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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 
Huruf 
Arab 

Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B be ب
 Ta T te ت
 Sa Ś es (dengan titik di atas) ث
 Jim J je ج
 Ha ḥ ha (dengan titik 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 titi di bawah ص
 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 1 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
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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 atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  fathah  a a آ

  kasrah  i i ا

  dammah  u u آ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,  

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fathah dan ya 

 

ai a dan i ََْـى 

 
fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ
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Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 
 

 fathah dan alif ...ا|...ى
atau ya 

ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya ي
 

ī i dan garis diatas 

 dammah dan ۇ
wau 

ū u dan garis diatas 

 \\<rama : رَمَـى

 qi>la : قِـيْـلََ

 yamu>tu : يَـمـوُْتَُ

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]. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl :  رَوْضَـةاُلأطْفَالَِ

 al-Madīnah al-Fād}ilah :  الَْـمَـدِيْـنَـةاُلَْـفـاَضِــلَةَُ

 al-h}ikmah :  الَـْحِـكْـمَــةَُ
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (   ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

  oleh  huruf  kasrah ( ), ia  ditransliterasikan  seperti  huruf 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َل (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti 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. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

B. Daftar Singkatan. 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt.  =  subhanahu wa ta ala 

saw.  =  sallallahu alaihi wa sallam 

a.s  = ‘alaihi al-salam 

M  =  Masehi 

H  =  Hijriah 
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SM  =  Sebelum Masehi 

1 = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS  = Qur’an Surah 

HR  = Hadits Riwayat 

SEMA  = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KUA  = Kantor urusan agama 
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ABSTRAK 
 

Nama  :  Dani Iqbal 
Nim   :  50200114109 
Judul skripsi : Nilai-Nilai Islam Pada Pernikahan Adat Di Desa Wasilomata II 

Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton tengah Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Nilai-Nilai Islam pada pernikahan 

adat desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi 
Sulawesi Tenggara. Adapun sub masalah dari pokok permasalahan tersebut adalah 
sebagai berikut : 1. Bagaimanakah prosesi tradisi pernikahan Masyarakat di desa 
Wasilomata II Kabupaten Buton Tengah? 2. Apa saja nilai-nilai Islam yang ada pada 
pernikahan adat masyarakat desa Wasilomata II Kabupaten Buton Tengah? 

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memiliki lokasi di Desa 
Wasilomata II Kabupaten Buton Tengah. Pendekatan yang digunakan peneliti berupa 
pendekatan Budaya Antropology dan pendekatan Keagamaan Religi. Sumber data 
dalam penelitian ini berupa sumber data Primer: Informan kunci adalah Tetua Adat 
(La Esa, La Taesi, La Genda, La Ndatu), Kepala Desa (Abdul Kadir), Staf Desa serta 
beberapa warga Desa, dan sumber data sekunder: Kajian kepustakaan, buku-buku, 
jurnal, dokumen tertulis, foto, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data reduction data, 
Penyajian Data Data Display, dan Penarikan Kesimpulan Conclution 
Drawing/Vervication. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Prosesi adat pernikahan yang ada 
pada masyarakat desa Wasilomata II terbagi menjadi beberapa tahap yakni, lamaran, 
pengukuhan, nikah, dan resepsi adat. 2. Nilai-nilai Islam yang terdapat pada adat 
pernikahan masyarakat desa Wasilomata II yaitu, nilai ibadah, nilai kekeluargaan, 
nilai gotong royong, dan nilai tanggung jawab. 

Implikasi penelitian: 1. Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini, 
masyarakat Desa Wasilomata II dapat melestarikan adat dan tradisi yang selama ini 
telah menjadi budaya dalam masyarakat dapat dilestarikan. 2. Penelitian ini pula 
menjelaskan nilai-nilai Islam yang ada dalam adat dan tradisi dalam pernikahan adat 
Desa Wasilomata II. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kepulauan terbanyak di 

Dunia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke serta memiliki banyak suku 

dan agama di antaranya Kristen, Hindu, Budha, Islam dan Konghucu dengan 

mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia juga memiliki beragam suku di 

dalamnya seperti Suku Batak di Sumatera, Suku Jawa di Jawa, Suku Dayak di 

Kalimantan, Suku Bugis di Sulawesi Selatan, Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara 

dan masih banyak lagi, dengan beraneka ragam suku tidak menjadikan Indonesia 

terpecah. Masing-masing Suku dan Agama memiliki tata cara dan ritual yang 

berbeda. 

Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda di berbagai unsur lapisan 

masyarakat, ini sesuai dengan semboyan Bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, 

semboyan ini tertulis dalam lambang Negara Indonesia, yaitu Burung Garuda 

Pancasila. Pada kaki Burung Garuda terpampang jelas tulisan Bhineka Tunggal 

Ika.1 Konsep “Bhineka” mengakui keanekaan atau keragaman, sedangkan 

“Tunggal Ika” menginginkan adanya kesatuan. 

Keanekaan atau keragaman dicirikan oleh adanya perbedaan sedang 

kesatuan dicirikan oleh adanya kesamaan, dapat disimpulkan bahwa Bhineka 

Tunggal Ika memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan merupakan 

pernyataan yang mengakui realitas Bangsa Indonesia yang majemuk “ber-Bhineka 

 
1 I Nyoman Pursika, Kajian Analitik Terhadap Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika  ”

(Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jln. 
Udayana Singaraja, Jilid 42 Nomor 1, April 2009), h. 15. 
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Tunggal Ika berarti Indonesia selain mengakui adanya keragaman juga mengakui 

adanya kesatuan”.2 Hal ini pula yang membuat Indonesia kaya dengan kearifan 

lokalnya. 

Seiring perkembangan zaman tradisi yang ada di Indonesia memiliki 

pergeseran, salah satu faktor besar penyebab pergeseran tradisi tersebut ialah, 

masuknya ajaran agama pada sendi kehidupan masyarakat Indonesia, yang salah 

satunya Agama Islam. 

Masyarakat memiliki tradisi yang dilakukan secara turun-temurun 

walaupun pada umumnya tidak semua lapisan masyarakat paham dengan tradisi 

yang dilakukan pendahulunya. Di sisi lain tidak semua adat tradisi yang ada pada 

masyarakat selaras dengan ajaran agama, adat tradisi dan budaya tersebut jika 

diamati dari ajaran Agama Islam dapat dikatakan bahwa sebagian dari adat tradisi 

dan budayanya tidak selaras dengan ajaran agama, dan pada bagian lain adat dari 

tradisi tersebut tidak berlawanan dengan ajaran Agama Islam. 

Berbaurnya ajaran Agama Islam dengan adat tradisi lokal diawali sejak 

Islam masuk ke wilayah nusantara. Dalam literatur sejarah pada umumnya Agama 

Islam masuk ke nusantara melalui kerajaan Samudra Pasai kemudian menyebar 

hampir ke seluruh nusantara meliputi Maluku, Sulawesi, Jawa, Kalimantan. 

Masuknya Agama Islam pada kehidupan masyarakat yang telah 

mempunyai nilai adat tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dapat 

membuat berbaurnya dua unsur yang berbeda antara Islam dan adat tradisi lokal. 

 
2 I Nyoman Pursika, Kajian Analitik Terhadap Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jln. Udayana 
Singaraja, Jilid 42 Nomor 1, April 2009), h. 16. 
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Pada proses berbaurnya antara Islam dan tradisi lokal, secara umum Islam dapat 

dengan mudahnya diterima dalam adat tradisi lokal di nusantara. 

Menurut M. C. Ricklefs Islam masuk ke Indonesia dengan dua proses. 

Pertama, penduduk Pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian 

menganutnya. Kedua, orang-orang Asia, seperti Arab, India, Cina yang telah 

beragama Islam bertempat tinggal secara menetap disuatu wilayah Indonesia 

melakukan perkawinan dengan penduduk asli dan mengikuti gaya hidup lokal yang 

sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu atau suku 

lainnya.3 Ada Pula pendapat atau teori tentang masuknya Islam di Indonesia yang 

dikemukakan oleh Azyumardi Azra dalam buku Jaringan Ulama. Pertama, teori 

yang menyatakan bahwa Islam di Nusantara dari India, bukannya Persia atau 

Arabia. Teori ini dikemukakan oleh Pijnapel, dia mengaitkan asal-muasal Islam di 

Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, bahwa Islam di 

Nusantara berasal dari orang-orang Arab yang bermazhab Syafi’i yang bermigrasi 

dan menetap di wilayah India tersebut yang kemudian membawa Islam ke 

Nusantara.4 Dari teori-teori yang telah dikemukakan, bahwa Islam masuk ke 

Indonesia dengan cara perdagangan, dakwah, dan perkawinan. 

Agama Islam dapat dikatakan mampu bergerak secara harmonis dalam 

kemajemukan tradisi dan adat istiadat serta bijaksana terhadap unsur-unsur tradisi 

yang bernilai positif. Agama Islam sangat memiliki kecocokan dengan semboyan 

 
3 M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

1991), h. 3. 

 
4 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara (Jakarta: Kencana, 

2017). 
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yang dianut bangsa Indonesia yang tertuang dalam firman Allah pada QS Al-

Hujurat/49:13. 

َٰٓأيَُّهَا  إِنَّ أكَۡرَمَك مۡ    لنَّاس  ٱ  يَ 
ا ْۚ ك مۡ ش ع وبٗا وَقَبَآَٰئِلَ لِتعََارَف وَٰٓ ن ذكََرٖ وَأ نثىَ  وَجَعَلۡنَ  ك م م ِ إِنَّا خَلَقۡنَ 

ِ ٱعِندَ  ك مْۡۚ إِنَّ  للَّّ َ ٱأتَۡقَى     عَلِيمٌ خَبِيرٞ  للَّّ
 
Terjemahnya: 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.5 

Masyarakat Buton tidak dapat menghindari masuknya Islam seperti yang 

terjadi pada daerah lain, masuknya Islam terjadi pada sekitar tahun 900  H./ sekitar 

5001  M. hal ini diperkuat oleh pendapat Muhammad Alifuddin dalam kajiannya 

tentang Islam Buton (Interaksi Islam dengan Budaya Lokal) yang mengatakan, 

masuknya islam ke Buton terjadi pada tahun 1580 M. yang dimana itu terjadi pada 

masa sultan Babullah dari Ternate yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya, 

Islam masuk ke Buton melalui perantara ulama yang memiliki nama Syekh Abdul 

Wahid. Kehadiran Syekh Abdul Wahid mengawali perkenalan Islam dengan 

wilayah Buton juga berarti awal dari proses interaksi Islam dengan budaya lokal.6 

Masuk dan berpadunya ajaran Islam dengan tradisi lokal dalam keseharian 

masyarakat Buton masih nampak terlihat terutama pada keseharian masyarakat 

Buton, sebagai keberagaman budaya yang telah diwarisi dari generasi ke generasi 

ajaran agama memiliki kaitan yang erat dengan adat tradisi dan budaya masyarakat 

Buton pada masa lalu. 

 
5Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiaga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2015), h. 517.  

6 Muhammad Alifuddin, “Islam Buton (Interaksi Isalm dengan Budaya Lokal)”, h. 3. 

 



5 
 

 
 

Ciri Islam dalam kehidupan tampak pada budaya yang dijalankan pada 

kehidupan sosial maupun individu pada masyarakat Buton, merupakan contoh yang 

dapat menyatakan bahwa Islam selama beberapa generasi berperan penting dalam 

perilaku kehidupan masyarakat Buton. Walaupun pengaruh Islam tidak berdiri 

sendiri tanpa adanya percampuran dengan adat tradisi dan budaya masyarakat 

Buton yang telah ada sebelum Islam masuk pada sendi kehidupan masyarakat 

Buton, ataupun setelah Islam telah menjadi agama yang telah dianut sebagian besar 

masyarakat Buton. 

Hubungan Islam dengan tradisi lokal di Indonesia dapat terjalin, karena 

hal tersebut telah menjadi kecenderungan umum, ini disebabkan karena sebelum 

Islam datang, berbagai macam tradisi dan kepercayaan lokal menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dari praktek kehidupan masyarakat dan telah menyatu dalam sistem 

sosial budaya masyarakat. Dengan demikian adanya Agama Islam bukan untuk 

menghilangkan adat dan tradisi setempat melainkan untuk memperbaiki dan 

meluruskannya lebih berperadaban, berakhlak dan manusiawi.7 Berbicara tentang 

adat istiadat, hampir masing-masing daerah memiliki tata cara yang berbeda dalam 

adat istiadat, sebagai contoh antara adat Sumatera dan Kalimantan memiliki 

perbedaan, begitupula Jawa, Sulawesi, Ambon, Papua dan seterusnya masing-

masing memiliki perbedaan adat istiadat, ada adat yang memiliki tatacara yang 

rumit serta ada adat yang memiliki tatacara yang mudah di masing masing daerah, 

salah satu tata cara yang rumit dalam adat istiadat di Indonesia adalah pada prosesi 

pernikahan atau perkawinan. 

 
7 Rohimin, et al, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. 

Nusantaralestari Ceriapratama,2009), h.4. 
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Pernikahan atau Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikāh 

yang bermakna al-wati al-dammu wa al-tadākhul, yang bermakna bersetubuh, 

berkumpul, dan akad.8 Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

menyatakan bahwa perkawinan Islam adalah akad yang kuat atau mīṡ aqan galīzan 

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.9 

Kata mīṡ aqan galīzan ini ditarik dari firman Allah pada QS An-

Nisa/4:21.  

ذ ونَه   وَكَيۡفَ  قًا غَلِيظٗا  ۥتأَۡخ  يثَ   وَقَدۡ أفَۡضَى  بَعۡض ك مۡ إِلىَ  بَعۡضٖ وَأخََذۡنَ مِنك م م ِ

Terjemahnya: 

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka 
(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.10 

Ayat di atas dapat dikatakan bahwa pernikahan atau perkawinan dalam 

Islam adalah sebuah ikatan suci, ikatan yang menghalalkan yang haram dan akan 

menyatukan dua insan dan keluarga. Tujuan pernikahan atau perkawinan bukan 

hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung 

keturunan. Menurut Islam menikah adalah menyempurnakan agama,oleh karena itu 

barang siapa yang menuju pada pernikahan, maka ia telah berusaha 

menyempurnakan agamanya. 

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 1 pasal 1 “Perkawinan ialah 

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

 
8Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi 

Kritis perkembangan Hukum Islam Dari Fikih,UU No 1/1974) Sampai KHI, (Jakarta: Pernada 
Media, 2004) h. 38.  

9Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012) Pasal 2. 

10Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT Tiaga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2015), h. 81.  
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dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  ”dilanjutkan pada Bab 1 pasal 2 ayat 1 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”.11 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 dan 2 diatas telah dijelaskan bahwa pernikahan 

akan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta 

kepercayaan masing-masing, dari ulasan Undang-Undang diatas dapat dikatakan 

Indonesia memiliki berbagai macam tata cara, adat istiadat dan ritual yang berbeda 

di masing-masing daerah, dalam hal ini penulis mengaitkan kepercayaan masing-

masing (agama) dengan adat istiadat yang telah melekat pada suku-suku di 

Indonesia. 

Pernikahan dalam adat dan tradisi Buton Tengah di Desa Wasilomata II 

memiliki tahapan-tahapan yang wajib dilalui seseorang sebelum masuk dalam 

prosesi pernikahan seperti katimbangi arti dalam bahasa Indonesia merupakan 

menimbang atau timbangan, hodea yang memiliki arti mahar atau maskawin. 

Menikah dalam tradisi masyarakat Buton sama seperti masyarakat lain yang 

merupakan sebuah peristiwa penting dari seorang yang akan menjalankannya. 

Pernikahan menuntut adanya perlakuan khusus dalam mengkaji dan 

menganalisa dikarenakan pernikahan merupakan proses dalam kehidupan yang 

dalam pelaksanaannya harus dilandaskan pada agama, budaya dan peraturan 

perundang-undangan. Pernikahan juga merupakan faktor yang penting dalam 

membangun kehidupan dalam masyarakat. Dalam proses pernikahan pula dapat 

membentuk rumah tangga yang dapat menghubungkan berbagai macam kelompok 

 
11 Kementrian Agama Republik Indonesia, Himpunan Perundang-undangan tentang 

perkawinan (Jakarta: 2015). h. 22. 
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dalam masyarakat melakukan reproduksi daman memperoleh keturunan, 

pernikahan juga merupakan sarana yang menghubungkan masyarakat baik dalam 

hubungan sosial maupun hubungan biologis. 

Pernikahan juga merupakan sarana pengatur kegiatan manusia dalam 

penyaluran seks, pernikahan memberi batasan kepada seseorang untuk 

berhubungan seks selain dari pasangannya. Sebagai pemberi batasan dalam 

berhubungan seks, pernikahan juga berperan sebagai sarana perlindungan bagi 

anak-anak hasil pernikahan. Pernikahan merupakan sarana manusia untuk dapat 

berkembang, karena dalam pernikahan akan memperoleh keturunan serta dalam 

keturunan membentuk keluarga dan keluarga membentuk sebuah masyarakat. 

Dapat dikatakan pernikahan adalah unsur dasar yang membuat manusia 

berkembang dan menjadi sebuah masyarakat. 

Upacara pernikahan merupakan kegiatan yang penting bagi kehidupan 

individu maupun sosial. Secara individu, upacara pernikahan akan merubah 

seseorang dalam menempuh hidup baru. Kehidupan baru dalam keluarga perlu 

dibina agar mendatangkan suasana bahagia, sejahtera, aman, nyaman, dan tentram. 

Pernikahan juga memiliki fungsi sosial, seperti ketika mempersiapkan pelaksanaan 

prosesi pernikahan pasti membutuhkan bantuan bantuan orang lain sehingga dapat 

mempererat hubungan masyarakat melalui gotong royong. Selain merubah status 

seseorang dalam masyarakat, pernikahan juga merupakan hal yang sakral, 

pernikahan dapat menghalalkan hubungan antara pria dan wanita. Hal ini yang 

mendorong penulis untuk menelisik lebih jauh adat istiadat pernikahan adat Buton 

dengan judul “Nilai-Nilai Islam pada Pernikahan Adat di Desa Wasilomata II 

Kecamatan Mawasangka Induk Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi 

Tenggara”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian yang berjudul Nilai-Nilai Islam pada Pernikahan Adat di Desa 

Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Induk Kabupaten Buton Tengah Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Penelitian ini akan difokuskan pada nilai-nilai Islam yang 

termuat dalam adat istiadat pernikahan yang ada di Desa Wasilomata II Kecamatan 

Mawasangka Induk Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara.  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat disimpulkan penulis 

ingin menelisik lebih jauh tentang apa saja nilai-nilai Islam yang terkandung dalam 

adat istiadat pernikahan di masyarakat Desa Wasilomata II. 

a. Prosesi pernikahan adat merupakan suatu kebiasaan yang melekat pada sendi 

kehidupan masyarakat di suatu daerah, oleh sebab itu penulis ingin mencermati 

prosesi pernikahan adat dalam masyarakat Desa Wasilomata II yang syarat 

akan nilai-nilai adat. 

b. Nilai-nilai Islam dalam prosesi pernikahan yang berlandaskan adat dan kaidah-

kaidah Islam, dalam hal ini penulis akan membahas tentang pernikahan adat 

dan kaidah-kaidah dalam Islam serta berbaurnya adat dan kaidah-kaidah Islam 

pada masyarakat Desa Wasilomata II. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh tentang bagaimana tata cara pernikahan adat dan nilai-nilai Islam, yang dalam 

hal ini penulis akan menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul 

“Nilai-Nilai Islam pada Pernikahan Adat di Desa Wasilomata II Kecamatan 

Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara”. 
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Berdasarkan pokok masalah diatas, dapat dirumuskan sub-sub masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Prosesi Pernikahan Adat di Desa Wasilomata Kecamatan 

Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara? 

2. Apa saja Nilai-Nilai Islam yang Terkandung dalam Pernikahan Adat di 

Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah 

Provinsi Sulawesi Tenggara? 

D. Kajian Pustaka 

1. Hubungannya dengan Buku-Buku 

Kajian mengenai hubungan ajaran Islam dengan budaya lokal banyak 

dibahas oleh Rohimin, Muthalib, dkk dalam bukunya yang berjudul Harmonisasi 

Agama dan Budaya di Indonesia dalam buku tersebut menjelaskan bahwa Indonesia 

sebagai bangsa yang plural dan majemuk , dihuni oleh berbagai etnis, bahasa, 

agama, dan ideologi serta letak geografis antar daerah yang luas, dipisahkan oleh 

puluhan ribu pulau. Namun demikian masyarakat yang plural dan majemuk tersebut 

memiliki norma dan nilai yang dianut secara turun-temurun untuk dapat 

mewujudkan kehidupan yang harmonis melampaui batas etnis, bahasa, agama, dan 

ideologi.12 

Kajian mengenai masyarakat Buton tentang Adat dan Upacara Perkawinan 

Daerah Sulawesi Tenggara dalam buku tersebut banyak membahas tata cara adat 

dan upacara perkawinan suku Wolio, mengidentifikasi adat sebelum perkawinan, 

upacara perkawinan, dan adat sesudah perkawinan.13 

 
12Rohimin, et al, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. 

Nusantaralestari Ceriapratama,2009) 
13Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah 

Sulawesi Tenggara (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi 
Tenggara, 1978/1979), h. 92.  
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Kajian mengenai hukum pernikahan oleh Prof. Dr, Jamaluddin, SH, 

M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum dalam bukunya yang berjudul Buku 

Hukum Ajar Perkawinan, banyak membahas tentang hukum pernikahan di 

Indonesia.14 

2. Hubungannya dengan Penelitian Terdahulu 

Skripsi dari Razak 2018, menulis tentang “Pengaruh Stratifikasi Terhadap 

Praktek Boka (Mahar) Perkawinan di Masyarakat Buton ”  meneliti tentang praktek 

mahar perkawinan di kabupaten Buton, serta bagaimana takaran nilai boka atau 

papolo masyarakat adat Buton yang mempunyai stratifikasi sosial tinggi dan ingin 

melaksanakan upacara perkawinan. Penelitian ini lebih banyak membahas tentang 

praktek boka di masyarakat Buton dari dulu sampai sekarang masih tetap berlaku 

dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. 

Skripsi dari Masniati 2014, menulis tentang “Mahar dalam Perspektif 

Islam (Studi Kasus di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone)”. 

Meneliti tentang mahar yang berlaku pada masyarakat yang bertempat di desa Batu 

Gading. 

Disertasi dari Halking 2014, menulis tentang “Tradisi  Perkawinan Adat 

Buton (Kajian tentang Hubungan Timbal Balik Antara Ajaran Agama Islam dan 

Tradisi Lokal)”. Membahas tentang jalur prosesi perkawinan adat Buton adalah 

Poboisa (prosesinya lukuti, pesoli, losa, tauraka, kawia, karia, jagani, 

pobongkasia, dingkana umane dan lakina banua), uncura, popalasiaka dan hubuni. 

 

 

 
14Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Pernikahan, (Cet I; Aceh: Unimal 

Press,2016). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui prosesi pernikahan adat di Desa Wasilomata II Kecamatan 

Mawasangka Induk Kabupaten Buton Tengah.  

b. Untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam penikahan adat di Desa Wasilomata 

II Kecamatan Mawasangka Induk Kabupaten Buton Tengah.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun keguanan penelitian dalam penulisan skripsi ini secara umum 

dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut.  

a. Kegunaan Ilmiah  

1) Penelitian ini diharapka dapat memberikan informasi secarah lebih 

mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam adat istiadat pernikahan di Desa 

Wasilomata.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta 

wawasan yang lebih luas dan dapat bermanfaat kedepannya terutama bagi 

penulis.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber ilmiah dalam 

mengadakan pernikahan adat khususnya di Desa Wasilomata II 

Kecamatan Mawasangka Induk Kabupaten Buton Tengah.  

2) Sebagai bentuk tugas akhir penelitian guna memperoleh gelar S1 bidang 

jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pernikahan dalam Islam dan Pernikahan dalam Adat 

1. Pengertian pernikahan 

Pernikahan atau perkawinan adalah perilaku makhluk atau ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa agar dapat memperbanyak keturunan. Tuhan menciptakan segala 

sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan dan berjodoh. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam QS An-Naba/78:8.  

جٗا    ك مۡ أزَۡوَ   وَخَلَقۡنَ 
Terjemahnya: 

Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan.1 

Ayat diatas dapat diketahui dalam proses menciptakan makhluk Nya, 

Allah menciptakan pasangan yang sepadan dengan makhluk ciptaan itu. Manusia 

diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda, ada laki-laki dan ada perempuan. 

Sebagai mana Hawa diciptakan untuk menjadi pasangan Nabi Adam as. 

Perkawinan haruslah mengikuti tatacara yang normatif dan legal, karena 

perkawinan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Nya yang lain, bagi manusia 

perkawinan diatur oleh peraturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata Kawin adalah membentuk 

keluarga dengan lawan jenis beristri atau bersuami, melakukan hubungan kelamin, 

bersetubuh.2 Pada pembahasan yang sama pengertian kata nikah adalah ikatan 

 

1Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiaga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2015), h. 582.  

2https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin
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(akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran 

agama.3 Sedang dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Novianto, 

perkawinan (nikah) adalah pertalian antara laki-laki dan perempuan dalam nikah.4 

Pengertian menurut Abu Hanifah “Akad yang dikukuhkan untuk memperoleh 

kenikmatan dari seorang wanita, dilakukan dengan sengaja”.5 Pengukuhan yang 

dimaksud adalah ketetapan yang sesuai dengan   syariah dan bukan sekedar 

pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan akad 

(perjanjian).  

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata dalam bahasa 

Indonesia adalah kawin, masa kini kedua kata tersebut saling dibedakan antara 

nikah dan kawin. Akan tetapi pada dasarnya antara nikah dan kawin hanya berbeda 

dalam menarik akar kata saja. Bila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa 

pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang 

menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan 

seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan 

dan saling menyantuni.6 

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Abd. Rahman Ghazaly, pernikahan 

merupakan salah-satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik 

pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang 

dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan 

melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya 

yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah tidak menjadikan 

 

3https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah.  

4Novianto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surakarta: Bringin, 1992), h. 287.  

5Ali M. Hasan, Pediman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Ed. I,(Cet. II; Jakarta: 
Pernada Media Group, 2003), h. 10.  

6Sudarsono, Pokok-Pokok Hukuk Islam, (Cet, II; Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2001), h. 188.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah
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manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan 

berhubungan secara anarki tanpa aturan.  

Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mengadakan 

hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan 

upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dengan para 

saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling 

terikat. Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, 

memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak 

laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. 

Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan 

kebapaan sebagaimana ladang yang baik nantinya menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.7 

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

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

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.8 Dengan kata lain keluarga yang terbentuk 

dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin atau 

keluarga sakinah. 

2. Pernikahan dalam Islam 

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqih disebut dengan dua kata, 

yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari hari 

 
7Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Cet, II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 11. 

8Kementrian Agama Republik Indonesia, Himpunan Perundang-undangan tentang 
perkawinan (Jakarta: 2015). h. 22. 
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dan banyak tepakai dalam Al Qur'an dan hadis Nabi.9 Secara umum dalam Al 

Qur'an menggunakan nikah dan zawaj sebagai penggambaran terjalinnya hubungan 

suami istri secara sah. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk memperbanyak keturunan. 

Literatur Fiqh yang mengatur tentang pernikahan disebut Fiqh Munakahat, 

mengatur hubungan antara suami dengan istri serta anak-anak, dalam berkeluarga 

dengan mengharap ridha Allah. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Allah 

dan sunnah Rasul.  

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari ayat berikut: 

QS az-Zariyat/51:49. 

ونَ ك ل ِ   وَمِن   شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّك مۡ تذََكَّر 

Terjemahnya: 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.10 

Ayat ini Allah menciptakan mahluk secara berpasng-pasangan. Allah 

secara khusus menyebut laki-laki dan perempuan pada QS an-Najm 53/45. 

وۡجَيۡنِ ٱخَلقََ  ۥوَأنََّه     لۡۡ نثىَ  ٱوَ  لذَّكَرَ ٱ لزَّ

Terjemahnya: 

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan 
wanita.11 

Pernikahan juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakuknannya 

selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat 

 

9Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 
35.  

10Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiaga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2015), h. 522. 

11Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT. Tiaga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2015), h. 528. 
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dalam hadis yang diriwatkan oleh Jama’ah ahli hadits dan Imam Muslim, sabda 

Nabi: 

ج  الَنِ سَاءَ , فمََن  رَغِبَ عَن  س نَّتِي فَلَي سَ مِ  نِ يوَأتَزََوَّ  …. 

Artinya 

....dan aku mengawini perempuan, barang siapa yang benci sunnahku, maka 
ia bukan termasuk ummatku.12 

Menurut Abdul Muhaimin As’ad dalam buku “Risalah Nikah ”

menjelaskan bahwa nikah adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi 

hajat nafsu seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya 

diperbolehkan bergaul sebagai suami istri, dan yang dimaksud dengan akad ialah 

ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau 

wakilnya.13  

Pembahasan lain Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa tujuan 

pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, 

berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan 

kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul Nya.14 

Arti nikah menurut para ulama pada hakekatnya tidak memiliki perbedaan, 

dalam hal ini ulama fiqih sependapat, bahwa nikah adalah akad yang diatur dalam 

agama untuk memberikan kepada pasangan suami, istri untuk berhubungan badan, 

dengan kata lain menghalalkan pria dan wanita untuk hidup bersama menurut 

ketentuan-ketentuan agama. 

 

 
12Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 14. 

13Abdul Muhaimin, Risalah Nikah (Cet. II; Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2005),       
h. 9.   

14Ahmad Az cxchar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), h. 86. 
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3. Pernikahan dalam Adat  

Adat merupakan kebiasaan yang dipertahankan oleh masyarakat di suatu 

tempat. Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu aturan yang berlaku 

dalam masyarakat tertentu dan menjelaskan cara hidup dalam masyarakat di daerah 

tertentu. Adat istiadat adalah suatu nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat dan 

merupakan sebuah konsep mengenai pola hidup dari masyarakat disuatu daerah 

tentang apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, 

sehingga berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi masyarakat tertentu. 

Adat dan upacara pernikahan akan tetap ada dalam suatu masyarakat, 

meskipun dalam ruang dan waktu yang akan terus mengalami perubahan-perubahan  

ia akan terus menjadi unsur yang melekat dan dihayati dari masa ke masa. Upacara 

pernikahan adat mengatur suatu bentuk yang mendasar antara manusia (laki-laki 

dan perempuan). 

Menurut adat, pernikahan bukan hanya mengenai pasangan suami istri 

melainkan juga kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat 

berkepentingan dalam prosesi pernikahan tersebut. Dalam adat pernikahan langkah-

langkah dalam prosesnya tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga bersifat 

batiniah. 

Adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa, perkawinan 

merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dalam prosesnya pernikahan 

adat diawali dengan datangnya pihak pria ke pihak wanita untuk melamar 

selanjutnya menikah. 

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tata tertib adat harus 

dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan menurut sistem 

yang berlaku dalam masyarakat adat. 
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B. Tujuan Pernikahan 

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dalam pengertian menurut UU 

Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Tujuan pernikahan menurut Islam yaitu pemenuhan ibadah dalam rangka 

membangun keluarga. Manusia diciptakan Allah disertai dengan naluri serta perlu 

mendapat pemenuhan atas naluri tersebut, pemenuhan naluri manusia yang 

diantaranya pemenuhan biologis telah diatur Allah dengan aturan pernikahan. 

Dalam Islam tujuan pernikahan adalah mengikuti perintah Allah dan mengikuti 

sunnah Nabi agar dapat memperoleh keturunan. Tujuan pernikahan dapat dibagi 

dalam lima bagian yaitu: 

1. Memperoleh keturunan. 

Setiap pasangan yang menikah tentu memiliki keinginan untuk 

memperoleh keturunan. Manusia memiliki kecenderungan untuk mempunyai 

keturunan, agama memberi jalan hidup manusia bahagia dunia dan akhirat dan itu 

dapat tercapai dengan beribadah kepada Tuhan baik sendiri-sendiri, berkeluarga 

dan bermasyarakat. Kehidupan bahagia dalam berkeluarga dapat tercapai bila 

dalam keluarga tersebut telah ada kehadiran anak-anak. Anak-anak merupakan 

buah hati dan belahan jiwa. 

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. 

Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis yang berbeda antara laki-laki 

dan perempuan serta membuat mereka tertarik pada lawan jenis. Pernikahan tidak 
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terlaksana jika tidak ada rasa tertarik kepada lawan jenis, sehingga bisa 

mengakibatkan putusnya generasi. 

3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. 

Ketenangan hidup serta kasih sayang dapat disalurkan melalui pernikahan, 

orang-orang yang tidak melakukan pernikahan dapat menimbulkan kerusakan 

untuk dirinya sendiri serta orang lain bahkan masyarakat. Manusia mempunyai 

nafsu, sedang nafsu lebih condong mengajak kepada perbuatan yang buruk, 

dorongan terbesar dalam nafsu merupakan nafsu untuk melakukan skes. Faktor 

yang membuat manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan adalah pengaruh 

hawa nafsu yang besar sehingga manusia hampir lupa dalam menentukan mana 

yang baik dan mana yang buruk untuk hidupnya. 

4. Membentuk dan membangun rumah tangga 

Merupakan basis awal dari masyarakat atas dasar kasih sayang dan 

kecintaan. Dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman, 

ketenangan dan ketentraman tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. 

Kebahagiaan dalam masyarakat dapat tercapai dengan adanya ketenangan dan 

ketentraman anggota keluarga dalam berkeluarga. Keluarga merupakan bagian dari 

masyarakat yang menjadi faktor penting dalam menentukan terbentuknya 

ketenangan dan ketentraman pada masyarakat. 

5. Menumbuhkan usaha dalam mencari rezeki,  

Aktivitas dalam pencarian nafkah yang halal bagi keluarga dan 

memperbesar rasa tanggung jawab. Pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat bahwa 

orang-orang yang belum mempunyai keluarga tindakannya masih dipengaruhi oleh 

emosi sehingga dalam pengambilan keputusan tidak konsisten dan kurang 

bertanggung jawab. Pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan 
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pekerja yang masih lajang, demikian pula dalam penggunaan gaji dalam keseharian, 

orang yang sudah berkeluarga lebih hemat dibanding yang masih lajang, orang yang 

telah berkeluarga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dalam segi 

penafkahan. Keluarga yang dalam pernikahannya didasarkan pada agama akan 

mencari penafkahan yang baik dan halal. 

Pasangan suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga, mendidik 

anak-anak serta dibina dengan sebaik mungkin, agar kedepannya dapat hidup sesuai 

harapan. Keharmonisan akan tampak pada pasangan suami istri dengan peran, tugas 

dan tanggung jawab masing-masing. Suami bertanggung jawab atas semua 

kebutuhan keluarga, istri dengan naluri keibuannya menata rumah melayani 

kebutuhan suami, mendidik dan membina anak-anak dengan penuh kasih sayang. 

C. Hukum Pernikahan  

Hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pernikahan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 

tentang perkawinan,  sedang  dalam hukum pernikahan adat adalah bagian dari 

hukum tidak tertulis yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Dalam hukum pernikahan, hidup bersama antara laki-laki dan perempuan adalah 

sah sebagai suami istri dengan maksud untuk memperoleh keturunan. 

Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci, kuat, dan kokoh 

untuk menempuh hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. 

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian pernikahan berupa akad yang 

sangat kuat atau mīṡ aqan galīzan menaati perintah Allah dan melakukannya 

merupakan sebuah ibadah.15 Dalam Kompilasi Hukum Islam jika pelaksanaan akad 

 

15Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Pernikahan, (Cet I; Aceh: Unimal 
Press,2016), h. 16. 
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nikah sudah terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai 

suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan oleh 

hukum Islam. Pengertian pernikahan dalam Undang-Undag Perkawinan 

mempunyai empat unsur yaitu: 

1. Ikatan lahir batin. 

Suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam 

ikatan bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan 

mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi yang disertai penyerahan 

mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan 

yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari 

pihak yang satu kepada pihak yang lain. 

2. Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. 

Suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan hanya 

boleh terjadi antara seorang laki-laki sebagai seorang suami dan sorang permpuan 

sebagai seorang istri.  

3. Membentuk keluarga bahagia dan kekal. 

Pernikahan pernikahan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, 

kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan 

berumah tangga. 

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan harus berdasarkan ketentuan agama, tidak boleh perkawinan 

dipisahkan dengan agama.dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan 

ketentuan yang diatur dalam hukum agama.16 

 

16Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Pernikahan, (Cet I; Aceh: Unimal 
Press,2016), h. 17. 
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Adapun rukun dan syarat sah pernikahan dalam islam yaitu: 

Syarat nikah merupakan sesuatu yang harus ada dalam penentuan suatu 

pernikahan dan dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan: 

1. Syarat calon suami 

a. Islam 

b. Laki-laki yang sudah mapan 

c. Bukan muhrim 

d. Mengetahui wali yang sebenarnya dari calon istri 

e. Bukan dalam melaksanakan haji dan umroh 

f. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan 

g. Tidak mempunyai empat orang istri yang sah 

h. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri 

2. Sayarat calon istri 

a. Islam 

b. Perempuan 

c. Bukan muhrim 

d. Bukan dalam melaksanakan haji dan umroh 

e. Tidak dalam iddah 

f. Bukan istri orang 

3. Akad yaitu kesepakatan dari pihak wali perempuan kepada laki-laki yang 

berisi tujuan menikahkan anak perempuannya. 

4. Wali yaitu orang tua laki-laki (ayah) dari perempuan atau perwalian yang 

telah ditunjuk (ayah) dari perempuan, wali yang ditunjuk haruslah laki-

laki dan balig. 

5. Dua orang saksi 
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Rukun nikah merupakan ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pernikahan: 

1. Calon suami 

2. Calon istri 

3. Wali 

4. Dua orang saksi 

5. Aqad (Ijab dan Qabul).17 

Islam menganjurkan bagi umatnya untuk melangsungkan pernikahan, 

namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan dan 

tujuan melaksanakannya, maka pernikahan dapat dikenakan hukum: 

a. Pernikahan hukumnya wajib. 

Pernikahan dapat dikatakan wajib bila bagi orang-orang yang telah mumpu dan 

mempunyai kemauan, serta dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zinah 

seandainya tidak menikah maka hukum melakukannya bagi orang tersebut 

ialah wajib. Ini didasarkan bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak 

berbuat dosa. 

b. Pernikahan hukumnya sunnat. 

Pernikahan dapat dikatakan sunnat bila orang-orang yang telah mampu dan 

mempunyai kemauan untuk menikah, tapi bila tidak menikah tidak 

dikhawatirkan akan berbuat zinah maka hukum melakukannya bagi orang 

tersebut sunnat. 

c. Penikahan hukumnya mubah. 

Pernikahan dapat dikatakan mubah bila orang-orang yang telah mampu untuk 

menikah dan tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat berbuat zinah 

 

17https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan-dalam-islam. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan-dalam-islam
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serta bila melakukannya tidak menelantarkan istri. Pernikahan tersebut hanya 

didasarkan untuk memenuhi kebutuha jasmani serta bukan uantuk menjaga 

kehormatan agamanya. 

d. Pernikahan hukumnya makruh. 

Pernikahan dapat dikatakan makruh bila orang-orang yang telah mampu untuk 

menikah juga mampu menahan diri untuk tidak berzinah, hanya saja tidak 

mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri. 

e. Pernikahan hukumnya haram. 

Pernikahan dapat dikatakan haram bila orang-orang yang tidak mamapu dan 

tidak memiliki keinginan untuk menikah serta jika menikah dapat 

menelantarkan diri dan istrinya, maka hukum melakukannya haram.  

D. Peminangan dan Mahar Dalam Pernikahan 

1. Peminangan  

Peminangan memiliki akar kata pinang, meminang yang persamaan 

katanya lamaran, melamar. Secara etimologi meminang atau melamar memiliki 

makna meminta perempuan untuk dijadikan istri baik bagi dirinya sendiri ataupun 

orang lain, sedang secara terminologi peminangan adalah kegiatan upaya ke arah 

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan,18 peminangan merupakan adat dan kebiasaan masyarakat melayu. 

Sebelum pernikahan terlaksanakan didahulukan dengan peminangan, dianjurkan 

sebelum adanya perikatan suami istri dengan tujuan sebelum memasuki pernikahan 

pihak-pihak yang bersangkutan terlebih dahulu mengenal lebih mendalam. 

 

18H Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Cet, II; Jakarta: Akademika 
Pressindo 1995), h. 113. 
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Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Tidak dalam pinangan oranglain. Meminang pinangan orang lain hukumnya 

haram dakarenakan dapat mengambil hak serta menyakiti persaan dari 

peminang sebelumnya, dapat pula membuat hubungan keluarga pecah dan 

membuat ketentraman terganggu. Diharamkannya sebuah pinangan apa bila 

perempuan sudah manerima pinangan dari peminang pertama serta walinya 

telah merestui pinangan dari peminang pertama. Tapi apa bila peminang 

pertama ditolak pinangannya atau laki-laki dari peminang kedua tidak tahu ada 

peminang sebelum dirinya, atau peminang pertama belum diterima pinagannya 

dari wali perempan juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan 

peminang lain setelah dirinya untuk melakukan peminangan maka peminangan 

tersebut dibolehkan.  

b. Pada waktu dipinang tidaka ada penghalang syar'i yang melarang 

dilangsungkannya pernikahan. 

c. Meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah, dikarenakan kematian 

suami, ataupun karena talak raj’i hukumnya haram. Meminang perempuan 

yang sedang iddah karena talak raj’i maka perempuan tersebut haram 

hukumnya untuk dipinang, dikarenakan masih adanya hubungan dengan 

mantan suaminya dan mantan suami perempuan tersebut masih mamiliki hak 

untuk rujuk kembali. 

d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang 

dengan sirry (tidak Terang-terangan) 

2. Mahar 

Pengertian mahar atau maskawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah pemberian wajib yang berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki 
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kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.19 Dalam Islam 

kedudukan seorang perempuan sangat diperhatikan dan dihargai dengan cara 

memberikan hak kepadanya, serta diantara hak-hak tersebut ialah hak untuk 

menerima mahar atau maskawin, pemberian mahar dapat diberikan calon suami 

kepada calon istri dan bukan kepada perempuan lain atau siapapun yang dekat 

dengan calon istri dari laki-laki pemberi mahar. Mahar tidak boleh digunakan oleh 

orang lain selain istri bahkan oleh suaminya senidri, kecuali dengan persetujuan dan 

kerelaan istri.  

1. Jenis-jenis mahar 

Mahar terbagi dua jenis, ulama fiqh sepaket bahwa mahar itu ada dua jenis 

yaitu mahar musamma dan mahar misil. 20 

a. Mahar Musamma 

Mahar musamma merupakan mahar yang telah dijanjikan kadar maharnya 

ketika akad dalam pernikahan, mahar musamma wajib dibayar sebelum suami 

melakukan hubungan seks dengan istri. 

b. Mahar Misil 

Mahar misil merupakan mahar yang pada saat akad dalam pernikahan besaran 

jumlah maharnya tidak disebutkan atau mahar yang pengukurannya sebanding 

dengan mahar yang diterima pada pernikahan sebelumnya oleh keluarga 

terdekat, serta pada umumnya dengan mempertimbangkan kecantikan, status 

sosial, dan lain-lain dari calon istri. Mahar misil juga dapat berlaku dalam 

keadaan; 

Dalam akad tidak ditentukan kadar mahar, lalu suami telah melakukan hubungan 

siami istri, atau telah meninggal sebelum melakukang hubungan suami istri. 

 
19 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar.  
20Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 92. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mahar
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Belum dibayarnya mahar musamma sedang suami telah melakukan hubungan 

suami istri dan padahal nikahnya tidak sah. 

2. Syarat mahar 

Pemberian mahar kepada istri mempunyai syarat-syarat, adapun syarat-

syarart tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Benda yang bernilai 

Mahar dapat dikatakan tidak sah apabila memberikan suatu benda yang tidak 

bernilai. Walau tidaka ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar yang 

diberikan, mahar akan dianggap sah apabila barang yang dijadikan mahar 

bernilai. 

b. Benda yang suci 

Mahar tidak sah apabila menggunakan benda yang tidak suci atau diharamkan 

penggunaannya sebagai contoh darah, minuman beralkohol, babi, yang 

didalam Islam dilarang penggunaan barang tersebut kecuali dalam keadaan 

tertentu. 

c. Benda yang sumbernya tidak jelas 

Mahar dapat dikatakan tidak sah apabila benda yang dijadikan mahar 

sumbernya tidak jelas. 

d. Barang yang bukan milik orang lain 

Mahar dengan barang yang bukan milik pribadi melainkan milik orang lain, 

maka mahar tersebut dapat dikatakan tidak sah. 

3. Kadar, nominal mahar 

Pemberian kadar mahar pada prosesi pernikahan menurut para fuqha tidak 

memiliki batas tertinggi, namun terdapat selisih pendapa tentang batas terndah pada 

kadar pemberian mahar.  
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Menurut Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqha Madinah dari 

kalangan tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas terendah, sedang 

sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar memiliki batas terendah, 

imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar paling sedikit 

seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau barang yang sebanding 

dengan berat emas dan perak.21 

 
21Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Ed. I. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 89. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara atau aturan untuk mendapatkan data 

dan informasi dalam penulisan skripsi. Metodologi penelitian adalah berisi ulasan 

tentang metode-metode penulisan yang penulis gunakan dalam tahap-tahap 

penelitian.1 Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

penelitian yang berfokus pada kebudayaan dan membahas tentang nilai-nilai adat 

dan tradisi dalam budaya. 

Penelitian budaya disebut juga sebagai teks kebudayaan. Disebut demikian 

karena berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat dapat disikapi sebagai 

sistem yang memuat makna tertentu. Fakta budaya yang terbentuk dari kesadaran 

individu bukan merupakan gambaran atas realitas melainkan hasil dari persepsi 

suatu individu yang terbentuk dari kebiasaan dalam masyarakat. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang 

biasa disebut sebagai naturalistic inquiry (inkuiri alamiah).2 Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara faktual dan 

sistematis mengenai objek penelitian, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena 

 
1Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2010), 

h. 55. 

2 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
1995), h. 15.  
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yang dimiliki untuk melakukan pengumpulan data yang bersifat dasar-dasarnya 

saja.3 Pandangan lain penelitian kualitatif adalah penelitian yang umumnya 

berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Kalaupun 

terdapat angka dalam penulisannya, hanya bersifat sebagai penunjang. Data yang 

dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, 

nota dan catatan lainnya, termasuk deskripsi mengenai tata situasi.4  

Berdasarkan dua pandangan diatas, maka peneliti ingin mengambil 

penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang 

dan perilaku yang diamati atau dalam hal ini pendekatan diarahkan pada latar 

belakang objek tersebut secara holistik.5 Tulisan ini bertujuan untuk menggali suatu 

fakta lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh 

karena itu, peneliti bertujuan mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang 

berkaitan langsung dengan Nilai-Nilai Islam pada Pernikahan Adat. 

2. Lokasi Penelitian 

Salah-satu unsur penting dalam penelitian adalah lokasi penelitian, S. 

Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan 

dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu tempat, pelaku dan kegiatan.6 Adapun 

lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Wasilomata II Kecamatan 

Mawasangka Induk. Alasan peneliti memilih Desa Wasilomata II, karena masih 

 
3Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1995), h. 11. 

4Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Cet.  I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 
h. 61. 

5Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya, 2006), h. 3.  

6S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43.  
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kentalnya adat dan tradisi yang dijalani masyarakat di desa tersebut dan peneliti 

ingin menelisik lebih dalam nilai-nilai Islam yang berbaur dalam adat dan tradisi 

masyarakat setempat. Hal ini menarik peneliti untuk mengetahui lebih dalam 

tentang Nilai-Nilai Islam pada Ritual Pernikahan Adat di Desa Wasilomata II 

Kecamatan Mawasangka Induk Kabupaten Buton Tengah. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan pada pengungkapan pola pikir 

yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan 

lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek 

yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 

dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan 

multidisipliner.7 

Dalam metode pendekatan ini, peneliti akan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Budaya (Antropologi) 

Pendekatan Antropologi dapat diartikan sebagai salah-satu upaya dalam 

memahami tradisi dengan cara melihat keadaan yang tumbuh dan berkembang pada 

masyarakat. Melalui pendekatan ini peneliti berupaya mendeskripsikan suatu 

kebudayaan (tradisi) masyarakat. 

2. Pendekatan Keagamaan (Religi) 

Pendekatan Religi merupakan suatu pendekatan yang menyusun teori-teori 

pendekatan pendidikan dengan berlandaskan ajaran agama. Didalamnya berisikan 

keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat dijadikan sumber untuk 

 
7Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Desertasi) (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129. 
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menentukan tujuan, bahkan sampai jenis-jenis pendidikan. Hal ini yang membuat 

peneliti akan mengkaji persoalan yang menyangkut Nilai-Nilai Islam pada 

Pernikahan Adat di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton 

Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara.  

C. Sumber Data 

Penentuan sumber data untuk penelitian didasarkan pada kemampuan dan 

kecakapan peneliti dalam usahanya mengungkap suatu peristiwa dan menetapkan 

informasi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan, sehingga data yang diperoleh 

peneliti benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. 

Pengambilan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha 

peneliti dalam mengungkap peristiwa, sehingga pengambilan informasi data dapat 

berkompetensi dan dapat memberi pemahaman yang mendalam terhadap Nilai-

Nilai Islam pada Pernikahan Adat di Desa Wasilomata II Kecamatan Mawasangka 

Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sumber data yang 

diperlukan dalam penelitian ini: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau 

informan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah pemuka adat, 

tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat setempat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang tidak diambil langsung dari narasumber atau 

informan, tapi masih relevan dengan penelitian yang bersangkutan serta untuk 

melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku,jurnal dan karya tulis ilmiah. Ataupun 
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pemanfaatan dokumen tertulis, gambar, foto dan benda-benda lain yang berkaitan 

dengan penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya pengumpulan data dan untuk memahami realitas yang ada 

serta untuk lebih memfokuskan penelitian ini, penulis ingin menggunakan beberapa 

teknik yang dapat memberikan informasi dan data yang maksimal. Adapun teknik 

pengumpulan data yaitu: 

1. Observasi 

Merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.8 Objek yang akan 

diobservasi harus diamati secara menyeluruh dan detail. Dengan metode observasi 

ini bukan hanya hal yang didengar saja yang menjadi rujukan informasi, tapi 

gerakan-gerakan dan raut wajah pun bisa mempengaruhi observasi yang akan 

dilakukan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, 

mencatat dan menganalisis secara sistematis. Sehingga observasi ini akan 

mendapatkan data tentang Nilai-Nilai Islam pada Pernikahan Adat di Desa 

Wasilomata II. 

2. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan 

melalui tanya jawab dan bertatap muka atau berhadapan langsung dengan orang 

yang dapat memberikan keterangan.9 Jadi dengan teknik wawancara ini peneliti 

 
8Cholid Nasbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2007), h. 70.  

9Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, Metodology Penelitian Sosial (Cet. IV; Jakarta: 
Bumi Aksar, 2001), h. 73.  
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dapat melakukan tanya-jawab langsung atau bentuk yang dilakukan bisa secara 

individu atau kelompok. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi 

yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung ke narasumber. Seperti 

teknik wawancara melalui televisi atau radio merupakan teknik yang baik untuk 

menggali informasi.10 Peneliti sebagai penanya bisa memberikan pertanyaan lebih 

mendalam, dalam arti peneliti selalu berusaha mengarahkan pembicaraan sesuai 

dengan fokus permasalahan yang akan dibahas dengan tujuan mendapatkan data 

primer semaksimal mungkin tentang Nilai-Nilai Islam pada Pernikahan Adat di 

Desa Wasilomata II. 

3. Dokumentasi  

Merupakan metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti 

buku, majalah, dokumentasi peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan 

sebagainya.11 Dalam pengumpulan data yang menggunakan teknik dokumentasi, 

peneliti ingin mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang berkaitan 

dengan penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan dengan rinci agar 

keabsahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri, peneliti 

berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga 

pelaporan hasil penelitian. Keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari alat 

yang digunakan untuk mendapatkan data yang cukup akurat dalam sebuah 

 
10Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2007), h. 83.  

11Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: UGM Perss, 1999), h. 72.  
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penelitian. Berikut adalah alat-alat yang digunakan peneliti untuk penelitian 

diantaranya: 

1. Pedoman wawancara, berisi pertanyaan yang sudah disiapkan 

pewawancara yang akan dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh 

informasi dari narasumber. 

2. Buku catatan dan pulpen, berfungsi sebagai alat yang digunakan peneliti 

untuk menyimpan, mencatat atau menulis informasi. 

3. Handphone selain digunakan sebagai alat komunikasi jaga dapat berfungsi 

sebagai alat perekam suara maupun perekam gambar yang bertujuan 

memudahkan peneliti.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan sebuah poin penting 

bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah 

penelitian sebelum nya. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data 

peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap 

perlu dan mengolahnya kembali.12 Dalam penelitian kualitatif analisis data harus 

seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data 

dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. 

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini 

bersifat kualitatif. Dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode 

pengolahan data yang bersifat kualitatif, sehingga dalam pengolahan data penulis 

menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 

 

 
12Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Cet. III; Malang: UNISMU Malang, 2005), h. 15.  
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1. Redusi Data (Reduction Data) 

Reduksi data diharapkan dapat menyederhanakan data yang diperoleh agar 

memberi kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Reduksi data yang 

dimaksud disini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang bersumber 

dari catatan tertulis di lapangan.13 Dengan kata lain seluruh hasil penelitian yang 

telah dikumpulkan dari tinjauan lapangan, akan dikumpulkan agar dapat 

menentukan data yang tepat untuk digunakan.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data yang sesuai dengan 

pokok pembahasan. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan yang terkait 

dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara antara mana yang dibutuhkan 

dengan tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan 

masalah.14 Dari penyajian data diatas maka penelitian ini dapat diharapkan dapat 

memberi kejelasan antara data utama dan data pendukung. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing/Vervication) 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi setiap kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.15 Melalui 

 
13Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2008), h. 247.  

14Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Cet. VI; Bandung: 
Alfabeta, 2008), h. 249. 

15Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Cet. VI; Bandung: 
Alfabeta, 2008), h. 253.  
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bukti yang kuat peneliti menarik kesimpulan dari seluruh data. Upaya penarikan 

kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada 

di lapangan. Termasuk data yang telah direduksi maupun data yang belum direduksi 

tidak menutup kemungkinan akan memperoleh pandangan yang lebih mendalam 

dari peneliti terhadap objek penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Desa Wasilomata II 

Desa Wasilomata II (dua) adalah salah satu desa dari 17 Desa/Kelurahan yang 

termasuk dalam wilayah Kecamatan Mawasangka Induk, letaknya sekitar (4) 

kilometer/lima belas (15) menit menuju arah timur dari Ibu Kota Kecamatan 

Mawasangka Induk (Mawasangka) dan sekitar empat puluh (40)/kilometer/satu (1) jam 

perjalanan dari Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah.1 

Desa Wasilomata pada umumnya menjadi salah-satu ikon wisata budaya Buton 

Tengah, antara lain adalah pagelaran budaya 

kasebu yang diadakan dua tahun sekali 

tepatnya 2-3 minggu sebelum lebaran haji.  

Letak Geografis 

Desa Wasilomata II (dua) 

merupakan salah-satu desa yang berada di 

wilayah Kecamatan Mawasangka Induk 

dengan luas wilayah 1.270 Ha dengan 

 
1 Denah Desa, Kantor Desa Wasilomata II, 3 Juli 2020 
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penduduk 1.430 orang (jiwa). Secara Geografis Desa Wasilomata II berbatasan dengan 

wilayah: 

a. Sebelah Utara Kelurahan Mawasangka 

b. Sebelah Selatan Desa Wasilomata I 

c. Sebelah Timur Desa Banga 

d. Sebelah Barat Desa Napa.2 

Desa Wasilomata II terbagi atas lima (5) Dusun yaitu: Dusun Pingilai, Dusun 

Ladamalu, Dusun Pala-Pala, Dusun Wadeu, Dusun Oebuou. 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Pemukiman Desa Wasilomata II 

No Dusun Luas (m²) Persentase 
1 Pingilai 23.000 m² 20% 
2 Ladamalu 29.500 m² 26% 
3 Pala-Pala 19.700 m² 17% 
4 Wadeu 21.100 m² 18% 
5 Oebuou 21.100 m² 18% 

 Jumlah 114.400 m² 100% 
Sumber: Kantor Desa Wasilomata II 2020 

1. Topografi 

Desa Wasilomata II memiliki Ketinggian 200 mdpl, Secara umum keadaan 

wilayah Desa Wasilomata II merupakan wilayah bebatuan dengan 20% berbukit 

sampai bergunung3.   

 
2 Profildesa Data Statis Desa Wasilomata II, Kantor Desa Wasilomata II, 3 Juli 2020 
3 Profildesa Data Statis Desa Wasilomata II, Kantor Desa Wasilomata II, 3 Juli 2020 
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2. Keadaan Iklim 

Keadaan iklim Desa Wasilomata II sama seperti desa-desa lain di Indonesia, 

pada umumnya yang terbagi menjadi dua iklim yaitu musim penghujan dan musim 

kemarau. Musim penghujan biasanya pada bulan Mei sampai Oktober serta memiliki 

rata-rata enam puluh (60) hari jumlah hari dengan curah hujan banyak dan musim 

kemarau dari November sampai April tahun berikutnya.4 

a. Keadaan Demografi 

Gambaran umum tentang kondisi kependudukan yang terdapat pada Desa 

Wasilomata II meliputi: 

1. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk berdasarkan monografi data dinamis kependudukan tahun 

2020 Desa Wasilomata II berjumlah 1.430 yang terbagi dalam  

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Wasilomata II 
No Nama  Jumlah  Jiwa (Orang) Kepala  Persentase  

 Dusun L P Total Keluarga Penduduk  

1 Pingilai 126 136 262 67 18,3% 
2 Ladamalu 187 214 401 104 28% 
3 Pala-Pala 119 134 253 66 17.7% 
4 Wadeu 178 184 362 92 25,3% 
5 Oebuou 73 79 152 46 10,6% 

 Jumlah 683 747 1.430 375 100% 

Sumber: Kantor Desa Wasilomata II 2020 

 
4 Monograf Data Statis Desa Wasilomata II, Kantor Desa Wasilomata II, 3 Juli 2020 
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Jumlah penduduk dari tabel 4.2 masing-masing dusun yang ada di desa 

Wasilomata II, sebagai berikut: Dusun Pingilai dengan total penduduk 262 jiwa yang 

memiliki jumlah Kepala Keluarga (67) KK serta memiliki persentase penduduk 

(18,3%) dari seluruh jumlah penduduk (1.430), dusun Ladamalu dengan total 

penduduk 401 jiwa yang memiliki jumlah Kepala Keluarga (104) KK dengan 

persentase penduduk (28%) dari seluruh jumlah penduduk, dusun Pala-Pala dengan 

total penduduk 253 jiwa yang memiliki jumlah Kepala Keluarga(66) KK dengan 

persentase penduduk (17,7%) dari seluruh jumlah penduduk, dusun Wadeu dengan 

total penduduk 362 jiwa (92) KK dengan persentase penduduk (25,3%) dari seluruh 

jumlah penduduk, dusun Oebuou dengan total penduduk 152 jiwa yang memiliki 

jumlah Kepala Keluarga (46) KK dengan persentase penduduk (10,6%) dari seluruh 

jumlah penduduk yang ada di desa Wasilomata II.5 

2. Kondisi Pemerintahan, organisasi adat dan kekerabatan 

a. Pemerintahan 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh 

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat desa tersebut berdasarkan asas-asas dan adat istiadat desa 

tersebut yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Desa Wasilomata II terbagi atas lima (5) dusun dengan 

perangkatnya yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa, enam (6) orang perangkat 

 
5 Monografi Data Dinamis Desa Wasilomata II, Kantor Desa Wasilomata II, 3 Juli 2020 



43 
 

 

desa dan lima (5) kepala dusun yang terdiri dari Dusun Pingilai, Dusun Ladamalu, 

Dusun Pala-Pala, Dusun Wadeu dan Dusun Oebuou.   

b. Organisasi Adat dan Kekerabatan 

Dalam lapisan Sistem kemasyarakatan meliputi kelompok atau organisasi, 

hubungan kekerabatan, peraturan-peraturan. Masyarakat melakukan hal tersebut 

dengan tujuan membentuk kelompok-kelompok atau organisasi sosial tertentu. Seperti 

fenomena yang ada pada masyarakat Wasilomata bahwa dalam struktur adat, 

Wasilomata memiliki tingkatan yaitu, tetua adat/saha, pengawal tetua adat/pahabose, 

kaki tangan tetua adat/wati, dan orang dewasa atau remaja/lopo. masing-masing bidang 

struktur tersebut memiliki tugas dan peranan, adapun tugas dan peranan yang dimaksud 

adalah petua adat/saha sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pahabose sebagai 

pengawal tetua adat. 

Sedangkan wati bertugas sebagai pengirim pesan pada saat ada agenda adat 

tertentu, dan lopo bertugas sebagai fasilitator persiapan yang dibutuhkan oleh tetua 

adat. Dalam struktur organisasi sosial dan sistem kekerabatan masyarakat Wasilomata 

memiliki hubungan yang harmonis. Hal ini tampak pada momen tertentu seperti 

musyawarah yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat Wasilomata, bahkan bukan 

hanya masyarakat berdomisili di daerah Wasilomata khususnya Wasilomata II (dua) 

melainkan dihadiri juga masyarakat yang berada di luar daerah Wasilomata, akan tetapi 

masyarakat tersebut tergolong dalam kerukunan Wasilomata atau memiliki garis 

keturunan dari Wasilomata. 
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 Sistem kekerabatan masyarakat Wasilomata tampak pula pada acara prosesi 

pesta rakyat seperti pernikahan bahwa dalam masyarakat Wasilomata, prosesi 

pernikahan dihadiri oleh seluruh kerabat suami maupun istri dan masyarakat lain yang 

turut membantu dalam rangka awal persiapan pernikahan hingga sampai dengan 

selesai. Ada Pula pada saat prosesi persiapan penanaman bibit pertanian. Dalam 

pengelolaan lahan yang begitu luas sehingga akan membutuhkan tenaga yang begitu 

banyak. Dalam prosesi ini banyak melibatkan kerabat maupun masyarakat lain. 

Adapun pembagian kerja dalam keluarga pada masyarakat Wasilomata secara sosial 

budaya masih memberlakukan sistem gender yaitu perbedaan peran antara laki-laki dan 

perempun masih sangat menonjol. Peranan tersebut adalah laki-laki bekerja di ranah 

publik atau sebagai pemimpin rumah tangga dan perempuan bekerja di ranah domestik 

atau ibu rumah tangga.   

3. Pendidikan. 

Desa Wasilomata II merupakan desa yang memiliki sarana dan prasarana yang 

belum memadai terutama sarana pendidikan. Sebab sarana pendidikan yang ada di 

Wasilomata II hanya Sekolah dasar (SD) serta akses Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang jaraknya lumayan jauh dari desa 

tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Wasilomata II, untuk data lengkap 

tingkat pendidikan di Desa Wasilomata II sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Desa Wasilomata II 

No Jenjang Pendidikan Jumlah  Persentase  

1 Belum Sekolah 183 19,8% 

2 Tamat TK - - 

3 Tamat SD/Sederajat 207 22,4% 

4 Tamat SLTP/Sederajat 150 16,2% 

5 Tamat SMU/Sederajat 144 15,6% 

6 Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat 47 5,1% 

7 Tamat Akademi/Sederajat 1 0,1% 

8 Buta Huruf 192 20,8% 

 Total  924 100% 
Sumber: Kantor Desa Wasilomata II 2020 
 

Pada tabel 4.3 dapat diketahui tingkat pendidikan di Desa Wasilomata II masih 

minim dengan kelulusan SMU ke atas hanya pada kisaran  20,8% dari keseluruhan 

penduduk yang terdata, serta sama persentase buta huruf sebanyak 20,8%. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: belum sekolah dengan jumlah 183 jiwa serta persentase 

19,8% dari jumlah penduduk yang terdata, tamat SD sederajat dengan jumlah 207  jiwa 

serta persentase 22,4% dari jumlah penduduk yang terdata, tamat SLTP sederajat 

dengan jumlah 150 jiwa serta persentase 16,2% dari jumlah penduduk yang terdata, 

tamat SMU sederajat dengan jumlah 144 jiwa serta persentase 15,6% dari jumlah 

penduduk yang terdata, perguruan tinggi sederajat dengan jumlah 47 jiwa serta 

persentase 5,1% dari jumlah penduduk yang terdata, tamat akademi sederajat dengan 
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jumlah 1 jiwa serta persentase 0,1% dari jumlah penduduk yang terdata, buta huruf 

dengan jumlah 192 jiwa serta persentase 20,8% dari jumlah penduduk yang terdata.6 

4. Tingkat Kesejahteraan Penduduk 

Tinkat kesejahteraan masyarakat Desa Wasilomata II berdasarkan data yang 

telah tercatat pada Kantor Desa: 

Tabel 4.4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasilomata II 
No  Tinkat Kesejahteraan Jumlah KK Persentase  

1 Pra Sejahtera  101 26,9% 

2 Pra Sejahtera I 97 25,9% 

3 Pra Sejahtera II 31 8,3% 

4 Pra Sejahtera III 4 1,1% 

5 Pra Sejahtera III Plus - - 

6 Tidak Terdata 142 37,9% 

 Jumlah  375 100% 

Sumber: Kantor Desa Wasilomata II 2020 
 

Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat 

desa Wasilomata II sebagai berikut: pra sejahtera dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 101 kk dengan persentase 26,9% dari jumlah keseluruhan kepala keluarga 

yang ada di desa Wasilomata II, pra sejahtera I dengan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 97 kk dengan persentase 25,9% dari jumlah keseluruhan kepala keluarga 

yang ada di desa Wasilomata II, pra sejahtera II dengan jumlah kepala keluarga 

 
6 Monografi Data Dinamis Desa Wasilomata II, Kantor Desa Wasilomata II, 3 Juli 2020 
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sebanyak 31 kk dengan persentase 8,3% dari jumlah keseluruhan kepala keluarga yang 

ada di desa Wasilomata II, prasejahtera III dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4 

kk dengan persentase 1,1% dari jumlah keseluruhan kepala keluarga yang ada di desa 

Wasilomata II. 

5. Kondisi Ekonomi. 

a. Mata Pencaharian  

Mata pencaharian masyarakat Desa Wasilomata II secara umum teridetifikasi 

terbagi dalam beberapa bidang sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Wasilomata II 

No Mata Pencaharian Jumlah KK Persentase  

1 Petani 233 62,1% 

2 Pedagang/Pengusaha 51 13,6% 

3 Buruh Bangunan 23 6,1% 

4 Pengerajin/Industri kecil 17 4,3% 

5 Sopir Angkutan Umum 11 2,9% 

6 Pegewai Negeri Sipil 4 1,1% 

7 Lain-lain 46 9,6% 

 Total 375 100% 
Sumber: Kantor Desa Wasilomata II 2020 

Mata pencaharian masyarakat desa Wasilomata II seperti terlihat pada tabel 4.5 

dapat diuraikan sebagai berikut: kebanyakan mata pencaharian masyarakat desa 

Wasilomata II adalah sebagai petani, dengan 233 kepala keluarga berprofesi sebagai 
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petani dan persentase nya sebanyak 62,1% dari jumlah mata pencaharian keseluruhan, 

yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 51 kepala keluarga dengan persentase 

13,6% dari jumlah mata pencaharian keseluruhan, yang berprofesi sebagai buruh 

bangunan sebanyak 23 kepala keluarga dengan persentase 6,1% dari jumlah mata 

pencaharian keseluruhan, yang berprofesi sebagai pengrajin/industri kecil sebanyak 17 

kepala keluarga dengan persentase 4,3% dari jumlah mata pencaharian keseluruhan, 

yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum sebanyak 11 kepala keluarga dengan 

persentase 2,9% dari jumlah mata pencaharian keseluruhan, yang berprofesi sebagai 

pegawai negeri sipil sebanyak 4 kepala keluarga dengan persentase 1,1% dari jumlah 

mata pencaharian keseluruhan, serta profesi lain sebanyak 46 kepala keluarga dengan 

persentase 9,6% dari jumlah keseluruhan mata pencaharian masyarakat desa 

Wasilomata II. 

b. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Wasilomata II seperti yang 

tertera pada tabel 4.4 masih didominasi oleh sektor pertanian. Terlihat dari kondisi 

geografi Desa Wasilomata II yang terletak di tengah-tengah desa/kelurahan lain serta 

aktivitas warga yang mayoritas memiliki lahan untuk digarap. Serta kebanyakan 

masyarakat desa keluar daerah untuk mencari pekerjaan (pergi merantau). 
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B. Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat Desa Wasilomata II 

1. Prosesi/Tahap Sebelum Pernikhan 

Tujuan perkawinan menurut adat di daerah Buton adalah untuk memperoleh 

keturunan. Hal ini berkaitan juga dengan kepentingan kehidupan dan status sosial dari 

lingkungan keluarga itu sendiri. 

 Melaksanakan perkawinan melalui pengucapan ikrar, dalam suatu akad nikah 

yang berlaku di desa yang diteliti telah menjadi ketentuan adat yang mendapat 

pengaruh hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam buku Ajonga Inda Malusa: 

"Okawi yaitu osunatina nabiy "artinya kawin itu adalah sunnah nabi. Tujuan inilah 

yang mendapat pengertian secara umum di daerah Buton.7 

Perkawinan yang ideal menurut adat adalah perkawinan antara mereka yang 

masih mempunyai pertalian darah sampai sepupu tiga kali. Alasan dilakukannya 

perkawinan ini dalam lingkungan keluarga adalah: 

 Untuk keutuhan dan terjaminnya peninggalan/warisan orang tua seperti harta 

benda, ilmu (buku-buku agama), surat-surat tentang pemerintahan, ilmu-ilmu kesufian 

dan sebagainya yang menjadi kelebihan/kebesaran keluarga itu dalam pandangan 

keluarga lain. Bila rumah tangga (keluarga) itu mengalami krisis ekonomi, hal itu tidak 

diketahui oleh orang lain tetapi hanya dalam lingkungan keluarga itu saja. 

 
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi 

Tenggara (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara, 
1978/1979), h. 105. 
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Untuk mempererat kembali tali persaudaraan terutama antara laki-laki dan 

perempuan yang bersepupu tiga kali. Bila timbul percekcokan antara suami-istri maka 

hal itu dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga tidak terjadi perceraian. 

Terhadap pembatasan jodoh atau larangan perkawinan di daerah Buton adalah 

sebagai berikut: Ibu kandung hingga ke atas, anak perempuan hingga ke bawah dan 

bibi dari pihak ibu atau bapak hingga ke atas. Kemudian kemenakan dari kedua belah 

pihak hingga ke bawah serta semua saudara, baik seibu maupun sebapa, Orang yang 

sesusuan, Saudara kandung, ibu tiri dan mertua, Istri bapaknya, Istri kakek hingga ke 

atas, Istri anaknya (menantu), Isteri cucu hingga ke bawah. 

Prosesi adat dalam pernikahan adat di Desa Wasilomata II merupakan bagian 

sakral dalam tradisi pernikahan adat di Desa Wasilomata II. “Ane lamamara maitu do 

bage ha giu nando losa bae katendeao”.8 Adapun Jalur peminangan pada prosesi 

pernikahan dalam adat dan tradisi di Desa Wasilomata II terbagi atas dua jalur yaitu 

Losa (lamaran) dan Katendeao (membawa pergi). 

a. Prosesi Lamaran (Losa) 

“Ane do losa kamokula moane nohatofi wale kamokulano hobinie bae dewowo’o 

doi se(1) boka (se rupia ha see) kabokano wamba neanoa, so tanda tahimano 
kamokulano hobine”.9 

 
8 Abdul Kadir (49 Tahun), wawancara Kepala Desa Wasilomata II , Kantor Desa Wasilomata 

II 06 Juli 2020 mengatakan “kalau melamar itu terbagi dua jenis ada losa (lamar) dan ada katendeao 
(membawa pergi). 

9 La Esa (85 Tahun), wawancara Ketua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Ladamalu 04 Juli 
2020 
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“Kalau losa (melamar) orang tua dari laki-laki mendatangi rumahnya perempuan 
dengan membawa uang 1 boka (1 rupiah 2 sen) namanya kabokano wamba 
(harga maksud), sebagai syarat/tanda diterimanya untuk orang tua perempuan”. 

Upacara yang dilakukan sebelum perkawinan adalah upacara peminangan. Tujuan  

upacara ini adalah agar ada kepastian untuk dilangsungkannya perkawinan. Dengan 

adanya peminangan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang 

bersangkutan menjadi resmi  dan disaksikan oleh orang tua dan kaum keluarga kedua 

belah pihak. Upacara peminangan di desa Wasilomata II dilakukan pada waktu yang 

baik dan biasanya pada waktu pagi hari (kamentae). Dalam prosesi losa ini pihak 

pelamar (laki-laki) diharuskan membawa 1 boka sebagai tanda si pelamar serius 

dengan niatnya. Adapun rentetan losa dalam tradisi adat masyarakat desa Wasilomata 

II adalah:  

1. Katendeao (membawa Pergi) 

“Kokohondo’ano sapada do losa’a maitua do tendeanemo yo hobine inia, 

neanoa katendeao wae katandeao inia hobine dowowo’oe se waleno 

moane/nelate se waleno moane”10 

“malamnya setelah losa (lamaran) si perempuan dibawa pergi, namanya 
katendeao (membawa pergi) pada katendeao ini perempuan dibawa ke rumah 
laki-laki”. 

Katendeao (membawa pergi) dalam tradisi losa merupakan pengenalan calon 

mempelai wanita ke keluarga mempelai pria, dengan cara si wanita dibawa ke rumah 

mempelai pria.  

 

 
10 La Esa (85 Tahun), wawancara Ketua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Ladamalu 04 Juli 

2020 
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2. Kafosulino Katulu (pengembalian yang telah dibawa) 

“kamentae sapada katendeaoa kamokulano moane maitua nohatofi wale 
kamokulano hobine  so nafosuli ne wowo’ondo mohondo, neanoa kafosulino 
katulu de wowo’o bae doi siwa(9) boka se(1) tali. Nae kafosulino katulu inia 
suano hobinea so tifosulino tamaka’a kamokulano moane dohatofi wale 

kamokulano hobine dewowo’o doi, wati bae pahabose so da popogauao 
kamondono alo sealo. Kawowo’no wati bae pahabose inia so wali, gunano wati 
inia so wali kamokulano moane so da pobisaha bae kamokulano hobine. Wae 
lalono kafosulino katulu inia nado kamondono alo-sealo, ka’alano lalo bae 
ka’imo.”11 

“pagi setelah katendeao orang tua/keluarga si laki-laki mendatangi kembali 
rumah orang tua/keluarga untuk mengembalikan yang telah mereka bawa 
semalam, namanya kafosulino katulu (mengembalikan yang telah dibawa) sambil 
membawa uang sembilan (9) boka satu (1) tali. Di kafosulino katulu ini bukan si 
perempuan yang dibawa pulang tapi orang tua/keluarga laki-laki mendatangi 
rumah orang tua/keluarga si perempuan dengan membawa uang, wati dan 
pahabose. Dibawanya wati dan pahabose sebagai wali, wati berfungsi sebagai 
wali orang tua/keluarga laki-laki untuk berbicara dengan orang tua/keluarga si 
perempuan. Di dalam kafosulino katulu ini kamondino alo-sealo (pembahasan 
malam semalam), ka’alano lalo (mengambil hati) dan ka’imo (gemas)”. 

Kafosulino Katulu (pengembalian yang telah dibawa “si anak gadis”) dapat 

diartikan dalam adat memiliki maksud si pihak pelamar (laki-laki) akan bertanggung 

jawab atas perempuan yang telah dibawa, pada proses ini pengembalian yang dimaksud 

adalah bukan mengembalikan si anak perempuan yang dilamar tapi dari pihak laki-laki 

akan datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa keluarga dari pihak laki-

laki, wati, pahabose untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya 

sebuah pernikahan, adapun pembahasan dalam kofosulino katulu: 

  

 
11 La Esa (85 Tahun), wawancara Ketua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Ladamalu 04 Juli 

2020 
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a. Kamondono Alose-alo (pembahasan malam semalam) 

“wae lalono kamondono alo-sealo inia kamokulano hobine bae kamokulano 
moane do pobisahaao so kaondofiano alo metaa, kafotoka, katimbangi, 
kampana’a, sau bae oe, kafuma’ano ifi”12  
“Didalam kamondono alo-sealo ini orang tua/keluarga perempuan dan orang 
tua/keluarga laki-laki membahas untuk mencari alo metaa (hari baik), kafotoka 
(pengukuhan), katimbangi (timbangan/menimbang), kampana’a (sesajen), sau 
bae oe (kayu dan air), kafuma’ano ifi (yang dimakan api)”. 

Kamondono alose-alo (pembahasan malam semalam) yang dimaksud dalam 

prosesi lamaran ini merupakan pembahasan dari orang tua gadis yang dilamar dengan 

orang tua pelamar mengenai katimbangi, kampana’a, sau bae oe. 

b. Ka’alano Lalo (mengambil hati). 

“wae ka’alano lalo inia wati maiaono nae kamokulano moanea do pobisaha bae 
kamokulano hobine so kafo taa ano lalono kamokulano hobine, bae de wowo’o 

doi noamaiao lima (5) boka.”13 

“pada ka’alano lalo (penganbilan hati) ini wati (wali) dari pihak orang 
tua/keluarga laki-laki saling membahas dengan pihak orang tua/keluarga 
perempuan untuk melunakkan hati orang tua/keluarga perempuan, dengan 
membawa uang 5 boka,” 

Ka’alano lalo (mengambil hati) dalam proses ini pehak pelamar diberi 

kesempatan untuk melunakkan hati keluar ga perempuan agar pembahasan seterusnya 

tidak dipersulit. 

c. Ka’imo (gemas) 

“ane ka’imo inia biasano nomaiao nae wati no moane, ma’ananoa ane watino 

moane itua nokesa kawowo’ono gaua minamo da makea ka’imoinia tamka ane 

wati maiao nae moane inia no ala bisaha biasanoa nokantibae denda”14 

 
12 La Taesi (83 Tahun), wawancara Tetua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Pingilai 05 Juli 

2020 
13  La Esa (85 Tahun), wawancara Ketua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Ladamalu 04 Juli 

2020 
14 Abdul Kadir (49 Tahun), wawancara Kepala Desa Wasilomata II , Kantor Desa Wasilomata 

II 06 Juli 2020 
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“Kalau ka’imo (gemas) ini dari wati (wali ) pihak laki-laki, maknaya kalau 
walinya laki-laki itu bagus pembawaan bahasanya sudah tidak dipakai lagi kaimo 
(gemas) ini tapi kalau wali dari piha laki-laki ada kesalahan dalam tutur kata 
biasanya dikena denda.” 

3. Kaonto (penutup) 

“kaonto inia ma’ananoa do ontoemo losainia, kamokula maiaono nae moane ne 
hunsa bae doi tolu (3) boka, kamokula no moane bae hobinea do poundapimo, 
sapadano kaonto inia mina mo bae katubahino boka wae lalono losa, 
katimbangi, sau bae oe.” 15 

“penutup ini maksudnya ditutupnya lamaran ini, orang tua/keluarga dari pihak 
laki-laki memberi uang 3 boka, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan 
sepakat, setelah penutup ini tidak ada lagi tambahan boka  didalam lamaran, 
tmbangan, kayu dan air. 

Kaonto merupakan proses terakhir dalam prosesi lamaran dimana pada proses 

ini semua keputusan dalam kedua belah pihak telah bersifat final. 

b. Prosesi Lamaran Katendeao ( membawa pergi) 

“nae katendeaoa kamokulano moane mina nalumosa’a, moane bae hobine 

poundapino lansu no wowo’oe se waleno moane, ne hunsa bae tanda se waleno 
hobine so tanda ka’anai hobine no tendeanemo moane, biasanoa tanda 
nehunsandoa yo doi walu/alu (8) see, ane urutanona tano pototomo bae losa. 
Nomaiao nae kafosulino katulu, kamondono alo-seao, kaalano lalo, kaimo bae 
kaonto. Poala’anoa nae katandeao no kantibae denda.”16 

“pada katendeao (membawa pergi) orang tua dari pihak laki-laki tidak losa 
(melamar), laki-laki dan perempuan yang salaing suka langsung dibawa kerumah 
laki-laki, serta si laki-laki menyimpan tanda di rumah perempuan yang dibawa 
pergi, biasanya tanda yang disimpan adalah uang sebanyak 8 sen, kalau 
urutannya samasaja dengan losa (malamar). Dari kafosulino katulu, kamondono 
alo-sealo, ka’imo, dan kaonto. Yang berbeda pada katendeao dikenakan denda.” 

 
15 La Taesi (83 Tahun), wawancara Tetua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Pingilai 05 Juli 

2020 
 

16 Abdul Kadir (49 Tahun), wawancara Kepala Desa Wasilomata II , Kantor Desa Wasilomata 
II 06 Juli 2020 
 



55 
 

 

Dalam prosesi lamaran dengan metode katendeao perbedaannya terletak pada 

tidak ada losa dan semua persyaratan dalam prosesi pernikahan dikenakan denda 

adat,tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Pemberian denda pada 

prosesi lamaran ini hukumnya wajib, ini bertujuan memberi penghargaan uantuk 

keluarga perempuan. 

Kedua peroses lamaran yang telah peneliti telah bahas akan dianggap sah 

menurut adat apabila semua elemen yang diperlukan tidak ada yang hilan/dilangkahi. 

2. Prosesi/Tahap dalam Pernikahan  

a. Prosesi Nikah 

1. Kafotoka (pengukukuhan), dan Kawi (Ijab Qabul) 

a. Kafotoka. 

“wae lalono kafotoka maitua bae lebe so fofotokano, kapaindulua lebe ne habu 
oe maka nofokadiu so kumawino, pada dofokadiuda’a do omboda nape se (1) 

jamu sapadano do omboda’a do fokawiemo”.17 

“dalam pengukuhan itu ada lebe untuk mengukuhkan, pertama-tama lebe 
membuat air doa baru memandikan yang mau menikah, setelah pasangan 
dimandikan baru di kurung (didalam sebuah tempatyang telah disediakan 
bersama lebe) kerang-lebih selama 1 jam setelah itu mereka dikasi kawin (ijab 
qabul).” 

b. Kawi (akad nikah) 

“pada dofotokada’a kuakea no fokawidamo, moane nopointaha lima bae 

lebe/imamu”.18 

 
17 La Genda (83 Tahun), wawancara Tetua adat Desa wasilomata II, Dusaun Oebuou 07 Juli 

2020 
18 La Taesi (83 Tahun), wawancara Tetua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Pingilai 05 Juli 

2020 
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“setelah dikukuhkan kuake (imam) mengawinkan, laki-laki berjabat tangan 
dengan lebe (imam).” 

Kafotoka merupakan prosesi inti dalam pernikahan yang dilakukan oleh lebe 

(orang yang menikahkan dengan prosesi adat) dan akan dilanjutkan akad nikah yang 

dilakukan oleh Imam desa/perwakilan dari KUA yang bertanggung jawab untuk 

menikahkan pasangan suami istri. 

2. Katimbangi (menimbang). 

“Pada dofokawida’a do owandaemo i’ino katimbangi inia, walalono katimbangi 

inia hodea, matano hodea, bida, katembu bae kampana’a maka de basa do’a”.19 

“setelah akad nikah diserahkan isi katimbangi ini, didalam katimbangi berisi 
hodea, bida, katembu, matano hodea dan kampana’a,” 

Katimbangi yaitu proses pemberian mahar dari mempelai pria. 

3. Kampana’a (sesajen) 

“kampana’a inia do wowo’oe bae hodea insa’aitu, ane i’ino kampana’a inia yo 

gili, efi, kajambihi, wua, bae tabako”.20 
Kampana’a adalah instrumen dalam adat yang wajib disediakan dalam prosesi 

pernikahan adat. 

b. Resepsi Pernikahan Adat Desa Wasilomata II 

1. Sau bae Oe (kayu dan air). 

 
19  La Ndatu (80 Tahun), wawancara Tetua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Ladamalu 08 Juli 

2020  
20 La Taesi (83 Tahun), wawancara Tetua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Pingilai 05 Juli 

2020 
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“ane sau bae oe inia so kakadiu, kafewaniu bae kafoifi no abu. Wawono sau bae 
oe inia moane so lumosano nokala neala se buntou, tamaka’a aloitu inia do 

gantianemo pake doi yo saua se (1)boka oea se (1) lambeha”.21    

“kalau kayu dan air ini untuk memandikan, mencuci dan pengapian dapur. Dulu 
kayu dan air ini si laki-laki yang melamar pergi ke hutantapi sekarang ini sudah 
diganti menggunakan uang kalau kayu 1 boka air 1 lambeha.” 

Peneliti sempat bertanya ke narasumber tentang dirubahnya kayu dan air yang 

merupakan salah-satu syarat dalam resepsi pernikahan adat, lalu narasumber menjawab 

dikarenakan sekarang kayu dan air dapat dibeli serta untuk mempermudah laki-laki 

dalam melaksanakan hajatannya maka dibuatlah pilihannya bisa menggunakan uang 

asalkan memenuhi syarat minimal yang telah ditetapkan adat yaitu untuk kayu 1 boka 

dan untuk air 1 lambeha. 

2. Tambi (tempat perjamuan adat untuk nikahan) 

“kahabuano tambi inia so datumahima mie so humatono”.22   

“pembuatan tambi ini untuk tamu undangan” 

Pembuatan tambi (tempat perjamuan adat untuk nikahan) dilakukan minimal 2 

hari sebelum akad nikah serta tambi dibuat di rumah si perempuan, ini bertujuan agar 

segala sesuatu yang berkaitan dengan resepsi pernikahan adat dapat berjalan dengan 

lancar.  

3. Prosesi/Tahap sesudah Pernikahan 

 

 
21  La Genda (83 Tahun), wawancara Tetua adat Desa wasilomata II, Dusaun Oebuou 07 Juli 

2020 
22 La Ndatu (80 Tahun), wawancara Tetua Adat Desa Wasilomata II, Dusun Ladamalu 08 Juli 

2020  
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Pengantin yang belum mempunyai rumah sendiri dan mata pencaharian tetap, 

sering tinggal untuk sementara menetap di rumah orang tua istri ataupun suarni. Pada 

umumnya untuk sementara, mereka menetap pada orang tua yang dianggap tertua 

dalam lingkungan adat kedua belah pihak. Hal ini tergantung dari pada persetujuan 

bersama antara suami dan istri. Bila orang tua keadaan ekonominya lemah, maka 

beberapa bulan kemudian suami-istri itu berusaha untuk berdiri sendiri dan tinggal di 

rumah sendiri. Kadang-kadang orang tua tidak mudah untuk merestui keinginan suami-

isteri ini, bila orang tua yakin bahwa pengantin baru itu belum mampu untuk berdiri 

sendiri. 

Pertimbangan pengantin baru kurang baik apabila terus menerus bergantung 

pada orang tua, juga mereka harus berusaha untuk bisa berdiri sendiri. Soal daerah 

tempat tinggal, mereka bebas untuk memilih apakah sekitar kediaman kerabat suami 

atau istri. Harta yang mereka bawa dari pihak masing-masing dan uang pemberian yang 

diperoleh pada setiap upacara adat yang dilakukan sehubungan dengan perkawinan 

mereka, menjadi dasar materil untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dalam 

rumah tangga, suami adalah kepala rumah tangga dan ia bertanggung jawab untuk 

mencari kebutuhan hidup. Sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengatur rumah 

tangga. 

C. Nilai-Nilai Islam pada Pernikahan Adat Desa Wasilomata II. 

Tradisi perkawinan adat pada masyarakat Desa Wasilomata II yang 

dipraktekkan saat ini pada dasarnya merupakan hasil dari hubungan antara tradisi 
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perkawinan lokal dengan ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam 

datang dan diterima oleh masyarakat Desa Wasilomata II, praktik atau pelaksanaan 

perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai dan kepercayaan yang diyakini 

oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Islam dengan syariatnya pada masyarakat 

Desa Wasilomata II tidak bersinggungan dengan tradisi lokal, tetapi justru Islam 

melakukan persandingan dengan tradisi lokal. Dengan demikian, kehadiran Islam oleh 

masyarakat Desa Wasilomata II dipandang sebagai agama yang menyempurnakan tata 

nilai dan budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun. 

 

1. Nilai Ibadah. 

Nilai-nilai ibadah baik kepada kawasana ompu (Allah), nabiy (Rasul) maupun 

kepada kitab suci Al-Quran terdapat dalam tradisi pernikahan masyarakat desa 

Wasilomata II. Misalnya dijalankannya syariat Islam prosesi pernikahan adat, seorang 

yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti akan melaksanakan seluruh perintah 

dan menjauhi larangnya, Allah berfirman QS Ar-Rum/30:21. 

تِهِۡۡۡوَمِنۡ  نَكُۡۡۡۦٓءَايََٰ هَاۡوَجَعَلَۡبَي  كُنوُٓاْۡإِلَي  جٗاۡل ِتسَ  وََٰ ۡأزَ  ۡأنَفسُِكُم  ن  ۡخَلَقَۡلكَُمۡم ِ ۡۡأنَ  مَة ًۚ وَدَّةٗۡوَرَح  مۡمَّ
مٖۡيَتفََكَّرُونَۡ تٖۡل ِقَو  لِكَۡلََيََٰٓ ۡفيِۡذََٰ ۡإِنَّ

Terjemahnya:  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.23 

 
23 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT Tiaga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2015), h. 137.  
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Pernikahan adalah salah satu perintah sedangkan perzinahan merupakan 

sesuatu yang dilarang. 

2. Nilai Kekeluargaan 

Allah berfirman QS Al-Anfal/8:75. 

ۡۡۡۡلَّذِينَۡٱوَۡ وَأوُْلوُاْ ۡ مِنكُم ًۚ ئِكَۡ
ٓ فَأوُْلََٰ ۡ مَعَكُم  هَدُواْۡ وَجََٰ وَهَاجَرُواْۡ دُۡ بَع  مِنۢۡ حَامِۡٱءَامَنُواْۡ رَ  ۡۡۡۡلَ  ضُهُم  بعَ 

بِۡ ضٖۡفِيۡكِتََٰ ۡبِبَع  لىََٰ ًِۚۡٱأوَ  ۡۡللَّ َۡٱإِنَّ ءٍۡعَلِيمُۢۡۡللَّ ۡشَي  ۡبكُِل ِ

Terjemahnya:  

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad 
bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang 
yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap 
sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.24 

Keluarga merupakan satu satuan terkecil atau kelompok sosial terkecil yang ada 

di dalam sebuah masyarakat yang dihubungkan oleh ikatan perkawianan, ikatan darah, 

ataupun ikatan yang terjalin dalam lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat dikenal 

sikap saling mengasihi, menghargai dan juga saling melindungi diantara warga 

masyarakat sehingga terpeliharalah nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Adanya nilai 

tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya keluarga dalam 

masyarakat. 

3. Nilai Gotong Royong 

Gotong royong adalah salah satu budaya yang masi di lestarikan sampai saat ini 

terutama di masyarakat desa Wasilomata II, kegiataan yang di lakukan masyarakat 

 
24 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT Tiaga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2015), h. 186.  
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untuk membantu masyarakat dan tetangga atau kerabat pada waktu saat 

melangsungkan acara-acara tertentu, terutama acara pernikahan, Allah berfirman QS 

Al-Ma’idah/5:2. 

ٓأيَُّهَۡ ٓئرَِۡۡۡۡلَّذِينَۡٱۡۡايََٰ ِۡٱءَامَنُواْۡلََۡتحُِلُّواْۡشَعََٰ رَۡٱوَلََۡۡۡۡللَّ حَرَامَۡٱۡۡلشَّه  يَۡٱوَلََۡۡۡۡل  هَد  ئِدَۡٱوَلََۡۡۡۡل 
ٓ قَلََٰ ينَۡۡۡۡل  وَلََٓۡءَامٓ ِ

تَۡٱ بَي  حَرَامَۡٱۡۡل  فَۡۡۡل  ۡ تمُ  حَلَل  وَإِذَاۡ ۡ نٗاًۚ وََٰ وَرِض  ۡ ب ِهِم  نۡرَّ م ِ لٗٗۡ فَض  تغَُونَۡ طَادُواًْۚۡٱيَب  رِۡۡۡلََۡوَۡۡۡص  ۡۡيَج  مَنَّكُم 
ۡعَنِۡۡۡ شَنَ مٍۡأنَۡصَدُّوكُم  جِدِۡٱانُۡقَو  مَس  حَرَامِۡٱۡۡل  ۡوَتعََاوَنوُاْۡعَلىَۡۡۡۡل 

تدَُواْْۘ برِ ِۡٱأنَۡتعَ  ۡ ٱوَۡۡۡل  وَىَٰ وَلََۡۡۡۡلتَّق 
مِۡٱۡتعََاوَنوُاْۡعَلىَۡ ث  ِ نًِۚۡٱوَۡۡۡلۡ  وََٰ عدُ  َۡ ٱۡتَّقوُاْۡٱوَۡۡۡل  ۡۡللَّ َۡٱإِنَّ عِقَابِۡٱشَدِيدُۡۡللَّ ۡل 

 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, 
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.25 

Para masyarakat tidak di undang secara khusus mereka datang ke tentangga 

yang memiliki hajatan dengan kesadaran masing-masing. Kegiatan gotong royong ini 

terus berlangsung selama acara. Kaum laki-laki melakukan tugasnya masing-masing 

seperti membangun tambi/kaumpu, memasang atau membuat pengapian yang akan 

digunakan untuk memasak. Sedangkan para wanita melakukan tugas seperti membuat 

memasak atau membuat persiapan lainnya. Disinilah tergambar rasa tolong yang 

menolong antara sesama masyarakat yang masih ada sampai sekarang. 

 
25 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT Tiaga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2015), h. 106.  
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Selain itu rasa kebersamaan juga terlihat ketika mereka melakukan pekerjaan 

secara bersama-sama. Tidak memandang siapa yang mempunyai hajatan, semua 

kalangan berkumpul bersama. Kegiatan ini sudah sejak lama berlangsung di 

masyarakat desa Wasilomata II, di sini juga terlihat bagaimana gambaran para 

pendahulu hidup saling berdampingan. Berbagai macam jenis kue dan makanan dibuat, 

kebayakan makanan yang dibuat umumnya makanan tradisional. Makanan yang di 

sajikan lebih banyak di rumah mempelai wanita ketimbang di rumah mempelai laki-

laki disebabkan proses pernikahan lebih banyak diadakan dirumah calon pengantin 

perempuan. 

4. Nilai Tanggung Jawab 

Nilai tanggung jawab pada pernikahan maksudnya, orang tua yang menikahkan 

anak merupakan wujud dari tanggung jawab sebagai orang tua kepada anaknya. Sebab 

pernikahan bertujuan untuk melaksanakan Sunnah dan perintah agama juga berfungsi 

untuk menyalurkan nafsu secara bermartabat. Orang tua yang menikahkan anaknya 

secara tidak langsung menghindarkan anaknya dari perbuatan yang dapat 

menjerumuskannya ke dalam maksiat dan dosa. Alla berfirman QS Al-Baqarah/2:233. 

تُۡٱوَۡ لِدََٰ وََٰ ۡۡۡۡل  ۡأرََادَۡأنَۡيتُِمَّ ۡلِمَن  نِ  نِۡكَامِلَي  لَي  ۡحَو  دَهُنَّ
لََٰ نَۡأوَ  ضِع  ضَاعَةًَۚۡٱيرُ  لوُدِۡٱوَعَلىَۡۡۡۡلرَّ مَو  ۡۥلَهُۡۡۡل 
ۡبِۡ وَتهُُنَّ ۡوَكِس  قهُُنَّ رُوفًِۚۡٱرِز  مَع  بِۡوَلَدِهَاۡۡۡۡل  لِدَةُۢ ۡوََٰ ۡلََۡتضَُارَّٓ عهََاًۚ ۡوُس  إۡلََِّ سٌ لُودٞۡۡۡۡوَلََۡلََۡتكَُلَّفُۡنَف  مَو 

ۡۡۡۡۦًۚبِوَلَدِهِۡۡۡۥلَّهُۡ وَارِثِۡٱوَعَلىَ فَلَٗۡۡۡۡل  وَتشََاوُرٖۡ هُمَاۡ ن  ترََاضٖۡم ِ ۡعَنۡ أرََادَاۡفصَِالَ  ۡ فَإنِ  ۡ لِكََۗ ذََٰ لُۡ مِث 
أنَ ۡ أرََدتُّم  ۡ وَإِن  هِمَاَۗۡ عَلَي  تمُۡمَّۡۡۡجُنَاحَۡ سَلَّم  إِذَاۡ ۡ كُم  عَلَي  جُنَاحَۡ فَلَٗۡ ۡ دَكُم 

لََٰ أوَ  ضِعوُٓاْۡ ترَ  تمُۡۡۡۡآۡتسَ  ءَاتيَ 
رُوفَِۗۡٱبِۡ مَع  َۡٱۡتَّقوُاْۡٱوَۡۡۡل  لمَُوٓاْۡٱوَۡۡۡللَّ ۡۡع  َۡٱأنََّ مَلوُنَۡبَصِيرٞۡۡللَّ ۡبمَِاۡتعَ 

Terjemahnya: 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 
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makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan 
warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada 
dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan.26 

 

 

 
26 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: PT Tiaga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2015), h. 37.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan urayan di atas pokok masalah yag diteliti dan kaitannya dengan 

hasil penelitian maka dirumuskan kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Prosesi pernikaha adat masyarakat Buton di desa Wasilomata II terbagi 

beberapa tahapan, adapun tahapannya yaitu: prosesi lamaran, akad nikah, 

resepsi adat. Masing masing dari tahapan tersebut memiliki peran pentin. 

Dalam lamaran terbagi menjadi dua cara melamar yaitu: 1. Losa dilakukan 

dengan cara orang tua pihak laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan 

kepihak orangtua perempuan, lalu dilanjutkan keprosesi selanjutnya 

katendeao dilakukan pada malam hari, setelah itu paginya kafosulino katulu 

didalamnya ada kamondono alo-sealo, alo metaa, ka’imo dan ka’onto. 2. Cara 

ke dua katendeao cara ini tidak memakai losa dalam prosesnya, laki-laki dan 

perempuan yang saling suka langsung dibawa pergi kerumah pihak laki-laki, 

pada proses lamaran dengan cara katendeao si laki-laki diwajibkan 

menyimpan tanda (8 sen) dirumah orang tua perempuan dengan maksud untuk 

memberitahu orang tua perempuan bahawa anak gadisnya telah dilamar, 

adapun prosesnya hampir sama dengan losa tapi pada katendeao semuan 

komponen dalam adat yang membutuhkan boka dikenakan denda.  
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Dalam akad nikah dan resepsi pernikahan adat biasanya dilakukan pada hari 

yang sama, adapun prosesnya sebagai berikut: kafotoka, kawi, hodea, dan 

kampana’a. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya penulis ingin 

menyimpulkan sebagai berikut: 1. Kafotoka dilakukan oleh lebe. 2. Kawi 

dilakukan oleh imam. 3. Hodea merupakan mahar dari pihak laki-laki yang 

didalamnya ada metano hodea, bida, katembu. 4. Kampana’a adapun isi dalam 

kampana’a gili, efi, kajambihi, wua, dan tabako.  

Serta tambi yang marupakan tempat bagi tamu dalam resepsi pernikahan adat. 

2. Nilai-nilai Islam dalam prosesi pernikahan adat desa Wasilomata II yaitu 

ibadah, kekeluargaan, gotongroyong, tanggung jawab. 

B. Implikasi.  

1. Harapan peneliti dengan adanya peneitian ini, masyarakat Desa Wasilomata II 

dapat melestarikan adat dan tradisi yang selamaini telah menjadi budaya dalam 

masyarakat dapat dilestarikan, dan peneliti yang memiliki fokus penelitian 

mengenai nilai-nilai Islam dalam prosesi pernikahan adat berharap dapat 

meminimalisir bagian-bagian yang ambigu dalam prosesi pernikahan adat. 

2. Penelitian ini pula menjelaskan nilai-nilai Islam yang ada dalam adat dan tradisi 

dalam pernikahan adat Desa Wsilomata II. 
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PEDOMAN  WAWANCARA  PENELITIAN  DENGAN JUDUL 

NILAI-NILAI ISLAM PADA PERNIKAHAN ADAT DI DESA  

WASILOMATA II KABUPATEN BUTON TENGAH 

 

PERTANYAAN: 

1. Apakah dalam perosesi pernikahan adat di Desa Wasilomata II memiliki 

tatacara tertentu ? 

2. Bagai mana prosesi pernikahan adat di Desa Wasilomata II ? 

3. Apa saja tahap dalam prosesi pernikahan adat Desa Wasilomata II ? 

4. Bagai mana peroses dalam lamaran di Desa Wasilomata II ? 

5. Kapan prosesi pernikahan adat dilakukan oleh masyarakat Desa Wasilomata II? 

6. Berapa jumlah mahar dalam pernikahan adat di Desa Wasilomata II ? 

7. Apa saja yang dibawa oleh mempelai pria dalam proses lamaran ? 
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Wawancara dengan bapak La Osi salah satu warga Desa Wasilomata II pada tanggal 
08 Juli 2021 

 

 

 

Wawancara dengan bapak Abdul Kadir Kepala Desa Wasilomata II di Kantor Desa 
pada tanggal 06 Juli 2021 
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wawancara dengan bapak La Taesi Tetua Adat Desa Wasilomata II pada tanggal 05 
Juli 2021 

 

Wawancara dengan bapak La Esa Tetua adat Desa Wasilomata II pada tanggal 04 Juli 
2021 
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Wawancara dengan tetua adat bersama warga desa pada tanggal 05 Juli 2021 

 

 

 

wawancara dengan staf Desa Wasilomata II pada tanggal 06 Juli 2021 
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