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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي  

 

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau 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 tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 

 fath}ah a  A ا  

 Kasrah i   I ا  

 d}ammah u   U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى ى  

 fath}ah dan wau Au a dan i ى  و  
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Contoh: 

ك ي ف      :  kaifa 

 haula : ه و ل 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas ...   ...  ى 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ى و 

Contoh: 

  ma>ta : م ات  

 <rama: ر م ى

  qi>la: ق ي ل  

 yamu>tu: يَ  و ت  

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ر و ض ة  ا لأ ط فال     : raud}ah al-at}fa\>l 
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ل ة    ا ل م د ي  ن ة  الف اض   : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

م ة    al-h}ikmah :  ا لْ  ك 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d  (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بَّنا  

نَ َّي نا     : najjaina> 

 al-h}aqq : ا لْ  ق  

ن  ع م     : nu‘‘ima 

 aduwwun‘ : ع د و  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ّ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل ي  

 Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر ب   
6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم س  

ا ل زَّل ز ل ة      : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ة  

 al-bila>d:  ا ل ب لا د  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta’muru>n :  تَ  م ر و ن  

 ‘al-nau :  ا لن َّو ء  

ء    ’syai :  ش ى 

 umirtu :  أ م ر ت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

الله    di>nulla>hد ي ن  الله     billa>hبِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hه م  فِ   ر حْ  ة  الله  

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan  

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
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Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw.      = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.          = Wafat tahun 

QS.../...: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imran/3: 4 

HR       = Hadis Riwayat 

 

 

Abu> al-Wali@d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali@> Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H}a>mid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zai@d, Nas}r H}a>mid (bukan: 
Zaid, Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 
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ABSTRAK 

Nama   : Bahri 

Nim   : 80100220137 

Judul     : Adat Perkawinan Suku Wana dalam Kajian Hukum Islam (Studi 
Kasus Desa Salubiro Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara) 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana adat 
perkawinan Suku Wana dalam kajian hukum Islam? dengan sub masalah sebagai 
berikut: 1) Bagaimana eksistensi budaya Suku Wana; 2) Bagaimana pelaksanaan 
adat perkawinan Suku Wana?; 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
adat perkawinan Suku Wana? 

Jenis penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan: yuridis normative dan sosiologis. Adapun sumber 
penelitian ini adalah staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojo Jaya, Kepala 
Desa, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan 
data dan analisis data yang digunakan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, verifikasi data, klasifikasi data, analisis data dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Suku Wana sebagai salah satu 
suku yang ada di Indonesia memiliki kearifan budaya yang sangat tinggi dalam 
berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam budaya perkawinan. Mereka 
pada umumnya mendiami lembah dan bukit-bukit di sepanjang aliran Sungai 
Salato tepatnya di Cagar Alam Morowali, Kabupaten Morowali Utara. Sebagian 
dari mereka masih menjalani kehidupan yang jauh dari peradaban modern; 2) 
Dalam budaya pernikahan masyarakat Suku Wana, beberapa tahapan yang 
mereka lakukan yang meliputi: a) Khitbah atau meminang yang dilakukan oleh 
tokoh adat untuk melamar anak perempuan yang telah dikenal dengan baik; b) 
Aqad Nikah yang dihadiri oleh para tokoh adat, baik laki, perempuan bahkan 
tokoh pemuda; c) Mahar yang diberikan kepada calon perempuan dari pihak laki-
laki telah ditentukan nilainya berdasarkan pembicaraan pada proses khitbah; d) 
Payojo  yakni mengantar kedua mempelai ke rumah mempelai laki-laki sebuah 
bukti bahwa hajat telah tertunaikan melalui penyatuan dua anak dari keluarga 
yang berbeda.; dan 3) Adat perkawinan dalam Suku Wana pada prinsipnya tidak 
bertentangan dengan hukum Islam, kecuali pada aspek mahar yang dibagikan 
kepada para tokoh adat yang hadir atau yang terlibat dalam proses aqad nikah. 
Hukum Islam mengatur bahwa mahar adalah milik perempuan yang tidak boleh 
diambil alih oleh siapapun termasuk suaminya, apalagi dibagikan kepada orang 
lain. 

Implikasi dari penelitian adalah perlunya adat tradisi sebuah masyarakat 

yang hidup ditengah-tengah masyarakat, tak terkecuali adat Suku Wana harus 

dilestarikan sebagai sebuah kekayaan budaya dan ciri dari sebuah masyarakat 

yang berperadaban. Budaya mahar yang dibagikan kepada para tokoh adat yang 

menghadiri akad nikah mesti diluruskan agar mahar sebagai pemberian dari pihak 

laki-laki untuk mewujudkan rasa cintanya tidak diambil oleh orang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diberikan kemampuan oleh Allah swt. untuk mampu melakukan 

fungsi reproduksi agar dapat mempertahankan spesiesnya di muka bumi. Fungsi 

reproduksi secara sah dijalankan melalui pranata perkawinan yang menghalalkan 

hubungan seksual suami isteri sehingga memperoleh anak.1  

Perkawinan memang merupakan suatu yang alamiah bagi manusia, namun 

tidak boleh pula dilakukan secara serampangan. Terdapat tatanan norma hukum 

perkawinan yang perlu ditaati, baik secara agama, adat, dan peraturan perundang-

undangan. Perkawinan yang dilakukan tanpa menghiraukan tatanan norma hukum akan 

berimplikasi pada ketidakabsahan perkawinan tersebut yang sangat merugikan 

pasangan suami-istri dan anak-anaknya di kemudian hari. 

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, hukum perkawinan yang dijalankan 

harus sesuai dengan hukum agama. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Pekawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU. No. 1 Th. 1974): “Perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum-hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu.”2  

 

1Lihat Q.S. al-Nisā’ (4) ayat 3; Q.S. al-Ra·d (13) ayat 38; Q.S.  al-Nūr (24)  ayat  32;  dan Q.S. 

al-Rūm (30) ayat 21. 

2Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” dalam 

Kementerian Agama R.I., Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, (Jakarta: 

Kementerian Agama R.I, 2015), h. 22.  
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Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 Th. 1974 menunjukkan bahwa hukum positif di 

Indonesia menegaskan bahwa perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan 

seseorang dinyatakan tidak sah. Normativitas agama menjadi indikator untuk 

mengesahkan suatu perkawinan. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU. No. 1 Th. 

1974, maka seluruh normativitas agama dalam perkawinan berlaku dan menjadi acuan 

dasar dalam pelaksanaan perkawinan.3  

Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma agama dijadikan sebagai norma 

peraturan perundang-undangan untuk mengesahkan perkawinan, bukan norma adat 

atau norma hukum lainnya. Dengan kata lain, apabila suatu perkawinan tidak sesuai 

dengan norma-norma agama, termasuk hukum perkawinan agama yang dianut oleh 

kedua calon pengantin maka perkawinan tesebut tidak sah.  

Sekali pun sahnya perkawinan adalah norma agama, tetapi bukan berarti 

norma-norma adat tidak ditaati. Masyarakat kebanyakan tidak cukup hanya melakukan 

 

3Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 45. 

Eksistensi UU. No. 1 Th. 1974 mengukuhkan teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto. Teori 

ini menegaskan bahwa hukum Islam ada di dalam hukum nasional. Bentuk eksistensi hukum Islam di 

dalam hukum nasional Indonesia adalah: (i) Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional 

Indonesia; (ii) ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan 

wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional; (iii) ada dalam hukum 

nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum 

nasional Indonesia.; serta  ada dalam arti sebagai bahan utama hukum nasional Indonesia.  Teori 

eksistensi ini dapat dikatakan merupakan puncak dari revolusi teori pemberlakuan hukum Islam di 

Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam memang nyata keberadaannya sebagai 

bahan pembentuk hukum nasional. Sekali pun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah 

negara Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, namun keberadaan hukum Islam benar-

benar eksis dan dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. 

Hukum Islam tidak hanya menjadi hukum yang hidup (ius non scriptum) atau hukum yang hidup di 

masyarakat (living law), tetapi eksis sebagai hukum formal yang terligislasi (ius scriptum) dalam 

peraturan perundang-undangan. Ichijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di 

Indonesia,” dalam Juhaya S. Praja (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan 

Pembentukannya (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 137.  
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perkawinan menurut ketentuan hukum agama saja, tetapi juga melaksanakan upacara-

upacara adat, baik dalam bentuk sederhana maupun dengan upacara besar-besaran. 

Upacara adat ini telah dilaksanakan baik sejak waktu pelamaran, pelaksanaan akad 

nikah, maupun sesudah akad nikah.4 

Di sisi lain, normativitas adat jika dipandang sebagai sistem hukum memiliki 

karakteristik terbuka dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat dapat menerima 

dan mengadopsi normativitas hukum yang lain asalkan tidak bertentangan dengan jiwa 

hukum adat. Misalnya, pengaruh agama Hindu dalam adat memunculkan kawin 

anggau, yaitu jika suami wafat maka isterinya menikah kembali dengan saudara 

kandung suaminya; atau pengaruh hukum Islam dalam adat yang memunculkan hukum 

waris adat sepikul segendong, yaitu bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dua kali 

lipat (2 : 1) dibandingkan perempuan. 5  

Suku Kaili yang kebanyakan mendiami Kota Palu, Kabupaten Banggai 

Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi 

Tengah sebelum memeluk Islam, apabila seorang laki-laki hendak menikah dengan 

seorang perempuan, maka mereka akan menyampaikan kepada ketua dewan adat. 

Dewan adat lalu mengambil air bersih dari sumber mata air, kemudian air tersebut 

dipercikkan kepada kedua calon mempelai tersebut. Hal ini menandai selesainya 

 

4Hilman Hadikumusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 

2003), h. 196-197  

5H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h. 36-37.  
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perkawinan. Namun ketika Suku Kaili telah memeluk Islam, maka tata cara 

perkawinan dilakukan sesuai hukum Islam.6    

Sifat hukum adat yang elastis dan berubah menurut situasi, kondisi, dan zaman 

ini lahir dari kebudayaan manusia yang senantiasa mengalami perubahan sosial-

kultural dalam membentuk kebudayaan dan peradaban. Salah satu model perubahan itu 

adalah akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul dari satu kelompok berhadapan 

dengan kebudayaan yang lain. Kebudayaan yang lain ini membawa nilai-nilai baru 

yang mengakibatkan diterimanya kebudayaan tesebut oleh nilai-nilai lokal, tanpa 

menyebabkan hilangnya kebudayaan sendiri.7 

Tidak semua  hukum adat bisa mengadopsi transformasi solusi kultural. 

Komunitas-komunitas masyarakat suku terasing atau mengasingkan diri dari pusat-

pusat peradaban manusia masih dengan sangat kuat mempertahankan normativitas 

hukum adatnya. Walaupun tekanan dari luar sangat kuat untuk merubah pola 

kehidupan tradisional ke pola hidup modern, namun kelompok minoritas suku terasing 

tetap berpola hidup tradisional.8 

 

6Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh di Indonesia (Ed. I; Cet. I; Palu: 

Yayasan Al-Ahkam: 2000), h. h. 16.  

7Selain akulturasi, terdapat dua model perubahan sosial-kultural, yaitu (i) asimilasi, yakni 

proses percampurbauran unsur-unsur kebudayaan, baik secara individual masyarakat kelompok 

sehingga terbentuk kebudayaan baru dan dapat dirasakan oleh pengikutnya tanpa ada rasa canggung; 

dan (ii) difusi, yakni penyebaran unsur kebudayaan lain dari satu kelompok ke kelompok yang lain akibat 

adanya interaksi di antara individu atau kelompok masyarakat yang satu dengan individu atau kelompok 

masyarakat yang lain. Sulasman dan Setia Gumilar, Teori-Teori Kebudayaan: Dari Teori  Hingga 

Aplikasi (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 134.  

8M A T Syuroh, “Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Terasing Di 

Indonesia,” Sosiohumanika 4, no. 2 (2011), h. 230. 
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Hal inilah yang terjadi pada Suku Wana, salah satu suku terasing yang ada di 

Sulawesi Tengah. Suku Wana sebagai salah satu suku terasing masih mempertahankan 

normativitas hukum adatnya. Sedikitnya akses Suku Wana dengan dunia luar dan 

masih kuatnya hukum adat diterapkan menyebabkan hukum adat Suku Wana masih 

tetap lestari dipraktekkan oleh suku tesebut, termasuk dalam hal perkawinan yang 

disebut mereka dengan  morongo. Hukum adat morongo dijalankan dengan 

sepenuhnya, sekali pun dalam beberapa hal sangat bertentangan dengan hukum agama, 

apalagi hukum Islam, seperti diharuskannnya tidur bersama antara calon suami dan 

calon isteri sebelum akad nikah. 

Dalam masyarakat Suku terasing seperti Suku Wana yang muncul adalah 

kebudayaan tradisional (folk culture), yaitu suatu model komunitas masyarakat asli 

yang dicirikan oleh kegiatan ekonomi bagi pemenuhan kebutuhan sendiri, keakraban 

sosial di antara para anggota, kekuatan peran berdasarkan ritual dan tradisi, dan relatif 

terisolasi dari kehidupan urban.9 Teritori masyarakat suku terasing yang teralienasi 

menyebabkan mereka memiliki kemampuan terbatas untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat-masyarakat lain yang lebih maju,  sehingga keadaan sosial hidupnya, sosial 

ekonominya, dan peradabannya masih tergolong sangat sederhana.10 

 

9Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), h. 113.  

10Zulfa Jamalie, “Pola Dakwah Pada ‘Masyarakat Suku Terasing’ Di Kalimantan Selatan,” 

Jurnal Dakwah 16, no. 1 (2015). 
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Beberapa klan Suku Wana memang mulai membuka diri dan berinteraksi dan 

membuka diri dengan dunia luar untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa mereka 

dapatkan, seperti pendidikan. 11 Hal ini tentu menarik untuk diteliti untuk menemukan 

adanya pergeseran kehidupan sosial kultural Suku Wana setelah interaksi dengan 

masyarakat luar, termasuk dalam adat perkawinan atau morongo. Di samping itu, 

dilakukan kajian kompherensif terhadap adat perkawinan Suku Wana dalam tinjauan 

hukum Islam untuk menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian adat perkawinan 

tersebut dengan norma-norma hukum Islam.  

  

B. Rumusan Masalah 

 Tesis ini akan mengangkat pokok masalah: Bagaimana adat perkawinan Suku 

Wana dalam kajian hukum Islam? Pokok masalah tesebut kemudian dijabarkan 

menjadi tiga sub masalah: 

1. Bagaimana eksistensi budaya Suku Wana? 

2. Bagaimana pelaksanaan adat perkawinan Suku Wana? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat perkawinan Suku Wana? 

 

 

 

 
11Yong Chan Kim and Titi Susilowati Prabawa, “Hybrid Internal Migration: The Factors Of 

Migration For Education Among Wana Tribe Community In Central Sulawesi,” Jurnal Kawistara 10, 

no. 2 (2020): 221. 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.  Definisi Operasional 

Tesis ini berjudul Adat Perkawinan Suku Wana dalam Kajian Hukum Islam. 

Beberapa term dalam tesis ini yang perlu dieksplanasikan agar tidak menimbulkan 

salah pengertian (missunderstanding) terhadap istilah tesebut, antara lain: 

a. Adat Perkawinan 

Term adat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-·ādah.  Dalam Kamus al-Munjīd 

dijelaskan pengertian al-·ādah: 

 12ما يعتاده الإنسان أي يعود إليه مرارا 
 

Sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh seseorang dan dilakukan berulang-ulang. 

 

 Kebiasaan ini dalam dilakukan secara berulang-ulang oleh komunitas 

masyarakat tertentu dan senantiasa ditaati dari generasi ke generasi. Adat ini terbentuk 

karena nilai agama, budaya, sistem, norma, atau sistem hukum yang tegas, sehingga 

senantiasa ditaati secara bersama-sama oleh anggota komunitas tesebut.13  

 Sedangkan perkawinan perkawinan dalam tesis ini didasarkan pada pengertian 

terminologi perkawinan pada pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974: 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

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

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.14 

 

12Louis Ma’lūf, al-Munjīd Fī al-Lugah wa al-A·lām (Cet. XLIX; Beirut: Dār al-Masyriq, 2017), 

h, 536.  

13Ensiklopedi Pernikahan (Kementerian Agama R.I., 2021), h. 1  

14Republik Indonesia,“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 22.    
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 Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adat 

perkawinan adalah keseluruhan rukun dan syarat serta serangkaian tata cara, ritus, dan 

upacara untuk membentuk ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami isteri yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma tradisi 

dan kebiasaan yang berlangsung dari generasi ke generasi dan tetap terpelihara sampai 

masa kini. 

b. Suku Wana 

Suku Wana adalah salah satu suku terasing di Sulawesi Tengah. Mereka lebih 

terkonsentrasi dalam wilayah Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan, Kabupaten Tojo 

Unauna; Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Ampana Borone, yang semuanya 

termasuk wilayah administratif Kabupaten Poso. Sebagian lainnya berdiam di wilayah 

Kecamatan Batui, sebagai bagian dari wilayah administrasif Kabupaten Luwuk 

Banggai. 

Suku Wana yang diteliti dalam tesis ini adalah Suku Wana yang mendiami di 

Kabupaten Morowali Utara, khususnya Desa Salubiro Kecamatan Bungku Utara.  

c. Hukum Islam 

Hukum Islam dapat bisa dimaknakan dalam dua hal, yaitu: syariah dan fikih.15 

Kata syari’ah secara bahasa berasal dari al-syar·u yang bermakna petunjuk untuk 

menerangkan atau memperjelas sesuatu (·ibārah ·an al-bayān wa al-iẓhār) atau 

 

15Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh Di Indonesia (Makassar: 

Yayasan Al-Ahkam, 2000), h. 2.  
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menjadikan jalan atau tempat menuju (ja·alahu ṭarīqan wa mażhaban).16 Secara 

terminologi, syariah didefinisikan oleh al-Jurjānī: 

  17هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعة: هي الطريق في الدينالشريعة 

 

Syariah adalah sejumlah perintah dengan komitmen ketundukan  penghambaan 

atau dapat dikatakan jalan menuju pada agama. 

 

 Syariah merupakan seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah swt., hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia 

dengan makhluk lainnya. Norma Ilahi yang dimaksud meliputi kaidah ibadah, kaidah 

muamalah, dan kaidah sunnatullah. Kaidah-kaidah ini rincian aturannya terdapat dalam 

al-Qur’an dan hadis. Dalam aspek hukum, syariah berarti dasar hukum yang ditetapkan 

oleh Allah swt. melalui rasul-Nya yang wajib diikuti oleh kaum muslimin berdasarkan 

keimanan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah swt. dan sesama 

manusia atau pun benda-benda dalam masyarakat.18 

 Adapun fikih secara bahasa bermakna memahami tujuan pembicaraan dari 

perkataannya (·ibārah ·an fahm garaḍ al-mutakallim min kalāmihi).19 Pengertian fikih 

secara terminologi dikemukakan oleh ·Abd al-Wahhāb Khallāf: 

 

16·Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt (Kairo: Syirkah al-Quds, 2007), 

h. 209.  

17·Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 210.  

18Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh Di Indonesia, h. 6.  

19Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 272.  



10 
 

  20هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

 
Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan amal 

perbuatan manusia yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang 

terperinci. 

 

 Fikih merupakan produk pemahaman manusia terhadap norma-norma syariah. 

Hasil pemahaman tesebut disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih. Norma-

norma syariah bersifat umum, sedangkan fikih merupakan bentuk aplikasi dari norma-

norma syariah secara terperinci. Dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, 

syariah diterjemahkan dengan Islamic law, sedangkan fikih diterjemahkan dengan 

Islamic jurisprudence.21  Dalam tesis ini, hukum Islam yang dimaksud merujuk pada 

kepada kedua makna ini. 

2.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Adat perkawinan  yang  diteliti  dalam  tesis  ini  dibatasi  pada  tiga  hal, yaitu: 

a. Semua prosesi ritus yang terkait dengan perkawinan Suku Wana, yaitu: sejak 

pelamaran, pertunangan, akad nikah, dan pindahnya isteri dari rumah orang tuanya 

mengikuti suaminya. 

b. Nilai-nilai yang terdapat dalam ritus-ritus perkawinan Suku Wana, baik nilai-nilai 

spirtual dan kultural yang salinj jalin-menjalin dan membentuk pandangan Suku 

Wana untuk tetap memelihara tradisi perkawinannya. 

 

20·Abd al-Wahhāb Khallāf, Uṣūl al-Fiqh (Beirut: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M), h. 11.  

21Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh Di Indonesia, h. 7-8.   
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c. Suku Wana yang diteliti adalah yang bermukim di Desa Salubiro Kecamatan 

Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. Suku Wana di kecamatan ini masih 

merawat dan melaksanakan tradisi perkawinan yang sudah menjadi adat mereka dari 

zaman dahulu. 

 

D.  Kajian Pustaka 

 Penulis telah meneliti berbagai literatur dan penelitian yang telah ada 

ditemukan bahwa penelitian yang diangkat dalam tesis ini belum diteliti secara 

komprehensif dan diskursif.  

 Pertama, penelitian dari Rosan Cahya Utami dan Saraswati yang berjudul 

Kajian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Wana dalam Pola Pengelolaan dan 

Pemeliharaan Lingkungan pada tahun 2016 yang dipublikasikan pada Jurnal Tesis.22 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Suku Wana memiliki ciri tipikal sangat positif 

dalam pemanfaatan ruang dan pemeliharaan lingkungan yang bersumber dari nilai-nilai 

religius dan adat-istiadat mereka. Lahan-lahan yang dihuni dan dimanfaatkan oleh 

Suku Wana miring ke timur sehingga lebih banyak terkena sinar matahari yang 

menyehatkan penghuninya. Lahan Suku Wana juga hanya 40 % yang terbangun dan 

menyisakan 60 % lahan non bangunan yang sangat baik untuk lingkungan. Suku Wana 

 
22Rosan C Utami dan Saraswati,, “Kajian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Wana Dalam Pola 

Pengelolaan Dan Pemeliharaan Lingkungan,” Tesis 02 (2016), h. 142–149. 
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juga membagi kawasan-kawasan pemanfaatan lahan, sehingga terbagi menjadi 

kawasan lindung dan budidaya yang sangat baik untuk kelestarian alam.23 

 Penelitian ini memang menunjukkan bahwa adat istiadat Suku Wana muncul 

dalam  upaya melakukan harmonisasi dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Namun 

penelitian ini hanya mengungkapkan sisi pemanfaatan lahan oleh Suku Wana yang 

dilandasi dengan nilai-nilai religius dan adat-istiadat. Penelitian ini tidak menyinggung 

sedikit pun adat istiadat perkawinan Suku Wana yang menjadi fokus penelitian ini.  

Kedua, penelitian dari Ronaldy Dada dan Ermin Alperiana Mosooli pada tahun 

2019 yang berjudul Konsep Agama Suku Wana tentang Kematian: Implikasinya Bagi 

Misi Kristen di Wana yang dipublikasikan melalui Junal Visio Dei: Teologi Kristen.  

Penelitian ini mengemukakan salah satu adat Suku Wana yang mempunyai kebiasaan 

memindahkan rumah, apabila salah satu penghuninya wafat. Riset ini menemukan 

bahwa adat tersebut berkaitan dengan pandangan mistis Suku Wana terkait dengan 

kematian. Bagi Suku Wana bahwa kematian berhubungan dengan Pue, kekuatan Maha 

Mutlak yang merupakan akhir dari segalanya, serta diakibatkan oleh arwah yang 

kejam. Pemindahan rumah merupakan upaya Suku Wana menghindari pengaruh arwah 

yang kejam kepada orang yang sedang hidup.24  

 
23Rosan C Utami dan Saraswati, “Kajian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Wana Dalam Pola 

Pengelolaan Dan Pemeliharaan Lingkungan,” h. 142–149. 
24 Ronaldy Dada and Ermin Alperiana Mosooli, “Konsep Agama Suku Wana tentang Kematian, 

Implikasinya Bagi Misi Kristen Di Wana, ,” Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen, 1, no. 2  (December 17, 

2019), h. 200–221. 
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 Tentu penelitian ini tidak ada kaitannya dengan adat perkawinan Suku Wana 

karena hanya berkaitan dengan adat kematiannya, padahal adat perkawinan  Suku 

Wana juga merupakan tradisi yang sering dipraktekkan oleh Suku Wana yang dapat 

diungkap implementasinya serta pandangan hidup (world view) terkait dengan adat 

perkawinan tersebut yang tentu memiliki sisi mistisismenya, sebagaimana juga yang 

diungkapkan oleh Ronaldy Dada dan Ermin Alperiana Mosooli terkait dengan adat 

kematian. 

Ketiga, Penelitian dari Kim Yong Chan dan Titi Susilowati Prabawa pada tahun 

2020 yang berjudul Hybrid Internal Migration: The Factors of Migration For 

Education Among Wana Tribe Community in Central Sulawesi yang dipublikasikan 

pada Jurnal Kawistara. Riset ini mengulas mengenai berbagai aspek yang mendesak, 

sehingga Suku Wana melakukan evakuasi ke kota demi misi pendidikan terhadap anak-

anak mereka. Suku Wana yang disebut sebagai suku terasung melakukan evakuasi dari 

Hutan ke kota-kota besar di area Sulawesi Tengah tidak cuma dimaksudkan untuk 

menaikkan status sosial mereka, namun juga memperjuangkan pergantian status 

ekonomi, kenaikan pendidikan, serta sarana di wilayah asal. Ditemukan fakta bahwa 

menemukan bahwa para orang tua darri Suku Wana mengarahkan anaknya pindah ke 

kota untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, informasi, pengetahuan, dan 

pengalaman dari orang tua maupun generasi angkatan mereka secara langsung 

memengaruhi proses pengambilan keputusan untuk migrasi. Temuan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa migrasi generasi muda di daerah asal ditentukan oleh tiga faktor 

pendorong terkait dengan pengalaman migrasi orang tua di kota. Keputusan untuk 
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migrasi suku Wana ke kota besar di wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya untuk 

meningkatkan status sosial mereka, tetapi dalam rangka mengupayakan perubahan 

status ekonomi, peningkatan pendidikan, dan fasilitas di daerah asal.25  

 Penelitian ini sekali pun dapat menunjukkan bahwa Suku Wana telah 

berinteraksi dengan masyarakat di luar komunitas mereka, serta adanya kemampuan 

Suku Wana beradaptasi dengan tantangan era modern, khususnya dalam memperoleh 

pendidikan, namun penelitian tidak mengulas adat perkawinan  pada Suku Wana 

sebagai fokus penelitian ini. 

 Keempat, penelitian Rismawati dan Isbon Pageno pada tahun 2020 yang 

berjudul Momago: Ritual Pengobatan Tradisonal Tau Ta’a Wana di Bungku Utara, 

Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang dipublikasikan pada Jurnal 

Emik.26 Momago adalah ritual penyembuhan tradisional dengan menggunakan 

kekuatan supranatural yang dimediasi oleh dukun yang disebut walia. Ritual 

penyembuhan ini didasarkan pada kepercayaan pada makhluk gaib yang dianggap 

berperan dalam menimbulkan berbagai penyakit. Momago dipraktekkan oleh Suku 

Wana dan ini tidak hanya dipraktikkan ketika ada panggilan dari warga untuk 

mengobati kerabatnya yang sakit, tetapi juga sering dipentaskan pada acara-acara besar 

seperti penyambutan tamu penting, festival seni budaya, dan lain sebagainya. Mereka 

percaya bahwa pasien akan sembuh setelah leluhur roh memasuki tubuh seseorang. 

 
25Kim and Prabawa, “Hybrid Internal Migration: The Factors Of Migration For Education 

Among Wana Tribe Community In Central Sulawesi.” Jurnal Kawistara, Vol. 10 No. 2, 2020, h. 211. 
26Rismawati dan Isbon Pageno, “Momago,” Emik 3, no. 1 (2020)., h. 52-53. 
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Dalam ritual penyembuhan ini, tau taa wana dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan 

gaib, melalui mana walia berulang kali memanggil roh. Ritual penyembuhan ini 

biasanya dilakukan pada malam hari dan memakan waktu hingga tiga minggu, 

tergantung jenisnya penyakit dan jumlah pasien. Jenis penyakit yang disembuhkan 

melalui momago termasuk santet (fofongontau atau doti), kesurupan (pasuak), teguran 

(katrapes), gila (fando) dan tenggelam (mlondong), jenis penyakit yang diyakini 

bersifat personalistik. Dipercaya juga bahwa keberhasilan suatu ritual ditandai dengan 

banyaknya peserta momago yang sudah merasuki roh, semakin banyak semakin sukses. 

Meski tidak semua penyakit bisa disembuhkan melalui momago, dan tidak semua 

orang sakit yang dirawat melalui momago bisa sembuh dari penyakitnya, momago lah 

masih dipraktekkan karena sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang 

mereka atau karena permintaan dari keluarga pasien. 27 

 Riset ini memperlihatkan bahwa tradisi Suku Wana yang diteliti adalah tradisi 

pengobatan penyakit melalui wahana pemanggilan roh para leluhur yang disebut 

momago, bukan adat perkawinan Suku Wana yang menjadi fokus penelitian pada tesis 

ini. 

 Berdasarkan uraian terhadap literatur dan hasil penelitian sebelumnya 

(literatur review), maka Penulis menyimpulkan bahwa adat perkawinan Suku Wana 

belum diteliti, sehingga secara tipikal membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian berkaitan dengan Suku Wana yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian 

 
27Rismawati dan Isbon Pageno, “Momago,” Emik 3, no. 1 (2020)., h. 52-53. 
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ini juga akan melakukan kajian secara komprehensif adat perkawinan Suku Wana 

dalam perspektif hukum Islam untuk menemukan normativitas adat perkawinan Suku 

Wana yang sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari tesis ini adalah mengembangkan teori dalam bidang sosiologi 

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

dalam konteks sosiologi hukum terkait dengan adanya suatu kepastian hukum justru 

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

muncul karena adanya rangsangan atau dorongan dari keadaan dan kognitif manusia 

yang membentuk perilaku hukum.28 Perilaku hukum inilah yang akan ditemukan dalam 

penelitian ini, sehingga memperlihatkan bahwa hukum Islam memberikan pengaruh 

signifikan dalam perilaku masyarakat adat, khususnya pelaksanaan perkawinan yang 

ditradisikan melalui adat Suku Wana.  

Kegunaan penelitian ini, yaitu: 

1. Kegunaan ilmiah, yaitu memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum Islam dan sosiologi hukum. 

2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan gambaran tentang khazanah kebudayaan 

masyarakat Islam, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. 

 

 

28Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, h. 19-21.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS  

A. Konseptualisasi tentang Adat 

Kata adat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-·ādah yang 

terambil dari kata ·āda-ya·ūdu yang bermakna kebiasaan.1 Kata ·āda juga dapat 

bermakna mengulangi, seperti pada kata a·āda al-amra aw al-syay’a.2  

Makna etimologi kata ini sudah mendeskripsikan sebagian makna adat, yaitu 

suatu kebiasaan yang dipraktekkan berulang-ulang, seperti halnya makna kata tradisi.  

Definisi ini seperti dikemukakan oleh Ibnu Nuzaym:  

 3لمتكررة المقبولة عند الطباع السليمة العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور ا

 
“Adat adalah suatu ungkapan yang terpendam di dalam diri berupa perkara yang 

berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perilaku) yang sehat. 

 

Definisi adat yang hampir sama juga dikemukakan oleh al-Jurjānī: 

 العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخرى 4
“Adat adalah kebiasaan manusia yang sesuai dengan akal pikiran manusia yang 

senantiasa dilakukan berulang-ulang.” 

 

 

1Louis Ma’lūf, al-Munjīd Fī al-Lugah wa al-A·lām, h, 536.   

2Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), h. 

983.  

3Zayn al-·Ābidin bin Ibrāhim bin Nuzaym al-Ḥanafī, al-Asybāh wa al-Naẓa’ir (Damaskus: Dār 

al-Fikr, 1402 H/1983 M), h.  101.  

4·Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 244.  
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Adat dalam perspektif ini bersifat individual yang muncul dari tabiat yang 

sudah mengakar dalam diri seseorang, tetapi merupakan perilaku yang sehat dan dapat 

diterima lingkungan, bukan perilaku yang abnormal.  

Sebagian ulama memang memandang adat merupakan kebiasaan berulang-

ulang indvidual (·ādah farḍiyyah) atau sekelompok masyarakat saja (·ādah 

jamā·iyyah). Sedangkan praktek kebiasaan yang dikerjakan dan diterima secara umum 

oleh masyarakat disebut dengan al-·urf.1  

Kata al-·urf secara etimologi berasal dari kata ·arafa-ya·rifu yang bermakna  

mengenal  atau  mengetahui.  Bentuk derivatif dari kata ini adalah al-ma·rūf yang 

berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat atau kepantasan. Dalam Lisān al-·Arab 

disebutkan bahwa kata al-·urf bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh 

akal sehat.2 Al-·urf didefiniskan oleh al-Jurjānī:  

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه  
 3أسرع إلى الفهم 

  

"Al-·urf adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian 

besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran.” 

 

 Sedangkan ·Abd al-Wahhāb Khallāf mendefinisikan al-·Urf: 

 

1Muḥammad Muṣtafa Syalabī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī (Beirut: Dār al-Naḥḍah al-·Aarabiyyah, 

1406 H/1986 M), h. 313-315..  

2Muḥammad bin Mukrim bin ·Ālī Abū Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manẓūr, Lisān al-·Arab, di-taḥqīq 

·Abdullāh ·Ālī  al-Kabīr, Muḥammad Aḥmad Ḥasbullāh, dan Ḥāsyim Muḥammad al-Syāẓilī, Jilid III 

(Kairo: Dār al-Ma·ārif, t.th.), h. 2899.  

3Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 244.   



19 
 

 1... من قولأو فعل أو ترك   العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه

“Sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa 

perkataan, perbuatan ataupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu.” 

 

 Definisi al-·urf ini memperlihatkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang terus 

dipraktekkan tidak hanya dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, tetapi oleh 

masyarakat atau sekelompok masyarakat. karakteristik maknanya lebih mengarah pada 

”adat kebiasaan masyarakat” (custom atau tradition) sebagai faktor pembentuk  hukum.   

 Namun kebanyakan ulama tidak membedakan antara al-·ādah dan al-·urf ini 

yang disebut mereka sinonim.2 Pada akhirnya tampak suatu transisi dari makna al-·urf 

yang berarti “sesuatu yang diketahui” kepada makna “sesuatu yang dapat diterima oleh 

masyarakat,” yaitu kebiasaan atau adat itu sendiri.3 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian adat adalah 

aturan, perbuatan, dan sebagainya yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala; 

kebiasaan, cara, kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan; serta wujud 

gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-

aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.4  

 

1·Abd al-Wahhāb Khallāf, Uṣūl al-Fiqh, h. 89.  

2·Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 244;  ·Abd al-Wahhāb 

Khallāf, Uṣūl al-Fiqh, h. 89.; 5; Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experince of 

Indonesia, h. 5.   

3Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experince of Indonesia, h. 5.    

4Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 6. 
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Pengertian tesebut menunjukkan makna adat secara sempit dan luas. Makna 

adat secara sempit sama seperti tradisi, yaitu perilaku yang menjadi kebiasaan yang 

telah dilakukan sejak turun-temurun dari generasi ke generasi. Secara khusus, adat 

merupakan sistem norma yang membentuk kebudayaan. 

Sistem norma yang dibentuk oleh adat inilah yang lalu dikenal oleh kalangan 

ahli hukum sebagai hukum adat (adatrech) yang menjadi aturan kebiasaan manusia 

dalam bermasyarakat.1 Tradisi atau adat yang telah berkembang menjadi sistem hukum 

memiliki sanksi-sanksi tertentu apabila dilanggar ketentuannya oleh seseorang atau 

sekelompok orang.2  

Sanksi dalam hukum adat sebenarnya tidak terlalu penting karena dimaksudkan 

hanya untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran tesebut. 

Jika orang yang melanggar melakukan perbaikan untuk tercipta kembali keseimbangan 

yang diinginkan dalam hukum adat, maka permasalahannya dipandang sudah selesai. 

Tindakan koreksi tidak dilakukan oleh aparatur pemerintah, tetapi oleh masyarakat adat 

itu sendiri.3  

Dari uraian tesebut maka dapat disimpulkan bahwa tradisi dan adat merupakan 

istilah identik karena berangkat dari pengertian adanya kebiasaan yang selalu 

dipraktekkan oleh seseorang atau masyarakat. Perbedaannya terletak pada 

operasionalasasi dari terminologi ini. Tradisi lebih ditekankan pada adanya transmisi 

 

1H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1.  

2Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 30.  

3Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 28. 
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kebiasaan yang dilakukan dari generasi terdahulu sampai generasi masa kini sehingga 

membentuk norma dan tatanan nilai kebudayaan, sedangkan adat ditekankan pada telah 

terbentuknya sistem norma dalam masyarakat yang berangkat dari kebiasaan-

kebiasaan yang dipraktekkan terus-menerus yang menjadi wujud dari kebudayaan itu 

sendiri.  

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi dan Adat 

 Hukum Islam sangat apresiatif terhadap tradisi dan adat. Tradisi atau adat 

bahkan dipandang merupakan sebagai salah satu dalil pembentuk hukum Islam. 

Para ulama menegaskan bahwa terdapat dalil-dalil al-Quran dan hadis yang 

memerintahkan penggunaan tradisi atau adat dalam suatu perkara. Misalnya, Ibnu al-

Najjār, lalu mencontohkan dua ayat al-Qur’an yang memerintahkan al-·urf, yaitu 

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-A·rāf/7 ayat 199: 1 

 وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَ خُذِ الْعَفْوَ 
Terjemahnya:  

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta 

jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”2 

 

 Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Nisā’/5 ayat 19:3 

 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ... 

 

1Muḥammad bin Aḥmad bin ·Abd al-Azīz bin al-Najjār, Syarḥ Kawb al-Munīr, Juz III, h. 40.  

[CD-ROM], Maktabah al-Syāmilah, Vol. II, Version 2.11. 

2Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya (t.t.: Kementerian Agama R.I., 2012), 

h. 237. 

3Muḥammad bin Aḥmad bin ·Abd al-Azīz bin al-Najjār, Syarḥ Kawb al-Munīr, Juz III, h. 40.   
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Terjemahnya :  

"... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut...”1 

Kedua ayat tesebut memerintahkan digunakannya al-·urf. Tentu al-·urf yang 

dimaksud adalah kebaikan yang secara tradisi telah diterima sebagai sesuatu yang baik 

oleh manusia, dapat diterima oleh akal sehat manusia, dan tidak ditolak oleh syariat 

Islam. 2 

Ibnu al-Najjār juga memberikan contoh lain ketika al-Qur’an menggunaan 

tradisi atau adat yang berlaku dalam konteks masa Rasulullah saw. sebagai suatu 

kebaikan  yang  harus dijalani, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nūr/24 ayat 

58: 3 

لُغُوا الْْلُُمَ مِنْ  كُمْ ثَلََثَ مَرَّاتٍ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ وَالََّذِينَ لََْ يَ ب ْ
 نْ قَ بْلِ صَلََةِ الْفَجْرِ وَحِيَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرةَِ وَمِنْ بَ عْدِ صَلََةِ الْعِشَاءِ ثَلََثُ عَوْراَتٍ مِ 

 ُ ُ   الَكُمْ ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَ عْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ كَذَلِكَ يُ بَيِّ للََّّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   لَكُمْ الْْيََتِ وَاَللََّّ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan 

perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di 

antara kamu, meminta izin kepada kamu pada kamu pada tiga kali (kesempatan), 

yaitu sebelum Shalat Shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di 

tengah hari, dan setelah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak 

ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka 

keluar melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah 

 

1Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 105. 

2Muḥammad bin Aḥmad bin ·Abd al-Azīz bin al-Najjār, Syarḥ Kawb al-Munīr, Juz III, h. 40.   

3Muḥammad bin Aḥmad bin ·Abd al-Azīz bin al-Najjār, Syarḥ Kawb al-Munīr, Juz III, h. 40.   
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Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha 

bijaksana.”1 

 

 Dalam riwayat Muqātil bahwa sebab turunnya (asbāb al-nuzūl) ayat ini 

berkaitan dengan peristiwa Asmā’ binti Marṡāt yang ditemui oleh budak laki-lakinya, 

kemudian hal ini dilaporkannya kepada Rasulullah saw.2  

Dalam riwayat yang Ibnu Mandah dijelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan 

peristiwa Mudlaj, seorang budak laki-laki dari kalangan Anṣar yang diutus oleh 

Rasulullah saw. untuk memanggil ·Umar bin Khaṭṭāb pada siang hari. Mudlaj 

menemukan ·Umar sedang tertidur dengan pintu rumahnya yang terkunci. Mudlaj lalu 

memanggil ·Umar, sehingga ·Umar terbangun dan langsung duduk. Saat ·Umar  duduk 

itulah maka ada sebagian auratnya yang terbuka. Lalu ·Umar berkata: “Aku berharap 

agar Allah Swt. melarang anak-anak kami, isteri-isteri kami, dan pelayan-pelayan kam 

masuk pada saat ini, kecuali dengan izin.” Setelah itu, ·Umar menemui Rasulullah saw. 

dan dia mendapati bahwa ayat ini telah turun, sehingga ·Umar langsung tersungkur 

seraya bersujud kepada Allah swt.3 

Ibnu al-Najjār lalu menerangkan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan adat 

kebiasaan, sehingga Allah Sw. menurunkan ayat-Nya untuk meminta izin kepada tuan 

rumah ketika masuk ke dalam rumah pada saat-saat tertentu menurut tradisi atau 

 

1Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 499.  

2Abī ·Abdillāh  Muḥamad  bin  Aḥmad  bin  Abī  Bakr  al-Qurṭubī,  al-Jāmi · al-Aḥkām al-

Qur’ān, di-taḥqīq ·Abdullāh bin ·Abdul Muḥsin al-Turkī, Juz XV (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1427 

H/2006 M.), h. 329.  

3Abī ·Abdillāh  Muḥammad  bin  Aḥmad  bin  Abī  Bakr  al-Qurṭubī,  al-Jāmi · al-Aḥkām al-

Qur’ān, Juz XV, h. 332.  
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kebiasaan mereka membuka pakaiannya.1 Dengan kata lain, ada keterkaitan antara 

penetapan hukum dengan tradisi atau kebiasaan yang berlangsung saat itu. 

Hal ini sejalan dengan penafsiran yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab. 

Ayat ini menurutnya mengarahkan manusia pada norma sosial dalam lingkungan 

keluarga sebagai bentuk perintah kepada orangtua agar mendidik anak-anak dan 

bawahannya agar memperhatikan norma-norma pergaulan, terutama meminta izin 

terlebih dahulu sebelum masuk pada waktu-waktu tertentu, sehingga ada kesempatan 

untuk para orang tua terhindar terlihat dari orang lain tentang rahasia dan hal-hal yang 

tidak pantas dilihat. Di samping itu, Menurut M. Quraish Shihab   bahwa   ayat   ini   

juga   mengandung   anjuran   agar   anggota   keluarga memakai pakaian yang pantas 

ketika bertemu satu sama lain, sehingga wibawa, kehormatan, dan etika mereka 

terpelihara.2 Norma-norma sosial, pergaulan, dan pakaian yang pantas tentu dibentuk 

oleh tradisi dan adat yang berlaku pada daerah tesebut. 

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī mengemukakan hadis yang menjadi dalil 

diberlakukannya tradisi dan adat sebagai pembentuk hukum, yaitu:3 

 مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ حَسَنٌ )رواه مالك (4

 

1Muḥammad bin Aḥmad bin ·Abd al-Azīz bin al-Najjār, Syarḥ Kawb al-Munīr, Juz III, h. 40.   

2M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol,. VIII 

(Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 609-610.  

3Jalāl al-Dīn ·Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓa’ir fī al-Furūg, h. 

63.   

4Mālik bin Anas Abū ·Abdillāh al-Aṣbahānī, al-Muwaṭṭa’ al-Imām Mālik: Riwāyah 

Muḥammad bin al-Ḥasan, di-taḥqīq Taqiy al-Dīn al-Nadwī, Juz III, h. 80 [CD-ROM], Maktabah al-

Syāmilah, Vol. II, Version 2.11.  
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“Apa-apa yang di sisi (pandangan) kaum muslimin adalah baik, maka baik juga dalam 

di sisi (pandangan) Allah.” (H.R. Mālik) 

 
 Sekali pun hadits ini banyak dikritik eksistensinya oleh para ulama ahli hadis,1 

tetapi para ulama usūl menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa tradisi atau  adat  

merupakan  salah  satu  faktor  pembentuk  hukum  Islam.  Jalāl  al-Dīn al-Suyūṭī 

setelah menyebutkan hadis ini, lalu menegaskan bahwa sesungguhnya hadis ini 

menunjukkan bahwa banyak masalah-masalah fikih dapat dikembalikan 

penyelesaiannya dengan tradisi atau adat. Dia mencontohkan masalah batas-batas 

mukallaf ditentukan  oleh kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, seperti waktu 

terjadinya haid dan mimpi basah (nocturnal emission), nifas, cara-cara membersihkan 

dan menyucikan diri, dan masih banyak lagi masalah fikih lainnya.2 

 Dalam banyak hal, Rasulullah saw. mengadopsi tradisi dan adat pra-Islam 

dalam menciptakan aturan-aturan hukum Islam, sehingga memberi tempat bagi praktek 

hukum adat dalam sistem hukum Islam yang baru. Rasulullah saw. tidak melakukan 

perubahan radikal terhadap tradisi dan adat selama tidak bertentangan secara 

fundamental dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang diajarkannya. Misalnya,  dalam 

masalah pidana, Rasulullah saw. dengan persetujuan wahyu meneruskan tradisi kisas 

 

1Hadis ini dikritik (jarḥ) oleh al-·Ilā’ī yang menegaskan bahwa dia tidak menemukan sanad 

hadis ini memiliki matarantai periwayatan bersambung sampai Rasulullah saw. (marfū·) dalam kitab-

kitab hadis. Mata matarantai periwayatan hadis ini hanya sampai (mawqūf) kepada ·Abdullāh bin 

Mas·ūd, sehingga menurut al-·Ilā’ī  bahwa kalimat ini bukan hadis, namun perkataan ·Abdullāh bin 

Mas·ūd yang dianggap hadis. Jalāl al-Dīn ·Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-

Naẓa’ir fī al-Furūg, h. 63. 

2Jalāl al-Dīn ·Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓa’ir fī al-Furūg, h. 

63-64.  
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dalam hukum tribalisme Arab pra-Islam dengan modifikasi-modifikasi khusus, seperti 

kompensasi pembunuhan dibalas juga dengan membunuh si pembunuh, bukan dengan 

memerangi suku atau keluarga si pembunuh. Rasulullah saw. juga mengatur masalah 

kompensasi harta (diyāt) atas pemaafan dari keluarga korban kepada pembunuh. Dalam 

masalah perkawinan, Rasulullah saw. juga meneruskan prosesi akad nikah pra-Islam 

dan pemberian mahar, kemudian menolak tradisi poliandri, poligami yang tidak 

terbatas, perzinahan, dan perkawinan dengan sistem pewarisan isteri dari ayah kandung 

yang sudah wafat. Dengan kata lain, kehadiran Islam tidak dimaksudkan untuk 

mereformasi secara total tradisi atau adat yang ada, tetapi selama tradisi atau adat 

tesebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam maka 

tradisi atau adat itu akan diterima.1  

 Dalam pandangan para ulama usūl bahwa tradisi atau adat merupakan salah 

satu dalil dan hujjah bagi hukum Islam. Hal ini dinyatakan dalam kaidah uṣuliyyah: 

مَةٌ 2  الْعَادَة مَُُكَّ
“Adat kebiasaan dapat ditetapkan menjadi hukum.” 

 Dalam kaidah yang lain, ditegaskan: 

 التعيي بالعرف كالتعيي بالنص3 

 

1Ratno Lukito, Islamic Law and Adat Encounter: The Experince of Indonesia, h. 7-8.  

2Jalāl al-Dīn ·Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, al-Asybah wa al-Naẓa’ir fī al-Furūg, h. 

63.  

3Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā, Syarḥ al-Qawā·id al-Fiqhiyyah, Juz I (t.t.: Dār al-Qalam, 

t.th.),  h. 136. [CD-ROM], Maktabah al-Syāmilah, Vol. II, Version 2.11. 
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“Menetapkan (hukum) dengan berdasarkan adat sama seperti halnya menetapkan 

berdasarkan naṣ  (al-Quran dan hadis).” 

 

 Zakariya al-Anṣārī menegaskan bahwa tradisi atau adat menjadi faktor penentu 

hukum, dalam artian diamalkan secara nyata dalam syariat.1 Hal yang sama  juga  

ditegaskan  oleh  Ibnu  ·Ābidin  bahwa  tradisi  atau  adat  menjadi  hujjah hukum  Islam  

dalam  hal-hal yang tidak ada penjelasan naṣ al-Quran dan hadis.2  

Al-Qarafi dengan tegas menyatakan bahwa seorang mufti apabila berfatwa 

harus memperhatikan tradisi atau adat istiadat yang berlaku. Hal tesebut sudah menjadi 

kaidah yang disepakati oleh para ulama. Apabila seseorang datang meminta fatwa 

kepada mufti tesebut maka dia tidak boleh hanya merujuk pada kitab-kitab fikih, tetapi 

juga harus menanyakan dan menyelidiki tradisi atau adat yang berlaku pada daerah asal 

orang yang meminta fatwa tesebut, kemudian berfatwa sesuai tradisi atau adat daerah 

itu, bukan hanya berdasarkan kitab-kitab fikih atau tradisi yang berlaku di daerah mufti. 

Al-Qarafi menegaskan pula bahwa suatu kesesatan yang nyata apabila berfatwa hanya 

berdasarkan kitab-kitab fikih tanpa memperhatikan tradisi atau adat suatu daerah, serta 

menunjukkan adanya kebodohan dalam memahami maksud-maksud hukum Islam. Al-

Qarafi menjelaskan bahwa manakala tradisi atau adat berubah maka harus diikuti 

dengan perubahan hukum. Apabila tradisi atau adat tesebut sudah tidak ada lagi maka 

 

1Abū Yaḥyā Zakariyya al-Anṣārī al-Syāfi·ī, Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-Uṣūl Fī al-Fiqh al-

Syāfi·ī, di-taḥqīq Maḥmūd ·Abd al-Ilāh Sa·id (Beirut: Dār al-Kutub al-·Ilmiyyah, 1434 H/2013 M.), h. 

366. 

2Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā, Syarḥ al-Qawā·id al-Fiqhiyyah, Juz I, h. 125. 
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hukum tesebut harus dianulir. Tidak boleh bertindak jumud dan terpaku hanya pada 

kitab-kitab fikih.1 

Dalam hal ini, para fuqaha sudah menggunakan tradisi atau adat sebagai salah 

satu faktor pembentuk hukum Islam. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai 

diterimanya adat kebiasaan sebagai dalil yang mandiri  dan otonom.  

Imam Mālik menggunakan tradisi atau adat istiadat yang berlaku di Madinah 

sebagai dalil hukum Islam. Para ulama Mālikiyyah bahkan meninggalkan qiyās apabila 

berlawanan dengan tradisi atau adat. Bagi ulama-ulama Mālikiyyah bahwa tradisi atau 

adat adalah dalil yang mandiri dan otonom dalam masalah-masalah yang tidak 

memiliki naṣ  yang qaṭ·ī dan tidak ada larangan syara’ dalam mempraktekkannya. 

Dalam konteks ini, fuqaha Mażhab Mālikiyyah membolehkan tradisi atau adat men-

takhṣiṣ-kan dalil yang umum (al-·ām), membatasi (qayyid) terhadap dalil yang muṭlaq, 

serta mendahulukan penggunaan adat kebiasaan dari dalil qiyās.2 

Fuqaha Mażhab Ḥanafiyyah sama seperti fuqaha Mażhab Mālikiyyah dalam 

hal menjadikan tradisi atau adat sebagai dalil yang otonom dan mandiri selama tidak 

memiliki naṣ  yang qaṭ·ī dan tidak ada larangan syara’. Mereka juga membolehkan 

tradisi atau adat men-takhṣiṣ-kan dalil yang umum (al-·ām), membatasi (qayyid) 

terhadap dalil yang muṭlaq, serta mendahulukan penggunaan adat kebiasaan dari dalil 

 

1Syihab al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarafi, Anwār al-Burūq Fī Anwā· al-Furuq, Juz II, h. 229. 

[CD-ROM], Maktabah al-Syāmilah, Vol. II, Version 2.11. 

2·Abd  al-·Azīz  al-Khayyaṭ,  Naẓariyyah al-·Urf (Amman : Maktabah al-Aqṣām, 1397 H/1997 

M.), h. 301; Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 232-233.   
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qiyās, seperti halnya fuqaha Mażhab Mālikiyyah. Tetapi fuqaha Mażhab Ḥanafiyyah 

hanya membolehkan adat dan tradisi yang berlaku umum saja yang bisa men-takhṣiṣ-

kan dalil yang umum (al-·ām), bukan adat atau tradisi khusus yang hanya berlaku pada 

suatu daerah atau suatu komunitas, sehingga mereka menolak tradisi atau adat 

penduduk Madinah sebagai dalil seperti yang digunakan oleh  fuqaha Mażhab 

Mālikiyyah. 1 

 Ibn Ḥajar al-Asqalānī sebagaimana dikutip oleh al-Khayyaṭ mengatakan 

bahwa fuqaha mażhab Syāfi·iyyah tidak membolehkan berhujjah dengan adat 

kebiasaan apabila adat kebiasaan tersebut bertentangan dengan naṣ atau tidak ditunjuk 

oleh naṣ. Secara implisit, fuqaha mażhab Syāfi·iyyah mengharuskan adat kebiasaan 

ditunjuk oleh naṣ atau tidak bertentangan dengan naṣ. Fuqaha Mażhab Ḥanbaliyyah 

menerima adat kebiasaan selama tidak bertentangan dengan naṣ. Fuqaha Syi·ah 

menerima adat kebiasaan, namun memandangnya sebagai dalil yang tidak mandiri 

sehingga harus terkait dengan dalil lain, terutama hadis.2 

Tetapi penggunaan tradisi atau adat sebagai dalil hanya diperuntukkan untuk 

hal-hal yang tidak ada ketentuannya secara tegas dalam al-Quran dan hadis. Dengan 

kata lain, tradisi atau adat adalah sumber sekunder dalam pembentukan hukum Islam, 

bukan sumber primer. Sumber primernya tetaplah al-Quran dan hadis. Tradisi atau adat 

 

1·Abd al-·Azīz al-Khayyaṭ,  Naẓariyyah al-·Urf, h. 301; Tengku Muhammad Hasbi Ash 

Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, h. 174-179.   

2·Abd al-·Azīz al-Khayyaṭ,  Naẓariyyah al-·Urf, h.  301.   
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tidak boleh menghalalkan yang diharamkan oleh hukum Islam atau membatalkan 

kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh hukum Islam.1  

Dalam konteks inilah, para ulama membagi tradisi atau adat menjadi dua 

macam, yaitu: adat yang baik (·urf ṣaḥīḥ) dan adat yang rusak (·urf fāsid). Adat yang 

baik adalah tradisi atau adat yang tidak kontradiktif dengan dalil-dalil syara’, tidak 

menghalalkan yang haram, atau tidak membatalkan yang wajib, seperti akad transaksi 

yang belum ada barangnya (pre-order), membayar mahar dengan cicilan, pemberian 

barang berupa pakaian dan perhiasan kepada calon isteri yang tidak termasuk mahar, 

dan lain-lain. Sedangkan adat yang rusak adalah adat yang kontradiktif dengan 

ketentuan syara’ karena membatalkan kewajiban atau membolehkan yang haram, 

misalnya pergaulan bebas antara muda-mudi, bermain judi, dan lain-lain.2 Dalam 

pembentukan hukum Islam, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah adat yang 

baik dan tidak menerapkan adat yang rusak.  

Dengan diterimanya tradisi atau adat sebagai faktor pembentukan hukum Islam 

yang sekunder maka tentu tradisi atau adat akan berkonstribusi dalam penguatan 

hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menghargai tradisi atau 

adat sebagai hasil kreasi kebudayaan manusia. Selama adat atau tradisi atau adat 

tesebut tidak menodai prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam maka tradisi 

atau adat tesebut diakomodasi sebagai bagian dari hukum Islam.  

 

1·Abd al-Wahhāb Khallāf, Uṣūl al-Fiqh, h. 89.   

2·Abd al-Wahhāb Khallāf, Uṣūl al-Fiqh, h. 89.    
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C. Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam 

Perkawinan dalam terminologi hukum Islam disebut dengan nikah yang 

terambil dari bahasa Arab, yaitu: nikāḥ. Kata nikāḥ berasal dari kata nakāḥa, yankiḥu, 

nikāḥan yang bermakna kawin (tazwij).1 Namun makna awalnya kata nikāḥ ini 

bermakna mengumpulkan (al-ḍamm), hubungan seksual (al-waṭ’u), dan akad (al-

·aqad).2 

Istilah lain yang digunakan para ulama untuk menyebut perkawinan dalam 

Islam adalah zawwāj. Kata ini zāja, yazūju, zawjan yang bermakna akad (al-·aqad),3 

jenis atau ragam (al-ṣinfu wa al-naw·u), berkaitan atau bercampur baur (al-iqtirān wa 

al-mulākhaṭah), dan pernikahan (al-nikāḥ).4 

Baik kata nikāḥ maupun zawwāj keduanya dipandang sinonim dan dapat saling 

dipertukarkan, sehingga kedua kata itu sering digunakan dalam ucapan akad nikah. 

Namun kata nikāḥ lebih sering dipergunakan dalam kitab-kitab fikih. Kata nikāḥ ini 

membentuk terminologi hukum Islam dalam hukum perkawinan yang disebut dengan 

fiqh al-munākaḥah. 

 

1Louis Ma’lūf, al-Munjīd Fī al-Lugah wa al-A·lām, h. 836; Ahmad Warson Munawwir, Al-

Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461. 

2Muḥammad Nawawī bin ·Umar al-Jāwī, Tawsyīḥ ·Alā Ibn al-Qāsim (Beirut: Dār al-Kitāb, 

t.th.), h. 195;  Taqi al-Dīn  Abī  Bakr bin Muḥammad al-Ḥuṣnī  al-Dimasyqī  al-Syāfi·ī,  Kifāyah  al-

Akhyār Fī Ḥall Gāyah al-Ikhtiṣār, Juz II (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), h. 36.   

3Louis Ma’lūf, al-Munjīd Fī al-Lugah wa al-A·lām, h. 310.   

4Yūsuf al-Duraywisy, al-Zawwāj al-·Urf: Ḥaqīqah Wa Aḥkāmuhu Wa Aṡāruhu Wa Ankiḥah 

Żāt al-Ṣilah Bihi, terj. Muhammad Ashim, Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak dalam Timbangan al-Qur’an 

dan as-Sunnah (Jakarta: Darul Haq, 2010), h. 15-16.  
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Para ulama dan ahli lainnya berbeda-beda secara mendefinisikan perkawinan 

atau pernikahan secara terminologi. 

Zayn al-Dīn al-Malibarī mendefenisikan nikah: 

 1 ...عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج...
“(Nikah itu) adalah akad yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan 

menggunakan kata-kata pernikahan atau perkawinan” 

 

 Definisi yang sama dikemukakan Zakariyā al-Anṣārī: 

 2إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو نحوه عقد يتضمن ...

“(Nikah itu) adalah akad yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan 

menggunakan kata-kata pernikahan atau sejenisnya” 

  

 Definisi yang sejenis juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaylī: 

بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك  الإستمتاع بالمرءةعقد يتضمن إباحة  وزواج شرعا :  
 3. إذا كانت المرءة غير مُرم بنسب أو رضاع صهر

 
“Pengertian perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah akad yang 

mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan 

berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika 

perempuan tesebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan 

keluarga.” 

 

1Zayn al-Dīn bin ·Abd al-Azīz al-Malibarī, Faṭḥ al-Mu·īn Bi Syarḥ Qurrah al-·Ayn (Surabaya: 

Muḥammad bin Aḥmad Nabhān wa Awlāduhu, t.th.), h. 97-98.  

2Abī Zakariyā al-Anṣārī, Faṭḥ al-Wahhāb Bi Syarḥ  Minhaj al-Ṭullāb, Juz II (Semarang: 

Karya Toha Putra, t.h.), h. 30.  

3Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu, Juz VII (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1405 

H/1985 M.),  h. 29.  
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 Ketiga pengertian ini mendefinisikan nikah sebagai akad untuk membolehkan 

terjadinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

menjadi suami isteri. Akad tesebut harus menggunakan kata-kata yang jelas, yaitu: 

nikah atau kawin. 

Definisi perkawinan ini terlihat mengakomodasi makna etimologi nikāḥ dan 

zawwāj yang pada mulanya bermakna akad dan hubungan seksual.  Definisi ini dapat 

dibenarkan karena akad dalam perkawinan berbeda dengan akad-akad lainnya dalam 

hubungan relasional atau transaksional karena akad ini menjadikan pihak laki-laki dan 

pihak perempuan berkedudukan sebagai suami isteri yang menghalalkan terjadinya 

hubungan seksual di antara keduanya.  

Definisi perkawinan dalam hukum Islam lainnya dikemukakan khususnya oleh 

ulama Mażhab Ḥanafiyyah seperti dikutip oleh Wahbah al-Zuhaylī: 

حل   أي  قصدا  المتعة  ملك  يفيد  عقد  بقولهم:  الْنفية  يْينع  وعرفه  لَ  امرأة  من  الرجل  إستمتاع 
 1من نكاحها مانع شرعي بالقصد المباشر.  

“Para ulama Ḥanafiyyah mendefinisikan bahwa perkawinan adalah sebuah akad 

yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. 

Artinya, kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang 

perempuan yang tidak dilarang dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.” 

 

 Definisi perkawinan ini tetap menekankan perkawinan pada akad yang 

membolehkan terjadinya hubungan seksual. Tetapi dalam definisi terdapat penekanan 

 

1Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu, Juz VII, h. 29. 
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pada implikasi hukum perkawinan, yaitu adanya hak kepemilikan untuk bersenang-

senang.  

 Dalam hukum Islam, konsep kepemilikan ada tiga macam, yaitu: 

1) Milk al-raqabah, yaitu kepemilikan sesuatu secara keseluruhannya. Dengan 

kepemilikan ini maka seseorang dapat bertindak apapun terhadap sesuatu yang 

dimilikinya, seperti diberikan, dijual, disewakan, atau digadaikan kepada orang 

lain. 

2) Milk al-manfa·ah, yaitu hak untuk memanfaatkan sesuatu tanpa kepemilikan, 

misalnya dengan menyewa maka seseorang berhak memanfaatkan sesuatu yang 

disewanya tanpa memilikinya. Jika masa penyewaan selesai maka dia harus 

mengembalikan sesuatu itu pada pemiliknya. 

3) Milk al-intifā·, yaitu hak penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan untuk dirinya 

sendiri saja. Tidak dibenarkan pemilik  memberikan, menjual, menyewakan, atau 

menggadaikan kepada orang lain.1 

Perkawinan bukanlah milk al-raqabah atau milk al-manfa·ah. Perkawinan 

adalah akad penggunaan (tamlik al-intifā·) oleh laki-laki sebagai suami terhadap 

perempuan yang sudah menjadi isterinya untuk dihalalkan melakukan hubungan 

seksual.  

Mendefinisikan perkawinan dengan mengidentikkannya sebagai penghalalan 

persetubuhan seperti yang disebutkan oleh para fuqaha memang dapat mengangkat 

 

1Muchtar Ali dkk, Pedoman Penghulu (t.t.: Departemen Agama R.I., 2007), h. 57.  
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secara langsung unsur tipikal dari perkawinan. Namun di sisi malah mereduksi ikatan 

perkawinan menjadi ikatan pemuasan nafsu seksual. Muḥammad al-Gazālī mengkritik 

keras para fuqaha yang mendefinisikan perkawinan seakan-akan hanya untuk 

menghalalkan persetubuhan karena menjadi tanda subordinasi suami terhadap istri. 

Ikatan perkawinan dalam Islam sebenarnya melampaui dari hanya sekedar 

persetubuhan saja, tetapi harus diwarnai oleh tiga unsur penting, yaitu : sakīnah 

(ketenangan jiwa), mawaddah (cinta) dan tarāhum (saling menyayangi) di antara 

pasangan suami istri.1  

Sejalan dengan pandangan Muḥammad al-Gazālī  ini maka KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) tidak mendefinisikan nikah dalam pasal 2 dan 3  KHI :  

Pasal 2 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau miitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan. 

Pasal 3 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah.2 

 

Definisi pernikahan yang dikemukakan oleh KHI tersebut melampaui hanya 

sekedar persetubuhan saja, tetapi pernikahan lebih diletakkan dalam makna ketaatan 

 

1Muḥammad al-Gazālī,“Qaḍaya al-Mar’ah bain al-Taqlīd al-Rākidah wa al-Wāfidah, terj. 

Heri Purnomo, Dilema Wanita di Era Modern, Wanita di Persimpangan Islam dan Tradisi (Jakarta : 

Mustaqim, 2003), h. 57.  

2Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, dalam Kementerian Agama R.I., Kompilasi 

Hukum Islam Di Indonesia (t.t. : Kementerian Agama R.I, 2020), h. 5.  
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kepada Allah Swt dan ibadah yang lebih bersifat spiritual-religius dengan tujuan  

sakīnah, mawaddah, dan rahmah. 

Dari berbagai uraian tesebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

perkawinan atau pernikahan menurut pandangan hukum Islam adalah ikatan yang kuat 

di antara laki-laki dan perempuan yang saling mengikatkan diri dalam akad nikah untuk 

menjadi suami dan isteri dalam rangka mentaati perintah Allah Swt. dengan tujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.   

2. Hukum Perkawinan dalam Islam 

 Dalam konteks fiqh, hukum pernikahan dapat berubah-ubah sesuai dengan 

konteks situasi dan kondisi yang tercipta ketika dilakukannya pernikahan, walaupun 

asal hukum pernikahan adalah wajib.1 Pernikahan dapat menjadi sunnah, haram atau 

mubah. H.S.A. al-Hamdani menguraikan hukum pernikahan dalam konteks fiqh 

sebagai berikut : 

1. Nikah wajib. Kawin diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan 

menambah taqwa dam bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga 

jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah haram. Kewajiban 

ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan kawin. 

2. Nikah haram. Kawin diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak 

mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir 

seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti 

mencampuri istri. 

3. Nafkah sunnah. Kawin disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia 

masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini 

seperti ini maka kawin lebih baik dari pada membujang, karena membujang 

tidak diajarkan Islam. 

 

 1Lihat Q.S. al-Nisā’/3 ayat 4; Q.S. al-Nūr/24 ayat 32 dan Q.S. al-Rūm/30 ayat 21.  
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4. Nikah mubah, yaitu orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan 

dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin 

dan tidak haram bila tidak kawin.1 

 

Hal ini memperlihatkan watak fleksibilitas hukum Islam yang memproporsikan 

hukum perkawinan tergantung pada situasi dan kondisi calon pengantin, terutama 

kemampuannya secara jasmani dan rohani untuk menjalani rumah tangga serta 

kemampuan untuk mengendalikan nafsu seksualnya. Oleh karena itu, KHI sebagai 

produk fikih Indonesia tidak menentukan status hukum perkawinan. Tidak satu pun 

pasal atau ayat dalam KHI yang menunjukkan status hukum perkawinan seperti yang 

dikemukakan fiqh. Indikator-indikator yang bersifat kejiwaan, terutama ”kemampuan 

atau ketidakmampuan mengendalikan nafsu syahwat” yang menjadi indikator penting 

bagi perubahan status hukum pernikahan sulit diukur secara juridis formal. KHI lebih 

menyerahkan status hukum pernikahan terhadap individu yang menjalani hal ini karena 

keterbatasan jangkauan produk perundang-undangan yang kurang mampu mengukur 

aspek kejiwaan. 

c. Rukun dan Syarat Nikah 

 Menurut hukum Islam, suatu pernikahan yang sah apabila memenuhi rukun dan 

syarat-syaratnya sebagai berikut: 

1) Adanya Calon Suami dan Calon Istri 

 

1H.S.A. Alhamdani, Risālah al-Nikāḥ, terj. Agus Salim, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan 

Islam (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h. 20. Lihat pula Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II (Kairo: 

Faṭḥ li al-I·lām al-·Arabī, t.th.), h. 10-12. 
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 Adanya calon suami dan istri merupakan syarat mutlak dan logis. Jika tidak ada 

salah satu pihak maka secara otomatis perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan 

karena ketidakadaan pasangan yang akan dikawini.  

Menurut hukum Islam, calon suami harus memenuhi syarat:  Islam, bukan 

mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, orangnya tertentu 

atau jelas orangnya, serta tidak menjalankan ihram haji. Sedangkan syarat calon istri 

adalah beragama Islam; tidak ada halangan syar’i untuk melakukan perkawinan seperti 

belum bersuami, bukan mahram calon suami; atau tidak sedang dalam masa iddah; 

merdeka atau atas kemauan sendiri; jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji.1  

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim atau atau muslimah diharamkan 

melangsungkan perkawinan dengan calon suami atau calon isteri yang musyrik atau 

berakidah politeisme.2 Namun mereka berbeda pendapat terkait dengan perkawinan 

dengan calon pasangan beragama ahl al-kitāb.3 

Sebagian sahabat dan fuqaha membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim 

dengan perempuan non muslim, seperti ·Uṡmān  bin ·Affān, Ṭalḥah bin ·Ubaydillah, 

·Abdullāh bin ·Abbās,   Jābir  bin   ·Abdullāh dan   Abū Hużayfah al-Yamanī. Di antara 

 

1H.S.A. Alhamdani, Risālah al-Nikāḥ, h. 30.  

2Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, h. 66. 

3Ahl al-kitāb merupakan istilah yang mengacu pada komunitas atau kelompok pemeluk agama 

yang memiliki kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada nabi dan rasul-Nya. Para ulama 

sepakat menggolongkan kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai Ahl al-kitāb. Sebagian ulama, seperti Ibn 

Hazm memasukkan penganut Majusi sebagai Ahl al-kitāb. Maulana Muhammad Ali bahkan 

menambahkan penganut Budha dan Hindu sebagai Ahl al-kitāb. Jumhur ulama menolak memasukkan 

kelompok beragama lain sebagai Ahl al-kitāb, kecuali hanya Yahudi dan Nasrani saja. Lihat H. 

Muhammad Galib M., Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya Dalam al-Qur'an (Yogyakarta: IrciSoD, 

2016), h. 54-69. 
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para sahabat tersebut malah ada yang menikah dengan perempuan ahl al-kitāb, seperti 

˙Uśmān bin ˙Affān yang menikahi Farāfisah binti Kalbiyah yang beragama Nasrani, 

Abū Hużayfah al-Yamanī yang menikahi seorang perempuan dari Kota Madā’in yang 

beragama Yahudi, Jābir bin ·Abdullāh dan Sa·ad bin Abī Waqqaṣ yang menikah 

dengan perempuan beragama Yahudi dan Nasrani ketika mereka sedang berperang 

untuk menaklukkan Syiria.1 Ibn Munżir malah menyatakan tidak benar ada seorang 

sahabat yang mengharamkan perkawinan laki-laki muslim menikah dengan perempuan 

ahl al-kitāb, sehingga ia berpendapat bahwa kebolehan tersebut telah menjadi 

kesepakatan ulama.2 

Para fuqaha tabi˙īn ada pula yang membolehkan seorang laki-laki muslim 

menikahi perempuan  ahl  al-kitāb,  seperti  Sa˙īd  bin Musayyab, Sa˙īd bin Jubayr, al-

Ḥasan al-Baṣrī, Mujāhid, Ṭawus, Ikrimah, al-Sya·bī dan al-Ḍahhak.3 Namun Aṭa’ 

memandang bahwa perkawinan tersebut makruh dilakukan karena lebih utama 

menikahi perempuan muslim.4 Di antara ulama ulama kontemporer yang 

 

1Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, h. 67-68.   

2Aḥmad bin ·Ālī bin Ḥajar al-Asqalānī,  Faṭḥ  al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīh al-Bukhāri, Juz IX (Beirut: 

Dār al-Fikr, t.th.), h. 343. Pernyataan Ibn Munżir tersebut perlu dikritisi karena ternyata ada ulama yang 

mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan ahl al-kitāb. 

3Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II,” h. 67.  

4Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin al-Rusyd al-Qurṭūbī,   Bidāyah  al-Mujtahīd wa 

Niḥayah al-Muqtaṣīd, Juz II (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba∙ah al-Bṡb al-Ḥalabī, 1379 H/1960 M), 

h. 43.  
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membolehkan seorang muslim menikahi ahl al-kitāb, yaitu Yūsuf al-Qaraḍāwi (Qatar), 

˙Alī al-Sayis (Mesir), Sayyid Sabiq (Mesir) dan Muḥammad ˙Alī al-Ṣābunī.1  

 Sebagian ulama mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan 

ahl al-kitāb atas landasan keyakinan Trinitas orang Nasrani dikecam oleh Allah Swt. 

sebagai keyakinan yang menyebabkan orang Nasrani menjadi kafir, sehingga mereka 

pernikahan tersebut disamakan dengan pernikahan antara muslim dengan musyrik yang 

telah diharamkan secara ijma’ ulama.2 Hal ini sesuai pula dengan pendapat ·Abdullah 

bin ·Umar dalam khabar ini: 

 نِكَاحِ النَّصْراَنيَِّةِ وَالْيَ هُودِيَّةِ قاَلَ إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ الْمُشْركَِاتِ عَنْ نََفِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ 
اَ عِيسَى  وَهْوَ   ئًا أَكْبَََ مِنْ أَنْ تَ قُولَ الْمَرْأةَُ رَبُُّّ عَبْدٌ مِنْ  عَلَى الْمُؤْمِنِيَ  وَلاَ أعَْلَمُ مِنَ الِإشْراَكِ شَي ْ

 3  )رواه البخاري( عِبَادِ اللََِّّ 
 

“Dari Nāfi· sesungguhnya ·Abdullāh bin ·Umar ketika ditanya tentang hukum 

perkawinan antara laki-laki muslim dengan orang Yahudi atau Nasrani yang 

dijawab olehnya: ”Allah telah mengharamkan perempuan-perempuan 

musyrikah itu bagi laki-laki mukmin dan aku tidak tahu syirik apalagi yang  

 

1Yūsuf al-Qaraḍāwi, menetapkan syarat-syarat kebolehan seorang laki-laki menikahi 

perempuan ahl al-kitāb, yaitu : (1) Calon isteri benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak ateis, 

murtad atau tidak beragama yang bukan agama samawi; (2) Calon isteri yang muḥsanah (memelihara 

kehormatan diri dari perbuatan  zina); (3) Calon isteri bukan berasal dari kaum yang bermusuhan atau 

berperang dengan kaum muslimin, sehingga perlu dibedakan antara żimmiyah dan ḥarbiyah. Żimmiyah 

boleh dikawini dan ḥarbiyah dilarang dikawini; (4) Dibalik perkawinan tersebut itu tidak akan terjadi 

fitnah, yaitu mafsadat atau kemurtadan. Makin besar kemungkinan terjadinya kemurtadan makin besar 

tingkat larangan dan keharamannya. Ahmad Abd. Madjid, Masa’il Fiqhiyah: Membahas Masalah-

Masalah Fiqih yang Aktual (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h. 11.  

 2Lihat Q.S.  Q.S. al-Mā’idah/5 ayat 73 dan Q.S. al-Baqarah/2 ayat 221. 

3Muḥammad bin Ismā·īl Abū ·Abdillāh al-Bukhārī, al-Jāmi· al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, di-taḥqīq 

Muṣṭafā Dīb al-Bugā, Juz V, h. 2024 (Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr Yamāmah, 1407 H/1987 M), [CD-ROM], 

Maktabah al-Syāmilah, Vol. II, Version 2.11. Muḥammad ·Alī al-Ṣābunī berpendapat bahwa pendapat 

·Abdullāh bin ·Umar itu bukan dimaksudkan mengharamkan perkawinan antara seorang muslim dan ahl 

al-kitāb, tetapi hanyalah makruh. Muḥammad ·Alī al-Ṣābunī, Rawā’i·u al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām 

min al-Qur’ān, Juz II (Damsyiq: Maktabah al-Gazālī, 1400 H/1980 M), h. 564.  
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paling  hebat  selain  seorang  perempuan yang berkata : Tuhannya adalah ˙Īsā. 

Bukankah ̇ Īsā itu seorang hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain 

?” 

 

 Pengharaman seorang muslim melangsungkan perkawinan dengan ahl al-Kitāb 

ini disetujui oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Fatwa Nomor: 4/MUNAS 

VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang disebut sebagai qawl 

mu·tamad (pendapat yang diunggulkan dalam pluralitas pandangan ulama).1 

 Para fuqaha juga sepakat atas kebolehan menikahkan perempuan yang masih 

kecil, belum balig dan belum dapat disanggamai atas dasar pernikahan Rasulullah saw. 

dengan Sitti ·Ā’isyah Umm al-Mu'minīn. Mereka berbeda pendapat mengenai orang 

kebolehan kawin paksa, khususnya terhadap calon istri. Jumhur ulama menegaskan 

bahwa seorang ayah atau kakenya sebagai wali nikah dapat memaksa anak 

perempuannya yang masih kecil untuk menikah dengan seseorang. Ibn Munżīr bahkan 

menegaskan bahwa para ulama telah ijma’ mengenai kebolehan ayah atau kakek 

memaksa seorang perempuan yang masih kecil tersebut. Pendapat Ibn Munżīr ini 

sebenarnya tidak dapat dijadikan pegangan karena Ibn Syabramah tidak membolehkan 

hal tersebut, meskipun ia sepakat pula tentang kebolehan pernikahan perempuan yang 

masih kecil.2 

 

1Ma’ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (t.t.: Emir, 2015), 

h. 501-506.  

 2Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin al-Rusyd al-Qurṭūbī, Bidāyah  al-

Mujtahīd wa Niḥayah al-Muqtaṣīd, Juz II, h. 6.  
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 KHI dalam memandang syarat-syarat calon suami ada yang mengadopsi 

pandangan fiqhiyyah tersebut, seperti ketentuan tentang mahram (pasal 39) atau 

ketentuan tentang tidak adanya halangan menikah karena syar’i (pasal 40 s.d. 43),1 

namun terdapat pula beberapa ketentuan fiqhiyyah yang tidak disepakati oleh KHI. 

 KHI menetapkan bahwa calon suami dan calon istri harus beragama Islam. 

Pasal 40 huruf (e) dan pasal 44 KHI secara tegas melarang calon suami atau calon istri 

menikah dengan pasangan yang tidak beragama Islam.2 Dengan kata lain, KHI tidak  

membolehkan  pula  perkawinan yang dilakukan seorang muslim dengan ahl al-kitāb 

yang diperbolehkan oleh sebagian ulama. 

 KHI tidak memperkenankan perkawinan yang terjadi antara seorang calon 

suami dan anak perempuan yang masih kecil dengan merujuk ketentuan pasal 7 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekalipun dibolehkan oleh fiqh. Pasal 15 

menegaskan : 

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 

pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-

kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), dan (5) UU. No. 1 Tahun 

1974.3  

 

KHI juga tidak menyetujui pandangan jumhur ulama yang membolehkan 

perkawinan paksa. Persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan untuk menikah 

 

1Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, h. 19-23.  

 2 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, h. 23. 

 3 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, h. 10-11..  
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menjadi syarat mutlak bagi berlangsungnya suatu perkawinan. Pasal 16 dan 17 KHI 

menegaskan : 

Pasal 16 

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas 

dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam 

selama tidak ada penolakan tegas. 

Pasal 17 

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyatakan 

lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. 

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, 

maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan 

dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.1 

 

Hal ini menunjukkan bahwa KHI lebih lebih menyesuaikan syarat adanya 

persetujuan perempuan tersebut untuk memberikan kebebasan kepada perempuan agar 

dapat memilih calon suaminya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, termasuk dari wali 

nikahnya sendiri. 

  2) Adanya Wali dan Dua Orang Saksi 

 Adanya wali dan dua orang saksi menjadi bagian dari rukun nikah dalam 

pandangan fiqh. Wali harus memenuhi syarat, yaitu : laki-laki, balig, waras akalnya, 

tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji. Sedangkan dua orang saksi 

dipersyaratkan, yaitu: laki-laki, balig, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan 

melihat, bebas atau tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram haji dan memahami 

bahasa untuk ijāb dan qabīīl.2 

 

1Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, h. 11-12.  

2H.S.A. Alhamdani, Risālah al-Nikāḥ, h. 30-31.  
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 Para ulama sebenarnya berbeda pendapat tentang masalah wali sebagai bagian 

rukun nikah. Jumhur ulama mewajibkan suatu perkawinan harus ada walinya. Namun 

fuqaha mażhab Ḥanafiyyah menegaskan bahwa wali tidak masuk dalam rukun nikah, 

sehingga dibolehkan pula perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali.1 

 Para ulama mażhab Syāfi·iyyah, Mālikiyyah dan Ḥanbaliyyah mewajibkan 

yang menjadi wali adalah laki-laki. Perempuan tidak berhak menjadi wali. Namun 

ulama mażhab Ḥanafiyyah berpendapat bahwa wali nikha boleh diambil dari pihak 

perempuan, apabila tidak ada laki-laki. Sedangkan ulama Mālikiyyah berpendapat 

bahwa dibolehkan wali perempuan apabila dia diwasiatkan oleh ayahnya, hakim, atau 

tuan dari calon isteri yang berasal dari hamba sahaya.2  

KHI dengan tegas memasukkan wali nikah sebagai rukun nikah pada pasal 14 

huruf (e). Ketentuan orang yang berhak menjadi wali juga dijabarkan pada pasal 21 

s.d. 23 KHI, yaitu: 

Pasal 21 

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok 

yang satu didahulukan dan kelompok yang lain 

Pertama, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai 

wanita.Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki 

seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, 

yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-

laki mereka. 

 

1Muḥammad bin Ismā·īl al-Kahlānī al-Ṣan·ānī, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, Juz  III 

(Bandung: Diponegoro, t.th.), h. 427. 

2Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legislasi) 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 1.  
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Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

(2)  Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali 

ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 

wanita. 

(3)  Apabila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling 

berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. 

(4)  Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-

sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-

sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan 

memenuhi syarat-syarat wali. 

Pasal 22 

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai 

wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau 

sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain 

menurit derajat berikutnya. 

Pasal 23 

(1)  Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 

ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 

tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. 

(2)  Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 

sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali 

tersebut.1 

 

 Hal ini menunjukkan bahwa status wali dalam hukum perkawinan Islam di 

Indonesia sudah final sebagai bagian dari rukun nikah dan hanya boleh dilakoni oleh 

laki-laki. Perempuan tidak sah menjadi wali.  

3) Ijāb dan Qabīīl 

 Ijāb dan qabīīl menjadi salah satu rukun nikah. Syarat-syarat dilakukannya ijāb 

dan qabīīl, yaitu : sigat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti 

oleh orang yang melakukan akad nikah (wali), penerima akad nikah (calon suami) dan 

 

1Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam,” h. 10.  
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saksi; mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau (fi·il māḍī) atau salah 

satunya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau sedangkan yang 

lainnya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akan datang (fi·il mudāri·); 

dan tidak terikat pada batasan waktu tertentu.1 

Ketentuan  mengenai  ijāb  dan  qabīīl  ini  diadopsi  oleh  KHI  pada pasal 27 

s.d. 29, meskipun KHI tidak mengharuskan penggunaan ucapan yang menunjukkan 

waktu lampau (fi·il māḍī) atau salah satunya mempergunakan ucapan yang 

menunjukkan waktu lampau sedangkan yang lainnya mempergunakan ucapan yang 

menunjukkan waktu akan datang (fi·il mudāri·). Pasal 27 KHI hanya menegaskan  

bahwa  sigat  ijāb  dan  qabīīl  harus  jelas  dan  tidak  berselang waktu.2 

D. Perkawinan dalam Pandangan Adat 

1. Eksistensi Perkawinan dalam Pandangan Adat 

Perkawinan secara natural merupakan adat dari kehidupan manusia. Hasrat 

seksualitas manusia yang berbeda jenis kelamin perlu disalurkan pada jalur yang dapat 

diterima oleh adat-istiadat, yaitu melalui jenjang perkawinan sebagai satu-satunya 

institusi sosial yang menyediakan hal tesebut, sekaligus menjadi wahana bagi 

pembentukan keluarga yang bermartabat.  

Ikatan-ikatan nasab, kekerabatan, kemasyarakatan, bahkan kepribadian  dalam 

adat-istiadat dibangun melalui perkawinan. Dari nasab dan kekerabatan inilah 

 

1H.S.A. Alhamdani, Risālah al-Nikāḥ, h. 31.  

2Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam,  h. 16-17.  
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kemudian terbentuk suku-suku dari generasi ke generasi dan melestarikan berbagai 

tradisi yang hidup pada komunitas suku tesebut.1  Berdasarkan hal ini, maka dalam 

pandangan adat bahwa perkawinan merupakan urusan keluarga, persekutuan, bukan 

hanya urusan pribadi.2 Hal ini berbeda dengan hukum perdata Barat yang memandang 

perkawinan sebagai masalah keperdataan saja.3 

Dalam pandangan adat, perkawinan merupakan nilai hidup untuk meneruskan 

keturunan, mempertahankan silsilah, dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di 

samping itu, perkawinan merupakan sarana  untuk memperbaiki hubungan kekerabatan 

yang telah jauh atau retak, ia merupakan sarana pendekatan atau perdamaian kerabat, 

dan juga bersangkutan dengan hal waris-mewarisi dan harta kekayaan.4 Bahkan inilah 

tujuan perkawinan dalam adat untuk mempertahankan kekerabatan dan meneruskan 

keturunan yang nantinya akan mewaris nilai-nilai tradisi dan adat serta waris-

mewarisi.5 Kehidupan bersama dengan ikatan kekerabatan dan kesukuan sangat urgen 

untuk menghadapi tantangan, hambatan, dan kesulitan hidup secara bersama-sama. 

 

1H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 22.  

2B. Ter Haar Bzn, Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, terj.  Freddy Tengker dan  Bambang 

Daru Nugroho, Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 137.  

3Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) menegaskan: “Undang-undang 

memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata.” Prins sebagaimana dikutip oleh 

Abdoerraoef menyebut pernikahan dalam hukum perdata Eropa bersifat individualistik dan tidak 

mempunyai semangat ritual. Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bergerlijk 

Wetboek (t.t.: Gama Press, 2010), h.29; Abdoerrraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1986), h. 88.  

4H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

22.  

5H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama, h. 22.  
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Pada masa dahulu, komunitas kesukuan dengan ikatan kekerabatan ini sangat berarti 

untuk menghadapi ganasnya alam atau kelompok lain yang ingin menguasai.1  

Bentuk-bentuk ikatan kekerabatan inilah yang akan menentukan pemberlakuan 

hukum adat (adatrecht), termasuk dalam perkawinan. Dengan kata lain, pola susunan 

masyarakat akan menentukan perkawinan dalam masyarakat adat, sedangkan susunan 

masyarakat adat ditentukan oleh bentuk-bentuk ikatan kekerabatan. Tanpa mengetahui 

bentuk-bentuk ikatan kekerabatan akan sulit diketahuii pola susunan masyarakat adat, 

sekaligus adat tradisi dan adat perkawinan pada masyarakat adat tesebut.2 

1) Masyarakat unilateral, yaitu masyarakat yang anggotanya menasabkan garis 

keturunan hanya salah satu pihak saja dengan ciri-ciri, antara lain:  

a) Menasabkan garis keturunan pada salah satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak 

ayah atau pihak ibu. 

b) Masyarakatnya terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang disebut marga 

(clan). 

c) Sistem perkawinan adalah eksogami, yaitu calon suami harus mencari calon 

isteri di luar marganya. 

d) Setiap marga mempunyai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagi karena 

menjadi milik dan dimanfaatkan semua marga.3 

 

1Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 102.  

2H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

16.   

3Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 89. 



49 
 

Dalam masyarakat unilateral ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a) Masyarakat patrilineal, yaitu masyarakat yang anggotanya menasabkan garis 

keturunan kepada pihak laki-laki, yaitu: pihak ayah, baik keturunan ke atas, 

maupun ke bawah.1 Tujuan perkawinan dalam masyarakat patrilineal adalah 

mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga seorang perempuan yang 

menikah akan diambil masuk dalam kekerabatan suaminya dan melepaskan 

kedudukannya pada kekerabatan ayahnya.2 Masyarakat patrilineal contohnya 

adalah Suku Batak, Suku Bali, Suku Ambon, dan lain-lain.3 

b) Masyarakat matrilineal yaitu masyarakat yang anggotanya menasabkan garis 

keturunan kepada pihak perempuan, yaitu: pihak ibu, baik keturunan ke atas, 

maupun ke bawah.4 Tujuan perkawinan dalam masyarakat patrilineal adalah 

mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga seorang laki-laki yang 

menikah akan diambil masuk dalam kekerabatan isterinya dan melepaskan 

kedudukannya pada kekerabatan ibunya.5 Masyarakat matrilineal contohnya 

adalah Suku Minangkabau, Suku Kerinci, dan lain-lain.6 

2) Masyarakat bilateral atau parental, yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya 

menarik garis keturunan kepada kedua orang tuanya, baik ayah (pihak laki-laki) 

 

1Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 90.  

2St. Laksono Utomo, Hukum Adat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 91.  

3Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 90.  

4Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 90.  

5St. Laksono Utomo, Hukum Adat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 91.  

6Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 90.  
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maupun ibu (pihak perempuan). Bentuk perkawinannya adalah eleutherogami, 

yaitu laki-laki tidak terikat harus melangsungkan perkawinan dengan perempuan 

di luar marganya (eksogami) atau perempuan di dalam marganya (endogami). 

Laki-laki dan perempuan diberikan kebebasan memilih calon pasangannya di 

dalam maupun di luar marganya.1 Masyarakat bilateral atau parental terbagi 

menjadi dua macam, yaitu: 

a) Masyarakat bilateral yang bersendikan kesatuan rumah tangga (gezin), 

misalnya Suku Jawa dan Madura. 

b) Masyarakat bilateral yang bersendikan kesatuan rumpun-rumpun kesukuan 

(trible), misalnya Suku Dayak.2  

3) Masyarakat dobel uniteral, yaitu yang menarik garis nasabnya kepada pihak laki-

laki (ayah) dan perempuan (ibu) yang dilakukan secara bersama-sama, namun 

hanya dalam hal-hal tertentu saja. Masyarakat seperti ini ada pada Timor Leste 

dalam hal pewarisan. Benda-benda yang berhubungan dengan perempuan 

diwariskan kepada garis keturunan ibu, sedangkan benda-benda yang berhubungan 

dengan laki-laki diwariskan kepada garis keturunan ayah.3 Di Sulawesi Tengah, 

 

1Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 90-91.   

2Masyarakat Adat Dayak tetap menganjurkan perkawinan endogami, tetapi tetap terbuka 

apabila ada perempuannya dikawini oleh suku lain. Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 

91.    

3Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 90.    



51 
 

Suku Kaili merupakan suku yang dobel uniteral karena sistem kekerabatannya 

patrilineal, namun khusus harta waris mengikuti garis nasab perempuan.1 

b.   Jenis-Jenis Perkawinan dalam Adat 

1)  Jenis Perkawinan Adat dari Dimensi Asal Calon Pasangan  

 Ditinjau dari dimensi asal calon pasangannya maka perkawinan dalam adat 

dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu: 

a) Eksogami, yaitu calon suami harus mencari calon isteri di luar marganya, misalnya 

pada masyarakat adat Tapanuli Selatan, Minangkabau, Buru, dan Seram.2 Dengan 

adanya perkawinan eksogami maka masyarakat adat dapat menciptakan 

hubungan-hubungan kekerabatan lebih besar dengan berbagai marga yang dapat 

memperkuat kedudukan marga dari kedua belah pihak, sehingga tercipta 

persekutuan-persekuuan di antara marga. 

b) Endogami, yaitu calon suami harus mencari calon isteri di dalam marganya, 

misalnya pada masyarakat adat Tapanuli Selatan, Minangkabau, Buru, dan 

Seram.3 Hal ini diharapkan ikatan kekerabatan akan senantiasa terjaga erat, serta 

harta warisan leluhur tidak diwarisi oleh orang lain di luar marga. 

 

1Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Adat Istiadat 

Daerah Sulawesi Tengah (t.t.; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1988), h. 88.  

2H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

68.    

3H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

68.    



52 
 

c) Eleutherogami, yaitu seorang laki-laki atau seorang perempuan dalam satu 

komunitas suku diberikan kebebasan untuk mencari pasangannya di dalam atau di 

luar marganya. Eleutherogami semakin dipraktekkan oleh generasi muda 

kontemporer, sehingga terjadi perkawinan campuran di antara suku dan bangsa. 

Eksogami dan endogami mulai ditinggalkan karena dipandang membatasi 

kebebasan seseorang untuk menentukan pasangannya sendiri. Generasi tua juga 

sudah mulai membuka diri untuk menerapkan eleutherogami, termasuk suku-suku 

yang masih mempertahankan tradisi dan adatnya. Eksogami dan endogami kini 

hanya sekedar anjuran, misalnya di kalangan orang tua di Lampung yang 

menghendaki agar anak tunggal mencari calon isteri di kalangan kerabatnya 

sendiri, seperti halnya juga masyarakat adat Semendo yang menganjurkan agar 

anak perempuan tertua atau salah satu anak perempuan dijadikan tunggu tubang, 

yaitu menikahi kerabatnya sendiri.1 

2) Jenis Perkawinan Adat dari Sistem Pengaturan Adat 

Perkawinan adat ditinjau dari pengaturan terbagi menjadi enam jenis, yaitu: 

a) Perkawinan Jujur (Bridge-Gift Marriege) 

Perkawinan jujur merupakan perkawinan di mana seorang laki-laki 

memberikan jujur, yaitu suatu barang pemberian dari keluarga laki-laki kepada 

keluarga perempuan sebagai ganti pengalihan kedudukan perempuan (isteri) yang akan 

 

1H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

68-69.     
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mengalihkan kekerabatannya kepada keluarga laki-laki (suami) selama perkawinan itu 

terjadi. Bentuk perkawinan ini diterapkan oleh Suku Batak, Nias, Lampung, Bali, 

Sumba, Timor dan lain-lain. 1 

Benda yang diberikan biasanya benda-benda yang diyakini bernilai magis. 

Pemberian ini dilatarbelakangi kepindahan isteri ke keluarga suami yang diyakini telah 

menciptakan kekosongan pada keluarga isteri yang menggoyahkan daya magis yang 

selama ini telah ada pada keluarga isteri, sehingga diperlukan benda-benda tertentu 

untuk mengembalikan keseimbangan.2 Benda jujur memiliki banyak istilah pada suku-

suku patrilineal di Indonesia, seperti onjok (Suku Gayo), beli atau wilin (Maluku), 

tuhor (Batak), dan lain-lain.3 Uang jujur ini bukanlah mahar seperti dalam hukum 

Islam, tetapi merupakan kewajiban adat yang akan dibagikan kepada para tetua adat.4 

Struktur masyarakat adat dalam perkawinan jujur biasanya merupakan 

masyarakat patrilineal karena isteri wajib masuk dalam kekerabatan suami dan 

melepaskan kekerabatannya dengan orang keluarga asalnya.5 Keberadaan isteri 

menjadi tanggung jawab suami dan kerabatnya karena ia telah menjadi bagian dari 

keluarga suami,6 sehingga diterapkan pula patrilokal, yaitu setelah menikah maka isteri 

 

1H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

73.      

2St. Laksono Utomo, Hukum Adat, h. 93.   

3H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

73.       

4H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h, 184.  

5St. Laksono Utomo, Hukum Adat, h. 93.  

6H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h, 184.  
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harus pindah ke kediaman suami atau kerabat suami. Sekali pun demikan, kedudukan 

suami isteri sederajat.1  

Masyarakat adat yang mempraktekkan perkawinan jujur biasanya eksogami. 

Masyarakat Tapanuli bahkan mencirikan asimetri konubium yang merupakan larangan 

timbal balik antara kedua keluarga, walaupun berlainan marga, apabila anggota kedua 

keluarga tesebut telah menikah.2  

Anak-anak yang dilahirkan dinasabkan kepada ayahnya menurut garis 

keturunan ke atas dan mendapatkan warisan dari ayahnya, serta mereka semua masuk 

pada marga keluarga ayahnya.3 

 Namun suku-suku yang menjalankan perkawinan jujur tidak selamanya harus 

diberikan jujur tesebut. Beberapa varian perkawinan jujur dapat terjadi tanpa 

penyerahan jujur karena secara adat telah digantikan dengan sesuatu yang lain, antara  

lain: 

(1) Perkawinan ganti suami (leviraat huwelijk atau vervng huwelijk), yaitu seorang 

perempuan menikahi saudara laki-laki suaminya disebabkan suaminya wafat. 

Perkawinan ini tidak memerlukan penyerahan jujur karena isteri tetap berada di 

rumah suaminya. 

(2) Perkawinan ganti isteri (vervolg huwelijk), yaitu seorang laki-laki menikahi 

saudari perempuan isterinya disebabkan isterinya wafat. Perkawinan ini juga tidak 

 

1St. Laksono Utomo, Hukum Adat, h. 93-94.  

2St. Laksono Utomo, Hukum Adat, h. 93. 

3St. Laksono Utomo, Hukum Adat, h. 94.  
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memerlukan penyerahan jujur karena telah diberikan sebelumnya kepada kerabat 

isterinya pada saat perkawinan yang terdahulu. 

(3) Perkawinan mengabdi (dienhuwelijk), yaitu perkawinan yang tetap dilakukan 

tanpa pembayaran jujur karena pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya atau tidak 

mampu memenuhi persyaratan lain yang diminta kerabat perempuan, sedangkan 

kedua belah pihak tetap menginginkan adanya perkawinan. Dalam hal ini, suami 

harus bertempat tinggal di kediaman isteri atau kerabat isterinya dan mengabdi 

kepada mertuanya, seperti membantu pekerjaan mertua dalam pertanian, 

perdagangan, mengurus adik-adik dari isterinya, dan sebagainya sebagai bentuk 

pelunasan jujur. 

(4) Perkawinan ambil beri (ruilhuwelijk), yaitu perkawinan asimetris. Seorang laki-

laki mengawini seorang perempuan, sedangkan kerabat laki-laki dari perempuan 

yang dikawininya akan mengambil kerabat perempuannya sebagai isteri. Jujur 

tidak juga diberikan karena telah saling mengisi “kekosongan” yang ditinggalkan 

kerabat perempuan. Namun perkawinan seperti ini tidak diperbolehkan dalam adat 

Tapanuli. 

(5) Perkawinan ambil anak (inlijfhuwelijk), yaitu perkawinan yang terjadi antara 

seorang perempuan yang menjadi anak tunggal, kemudian dicarikan suaminya 

untuk mendapatkan anak penerus keturunan kerabat isteri. Dalam hal ini, kepala 
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rumah tangga adalah isteri, bukan suaminya. Jujur tidak diperlukan karena suami 

masuk dalam kerabat isterinya.1  

b) Perkawinan Semenda (Suitor Service Marriege) 

Perkawinan semenda merupakan kebalikan dari perkawinan jujur karena 

seorang laki-laki tidak memberikan jujur kepada keluarga perempuan.2 Struktur 

masyarakat adat dalam perkawinan semenda biasanya merupakan masyarakat 

matrilineal karena suami wajib masuk dalam kekerabatan isteri dan melepaskan 

kekerabatannya dengan orang keluarga asalnya.3 Keberadaan suami menjadi tanggung 

jawab kerabat isteri nya karena ia telah menjadi bagian dari keluarga isteri. 4 Bentuk 

perkawinan ini di Rejang Lembong Bengkulu, Lampung Pesisir, dan Ambon yang 

menerapkan perkawinan ambil piara.5 

Namun dalam perkawinan semenda, kepindahan suami ke kediaman isteri atau 

kerabat isterinya, termasuk kedudukan suami terhadap isteri dan segala hak-haknya 

tergantung dari bentuk semenda yang dijalani. H. Hilman Hadikusuma menerangkan: 

Jika bentuk perkawinannya “semenda raja-raja” berarti suami isteri 

berkedudukan sama (seimbang) baik di pihak isteri maupun di pihak suami; jika 

“semanda lepas” berarti suami mengikuti  tempat kediaman isteri (matrilokal); 

 

1H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

74-82.        

2Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 108.         

3St. Laksono Utomo, Hukum Adat, h. 93.  

4H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h, 185.  

5Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 109. Sebenarnya adat perkawinan Suku 

Rejang yang merupakan masyarakat patrilineal dan eksogami menerapkan perkawinan jujur. Dengan 

adanya pengaruh Adat Minangkabau maka Suku Rejang menerapkan pula perkawinan Semenda, tetapi 

dengan tetap mempertahankan masyarakat patrilinealnya. Lihat Haji Abdullah Siddik, Hukum Adat 

Rejang (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 221-225. 
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jika “semenda bebas” berarti suami tetap pada kerabat orang tuanya sebagai di 

Minangkabau ia hanya “urang sumundo”; jika “semenda nunggu” maka suami 

isteri berkediaman di pihak kerabat isteri selama menunggu adik isteri (ipar) 

sampai mandiri; jika “semenda ngangkit” maka suami mengambil isteri untuk 

dijadikan penerus keturunan pihak ibu suami dikarenakan ibu tidak mempunyai 

keturunan anak wanita; jika “semenda anak dagang” maka suami tidak menetap 

di tempat tinggal isteri melainkan datang sewaktu-waktu, kemudian pergi lagi 

seperti burung yang hinggap sementara maka disebut juga “semenda burung.”1 

  

Pada umumnya dalam perkawinan semenda maka kedudukan suami dan isteri 

tidak sederajat.2 Suami berkedudukan lebih rendah dari pada isteri dan menjadi 

pembantu isteri dalam mengurus rumah tangga serta melanjutkan keturunan isteri. 

Isteri yang memegang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga, dan kerabat.3 

Ketentuan ini tidak berlaku apabila yang dilakukan adalah semenda raja-raja karena 

suami dan isteri berasal dari keluarga yang memiliki status sosial yang sederajat.4  

Namun pada masa kini, perkawinan semenda sudah banyak ditinggalkan oleh 

suku-suku di Indonesia, kecuali semenda raja-raja yang lebih mirip perkawinan 

mentas.5  

c) Perkawinan Mentas atau Bebas (Exchange Marriage) 

Perkawinan mentas atau merupakan perkawinan di mana kedudukan suami dan 

isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak agar 

 

1H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h, 185.   

2St. Laksono Utomo, Hukum Adat, h. 94.   

3Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 109.    

4H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h, 185.    

5H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h, 186.     
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suami dan isteri tesebut dapat hidup mandiri.1 Perkawinan mentas diterapkan pada 

masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku pada Suku Jawa, Sunda, Aceh, 

Melayu, Kalimantan, dan di Sulawesi.  Pada masa kini, perkawinan mentas sudah 

semakin luas dilakukan oleh suku-suku lainnya yang menekankan untuk tidak banyak 

dilakukan campur tangan keluarga pada rumah tangga anak-anak mereka.2 

Setelah terjadinya perkawinan, maka suami dan isteri tidak hanya memiliki satu 

ikatan kekerabatan, tetapi memiliki dua ikatan kekerabatan, yaitu kerabat suami dan 

kerabat isteri, begitu seterusnya sampai anak keturunannya.3 

Hal yang paling urgen dalam perkawinan mentas adalah persetujuan dari kedua 

belah pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri, terutama  pihak orang tua. Setelah 

perkawinan maka tidak ada masalah isteri akan ikut suami atau sebaliknya. Kedua 

belah pihak memiliki kesetaraan dalam hak-hak dan kewajibannya.4 

d) Perkawinan Anak-Anak (Child Marriage) 

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan ketika suami dan 

isteri atau salah satu di antaranya masih belum dewasa, anak-anak, bahkan masih bayi. 

Perkawinan seperti ini terjadi di daerah Ogan Tengah Prabumulih (Sumatera Selatan), 

 

1Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 109.    

2H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h, 186.     

3St. Laksono Utomo, Hukum Adat, h. 95.    

4H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, 

h.  89-90. 
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Kurinci (Jambi), Toraja (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan), atau Pulau Rote 

(Nusa Tenggara Timur).1 

Di beberapa daerah, perkawinan seperti ini disebut kawin gantung, yaitu 

disebabkan salah satu pihak belum baligh atau belum dewasa maka suami dan isteri 

tidak diperbolehkan hidup bersama-sama, tetapi masih dipisah. Pihak yang belum 

dewasa masih tinggal di kediaman orang tua atau kerabatnya sampai ia berusia dewasa 

atau sudah diperkirakan dapat hidup berumah tangga.2 

e) Perkawinan Bermadu (Poligami) 

Perkawinan   bermadu   atau   poligami   merupakan   perkawinan   yang hampir   

ada   di   semua   suku   di   Indonesia.   Dalam   bentuk   aslinya,   adat tidak mengatur 

tentang tata cara suami berlaku adil pada semua isterinya. Namun adat biasanya 

mengatur kedudukan isteri-isteri tesebut, misalnya, ada yang disebut “isteri ratu” atau 

padmi pada Suku Jawa dan “isteri selir” atau do omanga di Pulau Sawu.3  

f) Perkawinan Campuran  

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi di antara laki-laki 

dan perempuan yang berbeda suku, bangsa, adat, budaya, atau berbeda agama.4 Hal ini 

 

1H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

91.   

2H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

92.    

3H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat, h. 

95-96.     

4H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h, 188. Definisi perkawinan 

campuran ini jelas berbeda dengan pasal 57 UU. No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan 
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terjadi pada semua suku-suku di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pada zaman 

modern dan berkembangnya teknologi informasi, maka dunia semakin terintegrasi dan 

terkoneksi, sehingga mobilitas masyarakat dunia semakin  tinggi yang semakin 

memungkinkan terjadinya perkawinan campuran. 

Adanya perkawinan adat memunculkan masalah dalam adat, tetapi adat tetap 

memberikan jalan keluarnya. Menurut adat Batak, apabila dilakukan perkawinan 

campuran maka dilaksanakan marsileban, yaitu laki-laki atau perempuan yang bukan 

warga adat Batak harus diangkat dan dimasukkan menjadi warga adat. Hal serupa juga 

terjadi pada Suku Lampung. Jika terjadi perbedaan agama, maka salah satu pihak dari 

calon suami atau calon isteri harus mengikuti agama pihak lainnya, dan 

diselenggarakan menurut agama yang diikuti tesebut.1 

c. Upacara Perkawinan Menurut Adat 

Dalam pelaksanaan perkawinan, adat secara mentradisikan dua hal secara 

berbeda, yaitu acara dan upacara perkawinan. Acara perkawinan merupakan 

serangkaian ritus perkawinan yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, 

sehingga tercipta ikatan suami isteri di antara calon pengantin, sedangkan upcara 

perkawinan adalah serangkaian ritus yang menyertai acara perkawinan yang 

ditradisikan oleh adat yang melengkapi pelaksanaan acara perkawinan. 

 
campuran adalah perkawinan di antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kewarganegaraan. Lihat 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 38. 

1H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h, 188-189.   
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Dalam pelaksanaan acara perkawinan, adat telah meresepsi hukum agama 

secara penuh. Hal ini karena berkaitan dengan sah atau tidaknya pelaksanaan acara 

perkawinan, sehingga pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya melalui persyaratan, 

tata cara, dan ritus yang ditentukan oleh agama.1  

Sedangkan upacara perkawinan ditentukan sepenuhnya oleh adat. Keterlibatan 

orang tua, kerabat, dan tetua adat menjadi sangat penting pula guna mengatur tata tertib 

perkawinan di kalangan masyarakat adat, dan unit keluarga baru yang terbentuk dari 

perkawinan akan mudah terkoneksi dengan semua anggota kerabat dan suku.2  

Di sisi lain, perkawinan telah memberikan status hidup dan status sosial 

berbeda pada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka setelah menikah akan 

berstatus menjadi suami isteri dan diterima sebagai bagian dari orang dewasa dalam 

komunitas kerabat dan suku. Hal ini lalu menciptakan tradisi perkawinan yang 

mewujud dalam ritus-ritus adat perkawinan. Upacara-upacara adat diadakan 

melambangkan perubahan status tesebut, terutama pada saat pasangan suami isteri 

harus berpisah dengan keluarga induknya untuk membentuk keluarga baru.3  

 

 

1H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h. 195; B. Ter Haar Bzn, 

Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, h. 148-152.    

2H. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, h. 196-197.  

3Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, h. 103.  A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi 

Perancis menyebutnya sebagai rites de passage (upacara-upacara peralihan) yang melambangkan 

peralihan atau perubahan status dari pasangan suami isteri yang awalnya hidup terpisah menjadi hidup 

bersama, semula merupakan warga dari kerabat masing-masing menjadi keluarga tersendiri, dan 

keluarga mereka adalah keluarga mandiri yang terpisah dengan keluarga lain. Lihat St. Laksono Utomo, 

Hukum Adat, h. 90. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini diwujudkan 

dengan menafsirkan satu variabel data kemudian  menghubungkannya dengan  variabel 

data yang lain dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif. Digunakannya 

pendekatan kualitatif dalam tesis ini karena fokus penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif.  

Menurut Matthew B. Milles dan A. Michel Huberman, pendekatan penelitian 

secara kualitatif sangat baik untuk memberikan deskripsi luas dan berlandasan kokoh 

serta mampu memberikan penjelasan tentang banyak hal.1 

Penelitian pada tesis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus 

(dirasah al-halah), yaitu meneliti tentang kasus-kasus yang terjadi dalam satu 

komunitas yang diteliti,2 yaitu adat perkawinan Suku Wana, ha-hal yang menjadi 

penyebab Suku Wana mempertahankan adat perkawinannya, serta pandangan hukum 

Islam terhadap adat perkawinan Suku Wana.  

Penulis akan mengeksplorasi berbagai jalinan peristiwa kontemporer yang 

terkait dengan objek yang diteliti, kemudian menyajikannya secara eksplanatoris, 

 

1Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, terj. Tjejep Rohendi 

Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UI-Press, 1992), h.  15-

16., h. 1-2.  

2Conseulo G. Sevilla dkk, An Introduction to Research Methods, terj. Alumuddin Tuwu, 

Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993), h. 73-74.  
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sehingga fenomena yang diteliti dapat terpahami secara komprehensif dan 

proporsional. 1 

B. Pendekatan Penelitian  

Tesis ini menggunakan pendekatan metodologi deskriptif dan diagnostik, yaitu 

penelitian untuk memberikan data yang teliti tentang manusia dan gejala-gejalanya, 

kemudian menganalisis sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala 

tesebut.2  Langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptifdan diagnostik, yaitu: 

a. Penelitian ini mendeskripsikan tradisi perkawinan adat Suku Wana sejak tata cara 

pelamaran, pertunangan, perkawinan, dan perpindahan kediaman suami isteri dari 

keluarga masing-masing ke kediaman sendiri, baik acara perkawinan maupun 

upacara adatnya. 

b. Secara diagnostik, penelitian ini mendapatkan meneliti hal-hal yang 

melatarbelakangi munculnya tradisi perkawinan pada Suku Wana dan penyebab 

Suku Wana masih mempertahankan adat perkawinannya, terutama sistem nilai dan 

normanya.  

c. Secara diagnostik menemukan adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian antara adat 

perkawinan Suku Wana dengan hukum Islam.  

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

terhadap adat perkawinan Suku Wana dalam pandangan hukum Islam. 

 

1Robert K. Yin, Case Study Research Design and Methods, terj. oleh M. Djauzi Mudzakir, Studi 

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

2Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (t.t.: UI-Press, 2015), h. 9-10.  
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Sedangkan pendekatan studi yang digunakan pada tesis ini adalah pendekatan 

interdisipliner, yaitu: 

a. Pendekatan hukum sebagai ilmu norma (normatf wissenchaft), yaitu norma 

petunjuk tingkah laku yang mengatur kepentingan pribadi dan kaidah yang 

mengatur kepentingan antarpribadi.1 Norma-norma tersebut merupakan norma 

ideal (das sollen) mencakup norma-norma dalam hukum Islam dan norma-norma 

hukum positif, terutama sumber-sumber hukum, kaidah hukum-hukum maupun 

penalaran hukumnya.  

b. Pendekatan hukum sebagai ilmu peraturan perundang-undangan (gesetzgebungs 

wissenchaft), khususnya teori perundang-undangan (gesetzgebungs) yang 

berorientasi mencari kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian dalam 

peraturan perundang-undangan yang bersifat kognitif,2  khususnya dalam regulasi 

(wettelijke regeling) terkait dengan perkawinan.  

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

terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya,3 terutama 

mendeskripsikan kondisi-kondisi sosial-kultural yang melatarbelakangi 

munculnya tradisi perkawinan pada Suku Wana.4 

 

1Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1982), h. 72. 

2Pipin Syarifin dan Dedah Djubaedah, Ilmu Perundang-Undangan (Bandung: Pustaka Setia, 

2012), h. 18.  

3Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, h. 310.  

4Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),  h. 8-9.  
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d. Pendekatan antopologi hukum (anthroplogy of law), yaitu mengkaji asal-usul 

terbentuknya tradisi perkawinan pada Suku Wana yang dikontruk oleh anggota 

masyarakat adat Suku Wana sendiri serta adaptabilitasnya dalam menghadapi 

perubahan zaman di era modern.1 

C. Sumber Data 

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Suku Wana di Desa Salubiro 

Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara yang berjumlah 1.633 jiwa dan 

469 KK (Kepala Keluarga). Tidak semua populasi diteliti, namun diambil sampel dari 

populasi tesebut.  

Teknik sampel yang dipilih adalah teknik sampel bertujuan (purposive 

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

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

penulis berdasarkan tujuan penelitian ini. Pengambilan sampel tersebut ditentukan 

sendiri oleh penulis sebagai peneliti. 2 Teknik pengambilan sampel ini diterapkan 

karena dalam penelitian studi kasus para partisipan harus dipilih berdasarkan 

kemampuan mereka memberikan konstribusi pada pemahaman terhadap tradisi 

perkawinan pada Suku Mori.3 Sampel penelitian ini berjumlah 20 orang, yaitu: 

 

1Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 88.  

2Conseulo G. Sevilla dkk, An Introduction to Research Methods, h. 168-169. 

3Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 

h. 20-21.  
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1. 6 orang dari unsur pemerintahan Kecamatan, yaitu: 1 orang Camat Bungku Utara,  

1 orang Kepala KUA Kecamatan Bungku Utara, dan 1 orang Kepala Desa 

Salubiro. 

2. 8 orang dari tetua adat Suku Wana. 

3. 4 orang mewakili tokoh agama, yaitu: tokoh agama yang pernah terlibat dalam 

memandu pelaksanaan nikah yang dilangsungkan menurut tradisi perkawinan adat 

Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Ada empat metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: 

a. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi 

sederhana (simple observation), yaitu observasi yang tidak terkontrol serta 

menggunakan pengamatan dan penginderaan dari penulis sebagai peneliti.1 

b. Intervieu atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan mewawancarai  

beberapa informan  penelitian  ini.  Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

intervieu adalah alat tulis-menulis dan pedoman wawancara.  Teknik wawancara 

yang digunakan adalah wawancara diagnostik yang dipergunakan untuk 

memahami adat perkawinan Suku Wana, serta dimensi-dimensi lain untuk 

mendapatkan informasi dan gambaran utuh tentang fenomena  yang diteliti.2 

 

 

1Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 38-39. 

2Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 52  
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E. Instrumen Pengumpulan Data 

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

a. Instrumen pengumpulan data observasi, antara lain:  

1) Catatan lapangan deskriptif yang berisi tentang potret subjek yang diteliti, 

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

dalam kaitannya dengan fenomena yang diteliti.1  

2) Catatan lapangan reflektif yang berisi tentang catatan penulis sendiri secara 

subjektif untuk menggambarkan refleksi analisis, refleksi tentang metode, 

refleksi dilema dan konflik, refleksi tentang kerangka berfikir penulis sebagai 

pengamat, dan refleksi terhadap poin-poin yang perlu diklarifikasi.2 

b. Instrumen wawancara, antara lain:  

1) Pedoman wawancara terbuka, yaitu instrumen yang berisi daftar pertanyaan 

yang akan ditanyakan kepada informan penelitian ini yang tidak dibatasi 

jawabannya.3 

2) Pedoman wawancara tertutup, yaitu instrumen yang berisi daftar pertanyataan 

yang menuntut jawaban tertentu, khususnya diterapkan pada informan.4 

c. Fotografi, yaitu instrumen penelitian untuk mendukung kelengkapan data 

observasi dan wawancara.5 

 

1Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 67-69. 

2Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 69-72.  

3Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 51.   

4Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 51.    

5Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 76-78.   
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Data yang terkumpul, kemudian diolah dengan menggunakan tiga teknik, yaitu  

a. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu bentuk 

narasi yang utuh. Prosesnya dilakukan dengan pemilihan, pemusatan perhatian 

pada  penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data, berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.1 Sedangkan data yang 

berasal dari hasil wawancara tertutup direduksi dengan mengklasifikasikan setiap 

jawaban siswa, yaitu memisahkan jawaban yang sama dan tidak sama. 

b. Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu 

untuk menghindari  adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.  Penyajian 

data ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu : 

1) Penyajian data dalam bentuk kata atau kalimat, sehingga menjadi satu narasi 

yang utuh.2 

2) Penyajian data dalam bentuk matriks. Namun karena terlalu banyak variabel 

yang disajikan maka entri data dalam matriks diganti oleh penulis dengan 

menyajikannya berbentuk tabel untuk menghindari penyajian data yang terlalu 

 

1Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 16.  

2Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 137. 
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panjang, bertele-tele dan tidak terfokus. Data yang disajikan secara tabel 

adalah data yang berasal dari wawancara tertutup.1  

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

tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, penulis menganalisis secara 

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

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.2 

Teknik  analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

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

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. 

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

mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 

c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan 

kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Pengujian keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang 

diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Demi memenuhi tuntutan objektivitas 

dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis menggunakan 

metode tri-angulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap sumber data  dengan  

 

1Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 86-105.  

2Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 19.  
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mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan karakteristik sumber data 

yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode penelitian yang digunakan, serta 

kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.1 

 

 

  

 

 

  

 

1Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, h. 435-437.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Eksistensi Budaya Suku Wana 

1. Sejarah Suku Wana1 

Suku Wana sering disebut juga dengan Tau Taa Wana yang berarti "orang 

yang tinggal di hutan". Namun mereka juga suka menyebut diri sebagai Tau Taa, atau 

"orang Taa". Suku Wana berbicara dalam bahasa Taa. 

Suku Wana atau suku To Wana ini termasuk suku tertua di Sulawesi, diduga 

termasuk salah satu suku pertama yang menghuni daratan Sulawesi, yang telah ada di 

Sulawesi sejak 8000 tahun yang lalu pada zaman Mezolithicum. Sebelum sekarang 

mendiami kawasan Pegunungan Tokala, nenek moyang orang Wana berasal dari 

sekitar Teluk Bone. 

 

 

       

 

 

 
1https://www.gurupendidikan.co.id/suku-wana/  
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Suku Wana adalah penduduk asli di kawasan Wana Bulang yang berada di 

wilayah kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pemukiman mereka pada umumnya 

ditemukan berada di kecamatan Mamosolato, Petasia, dan Soyojaya, dan terdapat 

juga di wilayah pedalaman di kabupaten Luwuk Banggai. Mereka hidup dari hasil 

hutan, ladang berpindah-pindah dan berburu. Populasi suku Wana ini diperkirakan 

hanya 400 orang saja. 

Suku Wana berada pada sebuah kawasan yang terletak di pedalaman Propinsi 

Sulawesi Tengah bagian Timur. Kawasan yang dimaksud merujuk pada pemukiman 

Suku Wana yang meliputi wilayah pedalaman di Kabupaten Poso (terutama di 

Kecamatan Ampana Tete, Ulu Bongka, dan pedalaman Kecamatan Bungku Utara), 

Kabupaten Morowali (Kecamatan Mamolosato, Petasia, dan Soyojaya), dan wilayah 

pedalaman di Kabupaten Luwuk Banggai. 

Dalam membangun kawasan pemukimannya, Suku Wana memilih untuk 

tidak membaur dengan penduduk mayoritas. Mereka memilih tinggal di kawasan 

pedalaman hutan Sulawesi Tengah dengan membangun semacam perkampungan yang 

disebut lipu. Dalam tradisi suku Wana, nama kelompok masyarakat yang 

menempati Lipu disesuaikan dengan nama kawasan di mana Lipu tersebut berada. 

Misalnya To Posangke, To Oewaju, To Kajupoli, To Bulang, To Kajumarangke, To 

Untunue, To Langada, dan sebagainya. 

Berdasarkan data sejarah, orang-orang Wana berasal dari sebuah kawasan di 

bagian selatan  tenggara Pulau Sulawesi, tepatnya pada bagian Barat Daya atau Barat 
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Laut Malili, di sebelah Tenggara Teluk Bone. Mereka sampai berada di 

pemukimannya saat ini diduga melalu gelombang migrasi pada ratusan tahun sebelum 

Masehi. Dari ciri-ciri fisik, kebudayaan material maupun dialek bahasa, Suku Wana 

termasuk dalam kelompok suku besar “Koro Toraja” yang rute migrasinya berawal 

dari muara antara Kalaena dan Maili kemudian menyusuri Sungai Kalaena dan terus 

ke utara melewati barisan Pegunungan Tokolekaju sampai akhirnya tiba di bagian 

tenggara pesisir Danau Poso. 

Dari tempat tersebut nenek moyang Suku Wana selanjutnya bergerak ke arah 

Timur Laut manyisir lereng Gunung Kadata  menuju dataran Walati di 

Lembah Masewa yang dialiri Sungai La. Mereka terus bergerak ke arah Timur 

menyusuri lembah Sungai Kuse sampai akhirnya tiba di daerah Hulu 

Sungai Bau. Kemudian melanjutkan perjalanan migrasinya ke arah timur hingga 

mencapai Hulu Sungai Bongka (Kaju Marangka). Di sini mereka kemudian menetap 

dan berkembang menjadi kelompok etnik Tau Taa Waba. 

Dari Kaju Marangka, menurut A.C Kryut, peneliti awal dari Belanda, dalam 

artikelnya yang berjudul De To Wana op Oost-Celebes (1930), sebagian imigran 

tersebut kemudian menyebar dan mengelompok menjadi empat suku yang memiliki 

dialek bahasa yang berbeda, yaitu : 

a) Suku Barangas, berasal dari Luwuk dan bermukim di kawasan Lijo, Parangisi, 

Wumanggabino, Uepakatau, dan Salubiro; 
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b) Suku Kasiala, berasal dari Tojo Pantai Teluk Tomini dan kemudian bermukim 

di Manyoe, Sea, sebagian di Wumanggabino, Uepakatau, dan Salubiro; 

c) Suku Posangke, berasal dari Poso dan berdiam di kawasan Kajupoli, Toronggo, 

Opo, Uemasi, Lemo, dan Salubiro; 

d) Suku Untunue, mendiami Ue Waju, Kajumarangka, Salubiro, dan Rompi. 

Kelompok suku ini sampai sekarang masih menutup diri dari pengaruh luar 

Pendapat sejarah di atas mendapat pembenaran dari para tetua adat Suku 

Wana, terutama tetua-tetua adat di Bulang dan tetua-tetua adat di Cagar Alam 

Morowali, yang meyakini bahwa leluhur mereka adalah satu, berasal dari Tundantana, 

yaitu sebuah tempat di wilayah Kaju Marangka, yang berada dalam kawasan Cagar 

Alam (CA) Morowali. Tundantana diyakini sebagai tempat manusia pertama yang 

dititiskan dari langit dan kemudian melahirkan leluhur-leluhur Suku Wana. 

2. Bahasa Suku Wana1 

Orang Wana menggunakan bahasa Wana, lazim disebut bahasa Ta’a yakni 

bahasa ingkar yang masih satu bagian dengan kelompok bahasa Pamona. 

3. Mata Pencaharian Suku Wana2 

Walaupun masih dianggap masih hidup terasing secara kultural orang Wana 

sebenarnya tetap menjaga hubungan dengan penduduk pantai terutama untuk 

memproleh barang-barang dari besi. Untuk memperoleh barang-barang tersebut maka 

 
1https://www.gurupendidikan.co.id/suku-wana/  
2https://www.gurupendidikan.co.id/suku-wana/  
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orang Wana berusaha mengumpulkan rotan, damar atau kayu besi untuk dijual dan 

uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan mereka dari pedagang dari pesisir. 

Mata pencaharian mereka umumnya ialah berladang secara tebang, bakar dan 

berpindah jika kesuburan lahannya sudah hilang, tanaman ladang mereka ialah padi, 

jagung, ubi-ubian, labu, sayur-sayuran, kopi, pisang dan sedikit kelapa. 

Selain meramu hasil hutan mereka juga berburu binatang liar, rusa, babirusa, 

monyet, burung maleo dan lainnya. Mereka berburu menggunakan senjata sumpitan 

beracun yang disebut sopu, tombak atau dengan perangkap. 

4. Kekerabatan Suku Wana1 

Masyarakat terasing ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil dekat lahan 

perladangan mereka. Pemukiman dekat lahan ini terdiri dari 5-15 keluarga inti. 

Biasanya satu sama lain masih ada hubungan kekerabatan yang dekat. 

Sebuah rumah tangga terdiri atas satu keluarga inti senior yang sering disertai 

oleh beberapa orang kerabat dekat sebagai kesatuan tenaga kerja, karena sebuah 

ladang dikerjakan oleh sekitar 5-10 tenaga kerja dewasa dan anak-anak yang sudah 

bisa membantu pekerjaan yang ringan. 

Kepimpinan yang paling efektif dalam kehidupan sosial mereka ialah tokoh 

yang disebut Tautan Lipu, seorang lelaki senior yang berperan sebagai kepala 

pemukiman, sekaligus sebagai pemimpin tani dan syaman “dukun”. 

 
1https://www.gurupendidikan.co.id/suku-wana/  
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5. Agama dan Kepercayaan Suku Wana1 

Orang Wana telah sejak lama berhubungan dengan masyarakat pantai yang 

beragama Islam, seperti orang Bugis, Mori, Ampana, Bajau dan sebagainya. Karena 

itu sebagian dari mereka ada juga yang memeluk agama Islam. Ada pula yang 

kemudian memeluk agama Kristen Protestan yang dibawa oleg seorang penginjil di 

Lemo, namun yang masih tetap atau kembali kepada kepercayaan lama juga banyak. 

Orang Wana yang masih memeluk kepercayaan lama mereka yang animisme 

dan dinamisme beranggapan bahwa agama mereka lebih tuas dari agama Kristen 

tetapi lebih muda dari agama Islam “karena agama Islam datang lebih dulu”, 

kepercayaan lama orang Wana berorientasi kepada adanya kekuatan-kekuatan gaib 

dan roh-roh yang mendiami tempat-tempat tertentu. Tempat yang mereka anggap 

sebagai daerah keramat dimana berdiam para roh ialah Gunung Tongku Tua 

“Tambosisi” yang tingginya sekitar 2.500 meter. 

6. Pengaruh Sosial Suku Wana2 

Sebagaimana suku-suku pedalaman lainnya, Suku Wana juga menjalankan 

pola hidup yang secara simbolik terkait dengan upaya menjaga keharmonisan 

hubungan dengan para leluhur mereka. Satu hal yang paling menonjol dari upaya 

tersebut adalah dengan menjaga setiap jengkal tanah yang diwariskan oleh leluhur 

mereka. Dalam keyakinan Suku Wana, tanah (tana poga’a) diciptakan 

 
1https://www.gurupendidikan.co.id/suku-wana/  
2https://www.gurupendidikan.co.id/suku-wana/  
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oleh Pue (Tuhan) adalah tidak lain untuk menjadi tempat hidup leluhur pertama 

mereka. Jadi, tanah tempat hidup mereka sekarang ini adalah tanah yang diberikan 

oleh Pue kepada nenek moyang mereka, yang selanjutnya diwarisi oleh Orang Wana 

saaat ini untuk dijaga kelestariannya. Jika tanah tersebut sampai rusak atau berubah 

fungsi, maka Pue dan leluhur mereka akan murka dan segera mendatangkan bencana 

alam seperti tanah longsor dan kebakaran hutan. Dalam kehidupan sehari-hari, Suku 

Wana menyebut tanah warisan leluhur mereka dengan “tana ntautua” atau tanah para 

leluhur. 

Keyakinan tentang kekeramatan tentang tana ntautua begitu melembaga 

dalam kehidupan Suku Wana hingga sekarang ini. Hal ini membuat Suku Wana selalu 

menolak setiapkali pemerintah berniat memindahkan (resettlement) mereka menuju 

kawasan pemukiman yang menurut pemerintah labih layak. Bagi Suku 

Wana, resettlement tersebut adalah sebuah pemaksaan untuk membuat mereka 

durhaka kepada leluhur, karena tidak lagi menjaga dan mempertahankan tana 

ntautua.  

Keteguhan menjaga tana ntautua tersebut juga yang melahirkan implikasi-

implikasi simbolik yang bagi Suku Wana telah menjadi semacam hukum adat yang 

harus dipenuhi. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Menebang pohon akan berakibat petaka 

Dalam keyakinan Suku Wana, pohon berfungsi sebagai perekat tanah 

leluhur. Jika pohon ditebang secara berlebihan, maka tanah enjadi tidak rekat lagi 
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sehingga dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam. Dengan demikian, dalam 

memaknai fungsi pohon, Suku Wana memiliki kesamaan dengan kaum konservasionis 

yang juga menganggap pohon berfungsi sebagai perekat tanah. Hanya saja keduanya 

memiliki alasan yang berbeda. Jika kesimpulan kaum konservasionis itu merujuk pada 

ilmu ekologi modern, maka kesimpulan Suku Wana merujuk pada cerita tentang kaju 

paramba’a. Tentu adat Suku Wana menjelaskan cerita kaju paramba’a sebagai 

berikut: 

“kaju kele’i dan kaju paramba’a adalah kayu yang sengaja ditancapkan 

oleh Pue (Tuhan) tidak saja untuk melindungi leluhur Suku Wana tetapi juga 

untuk mengikat tanah leluhur atau tana ntautua agar kuat dan terus menyatu. 

Tapi karena kaju paramba’a kemudian ditebang oleh ngga, akibatnya timbul 

bencana tanah longsor, sehingga tana ntautua terpecah menjadi pulau-

pulau. tana ntautua yang dulunya luas menjadi sempit. Setelah kaju 

paramba’a ditebang, maka yang sudah sempit akan menjadi semakin sempit.” 

 

Selain tanah dan kayu, satu komponen lagi yang menurut Suku Wana 

harus dilindungi adalah sungai. Pohon-pohon besar (kaju), tanah (tana), dan sungai 

(ue) adalah kesatuan yang saling terkait. Kesatuan itulah yang oleh Suku wana 

kemudian disebut sebagai hutan atau pangale. Jika salah satu unsur pangale tersebut 

dirusak, maka keseimbangan kesatuan tersebut akan rusak. Untuk itu, menurut 

keyakinan Suku Wana, jika manusia ingin kehidupannya di dunia ini terhindar dari 

bencana, maka mereka harus mampu menjaga kelestarian pangale nya.1 

 
1https://www.gurupendidikan.co.id/suku-wana/  
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Penghargaan tinggi kepada lingkungan khususnya hutan yang menjadi 

ruang habitat mereka sehingga muncul keyakinan dalam masyarakat tersebut bahwa 

menebang hutan akan mendatangkan petaka. Keyakinan ini mendapatkan justifikasi 

dari ilmu pengetahuan karena hutan dengan pepohonan yang rindang menjadi jantung 

dunia yang memberikan kehidupan pada semesta. Malapetaka akan datang menimpa 

manusia dalam berbagai bentuknya jika mereka melakukan kerusakan di darat dan di 

laut. Secara normatif, Allah swt. berfirman dalam QS. al-Rum/32:40: 

فَسَادَ ََظَهَرََ
ْ
بَر ََِفِىََال

ْ
بَحْرَََِال

ْ
سَبَتَََْبِمَاََوَال

َ
يْدِىََك

َ
مَََْالنَّاسَََِا ذِيْقَه  َََبَعْضََََلِي 

َّ
وْاََذِيَْال

 
مَََْعَمِل ه 

َّ
عَل
َ
َل

وْنََ َيَرْجِع 
Terjemahnya: 

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).  

  

b) Pangale “Orang Tua” harus dilindungi 

Makna simbolik lain yang juga melembaga sampai saat ini di kalangan 

Suku Wana sebagai hasil dari penafsiran terhadap cerita kajuparamba’a adalah “hutan 

sebagai orang tua”. Hal ini pernah disampaikan oleh Jeo, pemula adat dari Lipu 

Mpoa, dalam acara “Lokakarya dan Dialog Nasional Promosi Sistem Hutan 

Kerakyatan,” di Jakarta tanggal 3-7 Juli 2010. Ketika itu, Jeo yang biasa 

dipanggil Apa Inse, memaparkan: 
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“Istilah hutan bagi kami adalah Pangale. Dia adalah ibu bagi masyarakat 

kami. Kenapa hutan itu kami jaga karena hutan (pangale) adalah ibu kami. 

Dalam melakukan kapongo (membuka hutan), kami bikin upacara adat, 

karena itu termasuk memindahkan nyawa ibu. Navu (kebun) kami akan 

hidup karena dalam lindungan ibu (pangale)… kami marah pada HPH 

karena merusak hutan. Kami yang pelihara hutan justeru dianggap 

merusak”1 

Keyakinan seperti ini merupakan konsep yang bersifat umum untuk 

seluruh masyarakat adat yang menghargai lingkungan sebagai habitat mereka 

dalam membangun komunitas. Alam lingkungan bagi masyarakat adat 

merupakan “sahabat” yang memberikan kehidupan bagi mereka sehingga harus 

mendapatkan sikap yang positif untuk keberlangsungan hidup mereka. 

c) Pangale’ Tempat Keramat 

Selain memaknai hutan berdasarkan penafsirannya terhadap cerita kaju 

paramba’a, komunitas Suku Wana juga memiliki pemahaman tentang hutan 

berdasarkan keyakinannya terhadap pandangan dunianya (kosmologi). Dari 

pandangan dunia ini, mereka kemudian menafsirkan hutan (pangale) sebagai tempat 

sakral (keramat) yang mesti diperlakukan secara religio magis.  Suku Wana percaya 

bahwa terdapat tiga jenis kekuatan roh yang menjaga hutan, yaitu roh-roh suci 

(malindu maya, malindu oyo, lamba jadi) roh-roh jahat (walla), dan arwah-arwah 

manusia (rate). Menyebut nama roh-roh ini adalah pantangan bagi Suku Wana ketika 

mereka berada di dalam hutan, kecuali sedang meakukan ritual-ritual tertentu 

(Camang, Nunci, dan Tampubolon, 2005). Keyakinan akan adanya roh penunggu 

 
1https://www.gurupendidikan.co.id/suku-wana/  
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hutan tersebut membuat Suku Wana memiliki kesadaran yang tinggi terhadap 

pelestarian kawasan hutan. Sebab, jika hutan dirusak, roh-roh penunggu hutan akan 

marah, dan selanjutnya akan mendatangkan malapetaka kepada manusia yang 

merusak hutan tersebut.1 

Hal ini merupakan implikasi dari kepercayaan animisme yang meyakini 

alam raya yang menjadi tempat mereka bermukim dalam keadaan aman, tenang 

dan damai pasti dipengaruhi oleh satu kekuatan yang ada dalam lingkungan 

tersebut.   

B. Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku Wana  

Dalam proses pelaksanaan perkawinan dalam adat Suku Wana, beberapa 

tahapan yang meliputi: 

1. Khitbah atau lamaran 

Proses lamaran dalam pernikahan adat Wana harus melalui ketua adat dan 

kalau hal itu tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi atau givu. Dan harus 

membawa beberapa persyaratan yaitu berupa sarung yang dibungkus oleh kain putih 

yang mempunyai makna sebagai tanda kemurnian hati atau ketulusan dari calon pria. 

Berbeda halnya jika seandainya calon mempelai pria dan wanita belum saling 

mengenal maka pelamaran itu diistilahkan dengan tonsi-tonsi. Persyaratan maharnya 

adalah berupa pakaian perempuan satu set dan satu set perhiasan yang tidak harus 

berupa emas atau logam mulia. 

 
1https://www.gurupendidikan.co.id/suku-wana/  
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2. Aqad nikah 

Proses pernikahan adat Suku Wana dilakukan oleh Ketua adat yang 

disaksikan oleh beberapa pihak termasuk pemerintah, tokoh agama, tokoh perempuan, 

dan tokoh pemuda. 

3. Mahar 

Dalam pernikahan adat Suku Wana, mahar yang diberikan oleh pihak laki-

laki yang disebut Ali Silino yang terdiri dari kain sarung empat lembar, piring 2 (dua) 

buah, baju 2 (dua) lembar. Sedangkan dari pihak perempuan 4 lembar sarung dan 2 

buah piring. Mahar ini selanjutkanya dikumpulkan menjadi satu lalu dibagikan kepada 

Ketua adat beserta anggotanya, pemerintah, tokoh agama, tokoh perempuan, dan 

tokoh pemuda dan yang membagi itu adalah Ketua Adat 2 yang dijuluki sebagai 

Bonto. 

4. Payojo 

Pasca pelaksanaan aqad nikah, tradisi adat perkawinan Suku Wana 

dilanjutkan dengan payojo yaitu mengunjungi keluarga pihak laki-laki dan diantar oleh 

pihak keluarga lalu menyerahkan perempuan kepada pihak laki-laki untuk dijaga dan 

jangan disia-siakan. 

C. Pandangan Hukum Islam tentang Adat Perkawinan Suku Wana 

Pada bagian ini akan mengelaborasi adat perkawinan Suku Wana dalam 

perspektif hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan hukum 

akan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai adat dalam kehidupannya.  
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1. Khitbah/lamaran 

Khitbah adalah prosesi lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai laki-

laki mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, 

pihak mempelai laki-laki akan mengutarakan permintaannya untuk mengajak sang 

mempelai perempuan berumah tangga. 

Permintaan atau pernyataan tersebut bisa disampaikan langsung oleh sang 

mempelai laki-laki, tapi juga bisa dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai 

dengan ketentuan agama. Khitbah sendiri harus dijawab “Ya” atau “Tidak”. Jika sang 

mempelai perempuan mengiyakan, maka dirinya disebut sebagai makhthubah, atau 

perempuan yang telah resmi dilamar. Dengan demikian, dia tidak diperkenankan 

untuk menerima lamaran dari laki-laki lain. 

Sebelum melakukan khitbah, seorang laki-laki hendaknya memperhatikan 

beberapa hal untuk menentukan perempuan mana yang ingin ia lamar. Hal ini 

dimaksudkan agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebab, 

pernikahan adalah hal yang sakral dan tidak bisa dilakukan hanya untuk main-main. 

Maka, ini dia syarat sebelum melakukan khitbah. 

a) Mengetahui dan melihat calon mempelai. Meski ini bukanlah kewajiban, 

namun disarankan dilakukan agar tidak terjadi fitnah atau masalah di 

kemudian hari. 
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b) Sang calon tidak dalam proses khitbah dengan laki-laki lain. Hal ini didasarkan 

pada sabda Rasulullah saw.: Seorang lelaku tidak boleh meminang perempuan 

yang telah dipinang saudaranya (HR. Ibn Majah) 

c) Perempuan boleh menerima dan menolak orang yang melamarnya 

d) Tidak melamar perempuan yang sedang masa iddah 

e) Memilih pasangan sesuai yang diajarkan Rasulullah saw.  

Berkenaan dengan prosedur dalam pelaksanaan khitbah telah melahirkan 

berbagai macam model sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam 

Suku Wana. Ketua Adat bertindak sebagai pihak utama yang mewakili keluarga 

perempuan untuk menerima lamaran yang disampaikan oleh pihak laki-laki yang juga 

melalui utusan adat juga. Dalam proses pelamaran, pihak laki-laki menyerahkan 

beberapa seserahan sebagai wujud keseriusan laki-laki dalam melamar untuk wanita 

yang ia lamar.  

Dalam konteks ini, seluruh proses adat dalam meminang termasuk dalam Suku 

Wana tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Islam menjunjung tinggi adat 

dari sebuah komunitas yang melahirkan satu kaidah fikih yang berbunyi: al-Adat al-

Muhakkamah (Adat sebagai hukum formal yang bersifat sosiologis). 

2. Aqad Nikah 

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pelaksanaan akad nikah diatur dalam 

Bab IV pasal 27 s.d. pasal 29. 

Pasal 27 
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Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan tidak berselang 

waktu. 

Pasal 28 

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. 

Wali nikah mewakilkan kepada orang lain 

Adapun syarat-syarat ijab dan kabul dalam akad nikah adalah sebagai 

berikut: a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; b) Adanya pernyataan 

penerimaan dari calon mempelai pria; c) Menggunakan kata-kata nikah atau tazwij, 

atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwij; d) Antara ijab dan kabul 

bersambungan; e) Antara ijab dan kabul jelas maknanya; f) Orang yang terkait dengan 

ijab dan kabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah; dan g) Majelis ijab dan 

kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau 

wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.  

Dalam proses pelaksanaan aqad nikah pada masyarakat Suku Wana dihadiri 

oleh para tokoh adat, baik tokoh adat laki-laki maupun tokoh adat perempuan. Pada 

proses ijab qabul, mempelai laki-laki akan dibimbing oleh tokoh agama atau imam 

untuk mengucapkan ijab qabul yang disaksikan oleh para saksi dan para mereka yang 

hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, proses ijab qabul dalam 

masyarakat Suku Wana telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam agama.   

Lalu setelah itu Ketua Adat dan Pemerintah desa, tokoh agama, tokoh 

perempuan dan tokoh pemuda memberikan nasehat tentang perkawinan dan 

selanjutnya dilakukan proses yaitu saling memberi makan pinang yang dalam istilah 

adatnya disebut setelah proses itu selesai lalu akan disahkan oleh ketua ada. 
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3. Mahar 

Mahar secara bahasa (al-mahru) adalah bentuk mufrad (tunggal) dan jamak-

nya yakni muhurun atau disebut juga al-shidaaqu yang berarti maskawin.1 Dalam 

istilah ahli fikih, di samping perkataan “mahar” juga di pakai perkataan “shadaq”, 

“nihlah”, dan “faridhah”. Pengertian mahar dalam kitab riyadloh karangan Imam 

Nawawi, bahwa shadaq (maskawin) ialah sebuah harta yang wajib diberikan kepada 

perempuan oleh laki-laki dengan sebab menikah. Adapun beberapa istilah lain dari 

shadaq (maskawin) ialah shadaqah, al-mahru, al-ajru.2 Menurut Imam Syafi’i 

berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri 

sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang 

istri kepada calon suaminya. 

Mahar atau maskawin merupakan sesuatu yang harus diberikan dari laki-laki 

kepada calon istri, hal tersebut bisa berupa jasa atau materi. Pemberian mahar 

merupakan syarat sah dalam sebuah pernikahan seperti difirmankan dalam QS. al-

Nisa’/4::4 yang berbunyi: 

وا ت 
ٰ
سَاۤءَََوَا ِ

قٰتِهِنَََّالن  ةَ َصَد 
َ
ل مََْطِبْنََََفَاِنََََْ نِحْ

 
ك
َ
نْهَ َشَيْءَ ََعَنََْل اََم ِ وْهَ َنَفْس 

 
ل اَفَك  ٔـً اََهَنِيْۤ ٔـً رِيْۤ َمَّ

Terjemahnya: 

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah 

dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. 

 
1Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka, 

Progressip, 1997), h. 1363  
2Imam Abi Zakariya Yahya Bin Syirofi Nawawiyyi Ad-Dimasyqi, Riyadlotu Tholibin, Jilid 3, 

(Beirut: Dar ‘Alami al-Kutub, 2003), h. 575.  
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Dalam ayat tersebut, menjelaskan bahwa calon suami wajib untuk 

memberikan mahar kepada calon istri. Mahar yang diberikan kepada calon istri juga 

sebaiknya sederhana saja, sesuai dengan kesanggupan pihak laki-laki agar tidak 

menjadikannya beban. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa "Wanita yang paling besar 

berkahnya ialah wanita yang paling mudah (murah) maharnya." (H.R. Ahmad, Al-

Hakim dan Al-Baihaqi). 

Mahar dalam Islam memiliki ketentuan perihal kadar yang akan diberikan 

kepada calon mempelai wanita. Mahar memiliki kadar yang memang harus ditentukan 

nilainya. Para ulama madzhab seperti madzhab Syafi’i menetapkan mahar sebagai 

salah satu syarat pelengkap dalam pernikahan. Kadar mahar dalam madzhab Syafi’i 

tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Madzhab Hanbali pun sama, tidak 

menentukan kadar mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Agar 

tidak memberatkan proses seseorang melangsungkan pernikahan. Salah satu dalil 

yang menjelaskan tentang tidak adanya kadar minimal dan maksimal mahar adalah 

sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir Abdullah bin Amr ibn Hizam AlAnshari 

bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

 لو أن رجال أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حالا 
Artinya:  

“Sekiranya seorang laki-laki memberikan seorang wanita mahar sebanyak dua 

genggam tangan penuh makanan, wanita itu menjadi halal baginya.” (HR Ahmad 

dan Abu Dawud). 

Masyarakat Suku Wana juga menganggap bahwa mahar atau maskawin 

sangat penting bagi proses terlaksananya pernikahan. Ukuran atau kadar mahar adat 
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Suku Wana ialah tidak ditentukan besar kecilnya, karena Nabi Muhammad saw. 

melarang mahar itu berlebihan. 

Ketentuan dalam mahar akan menjadi sebuah hukum yang berjalan di dalam 

hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini perlu kebijakan hukum 

itu lahir untuk memperkuat sebuah kebiasaan tersebut menjadi hukum yang konkrit. 

Pada mahar, konsep mahar menjadi sebuah rujukan seseorang untuk melangkah 

menuju Sunah Rasulullah SAW yakni salah satunya ialah menikah. Ulama Fikih 

memberikan beberapa konsep mahar yang dijadikan sebagai petunjuk seseorang dalam 

menikah. Konsep mahar dalam fikih tidak memberatkan terkait mahar. Dalam 

prakteknya, mahar bisa dibayar kontan dan bisa juga dihutang atau ditunda. Konsep 

dalam madzahib al-arba’ah juga membolehkan terkait pembayaran mahar tersebut. 

Dari beberapa pemaparan di atas, implementasi mahar secara hukum fikih 

dan adat Suku Wana terdapat beberapa kesamaan dari segi kadar atau ukuran 

pemberian mahar. Namun, pengaruh zaman sekarang ini sangat mempengaruhi 

keadaan sosial yang bertolak belakang terhadap hukum adat yang sudah ada. Sehingga 

masyarakat banyak sekali yang sudah mulai mengikuti era zaman yang sudah modern 

ini, hingga melupakan tradisi nenek moyang yang dahulu sudah menciptakan beberapa 

tradisi mereka yang dianggap baik segala tradisi tersebut. 

4. Payojo 

Payojo merupakan proses kunjungan balik dari keluarga pihak perempuan ke 

rumah pihak mempelai laki-laki. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan kepada 

keluarga pihak laki-laki bahwa anak laki-lakinya telah menjadi bagian dari keluarga 
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besar. Hal ini mewujudkan silaturahim dari kedua belah pihak sekaligus merekatkan 

dua keluarga besar yang telah disatukan melalui pernikahan dua anak mereka. 

Perkawinan merupakan budaya pada setiap suku dan kebudayaan masyarakat. 

Setiap suku memiliki beberapa perbedaan dalam setiap pelaksanaan perkawinan. 

Dalam keseluruhan proses perkawinan adat dalam Suku Wana tidak ada yang 

bertentangan dengan hukum Islam. Para ahli hukum Islam pada kurun waktu 

berikutnya memformulasikan kaidah hukum: “adat dapat menjadi sumber penetapan 

hukum” (al-‘adah muhakkamah). Para fuqaha berikutnya mengkualifikasikan peran 

adat dengan berbagai macam persyaratan agar valid menjadi bagian dari hukum Islam. 

Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber 

hukum Islam yang sekunder, dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut, 

hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap 

masalah-masalah yang muncul. Maka dari itu, adat ini sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat di daerahnya masing-masing, terlebih juga hukum Islam yang 

ada tentang beberapa ketentuannya dalam persoalan ibadah dan perkawinan. 

Ada proses sanksi dalam adat Suku Wana yang di berlakukan bagi siapa saja 

yang melanggar aturan adat termasuk perkawinan yakni: 

a. Repo Rangga 

1) Yaitu dalam lamaran harus melalui ketua adat kalau tidak di lakukan 

maka akan di kenakan sangsi berupa 2x80 yang berarti harus membayar 

16 lembar kain atau kalau di rupiah kan berjumlah satu juta enam ratus 

ribu rupiah (1.600.000) 
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2) Dalam proses perkawinan juga harus melibatkan ketua adat dan kalau 

tidak dilakukan akan di kenakan sangsi serupa. 

b. Kamea Bandera Pasi Pambose 

Yaitu melakukan pembatalan sepihak terhadap perkawinan maka akan di 

kenakan sangsi 6x80 32 lembar sarung dengan nilai rupiah yang berjumlah 

empat juta delapan ratus ribu rupiah (4.800.000). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya khususnya pada bagian hasil 

penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Suku Wana sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia memiliki kearifan 

budaya yang sangat tinggi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk 

dalam budaya perkawinan. Mereka pada umumnya mendiami lembah dan 

bukit-bukit di sepanjang aliran Sungai Salato tepatnya di Cagar Alam 

Morowali, Kabupaten Morowali Utara. Sebagian dari mereka masih 

menjalani kehidupan yang jauh dari peradaban modern. 

2. Dalam budaya pernikahan masyarakat Suku Wana, beberapa tahapan yang 

mereka lakukan yang meliputi: a) Khitbah atau meminang yang dilakukan 

oleh tokoh adat untuk melamar anak perempuan yang telah dikenal dengan 

baik; b) Aqad Nikah yang dihadiri oleh para tokoh adat, baik laki, perempuan 

bahkan tokoh pemuda; c) Mahar yang diberikan kepada calon perempuan dari 

pihak laki-laki telah ditentukan nilainya berdasarkan pembicaraan pada 

proses khitbah; d) Payojo  yakni mengantar kedua mempelai ke rumah 

mempelai laki-laki sebuah bukti bahwa hajat telah tertunaikan melalui 

penyatuan dua anak dari keluarga yang berbeda. 
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3. Adat perkawinan dalam Suku Wana pada prinsipnya tidak bertentangan 

dengan hukum Islam, kecuali pada aspek mahar yang dibagikan kepada para 

tokoh adat yang hadir atau yang terlibat dalam proses aqad nikah. Hukum 

Islam mengatur bahwa mahar adalah milik perempuan yang tidak boleh 

diambil alih oleh siapapun termasuk suaminya, apalagi dibagikan kepada 

orang lain. 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi dari penelitian adalah perlunya adat tradisi sebuah 

masyarakat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, tak terkecuali adat Suku Wana 

harus dilestarikan sebagai sebuah kekayaan budaya dan ciri dari sebuah masyarakat 

yang berperadaban. Budaya mahar yang dibagikan kepada para tokoh adat yang 

menghadiri akad nikah mesti diluruskan agar mahar sebagai pemberian dari pihak laki-

laki untuk mewujudkan rasa cintanya tidak diambil oleh orang lain.  
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