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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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  Ś es (dengan tidak di atas) ث

  Jim  J Je ج

 Ha  H Ha (dengan tidak di bawah) ح

 Kha  Kh ka dan ha خ

  Dal  D De د

 Zal  Ż zet (dengan titik di atas) ذ

  Ra  R Er ر

 Zal  Z Zet ز

  Sin  S Es س

 Syin  Sy es dan ye ش

 Sad  Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Dad  ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta  ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za  Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

  ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

  Gain  G Ge غ

  Fa  F Ef ف

  Qaf  Q Qi ق

  Kaf  K Ka ك

  Lam  L El ل

  Mim  M Em م

  Nun  N En ن

  Wau  W We و

  Ha  H Ha ه

 Hamzah  ‘ Apostrof ء

  Ya  Y Ye ي

  Ya    Y Ye ي

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

diberi tanda apapun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
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atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Dammah U U ا  

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakatdan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

... ׀ا  fathah dan alif atau ئ...

ya 

Ā a dan garis 

di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis ي

di atas 

 dammah dan wau Ū u dan garis و  

di atas  

 

4. Ta marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah 

yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau 

mendapat harkat 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 transliterasinya dengan [h]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang 

diberi tanda syaddah. 

Jika huru ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului 

oleh huruf kasrah (ٍ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah 

(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan 

dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, 

kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh 

huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah 

kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahsa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 

di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan 

huruf lainnya atau kedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata 

yang disandarkan kepada lafaz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf 

[t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 

caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku di (EYD). Huruf capital misalnya, digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf 

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

terletak pada awal kalimat, maka 
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huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.            = subhanahu wa ta‟ala 

Saw.            = shallallahu „alaihi wa sallam 

a.s               = „alaihi al salam 

H                = Hijriah 

M               = Masehi 

SM             = Sebelum Masehi 

L                = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.              = Wafat tahun 

Qs.../...4     = Qur’an Surah al-Baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4 

HR             = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

 

Nama : Khaerunnisa Wahid 

Nim : 10100120009 

Judul  : Tradisi Kalosara Dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki Di 

Kecamatan Wua-Wua Suku Tolaki Perspektif Hukum 

Islam 

 

Penelitian ini mengenai “Tradisi Kalosara Dalam Adat Perkawinan Suku 

Tolaki Di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Perspektif Hukum Islam”. Tradisi 

Kalosara adalah salah satu adat yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang 

dilaksanakan oleh mereka yang berasal dari suku Tolaki salah satunya dalam proses 

perkawinan. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji bagaimana hukum islam 

memandang tradisi Kalosara ini yang dilaksanakan dalam adat perkawinan suku 

Tolaki. Dalam islam tidak ada ajaran yang dilakukan suatu tradisi sebelum 

melangsungkan adat perkawinan sehingga penelitian ini akan membahas 

bagaimana tata cara dan proses pelaksanaan tradisi Kalosara dalam adat 

perkawinan suku Tolaki khususnya di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari serta 

pandangan masyarakat yang akan dikaji berdasarkan perspektif hukum islam. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Kalosara, Perkawinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tradisi merupakan kesinambungan dari budaya dalam sikap sosial, adat 

istiadat, dan kelembagaan. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan 

yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi 

bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan 

perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan objek 

yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.1 

Kebudayaan merupakan persoalan yang menyeluruh dan luas,misalnya suatu 

kebudayaan yang berkaitan dengan kebiasaan manusia, seperti adat istiadat dan tata 

karma, kebudayaan sebagian besarnya merupakan bagian dari kehidupan, dimana 

kebudayaan ini cenderung akan berbeda kepada setiap daerah, karena kebiasaan 

yang mereka lakukan juba berbeda.2 

Indonesia terdapat begitu banyak satuan etnik suku bangsa yang masing-

masing suku tersebut mempunyai kebiasaan, budaya, bahasa yang berbeda-beda. 

Budaya tersebut sebagai tanda jati diri suku tersebut yakni jati diri bangsa 

Indonesia. Budaya sebagai tanda kekuatan pengembangan yang dapat diharapkan 

untuk menggali potensi kearifan lokal dalam arti budaya tradisoanal agar dapat 

dilestarikan dan dikembangkan seperti bahasa daerah, seni, kepercayaan dan lain 

sebagainya.  

                                                             

1 Rendra, Mempertimbangkan Tradisi (Jakarta: PT Gramedia, 1983), h. 3. 

2 Nursalam, Halim Talli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Anrong Bunting dalam 

Upacara Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa)”, Jurnal 

Qadauna 1, no. 3 (2020) h.113. 
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Pada dasanya manusia hidup dengan hukum, yang aturan agama dan nilai-

nilai budayanya menjadi karakteristik suatu sukunya. Salah satu suku di Indonesia 

yang masyarakatnya adalah mayoritas muslim dan masih melestarikan 

kebudayaannya adalah masyarakat suku Tolaki. Suku Tolaki adalah salah satu suku 

yang mendiami Sulawesi Tenggara yang mempunyai kebudayaan yang unik dan 

menarik untuk diketahui. Sejarah suku Tolaki sangat panjang mulai dari zaman 

kerajaan, penajajahan, kemerdekaan hingga sampai sekarang. Kebudayaan suku 

Tolaki merupakan suatu kearifan lokal yang menjadi jati diri Sulawesi Tenggara.  

Masyarakat suku Tolaki tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Tenggara, diantaranya di Kabupaten Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, dan 

di kota Kendari. Hingga saat ini masyarakat suku Tolaki masih mempertahankan 

adat istiadatnya, salah satunya melalui upacara-upacara adat. 

Setiap pelaksanaan upacara adat suku Tolaki, selalu menggunakan tradisi 

kalosara. Kalosara sebagai lambang pemersatu dan perdamaian yang sakral dalam 

kehidupan Suku Tolaki dan selalu digunakan dalam upacara adat apapun dalam 

suku Tolaki. Kalosara digunakan dalam berbagai aturan hukum adat seperti hukum 

dalam bidang pemerintahan, pertanahan, perkawinan, pewarisan, utang-piutang, 

konflik dan penyelesainnya, serta banyak bidang lainnya. Kalosara dalam hukum 

adat suku Tolaki lahir pada masa pemerintahan raja Dewi Wekoila yang mana raja 

inilah yang pertama kali membentuk kerajaan Konawe serta aturan-aturan adat. 

Kalosara diciptakan untuk mempersatukan suku Tolaki dalam berbagai hal. Pada 

saat itu masyarakat Tolaki jauh dari kata akur, maka raja Dewi Wekoila 

menciptakan suatu aturan adat yang mampu melakukan hal tersebut. Dengan hal ini 

Kalosara dianggap sakral dan keramat.  

Pada undang-undang perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan 

hukum agama dan kepercayaan masing-masing.  

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia inpers No. 1 Tahun 1991 mengartikan 

perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan 

ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.3 

Pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam masyarakat, dalam agama 

Islam pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw dimana setiap muslim 

diharapkan untuk mengikutinya. 4  Perkawinan merupakan institusi formal yang 

harus ditempuh manusia Ketika ingin hidup bersama lawan jenisnya. Artinya 

bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan secra resmi. Aturan ini adalah hukum 

Allah swt yang bertujuan menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling 

mulia diantara makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya, sehingga sesuai dengan 

tabiatnya. Manusia tidak akan pernah dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, 

karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunanmenimbulkan 

keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan 

merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.5 

Pada masyarakat suku Tolaki, pelaksanaan perkawinan tidak hanya 

berpedoman pada aturan agama tetapi juga harus sesuai dengan adat istiadat yang 

berlaku di masyarakat, yang merupakan warisan secara turun temurun. Hal ini 

merupakan salah satu upaya masyarakat untuk menjaga budaya lokal agar tetap 

lestari.  Masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara masih memegang teguh 

tradisi perkawinan yang berlandaskan pada unsur-unsur adat istiadat mereka dan 

                                                             

3 Abd. Shomad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 272. 

4 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 

Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.3 

5 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Cet. II; Bandung: Alumni 1983), h. 221. 
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mengikuti norma-norma adat yang telah dilakukukan sejak dahulu. Kedudukan 

kalosara dalam prosesi perkawinan suku Tolaki bahwa tidak sah atau tidak diakui 

perkawinan tersebut tanpa adanya prosesi adat Kalosara.  

Kedudukan perangkat adat seperti pemangku adat, hakim adat dan juru 

bicara dalam perkawinan suku Tolaki merupakan posisi yang tidak tergantikan, 

karena Kalosara tidak akan bisa berjalan tanpa perangkat adat yang 

menjalankannya, sehingga ini merupakan msalah yang sangat besar jika pada suatu 

daerah tidak terdapat perangkat adat. 

 Prosesi adat kalosara terdapat lima tahapan yang harus dilaksanakan. 

Pertama, Metitiro atau Menggolupe artinya mengintip atau menyelidiki calon istri. 

Kedua, Mondutudu artinya melamar jejakan. Ketiga, Melosoako artinya melamar 

sungguhan. Keempat Mondongo Niwule artinya meminang. Kelima Mowindahako 

artinya penyerahan pokok adat atau disebut dengan penyerahan isi adat. Isi adat ini 

adalah mas kawin dan mahar yang telah disepakati pada tahapan-tahapan 

sebelumnya. 

Seiring dengan adanya perubahan serta perkembangan dalam masyarakat, 

sebagian masyarakat Tolaki di Kota Kendari melaksanakan prosesi perkawinan 

tidak saja didominasi oleh hukum adat, tetapi sudah dipadukan dengan aturan 

perkawinan dalam Islam. Hukum Islam yang berkembang di Indonesia merupakan 

hal penting dan paling berharga dalam memperbaharui dan memperkaya ilmu adat 

Tolaki, sehingga tidak adanya kesenjangan antara hukum adat dan hukum islam. 

Maka dari itu penulis ingin mengadakan penelitian untuk memahami lebih jauh 

bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap tradisi Kalosara dalam adat 

perkawinan suku Tolaki, serta dampak yang diperoleh jika tidak menyertakan adat 

perkawinan suku Tolaki di Kota Kendari. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Peneliti hanya berfokus pada proses dan tata cara pelaksanaan adat 

Kalosara serta dampak adat Kalosara dalam perkawinan suku Tolaki di kecamatan 

Wua-Wua kota Kendari. 

2.  Deskripsi Fokus 

Adapun Pembahasan dalam proposal ini adalah melihat tradisi Kalosara 

dalam adat perkawinan suku Tolaki. 

a. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih 

dijalankan dalam masyarakat. 

b. Kalo sara, yaitu kalo yang digunakan sebagai alat upacara perkawinan adat, 

upacara pelantikan raja di zaman kerajaan, upacara penyambutan adat bagi para 

pejabat pemerintah yang berkunjung ke daerah atau ke desa-desa, upacara 

perdamaian atas suatu sengketa, alat bagi sejumlah tokoh adat untuk 

menyampaikan sesuatu soal yang penting kepada raja, alat untuk menyampaikan 

undangan pesta keluarga.6 

c. Perkawinan artinya yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalin hubungan rumah 

tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan 

suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh 

wali (dari pihak perempuan).7 

Jadi, Adapun tradisi kalosara yang sering digunakan oleh masyarakat suku 

Tolaki sebagai bentuk kebiasaan yang turun-temurun dalam pelaksanaan adat 

perkawinan, yang meyakini bahwa kalosara dapat dilakukan sebagai media 

penyelesaian adat yang wajib dalam adat perkawinan suku Tolaki, dan mengetahui 

                                                             

6 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 21. 

7 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, (Surabaya: Reality, 2008), h. 468. 
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dampak yang terjadi jika Kalosara tidak ikut serta dalam pelaksanaan adat yang 

berhubungan dengan hukum islam. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan pokok 

permasalahan: Bagaimana tradisi Kalosara dalam adat perkawinan suku Tolaki di 

Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari? Dari pokok masalah tersebut, maka 

dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan tradisi Kalosara dalam adat 

perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi Kalosara dalam adat 

perkawinan suku Tolaki di kecamatan Wua-Wua kota Kendari? 

3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi Kalosara dalam adat 

perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Wua-Wua kota Kendari? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

1. Abdurrauf Tarimana. Berjudul Kebudayaan Tolaki. Buku ini 

mengungkapkan kebudayaan dari segi etnografi, memperlihatkan dan 

membuktikan bahwa kalo adalah fokus yang mengintegrasikan kebudayaan 

Tolaki. 8  Hal yang membedakan dengan penelitian ini yaitu berfokus 

mengetahui proses dan tata cara pelaksanaan adat Kalosara dan dampak 

adat kalosara dalam perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Wua-Wua Kota 

Kendari. 

2. Siti Rahmawati. Berjudul Islam dan Adat: Tradisi Kalosara dalam 

Penyelesaian Hukum Keluarga Islam pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten 

Konawe Selatan. Penelitian ini menguraikan wujud resolusi konflik 

                                                             

8 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 25. 
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perkawinan melalui hukum adat Tolaki.9 Hal yang membedakan dengan 

penelitian ini yaitu berfokus mengetahui proses dan tata cara pelaksanaan 

adat kalosara dan dampak adat kalosara dalam perkawinan suku Tolaki di 

Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. 

3. Wagerudin. Berjudul Kalosara Dalam Prosesi Perkawinan Suku Tolaki 

(Studi Hukum Adat). Penelitian ini mengenai eksistensi Kalosara Dalam 

Prosesi Perkawinan Suku Tolaki dan Peran Kalosara Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Perkawinan Pada Masyarakat Tolaki di Kecamatan Baito, 

Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal yang 

membedakan dengan penelitian ini yaitu berfokus mengetahui proses dan 

tata cara pelaksanaan adat kalosara dan dampak adat kalosara dalam 

perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. 

4. Julianto, La Ode Muhammad Umran, dan Asrul Jaya, S,sos, M.Si. Berjudul 

Komodifikasi Pergeseran Nilai Dalam Adat Pernikahan Suku Tolaki Studi 

di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini membahas 

tentang pergeseran nilai-nilai dalam adat pernikahan suku Tolaki yang ada 

di Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.10 Hal yang membedakan 

dengan penelitian ini yaitu berfokus mengetahui proses dan tata cara 

pelaksanaan adat kalosara dan dampak adat kalosara dalam perkawinan 

suku Tolaki di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                             

9 Siti Rahmawati, “Islam dan Adat: Tradisi Kalosara dalam Penyelesaian Hukum Keluarga 

Islam pada Masyarakat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan”, Tesis,  (Jakarta: Sekolah Pasca 

Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2017) h. 10. 

10  Julianto, La Ode Muhammad Umran, dan Asrul Jaya, S,sos, M.Si., “Komodifikasi 

Pergeseran Nilai Dalam Adat Pernikahan Suku Tolaki Studi di Kecamatan Laeya Kabupaten 

Konawe Selatan”, Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Makassar,  (2022). 
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Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui proses dan tata cara tradisi kalosara dalam  adat perkawinan 

suku Tolaki. 

b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi kalosara  dalam adat 

perkawinan suku Tolaki. 

c. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap tradisi kalosara dalam 

adat perkawinan suku Tolaki. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi 

dua yaitu: 

a. Kegunaan Teoretis 

Sebagai bahan informasi dan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat Tolaki 

secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum tentang salah satu budaya 

Indonesia timur yakni budaya Kalosara yang sakral bagi masyarakat Tolaki. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan dan 

pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri tentang masalah yang dikaji.  

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai literatur atau acuan dalam penulisan karya ilmiah yang 

berhubungan dengan budaya Kalosara yang terdapat di Sulawesi Tenggara atau 

suku Tolaki. 

Untuk memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum (S. H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat 

1. Pengertian Adat 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang 

lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi 

kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilainilai budaya, norma, 

hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu 

sistem”.11 

Menurut Anton M. Moeslino adat merupakan aturan berupa perbuatan atau 

ucapan yang lazim diikuti dan diamalkan sejak dahulu. Sementara menurut A.G. 

Pringgodigdo adat sebagai bahagian kehidupan manusia yang tumbuh berdasarkan 

usaha manusia dalam suatu daerah tertentu di Indonesia. Adat juga bertujuan umtuk 

mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat. 

Definisi adat lain dikemukakan oleh Moh. Koesnoe menurutnya, adat 

adalah keseluruhan ajaran-ajaran dan amalannnya yang mengatur cara hidup orang 

Indonesia didalam masyarakat, ajaran dan amalan mana langsung dilahirkan 

daripada tanggapan rakyat tentang manusia dan dunia. Sementara menurut 

Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad adat adalah kebiasaan masyarakat atau apa yang 

dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang.12 

Definisi adat merupakan aturan atau kaidah yang dibuat oleh manusia yang 

diamalkan sejak dulu berupa perbuatan, tingkah laku dan ucapan untuk mengatur 

tata tertib anggota masyarakat . 

                                                             

11 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pustaka Pelajar: Jakarta 2002), h. 56. 

12 Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya, (Syiah Kuala 

University Press: Banda Aceh 2018), h. 9. 
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Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan yang tidalk tertulis (hukum tidak 

tertulis), tidak dikodifikasikan, diputuskan oleh fungsionaris hukum, mempunyai 

sanksi, telah ada sejak lama dan senyatanya masih hidup berkembang dan ditaati 

oleh masyarakat.13 

2. Pengertian Hukum Adat 

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu 

pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan 

yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan 

melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga 

menggunakan peraturan- peraturan maupun adat istiadat masing-masing. 

Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya 

merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu 

adatrech. Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan.14 

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, 

antara lain sebagai berikut:  

1. Prof. Van Vallenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat 

memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang perilaku 

yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai 

sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak 

dikodifikasikan (karena adat).15 

2. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang 

kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan 

                                                             

13 Teuku Muttaqin Mansur, Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya, h. 13. 

14 Sri Warjiati, Ilmu Hukum Adat, (CV. Budi Utama: Yogyakarta 2020), h. 2. 

15 Van Vallenhoven, Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, (Jambatan: Jakarta 1983), 

h. 14. 
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mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini 

disebut Hukum Adat.16 

3. Prof. Soeripto, Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturanperaturan 

adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang 

pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat 

para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan 

umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum 

dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).17 

4. Hardjito Notopuro, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum 

kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam 

menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteran masyarakat dan bersifat 

kekeluargaan.18 

5. Suroyo Wignjodipuro, Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma 

yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta 

meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam 

masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum 

(sanksi).19 

Sampai saat ini kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia 

semakin memperoleh pengakuan secara yuridis. Pengakuan berlakunya hukum 

Islam dalam bentuk peraturan dan perundangan yang berimplikasi kepada 

                                                             

16  Abdulrahman, SH: Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik Indonesia, 

(Cendana Press: Jakarta 1984), h. 18. 

17 Abdulrahman, SH: Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik Indonesia, h. 

19. 

18 Abdulrahman, SH: Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik Indonesia, h. 

19. 

19 Abdulrahman, SH: Hukum Adat Menurut Perundang-undanga Republik Indonesia, h. 

19. 
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terdapatnya berbagai macam pranata-pranata dibidang sosial, budaya, politik dan 

hukum Islam, jadi hukum Islam di Indonesia sudah diakui baik oleh Negara dan 

oleh undang-undang20 salah satunya yaitu Pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 

dimana menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam dalam undang-undang.”21 

Kekuatan penerapan hukum common law menunjukkan bahwa hukum berpotensi 

untuk ditegakkan pada anggota masyarakat. Kemudian kita dapat melihat kekuatan 

penerapan hukum adat secara filosofis dengan alasan mengapa hukum adat diciptakan dan 

tujuan dari hukum adat tersebut.22 

3. Ciri-Ciri Hukum Adat 

Hukum adat berbeda dengan hukum yang berasal dari Romawi atau Eropa 

Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme realisme artinya mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional dan religius, sehingga 

hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial.  

Hukum adat bercorak relegiues-magis, yaitu menurut kepercayaan 

tradisionil Indonesia, sebab setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang 

harus dipelihara agar tetap aman tentram. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir 

dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan 

                                                             
20  Musyfikah Ilyas, “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan”, Jurnal Hukum 

Dictum 13, no. 1 (2015) h.30-39. 

21  Nur Wahidah, Patimah, Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi 

Appakaramula (Studi Kasus di Lingkungan Tana-Tana Kel. Canrego Kec. Pol-Sel Kab. Takalar)”, 

Jurnal Qadauna 3, no.1 (2020) h.101. 

22  Abdul Fattah, Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Turun 

Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong 

Kab. Takalar)”, Jurnal Qadauna 2, no.1 (2020) h.12. 
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kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan 

kehidupan makluk-makluk lainnya.23 

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah nenek 

moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan untuk kebahagiaan 

masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatanperbuatan bersama seperti membuka 

tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu 

diadakan upacara-upacara relegieus yang bertujuan agar maksud dan tujuan 

mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.  

Ada pula hukum adat bercorak komunal (kemasyarakatan), artinya bahwa 

kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan 

yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia 

adalah makluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakatan, kepentingan bersama 

lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.  

Ada lagi hukum adat bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu selalu 

diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari 

pada kepentingankepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan 

perwakilan sebagai sistem pemerintahan, sehingga adanya musyawarah di balai 

desa serta setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah.24 

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan  

1. Perkawinan Hukum Adat 

Kata adat bersal dari bahasa arab عدة yang mengadung arti تكرار atau 

perulangan, yaitu sesuatu yang baru dilakukan, kata adat berasal dari kata urf yang 

sering diartikan dengan sesuatau yang dikenal.25  

                                                             

23 Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya”, Al-Maqasid Jurnal 

Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan 4, no. 2 (2018): h. 5. 

24 Fatahuddin Aziz Siregar, h. 6. 

25 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Ilmu, 1999), h. 362. 
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Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh Masyarakat dan merupakan 

kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh 

sebagian ulama’ Ushul Fiqih Urf disebut adat (adat-adat kebiasaan) sekalian dalam 

pengertian istilah tidak ada perbedaan antara urf dengan adat-adat kebiasaan, kerena 

adat di samping telah dikenal dikalangan masyarakat juga telah biasa dikerjkan 

dikalangan mereka, sekakan-akan merupakan hukum tertulis, hingga ada sanksi-

sanksi terhadap orang yang melanggarnya.26 

Dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan 

dibedakan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan 

yang dibenarkan dan diakui di dalam perundangan merupakan hukum kebiasaan, 

sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. 27 

Perkembangan hukum Islam tidak terlepas dengan kehidupan adat-istiadat atau 

tradisinya.28 

Dalam hukum adat, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan antara 

seorang lakilaki dan perempuan untuk membentuk rumahtangga yang dilakukan 

secara adat dan agama dengan melibatkan keluarga kedua pihak.29 

Secara sosiologis, hukum dan juga hukum adat merupakan bagian dari 

kebudayaan yang merupakan suatu pedoman berperilaku yang memberikan 

patokan-patokan yang harus dilakukan, yang dilarang dan yang diperbolehkan 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem nilai-nilai, menghasilkan patokan-

patokan bagi suatu proses pisikologis yang berwujud sebagai pola-pola berpikir, 

                                                             

26 Ahmad Sanusi, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2015), h. 15. 

27 Tholip Stiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandumg: Alfabeta, 2013), h. 337. 

28  Supardin, “Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk 

Pemikiran Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadau 1, no. 1 (2014), h. 60.  

29  Kurnia Munir, Zulfahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan 

Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan 

Soppeng Riaja Kabupaten Barru)”, Jurnal Al-Qadauna 2, no. 3 (2021), h.491. 
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yang menentukan sikap manusia dan sikap membentuk norma-norma yang 

kemudian mengatur perilaku Manusia.30 

1. Syarat Perkawinan Hukum Adat 

a) Adat Persetujuan 

Menurut hukum adat, setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas 

menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang 

tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistim 

kliennya masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, di mana klien yang 

mengetahui dan memilihkan calon istri bagi para anggota lelakinya. Bagi setiap 

yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua atau kerabatnya maka 

ia tersingkir dari kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin 

diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk 

melakukan peminangan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada 

kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarkan perundingan dan 

persetujuan pihak kedua orang tua atau kerabat sendiri.31 

b) Adat Perjanjian 

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku 

dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk 

keluarga/kerabat mereka. Hak ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat 

kebebasan kepada siapapun untuk melakukan perjanjian dan perkawinan.32 Pada 

umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan 

atau tidak tertulis, tetapi diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang 

                                                             

30 Sariaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini,dan Akan Datang, (Jakarta: PT. Fajar 

Interperatama Mandiri Kencana, 2014), h. 47 

31  Idham, “Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif 

Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis 

dan Ekonomis),” Disertasi, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Pasca Sarjana 2021) h. 88-89 

32 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Alumni, 1983). h. 43. 
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hadir dalam upacara perkawinan. Dengan demikian perjanjian dalam hukum adat 

dibuat berdasarkan asas kepercayaan.33 

c) Batas Umur 

Hukum Adat tidak mengenal batas umur minimal bagi orang yang akan 

melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti halnya 

dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidential saja apakah 

seseorang itu, berhubungan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap 

atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu 

dalam hubungan hukum tentu pula.34  

Maksud dari pernyataan ini adalah Hukum Adat memperbolehkan 

perkawinan semua umur, diukur dari tanda-tanda perubahan remaja yaitu bagi anak 

laki-laki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, sudah mengeluarkan air 

mani atau dan bagi perempuan payudara membesar, dan mengalami haid. Jadi 

bukan diukur dengan umur karena orang tua di masa lampau kebanyakan tidak 

mencatat tanggal lahir anak-anaknya dikarenakan minimnya pengetahuan. 

2. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat 

Tata cara perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat 

istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum agama-agama 

(Hindu, Budha, Islam dan Kristen) masuk di Indonesia telah dituruti dan senantiasa 

dilakukan. Tata cara tersebut sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum 

pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah. Tata cara di 

berbagai daerah di Indonesia adalah tidak sama sebab dilangsungkan menurut adat 

kebiasaan di tempat masing-masing.  

                                                             

33 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, h. 49. 

34 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 12. 
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Tentang upacara perkawinan tidak diatur dalam perundangan, kesemuanya 

diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan menurut adat atau agamanya 

masing-masing. Jadinya perkawinan tanpa upacara adat kebiasaan dalam 

masyarakat dapat saja dilakukan, asal saja dilakukan tata cara perkawinan yang 

ditelah ditentukan dalam perundangan. Dengan demikian upacara perkawinan itu 

pelaksanaanya menyangkut hukum adat dan hukum agama.  

Pada umumnya pelaksanaan upcara perkawinana adat di Indonesia 

dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya 

dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat 

bersangkutan. Bentuk perkawinan itu “istri ikut suami”(kawin jujur), suami ikut 

istri (kawin semanda), atau suami istri menentukan sendiri (kawin bebas) atau juga 

dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam 

masyarakat yang kian bertambah maju.  

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada 

umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (pacaran), atau tahap penyelesain 

tahap berlarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara adat 

perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir akhir acara kunjungan mempelai ke 

tempat orang tua atau mertuanya.35 

3. Tujuan Perkawinan Adat 

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat 

kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut 

garis kebapakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga 

atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk 

mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara 

                                                             

35  Idham, “Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif 

Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis 

dan Ekonomis),” Disertasi, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Pasca Sarjana 2021), h. 90-91. 
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suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, maka tujuan dari 

perkawinaan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang 

satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain 

berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.36  

2. Perkawinan Hukum Islam 

Hukum islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 

sumber dan ajaran islam atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada 

hamba-Nya yang bersumber dari al-qur’an dan hadist.37 Bukan hanya persamaan di 

depan hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum islam memberikan hak yang sama 

kepada setiap orang berdasarkan norma-norma kehidupan yang berlaku di 

masyarakat.38 Pernikahan adalah jalan yang diberikan oleh Allah untuk dijadikan 

proses keberlangsungan hidup di dunia tetap berlanjut.39 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 

“kawin” yang menurut bahasa artinya perkawinan yang dilakukan dengan diawali 

mengikat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan 

dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).40 

                                                             

36  Idham, “Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif 

Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis 

dan Ekonomis),” Disertasi, h. 87-88. 

37 A Muh Muharram M, Supardin, Rahma Amir, “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Tradisi 

Mangdoja Dalam Upacara Kematian”, Jurnal Al-Qadauna 3, no.1 (2021), h. 209.  

38 Alwiah, Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena 

Siri’(Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)”, Jurnal Al-Qadauna 2, no. 2 (2021), h. 410.  

39 Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang, “Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate 

Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam ( Telaah Putusan Mahkama Konstitusi 

(MK) No.46/PUUVIII/2020)”, Jurnal Al-Qadau 8, no. 2 (2021) h. 118 

40 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, (Surabaya: Reality, 2008), h. 468. 
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Kata perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata “nikah” 

dab kata “zawaj”. Nikah menurut Bahasa yang mempunyai arti sebenarnya 

(haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah 

mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berate “setubuh” atau “aqaad” yang 

berarti mengadakan mengadakan perjanjian pernikahan.  

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan 

umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan 

dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah 

tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling 

berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang 

berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. 41 Dalam kehidupan 

sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya 

jarang dipakai saat ini.42 Dalam Al-qur’an di jelaskan tentang perkawinan yang 

terdapat dalam QS. Al-Nisa’/4:3 sebagai berikut: 

ا اوْ ط سقْ ت ى ف ىمٰتٰ يلْا  فنْااوْ ح ك ا م  با ط مْ ك ل  تفْ خ الا  نْ ا و مْ 

ا اوْ ل دعْ ت  تفْ خ الا  ث و  عبٰ ر و ۚ   ا فنْ مْ   ن مّ  ءاۤ س نّلا ىنْٰث م  ثلٰ 
ا اۗوْ لوْ ع ت ا الا  ا ا م تْ ك ل م مْ ك نا ميْ ا ۗۚ  لذٰ ك ىٰٓنْٰد   ًة د حا و ف وْ 

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 

tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih Dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.”43 

 

                                                             

41 Husna Sulfiah, Hartini Tahir, “Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Anggota Tni Dalam 

Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Qadauna 2, no. 2 (2020), h. 206. 

42 Abd. Somad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Cet. 

III; Jakarta: Kecana, 2017) h. 258-259.  

43 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Departemen Agama) 
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1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

1) Rukun Perkawinan 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 

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

seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.44 Dalam 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu: 

a. Calon suami, 

b. Calon istri, 

c. Wali nikah,  

d. Dua orang saksi, 

e. Ijab kabul.45 

Syarat-syarat shigat yaitu shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan 

bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, 

dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu 

lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu 

lampau sedang yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan 

datang.46  

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya wali nikah dalam perkawinan, 

karena tanpa adanya persetujuan wali nikah ataupun wali pengganti maka 

perkawinan tidak dapat dilangsungkan.  

                                                             
44 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah, (Cet. I; juz I, Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 

9. 

45 H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi (Cet. IV; Depok: 

Rajawali Pers, 2019) h. 56. 

46 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fikih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 

68. 
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Berkaitan dengan uraian diatas, maka ada beberapa definisi wali nikah 

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam yang 

ada dalam tata ruang hukum Islam yang sesuai dengan syara’ sebagai berikut : 

1. Wali Nasab 

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai 

wanita yang berhak menjadi wali, menurut urutan sebagai berikut: 

a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni 

(yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) 

yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.47 

b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara 

kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung,anak dari 

saudara seayah, dan seterusnya ke bawah. 

c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara 

kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak saudara kandung dari 

ayah, dan seterusnya ke bawah. 

Apabila wali tersebut diatas tidak beragama Islam sedangkan calon 

mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut diatas belum baligh, atau 

tidak berakal, atau rusak pikiranya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan 

isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali 

berikutnya. Umpamanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai 

ayah atau kakek lagi, sedangkan saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak 

mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan) maka yang 

berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).48 Secara sederhana 

urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut : 

                                                             
47 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta : Akademi Pressindo 2003), h. 110-111. 

48 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, h. 112 
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a) Ayah kandung, 

b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, 

c) Saudara laki-laki sekandung, 

d) Saudara laki-laki seayah, 

e) Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung, 

f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 

g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 

h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 

i) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman), 

j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 

k) Anak laki-laki paman sekandung, 

l) Anak laki-laki paman seayah, 

m) Saudara laki-laki kakek sekandung, 

n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 

o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.49 

2. Wali Hakim 

Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang diangkat 

oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai sebagai wali dalam 

suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi: 

a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali 

b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya) 

c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat 

dengan dia tidak ada 

d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalan yang 

membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5 km)  

                                                             

49 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1995, h. 

87. 
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e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai 

f. Wali adhal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya 

g. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh 

3. Wali Muhakam 

Wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk 

bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu 

pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali 

hakimnya tidak ada maka pernikahanya dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini 

artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi 

salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan 

tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di 

wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.50 Adapun caranya adalah kedua calon 

suami istri itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi 

wali dalam pernikahanya. Apabila direnungkan secara seksama, maka masalah wali 

muhakam ini merupakan hikmah yang di berikan Allah SWT kepada hamba-Nya, 

dimana dia tidak menghendaki kesulitan dan kemudaratan. 

2) Syarat Sah Perkawinan 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, 

seperti menutup aurat dalam salat. Atau menurut agama Islam bahwa calon 

pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu sesuatu 

pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.51 Syarat-syarat perkawinan 

mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:52 

                                                             
50 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, h. 11 

51 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 55. 

52 Kholil Rahman, Hukum Perkawinan Islam, (Semarang: t.p., IAIN Walisongo, t.t.), h. 31-

32; dikutip  dalam H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Cet. IV; Depok: Rajawali 

Pers, 2019) h. 56. 
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a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 

1) Beragama islam. 

2) Laki-laki. 

3) Jelas orangnya. 

4) Dapat memberikan persetujuan. 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

b.  Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 

1) Beragama. 

2) Perempuan. 

3) Jelas orangnya. 

4) Dapat dimintai persetujuan. 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

c.  Wali nikah, syarat-syaratnya: 

1) Laki-laki. 

2) Dewasa. 

3) Mempunyai hak perwalian. 

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

d.  Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

1) Minimal dua orang laki-laki. 

2) Hadir dalam ijab qabul. 

3) Dapat mengerti maksud akad. 

4) Islam. 

5) Dewasa. 

e.  Ijab qabul, Syarat-syaratnya: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria. 
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Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang 

tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah 

menurut hukum.  

2. Prinsip-Prinsip Perkawinan 

Prinsip perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok 

perkawinan suatu perkawinan atau pernikahan dapat dikatakan sah apabila 

dilaksanakan menurut berbagai  cara misalnyamenurut  hukum  adat, menurut 

hukum agama, dan menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, 

sehingga   suatu   perkawinan   atau   pernikahan tersebut diakui dan sah.53 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari 

Hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.54 

Kompilasi Hukum Islam dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang  

perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu 

kepada undang-undang tersebut. 

Ada enam asas yang bersifat prinsipil dalam undang-undang perkawinan 

sebagai berikut:55 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk 

seuami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material. 

b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

                                                             
53 Mohammad R. Hasan, “Kajian Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 

Dalam Perspektif Hukum Islam”, Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam 

Ratulangi 4, no. 3 Manado (2016). 

54 H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,  (Cet. IV; Depok: Rajawali Pers, 

2019) h. 47. 

55 H. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, h. 48. 
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kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh 

yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. 

d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus 

telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan 

mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia 

kekal dan sejahtera, maka undang-undnag ini mengandung prinsip untuk 

mempersulit terjadinya perceraian. 

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, 

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan. 

3. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah56 yang dirumuskan dalam firman Allah dalam 

Q.S. al-Rum/30:21 sebagai berikut: 

ه تيٰاٰ نْ م و  ٖ ٰۚٓ ا  ا نْ مّ مْ ك ل  ق ل خ نْ  ا مْ ك س فنْ  ت ّل اجًا وزْ  ٰٓوْ ن كسْ   ا

اوً ةاد وام مْ ك نيْ ب  ل ع ج و ا هيْ ل ا ان اًۗۚ ة محْ ر ٰ لا  ك لذٰ يْ ف   مٍوْ ق ّل تٍيٰ

 ٰٓۚ  نوْ راك ف تاي
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 

                                                             

56 Astrit Fuji, Qadir Gassing, Hadi Daeng Mapuna, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam 

Meminimalisir Resepsi Pernikahan Pada Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal Qadauna 3, no. (2022), 

h.228. 
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pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 

kaum yang berpikir.”57 

Keluarga yang dituju dengan  adanya perkawinan adalah keluarga yang: 

a. Sakinah, artinya tenang. 

b. Mawadah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan 

hal-hal yang bersiersifat jasmani. 

c. Rahmah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang 

berkai. 

Menurut Yahya Harahap, jika landasan ini dipahami dengan baik dan 

sadar, sudah tercakup di dalamnya berbagai keharusan yang bersifat “mutual”, 

yakni: 

a. mutual cooperation; 

b. mutual help; 

c. mutual understanding; 

d. mutual relatini; 

e. mutual unterdependency. 

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawadah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis 

bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi 

landasan filosofi perkawinan tahun 1974. Landasan filosofi itu dipertegas dan 

diperluas dalam Pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti. 

a. perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah.” 

b. melaksanakan perkawinan adalah “ibadah.” 

                                                             

57 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Departemen 
Agama) 
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c. ikatan perkawinan bersifat “miltsaqon gholidlzan” (an-Nisa 21).58 

C. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Kalosara 

1.    Pengertian dan Sejarah Kalosara 

Secara harfiah kalo adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara 

mengikat yang melingkar, dan pertemuan-pertemuan atau kegiatan bersama di 

mana pelaku membentuk lingkaran. Sebagai benda lingkaran kalo dibuat dari rotan, 

dan ada juga berbagai jenis kalo yang dibuat dari bahan lain, yaitu: emas, besi, 

perak, benang, kain putih, akar, daun pandan, bambu, dan dari kulit kerbau. Adapun 

cara membuat benda-benda itu menjadi berbentuk lingkaran sehingga disebut kalo 

pada dasarnya adalah dengan jalan mempertalikan atau mempertemukan kedua 

ujung dari bahan-bahan tersebut pada suatu simpul. Suatu jenis kalo yang dibuat 

dari bahan tertentu dari bahan-bahan tersebut di atas, ada yang digunakan untuk 

beberapa keperluan, dan ada yang digunakan hanya untuk satu keperluan.59 

Kalosara yang terbuat dari rotan kecil dan dipilin sebanyak tiga kali, 

sehingga menyerupai bentuk gelang (bundar) atau sirkel itu, dapat merupakan 

kalimat dalam berkomunikasi kepada seseorang atau sekelompok orang, serta 

sebagai unsur kebudayaan yang dapat memenuhi dan memuaskan lebih dari satu 

kebutuhan orang Tolaki. Di samping sebagai simbol pusat yang juga berfungsi 

sebagai pengintegrasian sistem-sistem simbol yang ada, juga adalah simbol dari 

asas hubungan timbal balik langsung maupun tidak langsung, diantara individu 

yang satu dengan yang lainnya dan di antara kelompok-kelompok dalam kehidupan 

sosial orang Tolaki. Kalosara sebagai benda yang dianggap bertuah bagi orang 

Tolaki, berasal dari dua kata yakni kalo dan sara yang secara harfiah masing-masing 

                                                             

58 Abd. Somad, Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,) h. 

262-263.  

59 Abdurrauf  Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 20. 
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mempunyai arti tersendiri. Kalo dapat berarti suatu benda yang berbentuk 

lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, atau dapat juga berarti pertemuan-

pertemuan maupun suatu kegiatan bersama dimana para pelakunya membentuk 

lingkaran. 60  Keberadaan kalosara, sering juga disebut sebagai osara atau sara 

wonua yang artinya hukum negeri.61 

Berdasarkan bahan pembuatannya dan tempat penggunaannya maka kalo 

itu banyak jenisnya. Kalo dari rotan itu ada yang disebut kalosara, yaitu kalo yang 

digunakan sebagai alat upacara perkawinan adat, upacara pelantikan raja di zaman 

kerajaan, upacara penyambutan adat bagi para pejabat pemerintah yang berkunjung 

ke daerah atau ke desa-desa, upacara perdamaian atas suatu sengketa, alat bagi 

sejumlah tokoh adat untuk menyampaikan sesuatu soal yang penting kepada raja, 

alat untuk menyampaikan undangan pesta keluarga. Kalosara ini dalam 

penggunaannya dilengkapi dengan wadah anyaman dari tangkai daun palam, dan 

kain putih sebagai alas dari wadah tersebut. 

Jenis kalo lain yang dibuat dari rotan ada yang disebut kalo tusa i tonga, 

yaitu kalo yang dipakai sebagai pengikat tiang tengah rumah. Ada juga kalo yang 

disebut kalo holunga, yaitu kalo yang dipakai untuk mengikat hulu parang, alat-alat 

produksi lainnya, serta senjata. Ada juga kalo yang disebut kalo o wongge, yaitu 

kalo sebagai pengikat dan penguat aneka-ragam wadah; ada yang disebut kalo 

ohotai, kalo o taho, kalo ohopi, yaitu macam-macam kalo yang digunakan untuk 

menangkap ayam hutan dan aneka ragam burung; dan ada yang disebut kalo o oho, 

yaitu kalo yang digunakan untuk menangkap kerbau liar, kuda, dan anuang; serta 

                                                             

60 Abdurrauf  Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 20. 

61 Muslimin Suud, Hukum Adat Tolaki (Osara), (Unaaha: Lembaga Pusat Pengkajian dan 

Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Tolaki (LP3SKT) 2006), h. 6. 
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ada yang disebut kalo selekeri, yaitu kalo yang digunakan sebagai cincin hidung 

kerbau.  

Kalo dari emas disebut kalo eno-eno, yaitu kalo yang digunakan sebagai alat 

upacara sesaji, alat tebusan atas pelanggaran janji untuk melangsungkan upacara 

peminangan gadis dalam rangkaian perkawinan, sebagai salah satu dari mas kawin, 

dan dipakai sebagai kalung perhiasan bagi wanita. Kalo dari besi disebut kalo 

kalelawu, yaitu kalo yang digunakan sebagai cincin hidung kerbau, seperti halnya 

dengan kalo selekeri tersebut di atas. Kalo dari perak disebut kalo sambiala, kalo 

bolosu, dan kalo o langge, yaitu kalo yang masing-masing dipakai perhiasan dada, 

perhiasan pada pergelangan tangan, dan perhiasan pada pergelangan kaki, baik bagi 

anak-anak maupun bagi gadis remaja.62 

Benda kalosara yang dijadikan sebagai simbol budaya di kalangan suku 

bangsa Tolaki, baik yang berdiam di Konawe maupun di Mekongga, berdasarkan 

sejarahnya, orang pertama sebagai pencipta atau penemu atribut kalo adalah Puteri 

Wekoila yang juga dikenal sebagai peletak dasar terbentuknya Kerajaan Konawe 

yang diperkirakan pada abad ke 11 atau Tahun 1150 M.63 

Sebelum terbentuknya Kerajaan Konawe tersebut, dengan raja pertamanya 

adalah Wekoila, seorang puteri yang konon berasal dari selatan, telah berdiri tiga 

buah kerajaan kecil masing-masing Kerajaan Wawolesea di Toreo, Kerajaan 

Besulutu di Beselutu, dan Kerajaan Padangguni di Abuki. Ketiga kerajaan tersebut 

sama sekali belum memiliki konsep atau sistem pemerintahan yang teratur. Raja-

raja pada saat itu memerintah dengan cara otokrasi, belum menggunakan aparat 

pembantu raja, sehingga roda pemerintahannya praktis tidak berjalan dengan baik. 

Demikian pula raja-rajanya belum memahami apa yang harus dikerjakan, kepada 

                                                             

62 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 21. 

63 Arsamid, Hukum Adat Perkawinan Tolaki, (Kendari: LP3SKT – LATKOM 2006, h. 15. 
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siapa yang seharusnya bertanggung jawab, sehingga seakan-akan terjadi suatu 

kefakuman dalam pemerintahan.  

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka Wekoila yang juga dikenal dengan 

nama Wetenriabeng berhasrat untuk menyatukan ketiga kerajaan kecil itu dan 

menggabungkan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Konawe. Konsep 

dan tawaran untuk menyatukan ketiga kerajaan kecil itu walaupun diterima dengan 

baik oleh Kerajaan Wawolesea dan Padangguni. namun salah satu kerajaan di 

antaranya yakni Kerajaan Besulutu menolak untuk bergabung dan masih 

berkeinginan untuk berdiri sendiri. Pembangkangan Kerajaan Besulutu untuk 

menyatu dengan kedua kerajaan lainnya itu atas tawaran Wekoila disertai dengan 

sumpah serapah. Pada saat itulah benda regalia berupa gelang kaki (ananggalaru) 

diajukan sebagai penawaran kepada Raja Besulutu. Karena pada mulanya orang 

Tolaki dalam urusan apa saja baik perkawinan maupun sengketa dan sebagainya, 

hanya menggunakan gelang kaki sebagai kalonya. Karena benda tersebut ditolak 

lalu dibuatkan benda lain dari rotan kecil, dengan membuat lingkaran sebesar bahu 

kemudian dipilin tiga dimana kedua ujungnya dipusatkan pada satu simpul, yang 

diletakkan di atas nyiru dan dialasi dengan bahan yang terbuat dari kulit kayu 

berwarna putih bernama kinawo mowila.64 Setelah ditawarkan benda tersebut maka 

pada saat itu Raja Besilutu siap bergabung. Karena Raja Besilutu telah terlanjur 

mengucapkan sumpah serapah maka dilakukanlah upacara mosehe dengan 

membuat sesajen besar dengan tumbal seekor kerbau putih. Ada kepercayaan orang 

Tolaki bahwa dengan meneteskan setetes darah dari seekor kerbau putih sampai ke 

tanah dan meresap sampai ke lapisan tanah terbawah, maka tetesan darah tersebut 

dapat menghindari terjadinya malapetaka atau bencana yang bakal menimpa 

sehubungan dengan sumpah serapah yang telah terlanjur diucapkan oleh Raja 

                                                             

64 Arsamid, Hukum Adat Perkawinan Tolaki, h. 15. 
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Besulutu. Semenjak upacara mosehe dilakukan dengan tumbal seekor kerbau putih 

itu, maka semua persoalan yang pernah terjadi dianggap telah selesai. Ketiga 

kerajaan kecil itu akhirnya bergabung menjadi satu kerajaan bernama Kerajaan 

Konawe yang berpusat di Unaaha dengan Wekoila sebagai raja pertama bergelar 

mokole.  

Kehadiran Raja Wekoila dalam memegang tampuk kepemimpinan 

Kerajaan Konawe yang juga dianggap sebagai Mokole pertama di Kerajaan 

Konawe. Hal tersebut sekaligus pertanda awal terbentuknya sistem pemerintahan 

yang mulai teratur dengan baik. Pada saat itu Wekoila sudah mulai menunjuk 

seorang “Wati” atau pembantu raja dan pejabat-pejabat yang bergelar Toonomotu’o 

atau pemimpin masyarakat, yang dibantu oleh pejabat-pejabat adat disebut Tolea 

Pabi Tara (urusan perapuaa, urusan adat), Posudo (urusan pertempuran/peperangan 

sekaligus sebagai panglima perang). Masyarakat pada saat itu telah diklasifikasikan 

dalam tiga tingkatan, masing-masing untuk golongan tingkat atas disebut anakia 

atau bangsawan, golongan menengah disebut Toononggapa yang merupakan orang 

kebanyakan, dan golongan tingkat bawah disebut O’ata atau budak. Untuk 

mengatur tata kehidupan masyarakat pada saat itu, telah disertai pula dengan 

seperangkat benda (regalia) yang disebut dengan nama kalosara.65 

2.    Konsep dan Fungsi Kalosara 

Konsep kalo dalam kebudayaan Tolaki sangat luas ruang lingkupnya. Kalo 

itu secara umum meliputi o sara (adat-istiadat), khususnya sara owoseno Tolaki 

atau sara mbu'uno Tolaki, yaitu adat pokok, yang merupakan sumber dari segala 

adat-istiadat orang Tolaki yang berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka. 

Kalo sebagai adat pokok dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan: 
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a. Sara wonua, yaitu adat pokok dalam pemerintahan. Adat pokok dalam 

pemerintahan mengatur dan menetapkan hak dan kewajiban, fungsi dan tugas 

seorang raja dan aparatnya, mengatur dan menetapkan struktur organisasi dan 

personalia untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan mengatur hak rakyat dan 

kewajiban terhadap raja dan negeri, dan mengatur hubungan antara raja dan 

rakyat.66 

b. Sara mbedulu, yaitu adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan 

pada umumnya. Adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada 

umumnya mengatur hubungan antar anggota keluarga inti, antar anggota 

kelompok kerabat, dan antar golongan bangsawan dan bukan bangsawan. Dalam 

adat pokok kekeluargaan dan persatuan ini tercakup apa yang disebut sara 

mberapu, yaitu adat perkawinan, yang mengatur dan menetapkan tatacara 

memilih jodoh, mana yang boleh dan mana yang terlarang, tatacara melamar, 

peminangan, dan pernikahan, tatacara memilih tempat menetap sesudah nikah, 

menetapkan jenis warisan dan bingkisan bagi pengantin, soal perceraian dan 

tanggung jawab pemeliharaan anak sesudah perceraian. Juga dalam adat pokok 

kekeluargaan dan persatuan ini tercakup apa yang disebut merou, yaitu aturan 

sopan santun yang harus ditaati oleh seseorang dalam mengujar kata-kata dan 

membuat isyarat kepada seseorang lainnya untuk menyampaikan maksudnya.67 

c. Sara mbe'ombu, yaitu adat pokok dalam aktivitas agama dan kepercayaan. Ada 

pokok dalam aktivitas agama dan kepercayaan ialah mengatur dan menetapkan 

tempat-tempat upacara, alat-alat upacara, tatacara berdoa, perlakuan terhadap 

dukun, dan penyelenggaraan upacara keagamaan. Dalam adat pokok ini tercakup 

apa yang disebut mombado, yaitu adat pantang untuk melakukan hal-hal yang 

                                                             

66 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 23. 

67 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 23. 
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terlarang oleh ajaran agama dan kepercayaan. Pantangan itu adalah misalnya: 

kawin dengan saudara kandung, menganiaya hewan bagi suami yang istrinya 

sementara baru mulai mengandung, memaki-maki hama tanaman. 68 

d. Sara mandarahia, yaitu adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan 

keahlian dan keterampilan. Adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan 

dengan keahlian dan keterampilan mengatur bagaimana cara-cara pengambilan 

bahan, proses persiapannya, dan proses pembuatannya. Dalam adat pokok ini 

tercakup apa yang disebut mepori, yaitu ketelitian, ketekunan dalam 

mengerjakannya demikian pula hal cara-cara pemanfaatan hasil keahlian dan 

keterampilan sehingga tahan lama dalam pemakaiannya. Keahlian dan 

keterampilan itu adalah misalnya: metmandai parang dan alat-alat produksi dan 

senjata, menganyam tikar, membuat alat-alat tenda dan tirai untuk perhiasan 

kamar.69 

e. Sara monda'u, mombopaho, mombakani, melambu, dumahu. meotioti, yaitu adat 

pokok dalam berladang, berkebun, beternak, berburu, dan menangkap ikan. Adat 

pokok dalam pertanian, bercocok tanam, menggembala kerbau, berburu, dan 

menangkap ikan, masing-masing mengatur dan menetapkan cara-cara memilih 

lokasi perladangan, cara mengolah menurut fase-fasenya, cara-cara menanam 

dan memelihara tanaman, cara memetik hasil, dan cara-cara pemanfaatan hasil; 

cara-cara memelihara kerbau, cara-cara menggembalakan kerbau, tatacara 

pembagian daging ternak potong; cara-cara berburu dan memasang jerat dan 

perangkap, tatacara pembagian daging buruan; cara-cara membuat alat-alat 

penangkap ikan, cara-cara menangkap ikan, dan tatacara pembagian hasil 

tangkapan kepada para anggota keluarga. Dalam adat bercocok tanam tercakup 

                                                             

68 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 23. 

69 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki, h. 24. 
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apa yang disebut o wua, yaitu adat-istiadat yang harus ditaati oleh petani agar 

tanamannya dapat tumbuh subur, berbuah lebat, dan apa yang disebut o lawi, 

yaitu adat-istiadat yang harus ditaati oleh petani agar padinya dapat 

memproduksi lebih, bernilai tambah. Dalam adat beternak, berburu, dan 

menangkap ikan tercakup apa yang disebut o sapa, yaitu adat-istiadat yang harus 

ditaati oleh penggembala, pemburu, dan penangkap ikan, agar kerbaunya dapat 

berkembang biak, agar usaha perburuannya dan penangkapan ikannya 

senantiasa berhasil secara berkelanjutan.70 
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BAB ILILIL 

MELTODOLOGIL PELNELLILTILAN 

A. Jelnils dan Lokasil Pelnelliltilan 

1. Jelnils Pelnellilti lan 

Pada umumnya, pe lnelliltilan telrbagil atas pelnelliltilan kuantiltatilf dan 

kualiltatilf. 71  Jelnils pelnelliltilan dalam penelitian ilnil yailtu pelnelliltilan kualiltatilf. 

Pelnelliltilan kualiltatilf adalah pelnelliltilan yang belrmaksud untuk me lmahamil felnomelna 

telntang apa yang dilalamil ole lh subjelk pelnelliltilan milsalnya pelrillaku, prelselpsil, 

motilvasil, tilndakan, dan lailn selbagailnya selcara holilstilk, dan delngan cara delskrilpsi l 

dalam belntuk kata- kata dan bahasa, pada suatu kontelks khusus yang alamilah dan 

delngan melmanfaatkan belrbagail meltodel alamilah.72 

2. Lokasi l Pelnelli ltilan 

Pada pelnelliltilan ilnil dillakukan pelnelliltilan lapangan (filelld relselarch) pada 

tokoh masyarakat dan tokoh adat dil Kelcamatan Wua-Wua Kota Kelndaril. Pelnelliltil 

melnggunakan meltodel kualiltatilf, delngan melnggambarkan dan me lnganalilsils data 

ilnformasil yang ada belrdasarkan fakta dil lapangan. Adapun obje lk yang dilambi ll 

dalam pelnelliltilan ilnil yailtu melngelnail Tradilsil Kalosara dalam adat Pelrkawilnan Suku 

Tolakil Kelcamatan Wua-Wua Kota Kelndaril. Lokasil ilnil dilpillilh delngan 

pelrtilmbangan bahwa tokoh masyarakat dan tokoh adat dapat me lmbelrilkan ilnformasi l 

lelbilh jellas dan selcara melndalam melngelnail tradilsil kalosara dalam adat pe lrkawilnan 

suku Tolakil. 
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B. Pelndelkatan Pelnelliltilan 

Untuk melngadakan pelnelliltilan telrselbut dilgunakan pelndelkatan yurildils 

normatilf, telologils normatilf, antropologil budaya, dan sosilologils. 

1. Melnurut Soelrjono Soelkanto pelndelkatan yurildils normatilf yailtu pelnelliltilan 

hukum yang dillakukan delngan cara melnelliltil bahan pustaka atau data 

selkundelr selbagail dasar untuk diltelliltil delngan cara melngadakan pelnellusuran 

telrhadap pelraturan-pelraturan dan liltelratur-liltelratur yang be lrkailtan delngan 

pelrmasalahan yang diltelliltil.73 Pelndelkatan ilnil dilmaksudkan untuk me lmbelril 

illham bagil masyakat kelpada hukum khususnya suku Tolakil agar dalam 

mellangsungkan pe lrkawilnan helndaknya melmpelrhatilkan faktor-faktor 

yurildils normatilf yang belrlaku dil Nelgara Kelsatuan Relpublilk I Lndonelsila, 

yaknil hukum nasilonal, dan hukum ilslam telntang pelrkawilnan. 

2. Pelndelkatan telologils normatilf adalah upaya me lmahamil agama delngan 

melnggunakan kelrangka illmu keltuhanan yang belrtolak daril suatu kelyakilnan 

bahwa wujud e lmpilrilk daril suatu kelagamaan dilanggap selbagail yang palilng 

belnar dilbandilngkan delngan yang lailnnya.74 Pelndelkatan ilnil dilmaksudkan 

untuk melndapatkan landasan dan konse lp dasar melngelnail pelrkawilnan yang 

telrdapat pada ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadils-hadils yang belrkailtan. 

3. Pelndelkatan antropologil budaya adalah cabang antropologil yang belrfokus 

pada pelnelliltilan varilasil kelbudayaan pada manusila. Pelndelkatan ilnil yailtu 

suatu pelndelkatan yang diltelrapkan delngan melnganalilsils selcara melndalam 

adat ilstiladat dan kelbilasaan suku Tolakil yailtu adat pelrkawilnan pada tradilsil 

kalosara pada masyarakat suku Tolakil yang belrlokasil dil Kelcamatan Wua-

Wua Kota Kelndaril. 

4. Pelndelkatan sosilologils melrupakan pelndelkatan atau suatu meltodel yang 

pelmbahasannya atau suatu obje lk yang dillandaskan pada masyarakat yang 

                                                             

73  Soelrjono Soelkanto & Sril Mamudja, Pelnelli ltilan Hukum Normatilf (Suatu Tilnjauan 

Silngkat), (Jakarta : Rajawalil Pelrs 2001) h. 13-14. 

74 Abudi ln Nata, Meltodologil Studil ILslam, (Jakarta : PT. Raja Grafi lndo 2000), h. 28. 



38 

 

 
 

ada pada pelmbahasan telrselbut. Belrdasarkan illmu pelmgeltahuan 

kontelmporelr, illmu ilnil dilgunakan selbagail salah satu me ltilde l dalam rangka 

melmahamil dan melngkajil agama.75 Pelndelkatan ilnil dillakukan delngan cara 

melngadakan pelndelkatankelpada unsur masyarakat dilantaranya yailtu tokoh 

masyarakat/pe lmelrilntah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pe lmuda yang 

ada dil dalam masyarakat Ke lcamatan Wua-Wua Kota Kelndaril. 

C. Sumbelr Data 

Data yang dilpelrlukan dalam pe lnelliltilan ilnil dilpelrolelh mellaluil : 

1. Sumbelr Data pri lmelr  

Sumbelr data prilmelr ilalah data utama yang dilpelrlukan dalam pe lnelliltilan, 

dalam hal ilnil data yang belrsumbelr selcara langsung daril tokoh masyarakat 

kelcamatan Wua-Wua kota Kelndaril dan tokoh adat suku Tolakil. 

2. Sumbelr Data selkundelr  

Sumbelr data selkundelr ilalah data sumbe lr data pellelngkap atau pelndukung 

daril data prilmelr, yang dapat dilpelrolelh mellaluil buku-buku atau liltelratur, 

makalah, jurnal, artilkell, browsi lng vila ilntelrnelt, dan pelraturan pelrundang-

undangan yang be lrkailtan delngan pelnelliltilan ilnil, dilantaranya Undang-Undang 

RI L Nomor 1 tahun 1974, Kompillasil Hukum I Lslam, dan lailn seljelnilsnya. 

D. Meltodel Pelngumpulan Data 

1.  Obselrvasil Partilsilpasil 

Obselrvasil Partilsilpasil melrupakan pelnelliltil telrlilbat delngan kelgilatan selharil-

haril orang yang se ldang dilamatil atau yang dilgunakan atau yang se ldang 

dilgunakan selbagail sumbelr data pelnelliltilan.76 Meltodel obselrvasil partilsilpasil ilnil 

                                                             

75 Ri lfa'il, M., "Kajilan Masyarakat Belragama Pelrspelktilf Pelndelkatan Sosi lologi ls", Al-

Tanzi lm Jurnal Manajelmeln Pe lndildilkan ILslam 2, no. 1 (2018). 

76 Sugilyono, Meltodel Pelne lliltilan Kuantiltatilf , Kualiltatilf, dan R & D, Celt VIL; (Bandung: 

Alfabelta, 2009), h. 227. 
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yailtu prosels pelngamatan yang dillakukan olelh pelnelliltil delngan ilkut melngambi ll 

selrta melrasakan bagilan daril kelhildupan orang-orang yang akan dilobselrvasil. 

2.  Wawancara 

Wawancara me lrupakan meltodel pelngumpulan data yang dilpelrolelh delngan 

cara belrtanya langsung ke lpada relspondeln untuk melndapatkan ilnformasil data 

yang belrkailtan delngan pelnelliltilan ilnil. Wawancara adalah te lknilk pelngumpulan 

data untuk melndapatkan keltelrangan lilsan mellaluil tanya jawab dan belrtatap muka 

atau belrhadapan langsung de lngan orang yang dapat me lmbe lrilkan keltelrangan. 

Tanpa wawancara, pe lne lliltil akan kelhillangan ilnformasil yang hanya dapat 

dilpelrolelh delngan belrtanya langsung ke lpada ilnforman.77 Belrkailtan delngan hal 

ilnil, pelnelliltil me llakukan wawancara ke lpada pilhak-pilhak yang belrkompelte ln 

dalam pelnelliltilan ilnil yailtu pellaku pelrkawilnan adat kalosara, tokoh masyarakat, 

tokoh adat, dan tokoh agama suku Tolakil dil Kelcamatan Wua-Wua Kota 

Kelndaril. 

3.  Dokumelntasil 

Dokumelntasil yailtu telknilk pelngumpulan data yang be lrsumbelr daril catatan 

ataupun data-data yang dilpelrgunakan yang telrkailt delngan pelrmasalahan yang 

diltelliltil. Hal ilnil melnjadil sumbelr ilnformasil daril hasill pelnelliltilan dilabadilkan 

mellaluil foto-foto dan data yang re llelvan delngan pelnelliltilan.   

E. ILnstrumeln Pelnelli ltilan 

Untuk melmpelrolelh data-data yang dilpelrlukan maka dalam pe lnelliltilan pelrlu 

adanya alat bantu atau ilnstrumeln pelnelliltilan. I Lnstrumeln pelne lliltilan adalah alat atau 

fasilliltas yang dilgunakan olelh pelnelliltil dalam me lngumpulkan data agar pelkelrjaannya 

lelbilh mudah dan hasillnya lelbilh bailk, dalam artil lelbilh celrmat, lelngkap, dan 

silstelmatils selhilngga lelbilh mudah dilolah. 78  Belrdasarkan pelnelliltilan ilnil maka 

ilnstrumeln yang dilgunakan yailtu peldoman wawancara, alat tulils, kamelra, dan alat 

pelrelkam suara. 

                                                             

77 Lilhat Husailn Usman, Purnomo Seltilady Akbar, Meltodology Pe lnelliltilan Sosilal (Celt. ILV; 

Jakarta: Bumil Aksar, 2001), h. 73.  

78 Suharsilmil Arilkunto, Manajelme ln Pelne lliltilan, (Jakarta: Ri lnelka Cilpta, 2009), h. 101. 
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F. Telkni lk Pelngolahan dan Analilsils Data 

1.  Relduksi l Data 

 Relduksil data melrupakan pelnyeldelrhanaan, pelnggolongan, dan me lmbuang 

yang tildak pelrlu data seldelmilkilan rupa selhilngga data telrselbut dapat melnghasillkan 

ilnformasil yang belrmakna dan melmudahkan dalam pe lnarilkan kelsilmpulan. Relduksil 

ilnil dilharapkan untuk melmpelrolelh data yang te lrpelrilncil agar dilbelrilkan kelmudahan 

dalam melnyilmpulkan hasill pelnelliltilan. Hal ilnil, melndapatkan hasill pelnelliltilan daril 

lapangan yang te llah dilkumpulkan dilpillilh kelmbalil untuk melnelntukan daril belrbagai l 

data yang telpat untuk dilgunakan. 

2.  Pelnyaji lan Data 

 Pelnyajilan data adalah me lrupakan kelgilatan saat selkumpulan data dilsusun 

selcara silstelmatils dan mudah dilpahamil, selhilngga melmbelrilkakan kelmungkilnan 

melnghasillkan kelsilmpulan. Pelnyajilan data ilnil dilharapkan dapat me lmbelrilkan 

keljellasan daril data pelndukung. 

3.  Kelsilmpulan dan Ve lrilfilkasi l Data 

Kelsilmpulan dan velrilfilkasil data melrupakan tahap akhilr dalam Te lknilk 

analilsils data kualiltatilf yang dillakukan me llilhat hasill relduksil data teltap melngacu 

pada tujuan analilsils helndak dilcapail. Pelnarilkan kelsilmpulan ilnil untuk 

melnyeldelrhanakan kalilmat pelnelliltilan belrdasarkan data yang dilpelrolelh sellama 

belrada dil lapangan. 

G. Pelngujilan Kelabsahan Data 

Pelngujilan kelabsahan data me llaluil trilangulasil selbagail gabungan atau kombilnasi l 

belrbagail meltodel yang dilpakail untuk melngkajil felnomelna yang salilng telrkailt daril 

sudut pandang dan pelrspelktilf yang belrbelda. Trilangulasil telrnagil melnjadil 4 yailtu :  

1. Trilangulasil meltodel, jilka ilnformasil atau data yang be lrasal daril hasill 

wawancara milsalnya, pelrlu dilujil delngan hasill obselrvasil dan seltelrusnya.  

2. Trilangulasil antar pelnelliltil, jilka ilnformasil yang dilpelrolelh salah selorang 

anggota tilm pelnelliltil, dilujil olelh anggota tilm yang lailn  

3.  Trilaggulasil sumbelr data, jilka ilnformasil telrtelntu milsalnya diltanyakan kelpada 

relspondeln yang belrbelda atau antara relspondeln dan dokumelntasil.  
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4. Trilangulasil teloril, apakah ada kelparalellan pelnjellasan dan analilsils atau tildak 

antara satu teloril delngan teloril yang lailn telrhadap data hasill pelnelliltilan. 

5. Trilangulasil dapat belrartil adanya ilnforman-ilnforman yang be lrbe lda atau 

adanya sumbelr data yang be lrbelda melngelnail selsuatu. Trilangulasil dillakukan 

untuk melmpe lrkuat data, untuk me lmbuat pelnelliltil yakiln telrhadap kelbe lnaran 

dan kellelngkapan data.Pelnelliltil melnggunakan meltodel trilangulasil sumbe lr 

untuk pelmelrilksaan kelabsahan data, be lrartil melngelcelk kelmbalil atau 

melmbandilngkan delrajat kelpelrcayaan suatu ilnformasil yang dilpelrolelh 

mellaluil waktu dan alat yang be lrbelda dalam pelnelliltilan kualiltatilf. 
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BAB ILV 

TRADILSIL KALOSARA DALAM ADAT PELRKAWILNAN SUKU TOLAKIL DIL 

KELCAMATAN WUA-WUA KOTA KELNDARIL PELRSPELKTILF HUKUM 

ILSLAM 

 

A. Gambaran Umum Lokasi l Pelnelliltilan 

1. Kota Kelndari l 

Kota Kelndaril adalah ilbu kota provilnsil Sulawelsil Telnggara (Sultra). Selcara 

admilnilstratilf, dil willayah kota Ke lndaril telrdapat 11 kelcamatan dan 65 ke llurahan. 

Leltak kota Kelndaril belrdelkatan delngan laut, yaknil laut Kelndaril. Maka iltu, daril 65 

kellurahan dil Kota Kelndaril, 30 dapat dilbillang selbagail delsa pelsilsilr. 

Julukan Kota Ke lndaril adalah Kota Lulo. ILstillah ilnil belrasal daril "Mululo" 

yang melrupakan kosakata bahasa suku Tolakil, eltnils delngan populasil telrbelsar dil 

Sulawelsil Telnggara. Kata Lulo me lrujuk pada nama tarilan tradilsilonal suku Tolakil. 

Tarilan Lulo ilalah tarilan pelrsahabatan yang se lrilng kalil dilpelntaskan saat acara pane ln 

raya, pelrnilkahan, hilngga pellantilkan raja.  

Melngutilp data dil buku Kota Kelndaril Layak Hunil telrbiltan Badan Pusat 

Statilstilk (BPS), luas willayah Kota Ke lndaril melncapail 300,89 km pelrselgil. 

Belrdasarkan selnsus tahun 2020, Jumlah pe lnduduk Kota Kelndaril selbanyak 345.107 

jilwa. Daril jumlah iltu, 173.987 pelnduduk lakil-lakil, dan 171.120 jilwa pelrelmpuan. 

Daril 11 kelcamatan dil kota Kelndaril, willayah yang palilng padat pelnduduk adalah 

Kelndaril Barat (42.233 jilwa) dan Poasila (40.657 jilwa). Batas willayah Kota Kelndaril 

selbellah Barat belrbatasan delngan Kelcamatan Ranomelelto & Kelcamatan Sampara. 

Selbellah Tilmur belrbatasan delngan Laut Kelndaril. Selbellah Utara be lrbatasan delngan 

Kelcamatan Soropila. Selbellah Sellatan belrbatasan delngan Kelcamatan Moramo & 

Kelcamatan Konda. 

Saat ilnil, jelmbatan Bahtelra Mas melnjadil ilkon utama Kota Kelndaril. Jelmbatan 

Bahtelra Mas yang me llilntasil pelrailran Telluk Kelndaril dilrelsmilkan pada 2020 lalu. 

Dilbangun delngan tilpel Cablel Stayeld, jelmbatan Ke lndaril telrcatat melmpunyail panjang 

1.348 Meltelr. Jelmbatan telrselbut melnjadil pelnghubung willayah Poasila dan Kota 

Lama Kelndaril.  
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Komodiltas utama dil kota Kelndaril belrasal daril selktor pelrkelbunan, pelrtanilan 

dan jasa. Komodiltas unggulan daril selktor pelrkelbunan belrupa kakao, kopil, kellapa, 

celngkelh, jambu meltel, dan lada. Selmelntara iltu, komodiltas unggulan daril sub-selktor 

pelrtanilan, yaknil jagung dan ubil kayu.  

Adapun selktor komodiltas lailnnya belrupa selktor jasa, yailtu parilwilsata. 

Kelndaril melmillilkil satu bandar udara, yaknil Bandara Haluole lo. Selntral transportasil 

laut juga telrseldila dil kota ilnil, yaknil mellaluil Pellabuhan Kelndaril. 

 

Gambar 1.1 Pelta Admilnilstrasil Kota Kelndaril 

 

2. Kelcamatan Wua-Wua 

Wua-wua adalah selbuah kelcamatan yang be lrada dil Kota Kelndaril Sulawelsil 

Telnggara. Luas willayah daratan Ke lcamatan Wua-Wua se lbelsar 11, 16 km² atau 

4,17 pelrseln daril luas daratan Kota Ke lndaril, Sulawelsil Telnggara. Luas willayah 

melnurut Kellurahan sangat be lragam, daril yang telrluas yailtu Kellurahan Wua-

Wua, Kellurahan Anawail, Kellurahan Bonggoe lya, dan Kellurahan Matailwoil. 

Kelcamatan Wua-Wua melmpunyail batas-batas willayah yaknil selbellah Utara 

nelrbatasan delngan Kelcamatan Poasila. Selbellah Sellatan belrbatasan delngan 

Kelcamatan Belruga dan Kelcamatan Kambu. Se lbellah Tilmur belrbatasan delngan 

Kelcamatan Kadila. Selbellah Barat belrbatasan delngan Kelcamatan Baruga. 

Pelmbagilan willayah admilnilstrasil pelmelrilntahan Kelcamatan Wua-Wua pada 

tahun 2015 telrdilril 4 kellurahan, 24 RW (Rukun Warga), dan 84 RT (Rukun 
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Teltangga), selrta dildukung olelh belbelrapa apparat pelmelrilntahan yailtu 45 aparat 

kellurahan, 24 aparat RW, 84 aparat RT, dan pe lmbilnaan telknils LPM 81 aparat. 

Rata-rata laju pe lrtumbuhan pe lnduduk adalah angka yangme lnunjukkan 

tilngkat pelrtumbuhan pe lnduduk pelr tahun dalam jangka waktutelrtelntu. Selcara 

umum, laju pelrtumbuhan pelnduduk kota Kelndaril selbelsar3,039 pelrseln pelr tahun 

 

Gambar 1.2 Tabell Pelnduduk Kota Kelndaril melnurut Kelcamatan dan 

 Jelnils Kellamiln 2014 

1)  Struktur Umur dan Jenis Kelamin 

Jumlah penduduk Kecamatan Wua-Wua pada akhir tahun 2015 sebanyak 

29.249 jiwa. Dimana terdiri dari 14.875 jiwa penduduk laki-laki dan 14.374 jiwa 

penduduk perempuan. Rasio Jenis Kelamin sebesar 103 yang artinya ada 103 

penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan.  

Berdasarkan struktur umur, penduduk dapat dibagi atas penduduk 

muda/anak anak, (0-14 tahun) dan orang dewasa (15-64 tahun) serta lanjut usia (65 

tahun keatas). Anak-anak dan lanjut usia disebut kelompok usia tidak produktif, 

sedangkan orang dewasa disebut kelompok usia produktif. Perbandingan penduduk 

tidak produktif dan penduduk produktif merupakan rasio ketergantungan 

(dependency ratio). 

2) Sosial 

Kebijakan pokok dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial 

ditujukan untuk mendorong rasa tanggung jawab sosial masyarakat guna mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat serta terwujudnya 

partisipasi mereka dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan demikian 
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diharapkan makin meningkatnya usaha-usaha pembangunan oleh masyarakat 

sendiri. Usaha tersebut meliputi kegiatan di bidang Pendidikan, Agama, Kesehatan, 

Keluarga Berencana, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat, serta kegiatan sosial 

lainnya. 

3) Pendidikan 

Sebagaiamana yang diamanatkan oleh GBHN, maka sasaran pembangunan 

pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan 

belajar disemua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan 

Perguruan Tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut 

dimaksudkan untuk menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan perluasan 

kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahun 

mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk untuk dapat 

memperoleh kesempatan pendidikan seluas-luasnya. 

Perkembangan dunia pendidikan di Wua-Wua dapat dilihat dari banyaknya 

sarana pendidikan negerinya yaitu 4 SDN, dan 1 SLTPN, Sedangkan sarana 

pendidikan yang swasta yaitu 10 TK swasta, 1 SLTP swasta, serta 3 SLTA swasta. 

4) Kesehatan 

Seperti digariskan dalam GBHN, salah satu perwujudan dari pada usaha 

mencapai keadilan sosial adalah dengan mengusahakan kesempatan yang lebih luas 

bagi setiap warganya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya 

sesuai dengan kemampuan yang ada. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat 

dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemampuan tenaga kerja bagi keperluan 

pembangunan, serta untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kesehatan di Kecamatan 

Wua-Wua, tetap digiatkan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana 

pelayanan kesehatan. Adapun keberadaan sarana kesehatan yaitu 1 Puskesmas, 1 

Puskesmas Pembantu, 2 Praktek Dokter, 2 Praktek Bidan, 19 Posyandu dan 1 

Apotek. 

5) Agama 
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Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa diarahkan untuk menciptakan keselarasan hubungan antar manusia 

dengan manusia, manusia dengan penciptanya serta dengan alam sekitarnya. 

Pembangunan bidang Agama di Kecamatan Wua-Wua seperti 

pembangunan sarana peribadatan. Sarana peribadatan yang mendukung 

perkembangan kehidupan beragama di Kecamatan Wua-Wua yaitu terdapat 32 

Masjid, 1 Langgar/surau, 2 Gereja Kristen Protestan dan 1 Vihara. 

B. Prosels dan Tata Cara Pellaksanaan Tradilsi l Kalosara Dalam Adat 

Pelrkawi lnan Suku Tolakil dil Kelcamatan Wua-Wua Kota Kelndari l 

 

Pelrkawilnan melrupakan suatu hal yang sakral, agung dan muli la bagi l 

kelhildupan manusila agar kelhildupannya bahagila lahilr dan batiln selrta damail dalam 

melwujudkan rasa kasilh sayang dilantara kelduanya. Karelna pelrkawilnan iltu bukan 

saja selkeldar pelmelnuhan kelbutuhan bilologils selmata-mata, teltapil juga melrupakan 

sumbelr kelbahagilaan, ilstillah popular selkarang dilkelnal pelrkawilnan melnuju kelluarga 

sakilnah mawadah warahmah. 

Masyarakat adat ilnil melmandang pelrkawilnan selbagail lambang untuk 

melnelruskan kelturunan, mellelkatkan sillsillah dan keldudukan sosilal yang 

belrsangkutan. Dilsampilng iltu, suatu pelrkawilnan adat melrupakan sarana untuk 

melmpelrbailkil hubungan kelkelrabatan, selrta pelrkawilnan juga belrsangkut paut 

delngan warilsan, keldudukan atau status dan harta pe lrkawilnan. 

Prosels pelrkawilnan adat bagil masyarakat Tolakil melmillilkil makna yang 

sangat pelntilng, delngan nillail-nillail, bailk nillail sosilal, kultural, maupun rellilgilus. 

Kelkhasan dalam silstelm pelrkawilnan suku Tolakil, sangat tampak me llalui l 

pelrwujudan dalam prakte lk dan pelnghayatan pelrkawilnan belrkailtan delngan sosilal, 

kultural dan re llilgilus.  

Daril selgil sosilal pelrkawilnan pada masyarakat suku Tolakil selrilng dilselbut 

melsarapu yang belrartil melrumpun, suatu pelrselkutuan rumpun antara satu ke lluarga 

delngan kelluarga lailnnya. Pelrkawilnan adat ilnil dilwarilskan selcara turun telmurun 

yang dilselbut masyarakat hukum adat de lngan adat Kalosara selbagail urat nadil 
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Hukum Adat Tolakil, belgiltu pula dalam tatanan ke lhildupan Tolakil dilkelnal Kalosara 

selbagail karaktelr dan jatil dilril suku bangsa Tolakil.79 

Dalam budaya Tolakil, Kalosara adalah silmbol sakral yang melnggambarkan 

pelrsatuan dan pelrdamailan. Kalosara selcara filsilk telrdilril daril selutas rotan belrbelntuk 

lilngkaran yang keldua ujungnya dilsilmpul dan dilleltakkan dil atas anyaman kai ln 

belrbelntuk bujur sangkar. Kalosara ilnil melmillilkil artil silmbolilk yang unilk. 

Kalosara adalah belnda yang belntuknya lilngkaran yang telrbuat daril tilga utas 

rotan yang kelmudilan dillillilt kel arah kilril belrlawanan delngan arah jarum jam. Ujung 

lilliltannya kelmudilan dilsilmpul atau dililkat, dilmana dua ujung daril rotan telrselbut 

telrselmbunyil dalam silmpulnya, seldangkan ujung rotan yang satunya dilbilarkan 

melncuat kelluar. Tilga ujung rotan, dilmana yang dua telrselmbunyil dalam silmpul dan 

ujung yang satunya dilbilarkan melncuat kelluar melmillilkil makna bahwa jilka dalam 

melnjalankan adat telrdapat belrbagail kelkurangan, maka ke lkurangan iltu tildak bole lh 

dilbelbelrkan kelpada umum atau orang banyak.  

Hal ilnil sama delngan pelrnyataan Rusman se llaku tokoh adat keltilka dil wawancarai l 

yang melngatakan bahwa: 

“Rotan yang seltellah dilpilliln telrus dil silmpan di l atasnya kai ln putilh seltlah iltu dil 

silmpan lagil dil dalam selbuah wadah Kalo. ILnil melmpunyail tilga arti l, yang pelrtama 

lilngkaran rotan atau Kalo artilnya lambang pelrsatuan dan kelsatuan, keldua kailn 

puti lh yang melnjadil alas daril rotan artilnya kelsuci lan dan kelilkhlasan, dan keltilga 

adalah wadah dari l Kalo yang arti lnya kelmakmuran dan kelseljahtelraan dalam suku 

Tolakil. Belgiltu juga tilga makna filsilk nyatanya Kalo selbagail belnda yang telrdi lril dari l 

tilga lilliltan rotan yang melnjadi l satu.”80 

Kalosara adalah simbol tertinggi masyarakat Tolaki yang diwujudkan dalam tiga 

unsur benda adat simbolik berupa: 

1. Kalo adalah lilitan rotan yang melambangkan kesatuan dan persatuan, kain 

putih. Dalam filosofi perkawinan mengacu pada ikatan lahir batin serta 

kekompakan antara suami dan istri.  

                                                             

79 Adelnilsatrawan, “ELksilstelnsil Dan Relsi lstelnsil Hukum Adat Pelrkawi lnan Suku Tolakil Dalam 

E Lra Dilgiltal”, Jurnal ELselnsi l Hukum 3, no. 2 (2021). 

80 Rusman, Tokoh adat Tolakil dil Kelcamatan Wua-Wua, Wawancara dil Rumah Keldilaman 
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2. Kain putih segi empat sama sisi yang melambangkan kesucian, keadilan, dan 

keikhlasan yang bermakna jiwa yang religius yang selalu menyemangati 

kehidupan masyarakat Tolaki. Dalam filosofi perkawinan yang berarti memiliki 

keteguhan hati dan ketaatan istri terhadap suami dalam mencapai keluarga 

sakinah mawaddah dan warahmah. 

3. Siwoleuwa (talam anyaman) yaitu wadah berbentuk segi empat sama sisi yang 

melambangkan jiwa kerakyatan, keadilan sosial, dan kemakmuran yang 

bermakna kedaulatan rakyat sebagaimana masyarakat Tolaki memiliki tinggi 

persamaan dan kedudukan di hadapan hukum. Terdapat  dalam nilai-nilai 

Pancasila, HAM dan demokrasi. Dalam filosofi perkawinan dalam berumah 

tangga seorang suami wajib menafkahi seorang istri dengan cara yang halal agar 

menciptakan keluarga yang sejahtera, serta membimbing seorang istri ke jalan 

yang benar sebagai seorang imam dalam rumah tangganya. 

Adapun prosels dan tata cara adat pellaksanaan adat Kalosara dalam adat 

pelrkawilnan suku Tolakil dalam pelrnyataan daril Rusman sellaku tokoh adat keltilka di l 

wawancarail yang melngatakan bahwa: 

“Ada belbelrapa artilnya jelnjang yang harus dillakukan kalau pellamaran yang 

pelrtama ki lta datang koordi lnasil dulu delngan pilhak dari l pelrelmpuan selkilranya untuk 

diltelntukan waktunya prose ls lamaran seltellah ada kelselpakatan antara keldua bellah 

pilhak arti lnya waktu pellaksanaan i ltu sudah akan di lkelselpakati l iltu sudah akan  

dilselpakati l iltu apa-apa yang dilsuguhkan dalam prosels pellamaran”.81 

 

Hal ilnil melmbuktilkan bahwa prose ls pellamaran adat suku Tolakil sudah melnjadi l 

keltelntuan dan wajilb dillakukan olelh pilhak lakil-lakil. Daril pelnjellasan ilnforman dilatas 

dilkeltahuil bahwa prosels pellamaran tildaklah melmbelratkan pihak yang terkait  kare lna 

melrupakan adat yang sudah ada se ljak dahulu. Sehingga masyarakat suku Tolaki 

melaksanakan turun temurun dari pendahulunya. Sebagai proses ikatan dan 

perjanjian hal yang wajib dalam sebuah perkawinan agar antar sesama keluarga 

menjalin komunikasi yang sah serta awal mempersatukan antara dua keluarga, yang 

selanjutnya akan mempererat hubungan tali silaturahmi. 
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 1. Tahap Pellamaran 

 
Hal ilnil selsuail yang dilkelmukakan olelh tokoh adat dalam prose ls pellamaran adat 

kalosara dalam adat pe lrkawilnan suku Tolakil: 

“Dil dalam prosels pellamaran i ltu jelnjangnya i ltu melmilnta i lzi ln dulu kelpada pi lhak 

pelmelrilntah dalam arti lan i ltu kalau bahasa Tolaki lnya i ltu Melparamelsil Ne l 

Pamarelnda. Langsung yang keldua iltu kilta melmilnta ilziln lagil kel Puutobu yang 

diltuakan dalam adat. ILtu dil pelmelrilntah i ltu ki lta melmilnta ilziln apakah sudah 

dililzilnkan ki lta mellaksanakan  adat i lnil. Kalau dil teltua adat i ltu atau Puutobu kilta 

milnta ilzi ln supaya arti lnya di ldalam pellaksanaan adat ilnil harus selsuail delngan 

tatanan adat yang belrlaku apabi lla ti ldak ada yang selsuail nanti l Puutobu i lnil yang 

melmbelrilkan arahan bahwa pe llaksanaan adat i lnil masilh ada yang artilnya bellum 

selsuail. Untuk i lziln yang keltilga ki lta melmilnta ilziln pabi ltara yai ltu waki ll dellelgasi l dari l 

pilhak pelrelmpuan yai ltu apakah kilta melndapat ilziln apakah masilh ada yang mau 

diltunggu dari l pilhak kelluarga pelrelmpuan. Kalau sudah ti ldak ada, kilta dapat 

mellaksanakan prosels pellamarannya”.82 

 

Hal ilnil melnyatakan bahwa prosels pellaksanaan adat kalosara dilawalil delngan prosels 

pellamaran daril pilhak lakil-lakil kelpada pelrelmpuan. Selbe llum pilhak lakil-laki l 

mellakukan prosels pellamaran, dila harus melndapatkan ilziln dilpilhak pelmelrilntah 

telrlelbilh dahulu yang dilselbut pamarelnda. Untuk ilziln yang keldua pilhak lakil-laki l 

melmilnta ilziln kelpada keltua adat yang dilselbut  puutobu. Jadil keltua adat atau yang 

dilselbut delngan puutobu ilnil melmbe lrilkan arahan apakah prose ls pellamaran ilnil selsuai l 

delngan adat kalosara. Untuk ilziln yang keltilga kilta melmilnta ilziln pabiltara yailtu 

wakill dellelgasil daril pilhak pelrelmpuan yailtu apakah kilta melndapat ilziln apakah masi lh 

ada yang mau diltunggu daril pilhak kelluarga pelrelmpuan. Kalau sudah tildak ada, kilta 

dapat mellaksanakan prose ls pellamarannya.  
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“Dildalam prosels pellamaran i ltu karelna kan dilbi lcarakan i ltu telntang ongkos nailk 

ohh uang nailk iltu kalau sudah dilbilcarakan yang mana telntunya iltu akan belrbilcara 

mil dua dellelgasil ilnil kalau yang melwaki llil kelluarga laki l-lakil dilselbut tolela kalau 

dellelgasilnya dari l pilhak pelrelmpuan i ltu yang dilbillang pabiltara i ltumil tadil yang saya 

billang yang kilta datang milnta ilziln apakah masi lh ada yang mau diltunggu atau pilhak 

daril kelluarga pelrelmpuan atau sudah tildak ada. Kalau sudah tildak adamil ilni l belrarti l 

kilta lakukanmil ilnil prosels pellaksanaan adat. Dildalam prosels pellaksanaan 

pellamaran i ltu tadil  artilnya sudah dilselpakati l kilra-kilra belrapa uang yang akan jadil 

belban yang akan diltunai lkan olelh pilhak lakil-lakil.”83 

 

Hal ilnil melnyatakan uang nailk atau yang dilselbut Dilwilndahako. Dalam hal ilnil 

belrilsilkan satu pcs kailn kacil, 20 lelmbar sarung, dan ada juga yang dilakatakan 

sarapelana yang belrilsilkan loyang, gayung, lampu, sarung panjang be lrsamaan 

delngan mas kawiln atau mahar yang akan dilse lbut dalam iljab kabul. Se ltalah ada 

kselpakatan keldua bellah pilhak maka diltelntukan waktu pellaksanaan pelrnilkahan. 

 2. Tahap Mowi lndahako (Ijab Kabul) 

Sara mowi lndahako dalam pelrkawilnan adat suku Tolakil adalah tahap pe llaksanaan 

akad nilkah yang dilrangkailkan delngan pellaksanaan pelsta pelrkawilnan.  

Hal ilnil selsuail delngan yang dilkelmukakan olelh tokoh adat dalam prose ls 

Mowi lndahako: 

“Yang mellaksanakan i lnil adat mowi lndahako i lni l harus selsuai l delngan tatanannya 

yang mau di lluankan kasi lh di lluankan yang mau di lakhilrkan, di lakhilrkan jangan 

dilbali lk-balilk karelna ada konselkuelnsi lnya i lnil kapan ki lta salah adat iltu arti lnya ki lta 

akan kualat delngan adat makanya i ltu sudah ada di la melmang aturan bakunya i lni l 

dildalam pellaksanaan adat Tolaki l ti ldak bi lsa yang di lluan yang ki lta mau akhi lrkan 

yang akhi lrnya telrakhi lr ki lta di lluankan kapan salah iltu ki lta akan kualat.”84 
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Hal ilnil melnyatakan prosels Mowi lndahako seltellah melndapatkan ilziln daril puutobu 

dan pabi ltara maka dillaksanakanlah adat Mowi lndahako. Jilka sudah ada ilziln dari l 

puutobu dan pabiltara maka dillaksanakan adat Mowi lndahako yang diltunailkan 

delngan kelselpakatan dildalam acara prose ls pellamaran dalam tradilsil Kalosara dalam 

prosels pelrkawilnan suku Tolakil yang melnjadil tanggungan daril pilhak lakil-laki l 

selpelrtil satu pcs kailn kacil, 20 lelmbar sarung, gong adat, dan kalung adat. Seltellah 

diltelrilma yang melnjadil keltelntuan maka dilakhilril delngan kelselpakatan dan 

dillaksanakanlah pellaksanaan iljab kabul. Artilnya adat Mowilndahako ilnil sudah 

diltelrilma olelh melmpellail pelrelmpuan. 

Seltellah keldua bellah pilhak mellakukan kelselpakatan maka dillaksanakanlah prose ls 

acara akad nilkah olelh saudara  Nurul Akram  Biln Kamaruddiln dan saudaril Filrda 

Ayu Lelstaril, S.H. Bilntil Sardjono (Alm) yang dillaksanakan dil rumah keldilaman 

melmpellail wanilta pada haril Milnggu, 02 Junil 2023 belrtelpatatan delngan 13 

Dzulhiljjah 1444 H yang me lnggunakan susunan acara pelrnilkahan selbagail belrilku: 

a. Pelmbukaan 

b. Pelmbacaan ayat sucil al-Qur’an 

c. Pellaksanaan adat Mowi lndahako atau pelnye lrahan mas kawiln selsuail tatanan 

adat Tolakil Sulawelsil Telnggara yang dilawalil delngan: 

1) Sara Melpamarelsil Lalo Nel Pamarelnda I L Ulu Vala (Pelrmohonan ilziln 

kelpada pelmelrilntah Kelcamatan Wua-Wua). 

 

2) Sara Melpamarelsil Lalo Nel Puutobu I L Ulu Vala (Pelrmohonan ilziln kelpada 

teltua adat dil Kelcamatan Wua-Wua). 
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3) Sara Melparamelsil Lalo Nel Pabiltara Puu Pelana (Pelrmohonan ilziln kelpada 

dellelgasil yang diltunjuk  melwakillil orang tua calon me lmpellail pelrelmpuan). 

 

4) Sara Mombowule l Alo Ti lua Ndolela (Pelnyuguhan silril pilnang olelh dua orang 

ilbu-ilbu yang melwakillil keldua kelluarga). 

 

5) Sara Mowi lndahako (Pelnyelrahan selse lrahan adat daril kelluarga calon 

melmpellail lakil-lakil kelpada kelluarga melmpellail pelrelmpuan yang dilwakillil 
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olelh tolela dan pabiltara dan dilselrahkan selgala apa yang te llah dilselpakatil 

keldua kelluarga). 

 

6) Proselsil I Ljab Kabul  

 

7) Sara Mboudutu Paluel Osara (Pelnutup adat selbagail doa pelnutup). 
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Jadil belrdasarkan ilnformasil yang tellah dildapatkan daril ilnforman dilatas dapat 

dilsilmpulkan bahwa prose ls dan tata cara pe llaksanaan tradilsil Kalosara dalam adat 

pelrkawilnan suku Tolakil harus melndapatkan ilziln daril pelmelrilntah, teltua adat dan 

dellelgasil daril pilhak pelrelmpuan sebelum melakukan prosesi ijab kabul yang harus 

selsuail delngan tatanannya, yang telah ada sejak dahulu dari para pendahulunya. 

Setelah dilaksanakan adat tersebut, selanjutnya melaksanakan prosesi ijab kabul 

sebagai sahnya kedua mempelai menjadi ikatan suami istri. Sehingga prosesi adat 

perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan adat dan sesuai dengan ketentuan 

agama serta sah di mata negara. 

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kalosara Dan Maknanya Dalam 

Adat Perkawinan Suku Tolaki Di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari 

Kalosara dilanggap olelh masyarakat Tolakil selbagail alat yang adill untuk 

melnyellelsailkan masalah adat ilstiladat dan konflilk sosilal. Melnurut suku Tolakil, 

Kalosara dilanggap sakral kare lna mottonya, "I Lnael Konasara ILelto Pelnelsara, ILnael 

Lila Sara ILelto Pelnelkasara", belrartil bahwa silapa pun yang me lmatuhil hukum adat 

akan dilpelrlakukan delngan bailk, dan silapa pun yang mellanggar akan dilkasaril dan 

dilbelril hukum selsuail kelputusan Sara. Para pe lrangkat adat melmutuskan hukum adat 

selcara mufakat. Kare lna masyarakat Tolakil pada saat iltu tildak satu sama lailn, 

Kalosara dilbangun untuk me lmbantu melmpelrsatukan suku Tolakil dalam belrbagai l 

hal. Kelmudilan raja Delwil Welkoilla melmbuat aturan adat yang me lmungkilnkan hal 

iltu telrjadil. Karelna iltu, Kalosara dilanggap sakral. Kalosara adalah simbol tertinggi 

masyarakat Tolaki yang diwujudkan dalam tiga unsur benda adat simbolik berupa: 

1. Kalo adalah lilitan rotan yang melambangkan kesatuan dan persatuan, kain 

putih. Dari pandangan ini kehidupan manusia dilihat sebagai dalam 

kebersamaan, yang satu adalah penting bagi yang lain. Dalam istilahnya Medulu 

Mepoko’aso (kesatuan dan persatuan).85 

2. Kain putih segi empat sama sisi yang melambangkan kesucian, keadilan, dan 

keikhlasan yang bermakna jiwa yang religius yang selalu menyemangati 

kehidupan masyarakat Tolaki. Dalam hal ini mengajarkan bahwa tiap individu 

                                                             
85 Guswan Hakim, Hukum Adat Kalosara, (Kendari: Barokah Raya 2017), h. 55. 
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atau tiap kelompok harus selalu memperhitungkan pikiran dan perasaan orang 

lain bila menyangkut kehidupan dan tingkah laku yang dikerjakannya.86 

3. Siwoleuwa (talam anyaman) yaitu wadah berbentuk segi empat sama sisi yang 

melambangkan jiwa kerakyatan, keadilan sosial, dan kemakmuran yang 

bermakna kedaulatan rakyat sebagaimana masyarakat Tolaki memiliki tinggi 

persamaan dan kedudukan di hadapan hukum. Terdapat  dalam nilai-nilai 

Pancasila, HAM dan demokrasi. Dalam pepatah masyarakat Tolaki, prinsip 

keadilan sosial tersebut dinyatakan dengan Hakino Hakinggu, Susano Susanggu 

(senasib sepenanggung). Dalam pepatah adat tersebut, tersirat suatu ajaran 

bahwa dalam hidup bersama, baik antar individu maupun antar kelompok harus 

selalu bertanggung rasa terhadap pikiran dan perasaan orang lain sebelum 

seseorang atau kelompok melakukan sesuatu yang bersifat merubah keadaanya 

yang bagaimanapun.87 

 

Nurul Filtrilh sellaku tokoh masyarakat dil kelcamatan Wua-Wua belrpelndapat bahwa 

tradilsil Kalosara dalam adat pe lrkawilnan suku Tolakil: 

“Jadil kalau melmang tildak di llaksanakan selsuai l delngan aturan adat dila akan 

melndapatkan belban moralnya nanti l karelna suatu saat nanti l ada pasangan suami l 

ilstril tildak mellakukan pelrnilkahan melmakail proselsil adat dan keltilka da sudah 

melmillilkil anak pelrelmpuan maka orang tuanya i lni l anak i lnil jangan da melnuntut da 

melnilkah nanti l pakel proselsil adat iltumil dilbillang ilnil selbagai l belban moral kata 

lai lnnya da dapat konselkuelnsilnya arti lnya orang tua i lnil jangan da melnuntut karelna 

melrelka saja da nda pake l proselsil adat i lnti lnya da dapat konselkuelnsil moral”.88 

Hal ilnil melnyatakan bahwa dalam pandangan masyarakat melngelnail tradilsil 

Kalosara dalam adat pe lrkawilnan suku Tolakil sangat pelntilng dan melrupakan nillai l 

moral yang sangat dilhargail dalam kontelks masyarakat.  Kalosara juga melrupakan 

silmbol pelmelrsatu antara suku Tolakil delngan suku lailn. Hukum moral yang 
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berfungsi sebagai kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani dan rohani  yang dihayati 

oleh akal dan budi manusia. 

Hal ini setara dengan pendapat Keysha Salwa Latuharhary selaku pemudi di 

kalangan masyarakat kecamatan Wua-Wua mengatakan: 

“Tradisi Kalosara ini adatnya kita sebagai suku Tolaki  dengan kata lain kita sudah 

jadikan dia pedoman hidup yang artinya sudah lama dari nenek moyang kita yah 

jadi kita harus ikuti karena bayangkan saja ada orang Tolaki tapi da nda 

laksanakan adat nda anggap dirinya sebagai suku Tolaki melaksanakan 

perkawinan dengan tidak menghormati adat, kita ini yang menilai dan melihat 

sudah lain-lain mi dipikir bahkan dengan sendirinya itu beban moral yang dia 

rasakan dan warga sekitar yang berikan impactnya kepada pelaku tersebut 

sekiranya begitu”.89 

Hal ilnil melnyatakan bahwa dalam pandangan masyarakat me lngelnail tradilsil 

Kalosara dalam adat pelrkawilnan suku Tolakil wajib halnya mengikut sertakan adat 

di dalam perkawinan sebagai simbol menghormati dan menghargai adat yang telah 

di laksanakan oleh para pendahulu karena jika tidak beban moral itu akan dirasakan 

dengan sendirinya dari kalangan masyarakatnya yang ikut serta dalam pelaksanaan 

perkawinan. 

Pendapat yang lain diberikan oleh Khairunnisa selaku tokoh masyarakat di 

kecamatan Wua-Wua mengatakan: 

“Kalau tradisi yang dipakai disini betul yaitu Kalosara itu adalah adatnya kita 

sebagai orang Tolaki yang dipimpin oleh puutobu dan pabitara dalam acara 

perkawinannya orang tolaki, jadi kalau kita tidak pakai ini adat pas acara 

perkawinan apa artinya itu acara tanpa adanya adat piker saja orang kawin nda 

pakai adat mo kita tidak lihat lain-lain itu orang ko ada disini orang Tolaki baru 

nda pakai adat makanya kita ini sebagai penerus bangsa apalagi kalian mahasiswa 

adek-adeknya kita adat kita itu sebagai orang Sulawesi Tenggara pertahankan 

siapa yang melanjutkan kalau bukan kalian lestarikanlah pokoknya”.90 
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Hal ini menyatakan bahwa pernyataan yang sama diungkapkan oleh Khairunnisa 

sebagai tokoh masyarakat terhadap tradisi Kalosara dalam adat perkawinan suku 

Tolaki harus diikut sertakan sebagai ditegakkannya adat yang dimiliki oleh seluruh 

masyarakat Sulawesi Tenggara terutama sebagai suku Tolaki untuk tetap dijaga dan 

dilestarikan untuk penerus selanjutnya. 

Aisyah Azzahra selaku pemudi di kalangan masyarakat Kecamatan Wua-Wua 

berpendapat bahwa: 

“Kita sebagai masyarakat kita harus berperilaku selain menaati norma 

dilingkungan masyarakat kita juga harus sesuai dengan tatanan adat terutama kita 

ini sebagai suku Tolaki adat Kalosara tidak membeda-bedakan orang atau status 

sosial semuanya sama dimata adat makanya apa susahnya mengikut sertakan adat 

dalam acara perkawinan kita menghargai adatnya kita ini dari zaman dulu, hargai 

itu adat kalau kita juga mau dihargai.”91 

Hal ini menyatakan bahwa sebagai norma hukum maka setiap individu kesatuan 

masyarakat hukum adat Tolaki dituntut untuk berperilaku sesuai dengan hukum 

adat Kalosara, tanpa membeda-bedakan status sosial, prinsip tersebut dalam 

pribahasa dinyatakan: “Inae Konasara, iye pinesara, inae lia sara iye pinekasarai”. 

Siapa yang berperilaku baik atau berperilaku sesuai dengan hukum adat Kalosara 

kepadanya akan dihargai, akan tetapi siapa yang berperilaku kasar atau tidak sesuai 

dengan hukum adat Kalosara, maka kepadanya akan dikasari atau dihukum.92 

Pendapat yang sama diungkapkan juga oleh Afdhaliah Septiani Lukman selaku 

pemudi di kalangan masyarakat Kecamatan Wua-Wua mengatakan: 

“Jadi Kalosara itu dilihat sebagai kearifan lokal Sulawesi Tenggara sebagai 

simbol tertinggi masyarakat Tolaki dan sebagai identitas suku Tolaki itulah btai 

sudah banyak pendapat yang bilang kalau adat itu kita harus hargai  karena betapa 

pentingnya kit aitu menegakkan adat karena itu sebagai harga diri kita sebagai 

masyarakat suku Tolaki itu juga keyakinan kita kamu orang Tolaki tapi tidak 

membawa adat mu sebagai kepercayaanmu, dan kalau ada orang menikah tanpa 
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adat maka beberapa dari kita ini tersinggung akan kelakukannya dia akan diceritai 

sama tetangga-tetangganya dan siap menanggung malu”.93 

Jadil be lrdasarkan ilnformasil daril ilnforman dilatas dapat dilsilmpulkan bahwa 

dalam pellaksanaan tradilsil Kalosara dalam adat pelrkawilnan suku Tolakil harus 

dillaksanakan selsuail delngan aturan adat maka dila akan melndapatkan belban moral 

dan pengucilan dari lingkungan masyarakat yang dilmana jilka keldua pasangan 

suamil ilstril tildak mellilbatkan atau menentang adat dalam pe lrkawilnannya maka pada 

anak pelrelmpuan yang akan dila lahilrkan nantil tildak bilsa melnggunakan tradilsil 

Kalosara dalam memakai adat pelrkawilnannya sebagai suku Tolakil. Sebagai 

pemuda dan pemudi suku Tolaki menegakkan adat sebagai simbol menghormati 

dan menghargai adat yang telah ada dari para pendahulunya dan meneruskan agar 

tetap lestari. 

D. Pelrspelkti lf Hukum ILslam Telrhadap Tradilsil Kalosara Dalam Adat Pelrkawi lnan 

Suku Tolakil Dil Kelcamatan Wua-Wua Kota Kelndari l 

 

Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 

sumber dan ajaran Islam atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada 

hamba-Nya yang bersumber dari al-Qur’an dan hadist.94 Bukan hanya persamaan 

di depan hukum yang diperjuangkan, tetapi hukum Islam memberikan hak yang 

sama kepada setiap orang berdasarkan norma-norma kehidupan yang berlaku di 

masyarakat.95  

Taghyir adalah sikap al-Qur’an yang menerima tradisi Arab, tetapi 

memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Al-Qur’an 

tetap menggunakan simbol-simbol atau pranata sosial yang ada, namun 

keberlakuannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sehingga 

karakter aslinya berubah. Al-Qur’an mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam 

                                                             

93 Afdhaliah Septiani Lukman, Tokoh Masyarakat dil Kelcamatan Wua-Wua, Wawancara dil 

balai Kecamatan Wua-wua  12 Desember l 2023 

 
94 A Muh Muharram M, Supardin, Rahma Amir, “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Tradisi 

Mangdoja Dalam Upacara Kematian”, Jurnal Al-Qadauna 3, no.1 (2021), h. 209 

95 Alwiah, Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri’(Studi 
Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)”, Jurnal Al-Qadauna 2, no. 2 (2021), h. 410.  
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tradisi yang ada dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut. 

Di antara adat istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok ini adalah : pakaian 

dan aurat perempuan, hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan (keluarga), 

anak angkat, hukum waris, dan qishash-diyat.96 

Metode berfikir  di kalangan madzhab Syafi’i antara lain berpijak pada 

kaidah الإباحة الأشياء في الأصل (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah 

boleh). Sedangkan  dikalangan madzhab Hanafi menggunakan kaidah sebaliknya 

yaitu التحريم الأشياء في الأصل  (Hukum asal dalam segala sesuatu adalah 

dilarang). Dalam perkembangannya dua kaidah yang kontradiktif tersebut 

diberikan peran masing-masing dengan cara membedakan wilayah kajiannya. 

Kaidah الإباحة الأشياء في الأصل ditempatkan dalam kajian bidang muamalah 

(selain ibadah mahdhah/ritual) dan kemudian muncul kaidah   المعاملة في الأصل 

 Hukum asal dalam urusan muamalah) التحريم على الدليل يدل أن إلا الإباحة

adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash)  

Sedangkan kaidah  التحريم الأشياء في الأصل  ditempatkan dalam wilayah kajian 

ibadah mahdhoh / ritual dan kemudian muncul kaidah  التحريم العبادة في الأصل 

 Hukum asal dalam urusan ibadah adalah tidak boleh) الإباحة على الدليل يدل أن إلا

dilakukan, kecuali ada dalil yang memperbolehkan atau memerintahkan).97 

Memahami dan mencermati dua prinsip kaidah tersebut sangat penting 

untuk menilai apakah tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat tersebut boleh 

atau tidak, bid’ah atau tidak bid’ah. Prinsip yang pertama, dalam 

urusan/wilayah/bidang  muamalah (selain ibadah)  adalah “segala sesuatu boleh 

dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan”, atau lebih 

jelasnya “seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang 

memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnnya. Sedangkan 

prinsip kedua, seseorang tidak boleh melakukan ibadah kalau tidak ada perintah, 

                                                             

96 Ansori, “Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf)”. Jurnal UNU Perwokerto, 

(2020), h. 2. 

97 Ansori, “Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf)”. Jurnal UNU Perwokerto, 

(2020), h. 2. 
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atau lebih jelasnya “seseorang boleh melakukan suatu ibadah kalau ada perintah, 

walaupun tidak ada larangan”.98 

Oleh karena itu, tradisi atau kebiasaan atau adat apapun yang ada 

dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah 

boleh saja dilakukan (ibahah). Bahkan suatu tradisi atau kebiasaan atau adat 

tertentu bisa dijadikan dasar penetapan (legitimasi) hukum dan sekaligus  sebagai 

dasar (legitimasi) penyelesaian persengketaan hukum , terutama dalam bidang jual 

beli (transaksi atau akad). Prinsip ini ada dalam kaidah:  محكمة العادة (adat dapat 

dijadikan dasar penetapan hukum). Hal ini disebabkan karena persoalan muamalah 

tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam nash (yang diatur 

secara rinci dalam nash sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-

prisip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, 

sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya.99 

Pada awal mula masyarakat suku Tolaki telah ada jauh sebelum Islam 

masuk ke Sulawesi Tenggara, tatanan hidup dalam kehidupan sosial masyarakat 

menggunakan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi awal 

adat Tolaki terlihat dalam beberapa upacara adat yang menggunakan alat ritual 

penyembelihan dan memakai dupa sebagai konsep hubungan manusia dengan 

pencipta alam. Terdapat pula pada upacara perkawinan dimana pemimpin upacara 

adat diwajibkan meminum minuman fragmentasi yang dapat memabukkan.100 

Setelah Islam masuk ke Sulawesi Tenggara, ajaran ini diterima dengan jalan 

damai oleh para raja, kemudian memerintahkan masyarakat untuk ikut memeluk 

                                                             

98 Ansori, “Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf)”. Jurnal UNU Perwokerto, 

(2020), h. 2. 

99 Ansori, “Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf)”. Jurnal UNU Perwokerto, 

(2020), h. 2. 

100 Ansori, “Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf)”. Jurnal UNU Perwokerto, 

(2020), h. 2. 
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Islam. Dalam perkembangannya beberapa tradisi murni adat dan hukum adat, 

sedikit demi sedikit mendapat pengaruh oleh Islam, hal ini terlihat dalam pemberian 

mahar perkawinan menggunakan nilai rial yaitu 88 atau 99 rial yang menjadi bukti 

bahwa ajaran Islam telah masuk yang dibawa oleh pedagang-pedagang arab. Selain 

itu konsepsi ketuhanan yang semula menggunakan nama dewa diganti dengan nama 

Allah yang dikenal dengan istilah ombu ‘ala ta’ala.101 

Hal ini menyatakan bahwa suku Tolakil teltap melmpelrtahankan adat ilstiladat 

melrelka, telrutama yang be lrkailtan delngan pelrnilkahan. Selcara umum, suku Tolaki l 

tilnggal dil selbagilan belsar daratan Sulawe lsil Telnggara dan melmillilkil adat yang sama 

delngan suku Tolakil lailnnya. Delngan belrkelmbangnya I Lslam dil I Lndonelsila, nillail-nillai l 

adat pelrnilkahan suku Tolakil mulail telrwarnail olelh nillail-nillail Ilslam, telrutama agama 

yang dilanut olelh orang-orang suku Tolakil.  

Pelrnyataan ilnil se lsuail delngan ungkapan Ramadhan sellaku tokoh agama 

melngatakan: 

“Pellaksanaan proselsi l adat Tolakil sangat ada rellelvansilnya karelna i ltu telrkailt iltu 

yang saya bi llang ada kailn kaci l yang satu pcs iltu toh iltu yang melnandakan bahwa 

kilta ilnil namanya manusi la pasti l akan melngalamil  namanya kelmati lan jadi l proselsnya 

iltukan di lsiltu jadi l ada rellelvansilnya macam sarung i ltu toh apalagil dilsiltu tadi l ada 

dilbillang mas kawi ln bolelh di lkata i ltu kan sudah rellelvansilnya dari l sudut pandang 

agama bahwa wani lta i ltu harus di l apa di ltelmpatkan yang delrjatnya yang ti lnggil toh 

jadi l daril sudut agama juga artilnya sangat ada rellelvansilnya.“102 

Hal ilnil melmbuktilkan bahwa datangnya I lslam kel I Lndonelsila telrkhusus dil kota 

Kelndaril dalam adatnya pada suku Tolakil bahwa ilslam masuk delngan melwarnai l 

adat kalosara tildak melnggoyahkan adat ilstiladatnya daril ne lnelk moyang mellailnkan 

melwarnail nillail-nillail ilslam dan adat yang me lnyatu. Selhilngga banyak makna-makna 

telrselndilril yang melnjadil silmbolnya masilng-masilng. 

                                                             

101  Siti Rahmawati, Islam Dan Adat : Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum 

Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan, (Cet. I; Tangerang Selatan: Yayasan 

Assaadah Pondok Cabe 2017), h. 126. 

102 Ramadhan, Tokoh Agama dil Kelcamatan Wua-Wua, Wawancara dil Kantor Urusan Agama 

Kelcamatan Wua-Wua 27 Junil 2023 
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Masuknya ajaran agama I Lslam dil dalam tradilsil Kalosara, selhilngga dalam 

pellaksanaannya dilse lsuailkan pula delngan ajaran agama I Lslam agar tildak 

melndapatkan kelmurkaan pada Allah. Dalam al-Qur’an diljellaskan dalam surah Q.S. 

an-Nur 24/32: 

وا ح  ا نْك  نْك مْ  الْا ي امٰى و  يْن م  ل ح  الصّٰ و   ۚ نْ   ك مْ  م  ب اد  اۤىِٕك ع  ا م  و   ۚ  مْۗ 

اۤء   ياك وْن وْا ا نْ  م   ف ق ر  م اللّّٰ   ي غْن ه   ۚ ۚۗ  نْ    ٖ اللّّٰ   ف ضْل ه ع   و  اس   و 

ل يْم    ع 
Telrje lmahnya: 

“Dan nilkahkanlah orang-orang yang masilh melmbujang dil antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (me lnilkah) daril hamba-hamba sahayamu yang lakil-

lakil dan pelrelmpuan. Jilka melrelka milskiln, Allah akan me lmbelril kelmampuan kelpada 

melrelka delngan karunila-Nya. Dan Allah Mahaluas (pe lmbelrilan-Nya), Maha 

Melngeltahuil.”103 

 Akulturasil antara adat ilstiladat delngan budaya I Lslam tildak ada pelrtelntangan 

dildalamnya. I lslam dan adat salilng mellelngkapil belgiltupun dalam adat pelrkawilnan. 

Pelrspelktilf ilslam telrhadap adat Kalosara dalam adat pelrkawilnan suku Tolaki l 

melmillilkil rellelvansil dan memiliki makna dari simbol-simbol Kalosara yang salilng 

melnguatkan dan mellelngkapil satu sama lailn, adat yang me lngajarkan ajaran moral 

daril nelnelk moyang turun telmurun melnyatu delngan masuknya agama Islam yang 

melngajarkan beltapa dilanjurkannya pelrkawilnan diltunailkan karelna selbuah relzelkil 

daril Allah selhilngga dilbelrilkan kelmampuan untuk me lmbangun rumah tangga dan 

melnelruskan kelturunan delngan ilzilnnya selrta melnjalanil kelhildupan selsuail tatanan 

hildup masyarakat se ltelmpat. 

Kalosara hubungannya dalam ajaran Islam memang sesuai dengan prinsip 

Syariah karena karena beberapa peran dan fungsinya dalam upaya persatuan 

perdamaian kerukanan hidup bermasyarakat, karena Islam mengajarkan kita untuk 

                                                             

103 Delpartelmeln Agama RI L, Al Qur’an dan Telrje lmah, (Jakarta: Delpartelmeln Agama) 
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mendamaikan orang yang sedang berselisih sebagaimana disebut dalam firman 

Allah al-Qur’an104 surah Q.S. al-Hujurat 49/10: 

ا ن وۡن   ا نام  ؤۡم  ة   الۡم  وۡ  ا خۡو  اف ا صۡل ح  يۡك مۡ  ب يۡن    و  ۚ  ا خ  اتاق   واو   اللّّٰ   

ل ع  

 لاك مۡ 

ت رۡ 

م   ح 

 وۡن  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara 

kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 

mendapat rahmat.”105 

Hal ini menyatakan bahwa salah satu fungsi Kalosara mendamaikan orang yang 

berselisih. Selanjutnya Islam juga mengajarkan umatnya untuk menjaga hati dari 

penyakit seperti dengki, amarah, dan Kalosara ini terbukti menjadi media untuk 

meredam amarah seseorang misalnya dalam kasus kawin lari sebagai orang tua 

mungkin tidak menerima hal tersebut maka mengakibatkan emosi dan amarah yang 

memuncak. Maka media Kalosara ini membuat orang tuanya tadi bisa meluluhkan 

hati dan ikhlas menerima kenyataan maka prinsip hidup masyarakat Tolaki Inae 

konasara iye pinesara, Inae liya sara iye pinekasara artinya siapa yang beradat 

menjungjung tinggi adat akan dihargai tapi siapa yang tidak beradat dan tidak 

                                                             
104 Syamsul Marhan, Budaya Moderasi Dalam Kalosara, https://youtu.be/ Diakses Pada 13 

Desember 2023 

105 Delpartelmeln Agama RI L, Al Qur’an dan Telrje lmah, (Jakarta: Delpartelmeln Agama) 
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menjungjung tinggi adat maka akan direndahkan dan tidak pantas untuk dihargai, 

maka dengan demikian Kalosara sangat sesuai dengan ajaran islam.106 

 Jadi berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari informan dan 

pernyataan diatas bahwa Kalosara  digunakan sebagai pedoman hidup kesatuan 

masyarakat adat suku Tolaki dalam bentuk simbol menjadi nilai-nilai positif 

Kalosara dalam kepercayaan terhadap adanya nilai religius Kalosara sebagai cara 

yang digunakan para tokoh adat agar masyarakat patuh terhadap tradisi Kalosara. 

Nilai moral yang timbul untuk mengatur dan mengikat tingkah laku atau 

kepribadian umat manusia sebagai individu yang bermartabat, Kalosara mengatur 

permasalahan yang berada di masyarakat sesuai dengan keadilan yang berlaku serta 

sesuai dengan ajaran agama serta memiliki nilai perdamaian, hubungan antara 

individu dengan individu lain dalam lingkungan masyarakat yang saling 

bertoleransi dalam beragama sesama suku Tolaki dan suku lainnya yang berada di 

Sulawesi Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
106 Syamsul Marhan, Budaya Moderasi Dalam Kalosara, https://youtu.be/ Diakses Pada 13 

Desember 2023 
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BAB V 

PELNUTUP 

A. Kelsilmpulan 

Belrdasarkan rumusan masalah pe lnelliltilan yang te llah dillakukan, maka dapat 

dilsilmpulkan. 

Pelrkawilnan adat ilnil dilwarilskan selcara turun telmurun yang dilselbut masyarakat 

hukum adat delngan adat Kalosara se lbagail urat nadil Hukum Adat Tolakil, belgiltu pula 

dalam tatanan kelhildupan Tolakil dilkelnal Kalosara se lbagail karaktelr dan jatil dilril suku 

bangsa Tolakil. 

1. Prosels dan tata cara pellaksanaan tradilsil kalosara dalam adat pe lrkawilnan suku 

Tolakil telrlelbilh dahulu harus me lndapatkan ilziln daril pelmelrilntah, teltua adat dan 

dellelgasil daril pilhak pelrelmpuan hal ilnil dillakukan selsuail delngan tatanan adat yang 

belrlaku dalam suku Tolakil. 

2. Pandangan masyarakat terhadap tradilsil Kalosara dalam adat pelrkawilnan suku 

Tolakil harus dillaksanakan selsuail delngan aturan adat yang sudah belrjalan selcara 

turun telmurun jilka tildak dillaksanakan maka dila akan melndapatkan belban moral 

yang dilmana jilka keldua pasangan suamil ilstril tildak mellilbatkan adat dalam 

pelrkawilnannya maka anak pe lrelmpuan yang akan dila lahilrkan nantil tildak bilsa 

pula melnggunakan tradilsil Kalosara dalam adat pelrkawilnan suku Tolaki l. 

Sebagai pemuda dan pemudi suku Tolaki menegakkan adat sebagai simbol 

menghormati dan menghargai adat yang telah ada dari para pendahulunya dan 

meneruskan agar tetap lestari. 

3. Perspektif hukum islam terhadap tradilsil Kalosara dalam proselsil adat 

pelrkawilnan suku Tolakil tildak melnyilmpang delngan hukum ilslam selhilngga 

melmpunyail rellelvansil. Pada pelrkelmbangan Kalosara telrjadil pelrubahan yang 

sangat silgnilfilkan yaknil masuknya ajaran agama I Lslam dil dalam tradilsil Kalosara, 

selhilngga dalam pe llaksanaannya dilselsuailkan pula delngan ajaran agama I Lslam 

agar tildak melndapatkan kelmurkaan pada Allah. Nilai-nilai positif yang terdapat 

dalam Kalosara yaitu nilai moral yang timbul untuk mengatur dan mengikat 

tingkah laku atau kepribadian umat manusia sebagai individu yang bermartabat, 
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Kalosara mengatur permasalahan yang berada di masyarakat sesuai dengan 

keadilan yang berlaku serta sesuai dengan ajaran agama serta memiliki nilai 

perdamaian, hubungan antara individu dengan individu lain dalam lingkungan 

masyarakat yang saling bertoleransi dalam beragama sesama suku Tolaki dan 

suku lainnya yang berada di Sulawesi Tenggara. 

B. ILmplilkasi l Pelnelliltilan 

Belrdasarkan hasill pelnelliltilan yang tellah dillakukan, pelnelliltil melnyarankan: 

1. Bagil masyarakat seltelmpat agar sellalu melnjaga kelarilfan lokal se ltilap daelrah 

selhilngga telrus mellelkat dalam ke lhildupan masyarakat daelrah. 

2. Bagil pelmelrilntah Karelna selmakiln tilnggilnya modelrnilsasil dan pelnilngkatan 

I LPTELK maka hal ilnil bilsa melnyelbabkan hukum adat atau kelbudayaan yang 

belrsilfat tradilsilonal akan seldilkilt delmil seldilkilt akan telrkilkils. Maka daril iltu pelnuli ls 

melnyarankan agar mata pellajaran lokal pada bangku se lkolah selpelrtil SD 

seldelrajat, SMP dan SMA dilmasukan dalam prose ls bellajar-melngajar, ilnil akan 

melmungkilnkan pelngeltahuan akan Kalosara (hukum adat) selmakiln bailk. 

3. Bagil pelrangkat adat dalam pe lrtelmuan se lmilnar yang seltilap tahun dillaksanakan 

untuk bilsa melngilkut selrtakan para ilntellelktual muda dil dalam selmilnar telrselbut 

agar lelbilh melmbelrilkan pelngeltahuan yang me lndalam telntang hukum adat 

(Kalosara). 
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