setempat 

menyarankan untuk langsung menikahkan keduanya, dan permasalahan 

administrasi negara akan dilengkapi ketika umur keduanya sudah memasuki 

masa pernikahan sesuai dengan undang-undang. Kedua pasangan yang 

merupakan remaja di bawah umur tersebut memiliki pengetahuan agama dan adat 

yang sangat rendah, terlebih pihak laki-laki merupakan pendatang dan bukan 

penduduk asli kabupaten Luwu. Sehingga dia tidak memahami konsep siri` atau 

harga diri yang ada di Tana Luwu.  

Meskipun terdapat banyak kendala dari pihak keluarga akan tetapi untuk 

kepentingan bersama, keduanya terpaksa dinikahkan secara paksa. Dengan alasan 

untuk menyelamatkan anak yang sudah dilahirkan sebelumnya. Alasan ini 
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berhubungan dengan sosial masyarakat tempat dilangsungkannya akad nikah. 

Masyarakat di wilayah tersebut menganggap perbuatan keduanya sudah lazim 

sehingga tidak terlalu mempermasalahkannya. Kontradiksi dengan wilayah 

lainnya yang menjunjung tinggi nilai adat dan erat kaitannya dengan hukum 

alam. 

Sesuai keterangan tokoh agama setempat yang menikahkan, pernikahan 

keduanya sah secara adat dan agama. Meskipun dengan kendala restu dari kedua 

orang tua atau wali keduanya. Kendala restu yang dimaksud adalah keikhlasan 

hati atau rida yang sempurna atas pernikahan keduanya. Keikhlasan hati kedua 

orang tua mereka hanya ada pada lisannya, tidak muncul dari dalam hati dan 

pikiran mereka. Keikhlasan itu muncul berdasarkan paksaan keadaan yang sudah 

terjadi dan dukungan dari tokoh agama yang yakin akan sahnya pernikahan 

keduanya. 

 Beberapa informasi yang dikumpulkan peneliti dengan pelaku 

pernikahan pasca perzinahan, dapat diketahui bahwa mereka melakukan 

perzinahan dengan beberapa faktor penyebab. Di antaranya pada hasil wawancara 

peneliti dengan pelaku perempuan yang mengatakan bahwa: 

Pada awalnya tidak mempunyai niat untuk melakukan perzinahan, akan 

tetapi karena dorongan dari pasangan dan perbuatan itu belum pernah 

dilakukan sebelumnya sehingga ada rasa penasaran untuk merasakan. 

Kemudian waktu dan tempat yang nyaman sehingga tidak ada rasa 

khawatir akan kedapatan oleh warga sekitar.16 

Sejalan dengan informasi dari narasumber pelaku laki-laki yang 

mengatakan bahwa: 

Sebagai laki-laki yang normal, pasti ada niat untuk melakukan zina ketika 

ada kesempatan. Pasangan pun tidak mengetahui bagaimana cara laki-laki 

untuk mendapatkan yang dia inginkan, sehingga tidak bisa membedakan 

mana perbuatan yang akan membawa pada perbuatan zina.17 

 

16Becce (18 Tahun), Pelaku Pernikahan Pasca Perzinahan, Wawancara, Luwu, 15 

November 2023. 

17Aco (18 Tahun), Pelaku Pernikahan Pasca Perzinahan, Wawancara, Luwu, 15 

November 2023. 



88 

 

 

 

Berdasarkan keterangan dari kedua pelaku tersebut, dapat diambil satu 

kesimpulan bahwa perzinahan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang 

disengaja. Kesengajaan ini muncul dari kesempatan yang mendukung perbuatan 

zina itu dapat dilakukan. Kemudian pemahaman kedua pelaku yang masih rendah 

tentang akibat yang akan ditimbulkan setelah mereka berzina. Perbuatan itu 

dilakukan murni dari dorongan hawa nafsu, dengan sebab yang tidak dicegah 

terlebih dahulu. Seperti mudahnya pelaku perempuan untuk di ajak ke tempat 

yang sepi dan membiarkan seorang laki-laki melakukan apa saja dengan dia mau. 

Kemudian dengan sadar dan sengaja untuk menerima dan berpacaran dengan 

seorang laki-laki yang tidak mengetahui batasan-batasan dalam berhubungan 

dengan lawan jenis. 

Keterangan dari kedua pelaku berikutnya tentang pengetahuan mereka 

mengenai boleh atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan. Mereka mempunyai 

pendapat yang sama dan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal hukum 

agama dan adat setempat. Mereka juga sudah mengetahui bahwa perbuatan yang 

mereka lakukan merupakan hal yang bertentangan dengan agama dan menjadi 

perbuatan yang sangat memalukan dalam masyarakat. Adapun pengetahuan 

mereka tentang sangsi adat yang akan mereka terima berdasarkan dari 

pengetahuan mereka tentang perbuatan yang sama dengan pelaku yang berbeda 

sebelumnya. 

Hukum adat yang berlaku untuk perbuatan zina yang mereka lakukan 

hanya berupa sangsi sosial yang tergolong ringan. Sangsi hukum adat ini berlaku 

untuk pelaku perzinahan yang masih perawan dan jejak. Adapun sangsi dari 

hukum adat yang berat akan diterima ketika pelaku perzinahan merupakan 

seorang yang masih mempunyai suami atau istri. Sangsi hukum adat yang berat 

ini berupa denda kerbau dan diasingkan dari kampung.  

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber, sangsi hukum adat ini 

masih berlaku hingga saat ini di hampir seluruh daerah di kabupaten Luwu. 

Misalkan informasi yang diberikan oleh seluruh nasumber di atas yang sama-

sama berpendapat bahwa hukum adat di kabupaten Luwu saat ini masih berlaku 
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tetapi terbatas pada pelanggaran yang bersifat berat saja. Dalam kasus pernikahan 

pasca perzinahan, sangsi adat berupa denda kerbau bagi pelanggar berat masih 

berlaku dan sangsi adat berupa pengasingan dari kampung masih berlaku di 

daerah Pammanu. Hanya saja pengasingan ini hanya berlaku khusus bagi pelaku 

dan tidak termasuk pada keturunannya. Keterangan ini diperkuat oleh Opu 

Maddika Bua sebagai dewan adat kedatuan Luwu yang mengatakan bahwa: 

Untuk keseharian sosial masyarakat Luwu memakai adat, khusus pada 

pelanggaran-pelanggaran adat yang tergolong berat maka masyarakat 

memakai hukum adat sebagai penyelesaiannya.18 

Jadi hukum adat masih berlaku, menjadi keyakinan, dan pegangan utama 

masyarakat kabupaten Luwu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang 

bersifat berat. Kemudian dalam beberapa pelanggaran yang dianggap ringan akan 

berlaku sangsi sosial yang secara otomatis dijalankan oleh masyarkat bagi para 

pelaku penggaran. 

C. Kedudukan Anak Akibat Pernikahan Pasca Perzinahan di Kabupaten Luwu 

Kedudukan anak yang dilahirkan setelah atau sebelum pernikahan pasca 

perzinahan di kabupaten Luwu merupakan cara masyarakat dalam 

memperlakukan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Cara 

memperlakukan anak ini pada umumnya mempunyai beberapa aspek yang sama 

dan pada khususnya terdapat perbedaan di setiap wilayah atau bergantung pada 

kesepakatan keluarga yang bersangkutan. Pada realisasinya, kesepakatan ini 

merupakan hasil dari musyawarah bersama antar keluarga dan hampir 

keseluruhan terlepas dari hukum fikih dalam Islam. Beberapa kasus yang paling 

sering terjadi ketika pihak laki-laki mempunyai ekonomi menengah ke bawah 

dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap adalah dengan meninggalkan pihak 

perempuan, seperti yang dijelaskan oleh salah satu warga di daerah Siteba 

kecamatan Walenrang Utara yang mengatakan: 

 

 
18Andi Syaifuddin Kaddiraja (72 tahun), Opu Maddika Bua (Dewan Adat Kabupaten 

Luwu), Wawancara, Luwu, 5 Desember 2023. 
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Kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan di daerah Siteba 

sama halnya dengan anak-anak pada umumnya, kebanyakan kasus 

sebelumnya anak tersebut dibesarkan oleh ibunya sampai anak tersebut 

besar kemudian ayahnya merantau keluar daerah untuk mencari nafkah. 

Dari masa kecil hingga dia dewasa, biayanya ditanggung oleh ayahnya 

meskipun dia tidak tinggal bersama.19 

Kebiasaan masyarakat pada kasus ini adalah meninggalkan pihak 

perempuan beserta anak yang dilahirkan. Perempuan yang ditinggalkan itu baik 

di talak dalam waktu yang sangat singkat setelah dinikahkan karena permintaan 

keluarga pihak perempuan. Atau hubungan suami istri masih ada, akan tetapi 

suaminya akan meninggalkan kampung untuk mencari nafkah dalam waktu yang 

cukup lama. Sehingga anak yang dilahirkan akan jauh dari didikan seorang ayah 

dan sosial anak tersebut kebanyakan dikucilkan oleh warga sekitar. 

Praktek ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi 

untuk masyarakat yang sudah memahami hukum mulai meninggalkan perbuatan 

tersebut. Dengan anggapan bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak yang 

bersih dari dosa, tidak paham kondisi yang terjadi, dan keluarga besar juga 

mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memperhatikan kehidupan anak 

tersebut. Perbuatan ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yaitu saling 

membantu dan penerimaan kondisi anggota keluarga. Dengan pertimbangan 

bahwa anak atau keluarga mereka yang melakukan pelanggaran belum paham 

efek yang akan terjadi dan pola pikir yang masih labil. Sama halnya dengan 

keterangan yang diberikan dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa 

Salutubu yang mengatakan bahwa: 

Perlakuan anak dari pelaku pernikahan pasca perzinahan sama halnya 

dengan anak-anak di sekitarnya, tidak ada perbedaan. Karena masyarakat 

memahami bahwa anak tersebut bukan lagi anak haram dan kedua orang 

tuanya pun sudah menikah secara agama.20 

 

19Sukardi (37 Tahun), Warga Desa Siteba, Wawancara, Luwu, 5 Mei 2023. 
20Barri Talamma (46 Tahun), Kepala Desa Salutubu, Wawncara, Luwu, 4 Desember 

2023. 
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Keterangan lainnya diberikan oleh warga di daerah Sampano dengan 

jarak yang sangat jauh dari keterangan narasumber sebelumnya, warga tersebut 

mengatakan bahwa: 

Di daerah ini tidak mempunyai aturan yang pasti dalam kedudukan anak 

akibat pernikahan pasca perzinahan. Dari kasus-kasus sebelumnya, semua 

perlakuan anak tergantung pada kesepakatan kedua pihak keluarga tanpa 

campur tangan pihak pemerintah desa atau tokoh adat. Dan perlakuan 

keluarga ke anak tersebut biasanya merujuk pada kasus yang sama 

sebelumnya.21 

Tidak adanya aturan pasti yang menjadi tolok ukur atau pedoman dalam 

masyarakat ini, membuat semuanya berjalan atas dasar kekeluargaan. Pada 

realisasinya, sistem dalam kekeluargaan ini berpedoman pada kebiasaan-

kebiasaan sebelumnya. Kebiasaan ini akan mengalami modifikasi ketika keluarga 

yang mengalami kasus yang sama berasal dari orang-orang berpendidikan atau 

paham dengan aturan hukum Islam. Sehingga akan tercipta dua jalur 

penyelesaian masalah, masyarakat awam akan berpedoman pada kebiasaan 

pendahulunya dan masyarakat yang terdidik akan berpedoman pada aturan 

hukum yang berlaku, baik berupa aturan undang-undang maupun hukum Islam. 

Kedudukan anak pernikahan pasca perzinahan juga berhubungan dengan 

pihak yang membesarkan anak yang dilahirkan. Jika anak tersebut mengikut pada 

ayahnya, maka ketika ayahnya memiliki harta apapun bentuknya, harta tersebut 

akan menjadi milik anak tersebut begitupun ketika dia mengikut pada ibunya. 

Ketika anak tersebut dibesarkan tanpa seorang ayah, pada pembagian harta 

warisan orang tua dari ibu anak tersebut. Maka harta itu menjadi milik anak 

ketika ibu yang membesarkannya sudah wafat.  

Untuk masyarakat kabupaten Luwu pada umum dalam kasus ini, ayah 

yang dimaksud adalah ayah biologis anak tersebut. Pada prakteknya, ketika 

seorang perempuan itu hamil di luar nikah, maka pihak keluarga akan mencari 

laki-laki yang merupakan pelaku dari perbuatan tersebut. Meskipun biasanya 

laki-laki tersebut akan melarikan diri dari perkampungan dan menghilangkan 

 

21Yasri (46 Tahun), Warga Desa Sampano, Wawancara, Luwu, 5 Mei 2023. 
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jejak. Tanggungjawab penuh harus dilakukan oleh laki-laki yang menghamili 

perempuan tersebut. Berbeda dengan sebagian masyarakat Sulawesi Selatan yang 

terkadang masih menggunakan adat pasappo siri` dalam kasus pernikahan pasca 

perzinahan. Adapun keterangan lain yang diberikan oleh warga kabupaten Luwu 

dalam salah satu wawancara dengan mereka yang berpendapat bahwa semua 

yang berhubungan dengan anak tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, 

adapun keterangan yang diberikan adalah: 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa belum pernah 

ada permasalahan yang muncul untuk anak akibat pernikahan pasca 

perzinahan, semua tergantung pada keinginan keluarga yang 

bersangkutan.  Jadi semua yang berkaitan dengan anak tersebut, misalkan 

permasalahan harta, hak asuh, dan warisan jika ada akan di 

musyawarahkan oleh keluarga yang bersangkutan. Kecuali ketika ada 

masalah besar yang timbul maka masyarakat dan perangkat desa atau adat 

akan ikut serta untuk menyelesaikan masalah tersebut.22 

Permasalahan harta dalam masyarakat merupakan hal yang penting, 

karena mayoritas masyarakat kabupaten Luwu berasal dari tingkatan ekonomi 

menengah atau menengah ke bawah. Sehingga pembagian harta dalam keluarga 

akan benar-benar diperjuangkan meskipun tidak pada hasil yang adil dan rata. 

Permasalah ini biasanya muncul karena pertimbangan pesan atau wasiat yang di 

amanahkan kepada salah satu anggota keluarga tanpa sepengetahuan pihak 

keluarga lainnya. Pembagian harta warisan ini adalah hal yang sensitif bagi setiap 

masyarakat, oleh karena itu membutuhkan pedoman yang kuat agar tetap berada 

pada posisi yang adil. 

Informasi yang diambil peneliti dari informan di atas adalah salah satu 

informasi sama yang diberikan oleh informan lainnya di daerah yang berbeda-

beda. Sehingga dapat ketahui bahwa dalam hal pembagian harta warisan untuk 

anak akibat pernikahan pasca perzinahan dalam kebiasaan masyarakat kabupaten 

Luwu berpodoman pada musyawarah antar keluarga dan rasa empati kepada anak 

tersebut. Perilaku ini merupakan salah satu implikasi dari sifat humanisme yang 

 

22Ahmad (53 Tahun) Warga Kelurahan Suli, Wawancara, Luwu, 5 Mei 2023. 
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dimiliki oleh masyarakat kabupaten Luwu. Yang tidak membeda-bedakan status 

atau kedudukan sosial setiap anggota masyarakat. 

Meskipun terkadang tidak berjalan sesuai dengan teks syari`at, akan tetapi 

sifat ini sejalan dengan esensi adanya syari`at sebagai penuntun hidup manusia 

agar berjalan teratur dan tertib. Teks syari`at yang tidak diamalkan oleh 

masyarakat itu tidak disebabkan oleh pengingkaran masyarakat terhadap hukum 

Islam. Akan tetapi dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih awam dan 

kurangnya tokoh yang mengarahkan dan membimbing masyarakat. Sesuai 

dengan syari`at bahwa suatu hukuman akan menjadi buruk tanpa adanya 

pengetahuan. 

Misalkan seorang muslim memakan daging yang sebenarnya bercampur 

dengan daging babi yang diharamkan akan menjadi halal hukumnya dikarenakan 

seorang muslim tersebut tidak mengetahui adanya bahan yang haram dalam 

makanan tersebut. Begitupun masyarakat tidak akan mendapat hukuman dari 

syari`at ketika mereka tidak mengetahui pasti hukum dari perbuatan yang mereka 

lakukan. Dan praktek yang mereka jalankan pun tidak menimbulkan hal yang 

buruk dalam sistem kehidupan sosial masyarakat. Pada intinya, semuanya 

berjalan dengan damai meskipun berpedoman pada adat kebiasaan masyarakat 

yang baik. Keterangan lainnya yang diberikan oleh informan dalam hasil 

wawancara dengan mereka, mengatakan bahwa: 

Dalam hal wali nikah ketika anak akibat pernikahan pasca perzinahan ini 

sudah mempunyai keturunan anak perempuan, tidak pernah 

dipermaslahkan atau diungkit oleh masyarakat luas. Karena dalam sistem 

akad nikah sudah mempunyai tokoh agama setempat atau dari KUA yang 

akan menikahkan kedua pasangan. Kemudian dalam permasalahan saksi 

atau wali nikah juga sama, karena dalam proses pernikahan yang 

berlangsung pasti dihadiri oleh keluarga besar yang bisa untuk mengambil 

peran yang diperlukan.23 

Sependapat dengan salah satu penelitian yang membahas permasalahan 

sama yang mengatakan bahwa ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali 

maka yang akan menikahkannya wali hakim. Dalam hal waris, Imam Abu 

 

23Rusdi (39 Tahun), Warga Desa Pongko, Wawancara, Luwu, 25 September 2023. 
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Hanafiah, Malik, Asy-Syai’i, dan Ahmad mengemukakan pendapatnya bahwa 

anak zina itu tidak mewarisi, dan tidak pula mewariskan diri atau kepada pihak 

ibu dan kerabat ibunya, dan tidak bisa menuntut nafkah, namun antara keduanya 

masih terdapat hubungan keharaman.24 Untuk kedudukan anak akibat pernikahan 

pasca perzinahan di kabupaten Luwu dalam hal perwalian, dibuat secara 

sederhana oleh masyarakat. Perangkat daerah atau desa dalam wilayah 

administrasi sudah dirancang untuk kemudahan hidup masyarakat. Segala aspek 

ini, dalam penyelesaiannya akan dikembalikan masyarakat pada orang-orang 

yang punya pengetahuan yang tinggi dibandingkan mereka dan sudah dipilih 

sebagai penanggung jawab. Mayoritas perangkat inti dalam pernikahan seperti 

imam yang menikahkan kedua pasangan tersebut akan diambil alih oleh tokoh 

agama setempat. Sehingga masyarakat tidak terlalu memikirkan hak atau 

kedudukan seorang ayah yang berasal dari anak akibat pernikahan pasca 

perzinahan, ketika mempunyai keturunan seorang gadis yang akan menikah.  

Kebiasaan masyarakat dan tokoh agama setempat dalam pernikahan pun 

tidak akan mencari tahu apakah ayah seorang gadis yang akan menikah ini 

berasal dari anak akibat pernikahan pasca perzinahan. Yang ditanyakan pada saat 

pernikahan adalah tentang ayah kandung atau ayah biologis anak gadis tersebut. 

Sehingga untuk kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan dalam hal 

perwalian tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Masyarakat akan tetap 

memperlakukannya sebagaimana masyarakat lainnya dalam segala hal. 

Untuk sosial kedudukan anak tersebut dalam sosial masyarakat sama 

halnya dengan anak lainnya. Seperti memperlakukan mereka sebagai bahan 

candaan dan lain sebagainya. Ketika anak tersebut memasuki usia remaja, dia 

perlahan akan memahami kondisi dan menyadari dari mana dia berasal. 

Kebanyakan anak tersebut ketika seorang laki-laki akan menyimpan dendam 

kepada ayah biologisnya ketika ayahnya menceraikan ibunya saat dia masih 

 

24Suhaebatul khaerah, Supardin, dan Hamzah Hasan, Peran Penghulu Dalam 

Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil di Luar Nikah, 

QADAUNA 03, No.01, (Desember 2021): h.124 
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kecil. Berbeda ketika anak tersebut seorang perempuan, kebanyakan akan 

mencari ayah biologis dan memanfaatkan materinya. 

Dari beberapa masalah dan realitas dalam masyarakat kabupaten Luwu di 

atas, karena kondisi sosial yang mudah menerima dan memandang bahwa ketika 

semuanya berjalan tanpa adanya hambatan yang kuat makanya semuanya 

dianggap sudah benar. Sehingga di rasa tidak membutuhkan perubahan 

pemahaman dan praktek ke arah yang valid sesuai dengan tuntunan hukum Islam 

yang rinci. Kemudian karakter orang tua dalam masyarakat yang sulit untuk 

menerima perubahan pemahaman meskipun pemahaman yang diberikan 

merupakan sesuatu yang benar dan valid. Masyarakat akan tetap 

mempertahankan kebiasaan-kebiasaan mereka yang dianggap sudah benar. 

Meskipun dalam permasalahan kekeluargaan atau khususnya dalam kasus 

pernikahan pasca perzinahan sudah di atur dalam hukum Islam yang kemudian 

juga dijadikan sebagai hukum tertulis dalam kompilasi hukum Islam. Seperti 

hasil wawancara peneliti dengan kepala kantor kementerian agama kabupaten 

Luwu yang mengatakan bahwa: 

Semua permasalahan untuk wanita yang hamil di luar nikah, sudah di atur 

dalam kompilasi hukum Islam yang sudah lama berlaku. Akan tetapi 

kompilasi hukum Islam tersebut masih sangat jarang diketahui oleh 

masyarakat luas.25 

Hukum Islam secara rinci telah memuat seluruh aturan dan hukum dalam 

kehidupan sosial masyarakat termasuk mengenai pernikahan. Hukum Islam ini 

juga telah diubah menjadi undang-undang sebagai hukum negara. Sehingga 

mempunyai kekuatan yang kuat sebagai realisasi dan perlindungan hidup 

masyarakat. Yang menjadi titik kekurangannya adalah meskipun hukum ini telah 

diubah menjadi teks selama puluhan tahun, tetapi mayoritas masyarakat tidak 

mengetahuinya. 

 

 

25Nurul Haq (56 Tahun), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, 

Wawancara, Luwu, 2 November 2022. 
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Yang berarti antara tidak adanya sosialisasi atau tokoh yang 

memahamkan masyarakat atau masyarakatnya sendiri yang menolak untuk 

mengubah pemahaman mereka. Ini juga merupakan satu pola dalam masyarakat 

yang tidak terlalu memperhatikan aspek pembaharuan pengetahuan mereka. Dan 

merasa cukup dengan pengetahuan yang mereka dapat dari pengalaman hidup. 

Termasuk ketika ingin memahamkan kembali tentang kedudukan anak akibat 

pernikahan pasca perzinahan. Yang menjadi masalah adalah ketika pengalaman 

tersebut hanya berawal dari cerita candaan yang dianggap serius oleh masyarakat 

lainnya, sehingga membutuhkan validasi yang kuat. Pengalaman hidup yang 

diamalkan dalam keseharian ini, khususnya untuk anak akibat pernikahan pasca 

perzinahan mempunya pola asuh yang berbeda tergantung pada keluarga yang 

membesarkan anak tersebut. pendapat ini diperkuat oleh hasil wawancara peneliti 

dengan salah satu warga Belopa yang mengatakan bahwa: 

Kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan di dalam kelurga 

besarnya pada dasarnya sama dengan anak-anak pada umumnya. 

Perlakuan baik dan buruk yang dia terima tergantung pada pemahaman 

dan cara mendidik anak keluarga yang dia tempati.26 

Dalam lingkungan keluarga anak akibat pernikahan pasca perzinahan 

bergantung pada pola pikir keluarga yang hidup dengan anak tersebut. Jika dia 

hidup dalam keluarga yang menjunjung tinggi adat siri` maka anak tersebut 

biasanya mendapat perlakuan yang buruk. Utamanya pada pendidikan kesehatan 

mental anak tersebut. Perlakuan buruk yang dimaksud berupa cacian atau 

pemberian kata-kata yang buruk bahkan sampai pada penghinaan dengan kata 

anak haram. Terkadang pemberian kata tersebut dianggap sebagai candaan tanpa 

mempertimbangkan mental anak tersebut. 

Sama halnya dalam pemberian nama kepada anak tersebut, dalam 

kebiasaan masyarakat sampai saat ini akan memberikan nama sesuai dengan 

kondisi dan tempat anak tersebut dibuat. Misalkan pada contoh kasus pernikahan 

pasca perzinahan di desa Siteba, anak tersebut lahir berjenis kelamin laki-laki 

 

26Aco (38 Tahun), Warga Kelurahan Belopa, Wawancara, Luwu, 25 September 2023. 
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kemudian diberi nama Ian. Nama tersebut berhubungan dengan lokasi dan 

kondisi pada saat ayah dan ibunya berzina yaitu di sebuah pondok kecil di daerah 

pegunungan dan pada saat musim durian. Meskipun pemberian nama ini 

kebanyakan tidak tertulis dalam akta kelahiran anak tersebut, tetapi masyarakat 

akan tetap memberikan nama yang serupa sebagai penanda kedudukan anak 

tersebut dalam sosial masyarakat.  

Kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan dalam hukum Islam 

telah jelas diatur dalam kompilasi hukum Islam. Adapun aturan yang dimaksud 

terdapat pada Pasal 99 bagian a, yang berbunyi: 

Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.27  

Jadi jelas bahwa anak yang lahir dari pernikahan pasca perzinahan 

merupakan anak yang sah dan bukan anak zina. Karena anak yang lahir tersebut 

juga memiliki nasab terhadap ayahnya atau masih satu darah dengan ayahnya 

selama pernikahan yang dilakukan hukumnya sah. Pasal ini berhubungan dengan 

pasal sebelumnya bahwa yang menikahi wanita hamil tersebut adalah laki-laki 

yang menghamilinya agar tidak terjadi pencampuran nasab. Berbeda ketika anak 

tersebut lahir sebelum pernikahan, maka nasabnya hanya kepada ibunya dan 

keluarga ibunya, seperti yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 

100: 

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya.28 

Adapun mengenai kewajiban atau hak anak yang dilahirkan akibat 

pernikahan pasca perzinahan seperti wali dan warisan akan mengikut pada 

nasabnya. Ketika melihat implikasi dari masyarakat kabupaten Luwu dalam hal 

ini beberapa perlakuan sudah mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku. 

Dan masih terjadi kekeliruan yang harus diperbaharui pada anak yang lahir di 

luar pernikahan kedua orang tuanya. Karena berdasarkan fakta lapangan yang 

 

27Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta:2018), h.50 

28Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta:2018), h.51 
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temukan adalah anak yang lahir setelah dan sebelum pernikahan pasca 

perzinahan memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama. 

Kompilasi hukum Islam ini menjadi acuan untuk menyelesaikan kasus di 

atas untuk saat ini. Sedangkan kompilasi hukum Islam sendiri berlaku mulai pada 

tahun 1991, yang artinya ada acuan lain yang digunakan masyarakat kabupaten 

Luwu sejak masuknya Islam pada tahun 1603 hingga 1990. Ketika dianalisis 

mengenai keterangan sebelumnya pada beberapa narasumber maka kedudukan 

anak yang lahir pada saat itu merupakan anak yang sah namun hanya bernasab 

pada ibunya. Yang berarti bahwa masyarakat Luwu pada tahun 1603 hingga 

sebelum Kompilasi Hukum Islam berlaku berpedoman pada hukum fikih pada 

kasus tersebut.  

D. Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat Mengenai Pernikahan Pasca 

Perzinahan di Kabupaten Luwu 

Pernikahan pasca perzinahan tidak di awali dari perbuatan zina yang 

dilakukan tidak secara langsung, tetapi dengan beberapa pendekatan dan proses. 

Oleh karena itu ibu nirwana yang menjabat sebagai wakil ketua dan hakim 

pengadilan agama belopa mengatakan bahwa: 

Perbuatan zina dalam kasus ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi 

terencana. Beberapa proses yang mengantarkan pada perbuatan zina 

seperti kontak fisik, komunikasi yang intens dengan lawan jenis, tidak 

membatasi diri yang awalnya hanya berteman kemudian bersahabat 

dengan melakukan pertemuan yang cukup banyak. Perbuatan-perbuatan 

ini adalah interaksi berlebihan yang tidak mampu dikelolah oleh anak-

anak remaja, dan berbeda dengan orang yang sudah dewasa dan paham 

bagaimana cara mereka mengendalikan diri.29 

Selanjutnya beliau mengutip salah satu ayat al-Qur`an yang telah 

menjelaskan untuk menghindari beberapa proses di atas yang akan mengantarkan 

pada perbuatan zina. Adapun ayat yang dimaksud adalah QS al-Isra`/17:32: 

ٖ   تَ قْرَبوُا وَلَا  ٖ   الزِ نٰٰ  ٖ  وَسَاۤءَ  فاَحِشَةا  كَانَ  اِنَّه  سَبِيْلا  

 
29Nirwana (41 Tahun), Wakil Ketua Pengadilan Agama Belopa, Wawancara, Luwu, 29 

November 2023 
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Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.30 

Ketika menganalisa dari ayat di atas bahwa sudah sangat jelas ketika 

agama Islam sangat melarang segala perbuatan-perbuatan kecil yang tanpa di 

sadari akan mengantarkan pada perbuatan dosa yang lebih besar. Terlebih ketika 

perbuatan kecil tersebut berhubungan dengan hawa nafsu yang hanya sebagian 

kecil manusia yang dapat mengendalikannya. Kemudian perbuatan kecil sebagai 

pengantar pada perbuatan zina ini telah di modifikasi oleh manusia sebagai 

perbuatan yang wajar untuk dilakukan. Sehingga anak remaja akan sulit untuk 

mengidentifikasi mana perbuatan yang benar-benar akan mengantarkan pada 

perbuatan zina.  

Meskipun tidak akan bisa untuk dihindari oleh masyarakat, perzinahan 

yang mengantarkan pada pernikahan pasca perzinahan telah diatur dalam agama 

Islam ataupun secara undang-undang ada dalam kompilasi hukum Islam. Adapun 

beberapa pasal dalam kompilasi hukum Islam yang menyebutkan tentang hukum 

pernikahan pasca perzinahan adalah dalam Pasal 53 yang berbunyi:31 

(I) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria 

yang menghamilinya. 

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (I) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.  

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 

Pasal 1 secara jelas menyebutkan bahwa hukum pernikahan wanita hamil 

boleh dilakukan dengan pria yang menghamilinya. Adapun dasar hukum ini 

terdapat pada QS al-Nur/24:3: 

 

30Kementrian Agama RI, Al-Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.285 

31Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta:2018), h.27 
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وَّالزَّانيَِةُ  مُشْركَِةا  اَوْ  زاَنيَِةا  اِلاَّ  يَ نْكِحُ  لَا  الَزَّانِْ  ۖۗ   اَوْ  زاَنٍ  اِلاَّ  يَ نْكِحُهَآْ  لَا  
ۚ
 ذٰلِكَ  وَحُر مَِ  مُشْرِكٌ

 الْمُؤْمِنِيَْْ  عَلَى

Terjemahnya: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak 

boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.32 

 Kemudian berdasarkan hadis riwayat Ruwaifi Ibn Thabit al-Ansari, ia 

berkata, Rasulullah saw bersabda: 

 غيْه زرع ماءه يسقي فلا الآخر، واليوم بالله يؤمن  كان من 

Terjemahnya: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir (Kiamat), maka 

janganlah ia menuangkan maninya kepada anak orang lain.33 

Hadis di atas merupakan penguatan dalil tentang boleh dan sahnya 

pernikahan wanita yang hamil di luar nikah dan anjuran sekaligus larangan bagi 

seseorang perempuan hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki selain 

pelaku yang menzinahinya. Hal ini juga bertujuan agar tidak terjadi pencampuran 

sperma atau nasab dengan orang lain. Kemudian dalam perumusan kompilasi 

hukum Islam juga tentunya melibatkan para pakar dalam ilmu fikih atau hukum 

Islam sehingga hukum yang dihasilkan bisa dipastikan valid. Perumusan dalil 

hukum ini juga tidak lepas dari pertimbangan kehujjaan maslahah mursalah. 

Kehujjaan maslahat mursalah sebagai dalil hukum (prodak hukum) sangat 

fundamental dan mendasar karena dengan maslahat mursalah, kesempurnaan dan 

kemampuan syari’at dapat dibuktikan berdasarkan prinsip-prinsip umum syari’at 

Islam. Urgensi penerapan maslahat mursalah dewasa ini sangat penting karena 

 
32Kementrian Agama RI, Al Qur`an Terjemahan dan Tajwid, h.350 

33Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, Jami’ al-Tirmidzi (Riyadh: Bayt al-Afkar al-

Dauliyah), h.200. 
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metode ini sesuai dan sejalan dengan konsep maqashid syari’ah dalam 

membuktikan maksud Tuhan mengadakan hukum bagi manusia.34  

Kemudian berdasarkan sudut pandang kekuatan atau skala prioritas, 

maslahat terdiri dari: 

a. Al-Daruriyyat (primer/essensial) Yaitu kebutuhan yang selalu dalam 

kebutuhan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka 

rusaklah seluruh tatanan hidup manusia di dunia dan atau akhirat. 

b. Al-Hajiyyat (sekunder) Yaitu kebutuhan yang tidak bersifat essensial, 

akan tetapi dibutuhkan untuk merealisasikan maslahah secara general. 

c. Al-Tahsiniyyat / Tazniyyat / Takmiliyyat (tersier) Yaitu kebutuhan 

yang mengadopsi apa yang sesuai dengan praktek (adat) yang baik 

untuk menghindari cara-cara yang tidak disukai akal orang bijak, tipe 

maslahah ini mencakup kebiasaan-kebiasaan terpuji (etik/moralitas).35 

Berdasarkan beberapa kaidah di atas maka secara jelas bahwa kompilasi 

hukum Islam sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus 

pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu. Dari beberapa wawancara yang 

peneliti lakukan dengan para tokoh agama kabupaten Luwu pun merujuk pada 

kompilasi hukum Islam dalam menyelesaikan kasus pernikahan pasca 

perzinahan. Oleh karena itu belum pernah dijumpai pernikahan pasca perzinahan 

yang dilakukan dengan laki-laki selain pelaku yang menzinahi perempuan hamil 

tersebut. Sejalan dengan pendapat kepala kantor kementerian agama kabupaten 

Luwu yang mengatakan bahwa: 

Dalam kompilasi hukum Islam sudah jelas dan membolehkan pernikahan 

pasca perzinahan dengan syarat bahwa laki-laki yang menikahi wanita 

 

34Achmad Musyahid, Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis 

Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik), MAZAHIBUNA 01, No.2, (Desember 2019): h.144 

35Usman Jafar, dkk, Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah, Jurnal Diskursus Islam 06, No.02, (Agustus 

2018): h.220 
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hamil adalah laki-laki yang menghamilinya. Tidak diperbolehkan ketika 

laki-laki tersebut bukan pelaku yang menghamili atau pasappo siri`.36 

Meskipun tanpa pengetahuan hukum Islam yang memadai, masyarakat 

asli Luwu sangat sedikit bahkan tidak akan ada yang mau untuk menikahi gadis 

yang hamil di luar nikah. Ketika ditemukan ada praktek tersebut maka bisa 

dipastikan bahwa orang tersebut bukan berasal dari penduduk asli masyarakat 

Luwu. Karena laki-laki pelaku yang menghamili perempuan terkadang tidak mau 

bertanggungjawab untuk menikahi perempuan tersebut, apa lagi ketika mau 

menikahinya sedangkan dia bukan pelaku zina. Kemudian keterangan lainnya 

diberikan tokoh agama setempat tentang karakter atau perilaku anak remaja saat 

ini yang tidak lagi mempunyai batas dalam menghindari perilaku-perilaku yang 

akan mengantarkan pada perbuatan zina, beliau mengatakan: 

 

Di masa sekarang ini, terkadang masih banyak ditemukan remaja yang 

dengan mudah melakukan perzinahan, baik itu perbuatan-perbuatan yang 

mendekati zina maupun perbuatan zina itu sendiri. Perilaku ini juga 

adalah salah satu tanda dari tinggi atau rendahnya ilmu agama yang 

mereka terima. Salah satu bukti dapat ditemukan pada masjid yang sangat 

jarang di isi oleh anak-anak remaja bahkan pada shalat jum`at. Mereka 

pada dasarnya memang suka berbuat maksiat, tidak menerima saran dari 

orang tua untuk menjauhi maksiat tetapi menyesal ketika sudah 

melakukan kesalahan besar seperti hamil.37 

Beberapa remaja yang dimaksud kebanyakan berasal dari mereka yang 

mempunyai pendidikan rendah dan sebagian kecilnya berasal dari mahasiswa 

yang terjebak dalam interaksi bebas di kampus mereka. Latar belakang kampus 

tempat mahasiswa ini belajar tidak menjamin interaksi baik dan buruknya mereka 

dalam berperilaku. Misalkan ketika dia belajar di kampus Islam, negeri atau 

swasta, pola pergaulan mereka akan tetap sama pada umumnya yaitu bebas 

karena jauh dari kontrol orang tua. Sehingga perilaku tersebut tergantung 

bagaimana cara mereka dalam memahami kondisi pergaulan dan sejauh mana 

 

36Nurul Haq (56 Tahun), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, 

Wawancara, Luwu, 2 November 2022. 

37Farham (33 Tahun), Tokoh Agama Walenrang, Wawancara, Luwu, 17 Agustus 2023. 
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mereka dalam mengontrol diri sehingga tidak mengikuti perubahan sosial 

kampus yang buruk. 

Penilaian masyarakat terletak pada tingkah laku anak-anak mereka, 

terlepas dari maksud dan tujuan baik atau buruk perilaku itu dilakukan. Penilaian 

ini dapat dikategorikan sebagai penilaian awam karena hanya melihat dari satu 

sudut pandang tingkah laku individu. Sebagian kecil sifat dan tingkah laku 

seorang anak dalam sosial masyarakat berasal dari sifat genetik yang diwariskan 

dari orang tuanya. Sehingga tingkah laku baik dan buruk seorang anak tersebut 

mencerminkan sifat orang tuanya di masa yang sama.  Jadi masyarakat tidak akan 

heran ketika melihat tingkah laku buruk seorang remaja dan perbuatan tersebut 

juga merupakan perbuatan salah satu orang tuanya.  Misalkan orang tuanya di 

masa remaja yang biasa berganti pasangan atau bahkan berzina.   

 

Adapun analisa lainnya mengenai kondisi sosial anak remaja saat ini, 

dipaparkan oleh salah satu tokoh agama kabupaten Luwu yang mengatakan: 

Ketika melihat kondisi saat ini, ada baiknya ketika ada penguatan kembali 

hukum adat yang berlaku dalam masyarakat seperti adanya denda yang 

sangat berat ketika melakukan pelanggaran. Karena ketika sangsi yang 

diberikan adalah sangsi berat maka mereka akan berpikir dua kali untuk 

melakukan pelanggaran. Kontradiksi dengan realitas masyarakat sekarang 

ini ketika anak mereka melakukan perzinahan yang kemudian hamil. 

Orang tua mereka yang menanggung pernikahan anaknya bahkan 

pernikahan tersebut kadang dilakukan sama seperti pernikahan pada 

umumnya. Dari keringanan tersebut akan muncul persepsi bahwa 

perbuatan yang mereka lakukan sudah dianggap biasa atau bahkan ada 

dukungan dari orang tua mereka.38 

Berbagai wawancara yang dilakukan peneliti, terkadang juga terdapat 

pola pikir dalam masyarakat yang sadar dengan lemahnya satu sistem. Lemahnya 

sistem ini karena dianggap tidak memberikan efek yang signifikan untuk 

keteraturan hidup masyarakat. Menurut peneliti, ketegasan hukuman adat dahulu 

 

38Mustari Ahmad (56 Tahun), Tokoh Agama Larompong, Wawancara, Luwu, 11 April 

2023. 
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dengan saat ini mempunyai tingkatan yang sama dengan objek yang berbeda. 

Sangsi adat dahulu dianggap berat jika dibandingkan dengan saat sekarang ini, 

karena perbedaan kemampuan mental dan hidup orang terdahulu dibandingkan 

dengan sekarang ini. Sehingga sangsi adat sebenarnya juga mengikuti 

perkembangan hidup manusia.  

Tidak relevannya sangsi adat masa awal jika diterapkan pada saaat ini 

karena bertentangan dengan banyak hal, mulai dari karakter hidup masyarakat, 

undang-undang, dan hukum agama. Yang mana ketiga hal tersebut mengikuti 

perkembangan hidup manusia saat ini yang semakin mudah. Tingginya sangsi 

adat pun tidak akan menjamin perbuatan zina dalam satu kampung menjadi 

hilang, karena perbuatan tersebut murni berasal dari individu yang bermasalah. 

Dari analisa tersebut diketahui bahwa pola pikir di atas merupakan salah satu dari 

bentuk penolakan pembaharuan sistem sosial masyarakat yang berjalan 

mengikuti perkembangan zaman.  

Kemudahan sangsi yang diberikan pada pasangan pernikahan pasca 

perzinahan seharusnya menjadi alasan masyarakat untuk semakin sadar dengan 

buruknya perbuatan tersebut. Ringannya suatu hukuman adat yang hidup dalam 

masyarakat berhubungan erat dengan pola kedekatan penduduk sekitar dengan 

alam dan hubungannya dengan leluhur mereka. Dari hasil analisa peneliti pada 

masyarakat Walenrang Utara menunjukan adanya penyesuaian dengan 

kemampuan hidup modern. Kehidupan yang mulai menerima hidup modern ini 

dengan perlahan mulai mengubah pola pikir adat masyarakat. 

Misalkan satu contoh kehidupan masyarakat yang pada awalnya sangat 

sensitif terhadap perbuatan zina dalam perkampungan mereka karena 

berhubungan erat dengan profesi mereka sebagai petani. Masyarakat dahulu 

mempunyai kepercayaan yang kuat mengenai hubungan kondisi tanaman padi 

mereka dengan hama yang menyerang. Jika hama yang menghancurkan tanaman 

padi mereka sulit untuk dikendalikan makanya masyarakat berkeyakinan bahwa 

penyebabnya karena ada anggota masyarakat yang berbuat maksiat dan setelah 
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diselidiki ternyata asumsi itu benar. Setelah pelaku didapatkan kemudian diberi 

sanksi adat, setelah itu tanaman padi mereka akan kembali seperti semula. 

Dibandingkan dengan cara mereka bertani saat ini, mulai bergantung pada 

alat modern dan bantuan analisa kondisi alam yang modern dari pemerintah. 

Dengan adanya kolaborasi tersebut, maka kehidupan pertanian mereka mulai 

meningkat. Analisa kondisi alam dari aparat pemerintah berupa hal-hal yang 

menunjang keberhasilan tanaman padi tersebut. Misalkan pada pembacaan dan 

penyesuaian kondisi alam seperti waktu musim hujan dan kemarau mereka 

sesuaikan dengan waktu mereka mulai menanam padi.  

Analisa kemunculan hama dari pemerintah dengan mudah dikendalikan 

oleh masyarakat sebagai petani. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut, 

otomatis mengubah pola pikir masyarakat. Yang awalnya kegagalan tanaman 

padi mereka dikaitkan dengan adanya perbuatan maksiat dalam kampung. Saat 

ini kemudian dikaitkan dengan kesalahan mereka dalam penerima saran dari 

pemerintah dalam bertani untuk menunjang keberhasilan panen mereka. 

Penjelasan ini adalah salah satu contoh bahwa kehidupan dan pola pikir 

masyarakat saat ini mulai berubah mengikuti perkembangan zaman.  

Perbedaan karakteristik setiap wilayah berkaitan erat dengan perbedaan 

adat, orang tua mempunyai keinginan agar anak-anak mereka mengenal adat 

istiadat mereka. Orang tua yang mayoritas awam dengan pendidikan yang rendah 

mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai adat setempat meskipun adat 

sudah mengalami pergeseran zaman. Pergeseran ini juga disebabkan oleh 

keinginan-keinginan generasi setiap wilayah yang arahnya mulai meninggalkan 

adat istiadat setempat. Dengan alur kehidupan sosisal masyarakat seperti itu, 

maka akan ada satu masa yang memungkinkan adat itu hilang dalam masyarakat 

ketika generasi sudah di kuasai oleh generasi berikutnya yang mempunyai pola 

pikir yang sama terhadap adat.  

Hasil wawancara peneliti selanjutkan membahas tentang pandangan 

masyarakat mengenai kasus pernikahan pasca perzinahan, juga pandangan 

mereka dari hukum adat yang berlaku. Beberapa perspektif yang diberikan oleh 
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masyarakat kabupaten Luwu mengarah pada pentingnya nilai-nilai adat yang 

seharusnya terus dilestarikan. Salah satu pendapat tersebut mengatakan bahwa: 

Pemahaman tentang adat istiadat masyarakat sudah mulai mengalami 

pergeseran nilai-nilai adat, berbanding terbalik dengan keinginan orang 

tua. Adat yang mulai bergeser tersebut misalkan adat mappacci dan 

barzanji yang sudah mulai ditinggalkan di beberapa daerah di kabupaten 

Luwu.39 

Penanaman nilai-nilai adat terhadap generasi milenial dianggap sebagai 

hal yang sangat penting. Karena ketika mereka memahami adat istiadat, mereka 

akan tunduk terhadap aturan-aturan sosial dalam masyarakat misalkan dalam hal 

perzinahan. Mereka yang paham dengan adat dan efek yang ditimbulkan dari 

perbuatan tersebut akan cenderung mencegah dan menghindari perbuatan yang 

bertentangan dengan adat. Pergeseran adat di kabupaten Luwu saat ini, bukan 

hanya proses adat yang mengalami perubahan. Tetapi adat asli setempat mulai 

tergantikan dengan budaya-budaya asing yang dapat merusak karakter asli 

penduduk sekitar.  

Budaya rasa malu yang tinggi pada masyarakat kabupaten Luwu seakan 

hilang saat berada pada generasi milenial saat ini. Misalkan kurangnya rasa malu 

saat berpacaran di tempat umum bahkan sampai pada perbuatan mesum. Dan 

dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, masyarakat kemudian menganggapnya 

sebagai kelaziman pada generasi saat ini. Dalam sebagian sosial masyarakat 

kabupaten Luwu ketika mendengar seorang gadis yang hamil di luar nikah mulai 

menganggap kasus tersebut sebagai kebiasaan generasi saat ini, meskipun orang 

tua gadis tersebut menahan rasa malu yang sangat tinggi. Karena akan berefek 

pada rendahnya status sosial keluarga besar dalam pandangan masyarakat sekitar. 

Kemudian beberapa warga yang berhasil peneliti wawancarai juga 

memiliki pendapat yang sama mengenai kondisi sosial masyarakat yang 

merupakan cerminan dari pemahaman mereka terhadap agama. Adapun salah 

satu hasil wawancara peneliti dengan informan mengatakan: 

 

39Akbar (41 Tahun), Kepala Desa Pattedong, Wawancara, Luwu, 7 November 2022. 
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Jumlah kasus pernikahan pasca perzinahan dalam suatu perkampung 

merupakan satu tanda kehidupan sosial masyarakat di tempat tersebut. 

ketika kasus pernikahan pasca perzinahan di tempat itu sangat sedikit atau 

bahkan tidak ada, menandakan masyarakat yang taat dengan agama 

begitupun sebaliknya.40 

Untuk informasi ini terkhusus pada kasus pernikahan pasca perzinahan 

yang dilakukan oleh duda dan janda atau pada kasus perselingkuhan. Peneliti 

melihat bahwa pendapat ini kurang relevan ketika yang dimaksud adalah generasi 

milenial saat ini. Karena faktanya, pemahaman agama tidak cukup untuk 

menyadarkan atau mengubah perilaku menyimpang generasi saat ini. Ada banyak 

juga generasi yang berpendidikan dan berpenampilan agamis, tetapi pada 

kelakuannya masih melegalkan pacaran. Ada juga yang tidak pacaran tetapi tidak 

mempunyai jarak terhadap lawan jenis. Sehingga ada dua faktor yang menjadi 

penyebabnya, yaitu pengetahuan agama individu tersebut yang kurang sempurna 

bahkan menyimpang atau kurangnya kesucian diri meskipun dengan pengetahuan 

agama yang cukup baik. 

Ketika tidak adanya filter pada sosial budaya yang masuk ke dalam 

masyarakat, akan berpengaruh pada pola pikir dan masyarakat awam akan sulit 

untuk membedakan baik dan buruknya budaya yang masuk tersebut. Budaya 

buruk yang masuk ini tidak di sadari oleh masyarakat, sehingga akan terjadi 

kerenggangan norma sosial. Tingginya angka pernikahan pasca perzinahan dalam 

satu wilayah masyarakat akan dimulai dengan rendahnya kesadaran. Membiarkan 

anak remaja mereka berkumpul dengan lawan jenisnya pada satu tempat tanpa 

pengawasan orang tua mereka. Sedangkan anak remaja mereka banyak yang 

tidak paham dengan kondisi yang akan terjadi ke depannya. 

Berbeda halnya ketika yang melakukan pernikahan pasca perzinahan 

adalah duda atau janda. Cara mereka lebih terstruktur dan rapi dalam berbuat 

zina, meskipun pada akhirnya perbuatan mereka akan terungkap dengan 

sendirinya oleh masyarakat. Dari analisa tersebut dapat diketahui bahwa faktor 

keimanan dan keyakinan agama yang kuat tidak menjadi faktor utama dalam 

 

40Hendra (29 Tahun), Warga kelurahan Bosso, Wawancara, Luwu, 27 September 2023. 
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perbuatan zina yang menyebabkan tinggi atau rendahnya angka pernikahan pasca 

perzinahan. Faktor utamanya adalah kebiasaan individu masyarakat dalam 

mengamalkan nilai-nilai norma sosial dan adat dalam kehidupan sehari-hari. 

Terlepas dari keyakinan agama, karena agama Islam yang menjadi mayoritas 

kepercayaan masyarakat Luwu tidak mampu menjamin rendahnya perzinahan 

dan mencegah kasus wanita hamil di luar nikah. Bahkan realitasnya, kasus 

pernikahan pasca perzinahan yang terjadi hampir keseluruhan pelakunya 

beragama Islam. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat 

berikutnya, berpandangan bahwa kasus pernikahan pasca perzinahan yang terjadi 

tidak lepas dari gagalnya orang tua dalam mendidik anaknya. Informan tersebut 

mengatakan bahwa: 

 

Penyebab anak remaja sekarang ini sudah mudah untuk melakukan 

perbuatan zina juga karena mendapatkan dukungan dari orang tua mereka. 

Dukungan tersebut tidak disadari oleh orang tua mereka karena tidak 

memahami realitas kehidupan anak-anak mereka saat ini. Mereka 

mendidik anak-anak mereka memakai cara-cara orang tua terdahulu yang 

sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang ini.41 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebanyakan kasus 

pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu berasal dari anak remaja yang 

kurang berpendidikan. Kurang berpendidikan yang dimaksud bukan hanya dalam 

lingkup pendidikan secara formal, tetapi juga termasuk pendidikan sosial orang 

tua mereka kepada anaknya. Pola pikir dan tingkah laku anak bergantung pada 

cara orang tua dalam mengarahkan karakter anak tersebut. Fakta dalam 

kehidupan sosial masyarakat bahwa profesi atau latar belakang orang tua 

mayoritas menjadi penampilan sifat dan pola pikir anaknya. Dan orang tua yang 

menolak perkambangan zaman anaknya hanya akan berhenti pada pola pikir yang 

akan merusak generasi mereka. 

 

41Ardiansyah (27 Tahun), Masyarakat Walenrang, Wawancara, Luwu, 30 September 

2023. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fenomena pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu adalah fenomena 

yang terjadi hampir di seluruh kabupaten Luwu. Dengan penyelesaian yang 

sama berdasarkan hukum adat dan hukum Islama. Kedua hukum ini masih 

berlaku hingga saat ini, terkhusus untuk sangsi hukum adat hanya berlaku 

pada pelangaran yang bersifat berat. Dalam lingkup hukum adat ada dua 

praktek yang masih menjadi realisasi keyakinan adat masyarakat Luwu hingga 

saat ini. Pertama, wilayah yang masih menjalankan hukum adat murni dari 

leluhur mereka dan tidak mengalami perubahan. Yaitu sangsi adat berupa 

upacara ma`rambu langi` untuk membersihkan kampung dari efek perbuatan 

zina yang dilakukan masyarakat, sehingga status pernikahan pasca perzinahan 

tersebut benar-benar bersih dari segala hal yang akan merusak kehidupan 

kedua pasangan dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Kedua, mayoritas 

masyarakat yang sudah mulai meninggalkan hukum adat sebagaimana pada 

bagian pertama. Dalam lingkup hukum Islam untuk kasus tersebut, bergantung 

pada pola pikir keluarga pelaku pernikahan pasca perzinahan. Secara hukum 

Islam yang dipahami oleh masyoritas masyarakat bahwa dari berbagai 

fenomena yang terjadi pada dasarnya pernikahan keduanya sah. 

2. Kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan untuk masyarakat 

kabupaten Luwu mempunyai hak dan kedudukan yang sama pada anak-anak 

yang lainnya. Karena pernikahan kedua orang tuanya yang dianggap sudah sah 

sehingga status anak yang dilahirkan pun menjadi anak suci yang sah. Dan 

mempunyai hak yang sama dalam menerima perlakuan. 
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3. Pandangan tokoh agama kabupaten Luwu untuk kasus pernikahan pasca 

perzinahan dikembalikan pada aturan kompilasi hukum Islam. Meskipun pada 

realisasinya sebagian kelompok kecil masyarakat tidak paham dengan hukum 

Islam tersebut termasuk tokoh agama setempat. Adapun dalam kasus ini 

masyarakat berpendapat bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan 

terjadinya kasus pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu. Misalkan 

pada kondisi sosial generasi remaja, latar belakang pendidikan, tingkatan 

keimanan, dan pendidikan yang diterima langsung dari kedua orang tuanya. 

B. Implikasi penelitian 

1. Masyarakat membutuhkan adanya sosialisasi tentang hukum Islam yang 

benar utamanya dimulai dari tokoh agama setempat. Dan pemahaman 

kembali tentang adat istiadat asli Tana Luwu kepada generasi remaja 

sehingga dapat membantu dalam memperbaiki etika dan tingkah laku mereka 

dalam sosial masyarakat. 

2. Adanya kontrol dari pemerintah dalam mengarahkan pemahaman agama dan 

adat yang benar kepada masyarakat. 

3. Antara generasi milenial dan generasi orang tua, membutuhkan koneksi yang 

cukup dan saling memahami perubahan kondisi sosial masing-masing.  
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6. Wawancara dengan kepala Desa/Kelurahan dan warga kabupaten Luwu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Proses akad pernikahan pasca perzinahan 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

8. Surat keterangan penelitian 
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Pedoman Wawancara 

A. Informan Tokoh Adat 

1. Apa saja perangkat dewan adat dan pembagiannya di kabupaten Luwu.? 

2. Apakah kabupaten Luwu saat ini memberlakukan hukum adat atau hanya 

sebatas adat saja.? 

3. Apa saja fenomena pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu pada 

zaman dahulu hingga saat ini.? 

4. Bagaiamana penyelesaian fenomena tersebut.? 

5. Bagaimana status hukum adat tentang pernikahan pasca perzinahan di 

kabupaten Luwu.? 

6. Bagaimana kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan.? 

7. Bagaimana kekuatan adat dan hukum adat untuk saat ini dalam 

menyelesaikan kasus pernikahan pasca perzinahan.? 

8. Apa defenisi hukum adat tentang pernikahan pasca perzinahan di kabupaten 

Luwu.? 

B. Informan Tokoh Agama 

1. Bagaimana pandangan hukum Islam di kabupaten Luwu tentang 

pernikahan pasca perzinahan.? 

2. Bagaimana kekuatan hukum Islam saat ini di kabupaten Luwu.? 

3. Bagaimana status hukum pada fenomena pernikahan pasca perzinahan di 

kabupaten Luwu.? 

4. Bagaimana kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan di 

kabupaten Luwu.? 

5. Bagaimana kondisi pemahaman tokoh agama setempat mengenai 

pernikahan pasca perzinahan di kabupaten Luwu.? 

C. Informan Kepala Desa/Kelurahan 

1. Berapa jumlah kasus pernikahan pasca perzinahan di daerah ini.? 

2. Apa saja klasifikasi pada kasus tersebut.? 

3. Apa penyebab pernikahan pasca perzinahan di daerah ini.? 

4. Bagaimana respon masyarakat mengenai kasus pernikahan pasca 

perzinahan di daerah ini.? 
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5. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang fenomena pernikahan pasca 

perzinahan di kabupaten Luwu.? 

D. Informan Masyarakat 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang fenomena pernikahan pasca 

perzinahan di daerah ini.? 

2. Apakah solusi dari penyelesaian kasus pernikahan pasca perzinahan sudah 

tepat.? 

3. Apa yang menjadi penyebab kasus pernikahan pasca perzinahan itu 

terjadi.? 

4. Bagaimana kedudukan anak akibat pernikahan pasca perzinahan dalam 

realitas masyarakat.? 
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