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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Tradisi Doi’ Menre’ 

1. Pengertian Doi’ Menre’ 

Istilah doi' menre' dalam bahasa Bugis dapat ditelusuri asal-usulnya. Secara 

khusus, kata doi' berarti uang, sedangkan menre' berarti tindakan naik. Sehingga, 

doi’ menre’ adalah uang naik, yang lebih dikenal dengan istilah doi’ menre dalam 

bahasa Bugis.  

Konsep doi' menre' mengacu pada hadiah uang yang akan laki-laki berikan 

kepada perempuan, sebagaimana telah disepakati bersama, untuk menutup biaya-

biaya yang berkaitan dengan aspek seremonial suatu upacara pernikahan.
1
 Doi’ 

menre’ dalam konteks budaya perkawinan Bugis, lazim diistilahkan nanre’ api 

nalireng cemme’ (habis termakan api). Penunjukan ini memiliki signifikansi 

normatif. Oleh karena itu, jika pasangan menikah mengalami perceraian sebelum 

melakukan hubungan seksual, maka doi’ menre’ tidak  akan dikembalikan karena 

telah digunakan untuk merayakan perkawinan tersebut. 

Konsep doi' menre' dalam budaya Bugis, maknanya terletak pada 

perannya dalam diterima atau tidaknya lamaran seorang pria oleh seorang wanita. 

Konsep doi' menre' berfungsi sebagai indikator status sosial calon mempelai 

wanita. Namun, perlu dicatat bahwa nominal doi' menre' sangat subjektif dan 

bergantung pada konsensus yang dicapai oleh para pihak yang terlibat.  

Dalam konteks adat perkawinan Bugis dalam masyarakat Bugis, sudah 

menjadi kebiasaan bagi orang yang bukan bangsawan untuk melamar seorang 

wanita dari garis keturunan bangsawan, sedangkan laki-laki tersebut bukan

                                                           
1
Ekawati, “Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum 

Islam”, Jurnal Iqtisaduna 5, no. 2 (Desember 2019). h. 2019. 
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kalangan bangsawan. Dalam skenario ini, doi' menre' yang diberikan harus 

tinggi, sebab tergolong didalamnya pangelli darah (pembeli darah), meskipun hal 

ini tidak dipaparkan secara jelas. 
2
 

Secara tertulis tidak ada aturan yang mengikat mengenai ketentuan doi’ 

menre’ sebagai syarat sahnya perkawinan. Menurut syariat Islam yang wajib 

diberikan ketika hendak menikah adalah mahar bukan doi’ menre’. Dalam hal 

pihak laki-laki tidak dapat memenuhi nominal doi' menre' yang telah disepakati 

dalam rangka perkawinan, maka akan mengakibatkan putusnya perkawinan itu 

seketika itu juga. Selanjutnya, keluarga laki-laki dan perempuan yang terlibat 

mungkin menghadapi pengucilan sosial atau penghinaan publik dalam masyarakat 

setempat. 

Selain sifatnya yang wajib dalam lembaga perkawinan, doi' menre' 

mengandung tiga konotasi berbeda yang disimpulkan dari unsur-unsur 

pembentuknya. Pertama, dalam kedudukan sosial, doi' menre' memegang peranan 

sentral sebagai unsur dasar dalam pranata perkawinan masyarakat Bugis. Kedua, 

doi' menre' berfungsi sebagai persembahan seremonial dari mempelai pria kepada 

mempelai wanita, baik sebagai sumbangan terhadap pesta pernikahan maupun 

sebagai bekal untuk kehidupan mereka di masa depan. Ketiga, dari segi tujuannya 

bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan jika calon laki-laki dapat 

memenuhi jumlah doi’ menre’ yang ditentukan. Pemberian doi' menre', sudah 

menjadi kebiasaan untuk menunjukkan penghormatan kepada keluarga 

perempuan dengan memastikan calon laki-laki memenuhi nominal doi' menre' 

yang ditetapkan. Calon mempelai pria berutang budi kepada wanita yang 

diharapkannya dinikahinya karena pujian yang telah diterimanya. Ini dicapai 

                                                           
2
Fatimah, “Makna Tradisi Doi’ menre’ dalam Ritual Pernikahan Mayarakat Bugis Bone 

(Kajian Semiotika)” (Seminar Nasional Linguistik Korpus UNY, Yogyakarta, 13 Mei 2017), h. 

208. 
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dengan memberikan kontribusi besar untuk anggaran pernikahan mereka, 

sebagaimana difasilitasi oleh tradisi doi' menre'.
3
 

2. Sejarah Doi’ Menre’ 

Menurut sejumlah budayawan yang berasal dari Sulawesi Selatan, 

fenomena doi' menre' telah dikemukakan pada periode sejarah kerajaan Bone dan 

Gowa-Tallo. Merupakan praktik umum bagi pria pada masa itu untuk mencari 

wanita dengan darah bangsawan untuk mengajukan lamaran resmi sebagai wujud 

komitmen dan kemampuannya untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan 

pasangan dan keturunannya di masa depan. Selain itu, konsep doi' menre' 

berfungsi sebagai indikator tingkat komitmen dan kompetensi pria, sekaligus 

berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kehormatan dan pengakuan sosial 

kepada seorang wanita yang kebetulan termasuk dalam golongan bangsawan. 

Mencermati kondisi perkawinan adat Bugis dewasa ini, tampak jelas telah 

terjadi pergeseran makna dan interpretasi doi' menre' dalam masyarakat Bugis. 

Disadari atau tidak, tradisi doi' menre' telah berkembang menjadi sarana mencari 

gengsi sosial. Dimasa lalu, ekspektasi masyarakat memberikan penekanan yang 

signifikan pada menjaga kehormatan dan reputasi, terutama bagi pria. Perceraian 

dipertimbangkan dengan hati-hati oleh laki-laki, mencerminkan pendekatan yang 

hati-hati. Perempuan, di sisi lain, mengambil langkah-langkah untuk menghindari 

segala bentuk eksploitasi diri. Namun, dalam masyarakat kontemporer, konsep 

malu, yang biasa disebut siri', telah berkembang terutama mencakup hal-hal 

simbolik. 

Lanskap budaya mengalami transformasi mengikuti penyatuan antara pria 

berlatar belakang non-bangsawan dan wanita dari garis keturunan bangsawan. 

Namun, keluarga tersebut menolak tawaran tersebut karena pria tersebut secara 

                                                           
3
Rosti, “Dui’ Menre’ dalam Perkawinan Masyarakat Desa Kasano Kecamatan Baras 

Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Palu, Palu, 2018), h.27. 



14  

 
 

eksplisit melarang mereka untuk menerimanya. Karena kekhawatiran akan nasib 

putri mereka, keluarga tersebut berusaha untuk memastikan tingkat komitmen 

yang ditunjukkan oleh pria tersebut sebelum lamarannya. Hal ini membuat orang 

tua gadis tersebut memberikan persyaratan doi’ menre’ kepada pemuda yang 

menyatakan minatnya untuk menikahi putri mereka. Doi’ menre’ yang diusulkan 

agak tinggi, dan pemuda itu harus menyediakan barang-barang materi dan non-

materi. Tindakan ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan status 

perempuan pada era tersebut. Sang pemuda menunjukkan kecenderungan yang 

kuat bahkan rela berkelana mencari doi’ menre’ untuk menunjukkan 

komitmennya kepada wanita yang dicintainya, ia dengan rajin berusaha 

mengumpulkan sumber daya keuangan dengan maksud untuk melamar sang 

pujaan hati. Setelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh orang tua gadis itu, 

pemuda itu secara resmi mengungkapkan niatnya terhadap objek kasih sayangnya. 

Pada saat inilah orang tua, setelah mengamati ketulusan tulus yang terpancar dari 

hati pemuda itu, akhirnya menyetujui persatuan putri mereka dengannya. 
4
 

Ketentuan yang disampaikan memberikan pelajaran berharga baginya, 

khususnya tentang pentingnya menghormati perempuan. Hal ini terutama 

disebabkan oleh akibat signifikan yang dapat timbul dan menyebabkan kerugian, 

terutama mengingat pemuda tersebut memperoleh istrinya melalui usahanya 

sendiri yang rajin. Akibatnya, kasih sayangnya yang mendalam kepada istrinya 

berakar dalam pada pemahaman ini. Oleh karena itu, nilai doi' menre' yang cukup 

tinggi yang dalam suku Bugis bukan merupakan indikasi komoditas untuk ditukar, 

melainkan menandakan manifestasi penghormatan terhadap perempuan. 

Akibatnya, ketika sang pemuda ingin bercerai dan menikah lagi maka akan 

                                                           
4
Ekawati, “Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum 

Islam”,  h. 221.  
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berpikir berkali-kali sebelum melakukannya karena sangat sulitnya menikahi 

kekasih hatinya. 
5
 

3. Urgensi Doi’ Menre’   

  Makna dan peran doi' menre' dalam adat perkawinan Bugis berkaitan 

dengan ungkapan rasa syukur dan usaha keras yang ditunjukkan oleh seorang 

laki-laki. Mencermati berbagai praktik budaya seputar pernikahan, salah satu 

contohnya adalah tradisi doi' menre'. Bentuk khusus budaya perkawinan ini 

menawarkan wawasan tentang pentingnya kerja keras dan berfungsi sebagai 

sarana untuk mengungkapkan rasa terima kasih ketika dianalisis melalui lensa 

budaya.  

Istilah Doi' menre' mengacu pada praktik keluarga mempelai pria yang 

memberikan sumbangan uang kepada keluarga mempelai wanita sebagai tanda 

hormat dan kasih sayang. Doi' menre' mengacu pada fenomena budaya dalam 

tradisi suku Bugis.
6
 

Pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam doi' menre' dapat 

menghasilkan keuntungan sosial yang nyata ketika digunakan sebagai kerangka 

panduan sebelum memulai institusi pernikahan. Teks selanjutnya memuat nilai-

nilai yang terkandung dalam ranah doi' menre' : 

b. Nilai sosial  

Konsep doi' menre' mencakup nilai-nilai sosial yang sangat menekankan 

status atau kelas sosial seseorang, yang menjadi acuan untuk memahami doi' 

menre'. Nilai nominal doi' menre', budaya perkawinan masyarakat Bugis, sangat 

dipengaruhi oleh status sosial seseorang. Keberadaan nilai-nilai sosial ini 

berkontribusi pada pembentukan unit keluarga yang beragam dan heterogen, yang 

                                                           
5
Ekawati, “Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum 

Islam”,h.222. 
6
Rusdayana Basri Fikri “Sompa dan Doi Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat 

Bugis” Jurnal Kajian Islam dan Budaya 16. no. 1 (Mei 2018): h.8. 
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dicirikan oleh karakteristik dan cara pandang yang berbeda, namun disatukan oleh 

tujuan bersama. 

c. Nilai Kepribadian 

Konsep pernikahan memiliki signifikansi pribadi dan implikasi sosial, 

karena melambangkan penyatuan dua individu melalui upacara pernikahan yang 

mewah. Dalam masyarakat yang dicirikan oleh tingkat doi' menre' yang tinggi, 

ada kepuasan tertentu dalam diri. Bagi pria, keadaan ini meringankan beban 

potensial apa pun, karena memungkinkan mereka untuk mengatasi dan 

menyelesaikan berbagai tantangan secara efektif. Demikian pula, perempuan 

menghadapi kendala minimal dalam konteks perkawinan, karena kelancaran 

fungsi urusan memungkinkan kelancaran koordinasi kegiatan, termasuk 

memfasilitasi keterlibatan keluarga besar, asalkan persiapan yang diperlukan 

terkait dengan doi' menre' telah diselesaikan sebelumnya. 

d. Nilai religius  

Doi’ menre’ bukanlah bagian dari ajaran agama; sebaliknya, ia merupakan 

bagian integral dari warisan budaya. Sebagai sebuah tradisi budaya, Doi’ menre’ 

mengandung implikasi yang signifikan, dengan salah satu manfaat utamanya 

adalah mampu meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Melalui praktik ini, 

tercipta ikatan emosional yang kuat antara pasangan, memperdalam keterlibatan 

satu sama lain, dan menciptakan suasana saling pengertian yang memperkukuh 

hubungan keluarga. 

Tidak hanya itu, kehadiran Doi’ menre’ juga membuka ruang untuk 

pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Proses komunikasi yang 

terjadi dalam Doi’ menre’ menciptakan wadah yang baik untuk berbagi 

pemikiran, perasaan, dan harapan di antara pasangan. Hal ini membantu 

mengurangi potensi konflik dan mendorong komunikasi terbuka dalam keluarga. 
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Selain dampak positif tersebut, Doi’ menre’ juga dapat diartikan sebagai 

sebuah praktik yang mendukung pemenuhan setiap sunnah Nabi. Dengan 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam Doi’ 

menre’, pasangan dapat lebih mendekati prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Sehingga, Doi’ menre’ bukan hanya sebagai manifestasi 

budaya, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekati nilai-nilai agama dalam konteks 

kehidupan perkawinan.
7
 

b. Nilai pengetahuan  

Pemahaman doi' menre' memiliki nilai pendidikan yang signifikan karena 

memungkinkan individu untuk menafsirkan dan mengambil pelajaran darinya. Ia 

menjadi sumber inspirasi bagi perempuan, sekaligus memotivasi laki-laki dengan 

menekankan esensi sejati doi' menre', yaitu wujud penghormatan terhadap 

perempuan. Pelajaran usaha dan kerja keras adalah salah satu yang 

mempertimbangkan tidak hanya kelas sosial tetapi juga mengakui pengerahan 

tenaga dan ketekunan individu. Ini juga dapat berfungsi sebagai alat pendidikan 

dalam lingkungan sekolah, memfasilitasi pengenalan budaya yang mencakup 

berbagai perspektif dan nilai. 

4. Fungsi Doi’ Menre’ 

Doi' menre' adalah praktik budaya yang melibatkan ungkapan rasa terima 

kasih dan rasa hormat oleh anggota keluarga laki-laki terhadap rekan perempuan 

mereka. Ini berfungsi sebagai manifestasi dari tanggung jawab dan komitmen 

laki-laki ketika berusaha masuk ke dalam persatuan pernikahan dengan seorang 

                                                           
7
Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah , Muhammad Masdar “Uang panai Sebagai 

Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi), Jurnal pendidikan 10. 

(September 2022): h. 20. 
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wanita.
8
 Doi' menre' berfungsi sebagai representasi dari garis laki-laki dan 

perempuan dalam keluarga. Terlihat bahwa keluarga perempuan, terutama yang 

berasal dari latar belakang masyarakat terpandang, cenderung memiliki nominal 

doi' menre' yang relatif besar. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor 

seperti tingkat pendidikan, kekayaan, daya tarik fisik, dan pekerjaan profesional 

perempuan, yang semuanya mempengaruhi besarnya doi' menre’. Status seorang 

wanita sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan doi' menre' dan besarnya doi' 

menre' itu sendiri. Dalam hal doi' menre' yang tersedia tidak mencukupi, pihak 

laki-laki diharapkan bersabar dan memenuhi permintaan tambahan doi' menre' 

dari pihak keluarga pihak perempuan. Amalan ini mencontohkan tanggung jawab 

laki-laki dalam memenuhi syarat perkawinan dengan perempuan. 

Pemberian doi' menre' dapat dilihat sebagai wujud penghormatan terhadap 

perempuan, karena mereka pada dasarnya rentan dan kesejahteraannya sangat 

dihargai. Terutama ketika pria mendapatkan pasangannya sebagai hasil dari 

usahanya. tinggi doi’ menre’ gadis Bugis bukan seperti barang yang perjual 

belikan tetapi wujud penghargaan kepada wanita. Oleh karena itu, jika individu 

tersebut memiliki kecenderungan untuk bercerai dan kemudian menikah kembali, 

dia kemungkinan akan mempertimbangkan keputusan ini secara luas karena 

tantangan yang berat untuk mendapatkan kasih sayang dari wanita yang 

diinginkan. 
9
 

Praktek doi' menre' adalah tradisi adat yang diamati dalam masyarakat 

Bugis Bone, yang memiliki arti penting dalam konteks pernikahan. Diharapkan 

laki-laki yang ingin melaksanakan tradisi doi' menre'. Praktek ini berfungsi 

                                                           
8
Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah , Muhammad Masdar “Uang panai Sebagai 

Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi), h. 20. 
9
Islamiyah, Asmirah, Syamsul Bahri, “Status dan Jumlah Uang Panai Pada Proses 

Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros”, Jurnal Ilmiah 

Ecossystem 21, no. 2 (Mei-Agustus 2021): h. 415.  
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sebagai sarana untuk menunjukkan rasa hormat dari laki-laki terhadap perempuan. 

Sebaiknya doi' menre' dilakukan dengan cara yang tidak merendahkan perempuan 

atau membebani laki-laki secara berlebihan. Untuk memenuhi tanggung 

jawabnya, seorang laki-laki diharapkan memberikan dukungan yang memadai 

kepada perempuan, khususnya dengan memberikan doi’ menre’ yang sepadan 

dengan status sosial ekonomi keluarga perempuan tersebut. Semakin tinggi nilai 

doi’ menre’ semakin dirasakan manfaatnya, sehingga meningkatkan prestise 

keluarga perempuan. Pengaruh doi' menre’ sangat dominan dalam konteks 

keberlangsungan pesta penikahan, ketika doi’ menre’ yang diberikan jumlahnya 

banyak menghasilkan perayaan yang megah. Akibatnya, jika doi' menre’ yang 

diberikan sedikit akan menghalangi terjadinya pesta pernikahan yang mewah.  

Penentuan doi’ menre’ terutama dipengaruhi oleh pihak keluarga kedua 

mempelai. Doi’ menre’ ini dapat dinegosiasikan secara pribadi antara kedua 

pihak, dengan pengungkapan terbatas kepada pihak lain. Jika keluarga mempelai 

wanita mampu secara finansial, doi’ menre’ biasanya tidak terlalu besar, bertujuan 

untuk membantu mempelai pria tanpa membebani beban keuangan yang 

berlebihan. Penyederhanaan doi’ menre’ dapat dicapai tanpa membebankan 

tanggung jawab yang berlebihan kepada laki-laki, sekaligus menjunjung tinggi 

persepsi masyarakat tentang peran keluarga perempuan. Proses penentuan doi’ 

menre’ harus dibatasi hanya untuk keluarga inti laki-laki dan keluarga inti 

perempuan saja.  

Tingginya permintaan doi’ menre’sangat dipengaruhi oleh status sosial 

perempuan. Tuntutan ini merupakan wujud persepsi masyarakat terhadap keluarga 

perempuan, seperti keluarga Andi` yang bergelar mulia dalam masyarakat Bugis. 

Pencapaian pendidikan perempuan memainkan peran penting dalam permintaan 

doi’ menre’. Secara khusus, wanita yang telah menyelesaikan SMA menunjukkan 
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karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang bergelar sarjana 

dan magister. Selain itu, keinginan doi’ menre’ meningkat ketika seorang wanita 

memiliki daya tarik fisik dan posisi kerja yang stabil. Masyarakat Bugis Bone 

menganut tradisi pernikahan yang umumnya melibatkan pengharapan yang besar 

terhadap doi’ menre’. Akibatnya, laki-laki yang ingin melamar menjadi bimbang 

menghadapi tekanan untuk memenuhi berbagai kriteria, seperti termasuk dalam 

keluarga terhormat, memiliki pendidikan tinggi, memiliki ciri fisik yang menarik, 

dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik yang dapat memberikan doi' 

menre' yang substansial. Persyaratan yang ketat ini sering menimbulkan rasa takut 

dan ketakutan pada laki-laki yang ingin menjalin hubungan seperti itu, karena 

mereka khawatir tentang potensi penolakan dan kemampuan mereka untuk 

memenuhi tuntutan keuangan yang dipaksakan oleh keluarga perempuan. 

Penetapan besaran doi' menre' ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan 

pada saat kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk memprakarsai lamaran, yang 

berujung pada negosiasi antara keluarga masing-masing mengenai kesepakatan 

jumlah doi' menre' yang spesifik. Sebelum melamar perempuan suku Bugis Bone, 

pihak keluarga laki-laki harus terlebih dahulu mempersiapkan doi’ menre’ yang 

akan diberikan, karena sudah menjadi kebiasaan keluarga perempuan untuk 

membicarakan hal ini sebagai komponen penting dalam menyelenggarakan pesta 

pernikahan untuk menjamu tamu. Pemberian doi’ menre’ kepada perempuan 

merupakan wujud tanggung jawab dan dedikasi dari pihak yang berusaha masuk 

ke dalam ikatan perkawinan. Akibatnya, banyak pria memberikan mas kawin 

yang besar kepada wanita sebagai cara untuk mengurangi kemungkinan 

penolakan. Selain itu, doi’ menre’tersebut dapat berfungsi sebagai indikator status 

sosial keluarga laki-laki. Penetapan doi’ menre’ merupakan praktik yang lazim 

dalam pengaturan perkawinan, seringkali digunakan untuk menegakkan status 
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sosial keluarga pihak perempuan. Dalam konteks ini, permintaan doi’ menre’ dari 

pihak keluarga perempuan cenderung relatif tinggi, sedangkan pihak keluarga 

mempelai laki-laki tidak menghadapi harapan yang sama. Akibatnya, pemenuhan 

doi’ menre’ seringkali menimpa keluarga perempuan itu sendiri, sebuah fenomena 

yang sering terlihat di masyarakat Bugis Bone. Kedudukan sosial perempuan 

Bugis Bone sangat berperan terhadap doi’ menre’. Ada beberapa indikator status 

sosial perempuan, termasuk garis keturunan keluarga, pengaruh ekonomi, daya 

tarik fisik, tingkat pendidikan, dan keterlibatan pekerjaan
10

:  

a. Keturunan bangsawan  

Wanita yang berasal dari latar belakang bangsawan membawa serta tingkat 

status sosial yang tinggi dalam masyarakatnya. Di dalam budaya Bugis, 

kelompok masyarakat tertentu diakui sebagai golongan bangsawan dan mereka 

mendapatkan gelar istimewa sebagai tanda penghargaan terhadap status mereka. 

Dalam hal ini, wanita dari kalangan bangsawan Bugis disebut sebagai "puang," 

dan mereka memegang gelar Andi yang menandakan status bangsawan yang 

dimilikinya. 

Gelar Andi bukan sekadar sebutan, melainkan sebuah lambang 

kehormatan dan martabat yang diwariskan melalui garis keturunan. Wanita 

dengan gelar Andi umumnya menunjukkan keturunan bangsawan yang terhormat, 

dan kehadiran mereka dalam masyarakat mencerminkan kekayaan budaya dan 

sejarah keluarga mereka. Mereka sering kali berperan penting dalam 

mempertahankan adat istiadat dan nilai-nilai tradisional Bugis. 

Selain sebagai anggota keluarga bangsawan, wanita dengan gelar Andi 

juga bisa menjadi figur yang dihormati dalam komunitas mereka. Mereka 

mungkin memiliki peran sosial yang signifikan dan berpartisipasi dalam upacara 

                                                           
10

Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku Bugis 

Makassar di Kota Makassar” Jurnal Al-Qisthi 10, no. 2 (Desember 2020): h. 124. 
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adat atau kegiatan masyarakat yang penting. Oleh karena itu, status sosial wanita 

bangsawan tidak hanya tercermin dalam gelar mereka, tetapi juga dalam peran 

serta mereka dalam melestarikan dan memajukan budaya Bugis. 

b. Status ekonomi keluarga calon istri  

Uang panai yang besar bisa dianggap sebagai simbol status ekonomi 

keluarga. Masyarakat tertentu mungkin melihatnya sebagai indikator keberhasilan 

atau kekayaan keluarga pengantin pria, yang kemudian dapat meningkatkan citra 

dan status sosial mereka. Calon suami secara sosial diharapkan untuk memberikan 

lebih banyak uang kepada keluarga mempelai wanita, semakin banyak uang yang 

dimiliki mempelai wanita. Namun, jika calon pasangannya berasal dari keluarga 

menengah ke bawah, maka maharnya tidak akan terlalu tinggi.  

c. Jenjang pendidikan calon istri 

Pendidikan wanita sering dianggap sebagai investasi dalam pembangunan 

pribadi dan kemampuan seseorang. Keluarga calon pengantin wanita yang 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi mungkin melihatnya sebagai aset yang 

berharga, dan oleh karena itu, mereka mungkin mengharapkan doi’ menre’ yang 

mencerminkan "nilai" atau investasi tersebut. Tingkat pendidikan wanita dapat 

mempengaruhi peran mereka dalam keluarga dan masyarakat. Wanita dengan 

pendidikan tinggi mungkin dianggap memiliki kontribusi yang lebih signifikan 

dalam berbagai bidang, termasuk dalam mendukung ekonomi keluarga. Hal ini 

dapat mempengaruhi ekspektasi terkait besaran doi’ menre’.Seberapa sejahtera 

kedua mempelai secara pendidikan dan sosial menentukan nilai nominal doi' 

menre'. Ada korelasi positif antara pencapaian pendidikan wanita dan tingkat 

penghargaan dan pengakuan yang dia terima dari pria. Selain itu, jika tingkat 

penghormatan dan pengakuan diberikan secara minimal atau tidak signifikan, hal 

itu dapat menjadi bahan diskusi dan kritik yang meluas di masyarakat.  
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c. kondisi fisik calon istri  

Pengenaan mahar nominal yang lebih tinggi pada wanita yang dilamar 

berkorelasi langsung dengan tingkat kesempurnaan fisik yang dimilikinya. Atribut 

fisik yang dibahas berkaitan dengan penampilan wajah yang estetis, ditandai 

dengan perawakan tinggi dan kulit yang cerah. Terlepas dari latar belakang non-

bangsawan, tingkat pendidikannya bukanlah faktor penentu dalam menilai 

besaran doi' menre'-nya. Sebaliknya, kondisi fisiknya berfungsi sebagai kriteria 

untuk evaluasi ini. 

d. pekerjaan  

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berkarier 

memiliki kecenderungan untuk mencapai tingkat kemandirian ekonomi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja. Kehadiran perempuan di 

dunia kerja tidak hanya membawa dampak positif pada perkembangan karier dan 

kehidupan profesional mereka, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kemandirian ekonomi pribadi. 

Perempuan yang bekerja memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pekerjaan mereka, yang kemudian 

dapat mereka terapkan dalam mengelola keuangan pribadi. Mereka seringkali 

dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan mandiri, mengelola 

tabungan, dan berinvestasi untuk masa depan mereka. Dengan adanya penghasilan 

dari pekerjaan, perempuan dapat merasa lebih bebas secara finansial, dapat 

mengakses pendidikan tambahan, serta memiliki kontrol lebih besar terhadap 

kehidupan ekonomi mereka. 

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap perempuan yang bekerja juga 

berubah seiring waktu. Laki-laki cenderung melihat bahwa partisipasi perempuan 

di dunia kerja memiliki potensi untuk membantu meringankan tanggung jawab 
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ekonomi yang terkait dengan kehidupan keluarga di masa depan. Dalam 

perspektif ini, kontribusi finansial perempuan dapat menjadi aset penting bagi 

kestabilan ekonomi keluarga secara keseluruhan. 

Sebagai hasilnya, fenomena perempuan yang bekerja tidak hanya 

memberikan dampak positif pada tingkat kemandirian ekonomi perempuan itu 

sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi pada perubahan pola pikir masyarakat 

tentang peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan keluarga. 

B. Maqasid al-Syariah 

1. Definisi Maqasid al-Syariah 

Menurut bahasa maqasid al-Syariah terdiri dari kata maqasid dan syariah . 

maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqşid yang berarti tempat yang dituju. 

Sedangkan kata al-syariah bermakna jalan menuju mata air. Pemanfaatan istilah 

al-Syariah yang dibarengi dengan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan 

dan keberadaan air menandakan bahwa air berfungsi sebagai sumber makanan 

pokok bagi manusia, hewan, dan tumbuhan.
11

.  

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat 

adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, 

atau hukum yang ditetapkan dan perintahkan oleh Allah baik berupa ibadah 

(puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang 

menggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah dan lain-lainnya). Allah swt 

berfirman dalam QS. Al-Jasiyah/45:18 

ِنَََّّثُم َّ َّشََِيعَةَّٖم  َٰ مۡرَِّجَعَلنََٰۡكََّعََلَ
َ
هۡوَاءَََّّٓٱت بعِۡهَافَََّّٱلۡۡ

َ
ِينََّوَلَََّتتَ بعَِّۡأ لَََّيَعۡلَمُونَََّّٱلَّ 

١٨َّ 
Terjemahnya :  

                                                           
11

Busyro, Maqasid al-Syariah Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah (Jakarta: 

Kencana, 2019), h.8 
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Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti 
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui

12
 

Menurut Satria Effendi M. Zein, maqasid al-syariah adalah tujuan Allah 

dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.Tujuan itu dapat 

ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai ajaran logis bagi rumusan 

suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. 
13

 

Secara linguistik, maqasid al-Syariah dapat dipahami sebagai usaha 

manusia yang bertujuan untuk mencapai solusi optimal dan mengikuti arah 

tindakan yang benar, mengambil dari sumber utama ajaran Islam. Pemahaman ini 

saat ini kurang dalam menjelaskan esensi maqasid al-syariah. Oleh karena itu, 

konsep al-Syathibi tentang maqashid al- syariah mencakup upaya mengejar 

kesejahteraan dan pemenuhan manusia baik di alam duniawi maupun di akhirat. 

Penggunaan terminologi yang berbeda dalam al-Muwafaqat al-Syathibi terkait 

erat dengan konsep maqashid syariah. Istilah yang dimaksud meliputi maqashid 

al-syariah, al-maqashid alsyariyyah fi al-shari'ah, dan maqashid min syar'i al-

hukm. Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, namun pernyataan-

pernyataan tersebut di atas memiliki esensi yang sama, khususnya berkaitan 

dengan tujuan di balik undang-undang yang dianugerahkan oleh Allah.  

Maqashid al-Syariah secara istilah menurut pendapat ulama sebagai berikut : 

Pertama, al-syathibi menjelaskan maqāşid adalah : 

اجلها من عةیالشر وضعت التي رارين الد يڧبادلعا لح مصا تحقيق  
Artinya : 

Merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan untuk manusia di dunia dan 
akhirat, dimana syariat memang dibuat untuk hal tersebut. 

14
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya (Bandung: Mikraj Khazanah 

Ilmu, 2011), h. 210 
13

Satria Effendi M.Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), h.233 
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Abd Muqit “Maslahah dalam Maqasid Syaria”, Jurnal Ta’wiluna 3, no. 1, (April 2022): 

h. 4. 



26  

 
 

Menurut al-Syathibi, tujuan syariat adalah untuk membantu umat manusia baik di 

kehidupan ini maupun di akhirat. Ini berarti bahwa setiap Syariat di Bumi 

memiliki efek positif bagi manusia.  

Kedua, menurut ibnu al-‘asyur maqashid al-syariah adalah : 

تخلا جيث معظمها او التشريع حوال لاا جميع يڧ رع للشا ةظ وڧالل والحکم ني المعا
ال ڧاوصا هذا يڧ خل يدڧ عةی الحکم من ص خا نوع يڧ بالكون حظتها ملا تص
مع ايضا هذا يڧ خل ويد حظتها ملا من التشريع يخلوالا التي وللعاني يتها وغا عةی شر
أن  يڧ ةظ وڧمل ولكنها حكام لاا أنواع رئسا يڧ ةظ وڧمل ليست لحكم منا ان

    منها  ۃكثير واع

Artinya : 

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipelihara oleh syar’i dalam 
setiap hukum-hukum syariat. Makna-makna dan hikmah-hikmah ini tidak 
tertentu pada hukum-hukum syariat tertentu, sehingga hal ini 
mengakomodir segala sifat, tujuan umum dan makna syariat yang 
terkandung dalam hukum serta masuk pula makna-makna hukumnya yang 
tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk 
hukum. 

15
 

Akhirnya, menurut Wahbah al-Zuhaili, maqashid al-syariah menunjukkan 

tujuan dan niat yang dilindungi oleh hukum Islam di semua atau sebagian besar 

ketentuan hukumnya. Semua hukum Syariah didasarkan pada maqasid ini, yang 

dapat dianggap sebagai tujuan utamanya.
16

 

Ada yang menganggap maqasid ialah maslahah itu sendiri, sama dengan 

menarik maslahah atau menolak mafsadah. In al-Qayyim menegaskan bahwa 

syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk 

manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum berdasarkan perubahan zaman 

dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan 

kepada manusia.
17
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Abd Muqit “Maslahah dalam Maqasid Syaria”,h.5 
16

Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan Agung 

44, no. 1 (Juni-Agustus 2019), h. 119. 
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Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in, (Beirut : Dar al-Kutub  al-Ilmiyyah, 

1996), 37 
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Istilah maqasid al-Syariah digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip 

dasar dan tujuan akhir syari'ah. Setiap aturan hukum yang ditetapkan oleh syari'ah 

seharusnya membantu mencapai tujuan ini. Tujuan menyeluruh Syariah adalah 

untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sambil meminimalkan dampak 

negatif. Tujuannya adalah untuk menyoroti prinsip dasar Islam. Maqasid al-

Syariah adalah konsep kunci dalam Islam yang membantu mewujudkan cita-cita 

agama dan masyarakat. Hasil negatif, yang dikenal sebagai mafsada, dapat terjadi 

jika tujuan tersebut tidak diidentifikasi dan ditangani.  

2. Pembagian Maqashid al-Syari’ah  

Berdasarkan al-Syathibi maqashid al-syariah secara umum 

dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu : pertama menyangkut  qashdu al-

Syari’ (tujuan syariah). Kedua menyangkut qashd al-mukallaf (tujuan para 

mukallaf). Sehingga dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu
18

 : 

a. Maqhasid al-Syariah  dalam arti qashdu al-Syari’ (tujuan Tuhan) 

Maqasid al-syariah mengandung empat aspek utama, yaitu : 

1) Menetapkan syariat atau hukum merupakan salah satu tujuan utama 

Tuhan (qashdu al-shari' fi wadh'i al-shari'ah). Konsep jalb al-mashalih 

wa. dar'u al-mafasid adalah inti dari argumen al-Syathibi bahwa Syariat 

adalah hukum ilahi yang diberikan Allah kepada manusia dengan tujuan 

semata-mata untuk memberi manfaat dan menghindari. Tatanan hukum 

yang ditetapkan Allah hanya melayani kebaikan intrinsik umat manusia. 

Dalam hal ini, al-Syathibi mengikuti amalan para ulama sebelumnya 

dengan membagi kebaikan bagi umat manusia menjadi tiga kategori yang 

berbeda: (1) kebutuhan dasar (darūriyyah), (2) kebutuhan sekunder 

(hājiyyah), (3) dan kebutuhan tersier (taḥsīniyyat).  

                                                           
18

Zulkanain Abdurrahman “Teori Maqasid al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan 

Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, Jurnal AL-Fikr 22,  no. 1 (2020): h.55.  
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2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami (qashdu al-Syari’ fi wadh’i 

al-syar’ah lil ifham). Al-Syathibi menegaskan bahwa untuk memahami 

syariat, ada dua elemen penting yang berkaitan. Elemen-elemen ini 

adalah : 

a) Pengungkapan syariat dalam bahasa Arab memerlukan pemahaman bahasa 

yang komprehensif dalam semua dimensinya untuk memahami esensi 

sejatinya.  

b) Konsep syariat berakar pada  paham ummiyyah. Ini menyiratkan bahwa 

syariat diturunkan secara khusus kepada umat Ummi, yang kurang ilmu 

dalam disiplin ilmu lain. Analogi yang ditarik di sini adalah bahwa keadaan 

pengetahuan mereka terikat pada keadaan mereka saat lahir, tanpa 

pengetahuan yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk memudahkan setiap 

orang memahami syariat, karena dasar syariat adalah kemaslahatan manusia  

  Al-Syathibi secara ekstensif membahas tantangan inheren yang terkait 

dengan penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Demikian 

pula, fenomena ini dapat diamati dalam konteks para penerjemah yang 

mengemban tugas menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam berbagai bahasa. Namun 

demikian, jika terjemahan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan maksud 

dari istilah yang disebutkan pertama, yaitu secara aqliyyah, maka hal itu layak dan 

memang telah diakui sebagai kesepakatan di kalangan pemeluk Islam.  

  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memahami al-Qur'an hanya 

melalui terjemahannya tidak cukup atau berpotensi tidak dapat dicapai. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang 

komprehensif terhadap lafal-lafal ma'hud (umum) yang lazim di kalangan 

masyarakat Arab pada masa turunnya al-Qur'an sangat penting untuk menangkap 

makna yang terkandung dalam ayat-ayatnya. Signifikansi bahasa Arab dalam 
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bidang tafsir sangat penting, hingga sangat jarang ditemui mufassir yang 

menggunakan syair jahiliyah sebagai alat analisisnya . 

3) Penegakan syari'at oleh Allah harus dilakukan dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang digariskan untuk pelaksanaan syari'at. 

   Dalam konteks ini, al-Syathibi mengarahkan perhatiannya pada dua aspek 

khusus, yaitu :  

a) Konsep taklif yang melampaui kemampuan manusia (at-taklif bima la 

yuthaq): Sebagaimana dinyatakan oleh al-Syathibi, setiap kewajiban (taklif) 

yang melampaui batas kemampuan manusia dianggap batal menurut prinsip-

prinsip hukum Islam (Syar'i taklif), meskipun ada pembenaran rasional. 

b) Taklif yang di dalamnya terdapat tantangan dan kesulitan (al-taklif bima fihi 

masyaqqah). Menurut al-Syathibi, tujuan taklif bukanlah untuk membebani 

pelakunya (mukallaf), melainkan untuk memberikan manfaat tersendiri bagi 

mereka.  

4) Tujuan Allah swt. memberlakukan syariat adalah untuk memastikan 

bahwa hamba-hamba-Nya tercakup dalam kerangka hukum, sehingga 

memberi mereka perlindungan dan bimbingan (qashdu al-Syari' fi dukhul 

al-mukallaf tahta ahkam al-syariah). Menurut al-Syathibi, syariat yang 

diwahyukan oleh Allah swt. berlaku untuk semua individu sebagai 

hamba-Nya, tanpa unsur tambahan kecuali yang secara eksplisit 

digariskan dalam syariat. Menurut sumber tersebut, tujuan yang 

ditetapkan oleh syariat adalah untuk membebaskan individu dari hawa 

nafsu, sehingga memungkinkan mereka mewujudkan pengakuan sukarela 
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sebagai hamba Allah swt. yang berbakti. Penunjukan sebagai hamba ini 

tidak bisa dihindari.
19

 

  Berdasarkan empat aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek awal 

menyangkut isi dan esensi maqasid al-syariah. Aspek kedua, ketiga, dan keempat 

dapat dianggap sebagai aspek pendukung yang memperkuat aspek inti. Unsur 

primer yang berfungsi sebagai landasan dapat dicapai secara efektif melalui 

penerapan taklif yang mengacu pada pemaksaan hukum terhadap individu yang 

bertugas sebagai abdi yang merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan Taklif 

membutuhkan pemahaman yang komprehensif baik dari dimensi lafzhi maupun 

ma’nawi, yang berfungsi sebagai sisi kedua. Pemahaman dan penerapan taklif ini 

memiliki potensi untuk menempatkan individu dalam perlindungan hukum Ilahi, 

sehingga membebaskan mereka dari batasan yang dipaksakan oleh keinginan 

duniawi, yang merupakan segi keempat. Tujuan yang ditetapkan oleh syariat 

bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi individu baik di kehidupan 

sekarang maupun di akhirat, merupakan unsur fundamental yang dapat 

diaktualisasikan. 

b. Maqhasid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf) 

Pada maqasid kedua, yang tetap pada tujuan hamba (qasdu al-mukallaf),
20

 

muncul perspektif yang berbeda. Dalam contoh khusus ini, al-Syatibi menekankan 

pada dua faktor yang berbeda :  

1) Tujuan syariat dalam kaitannya dengan subjek hukum (mukallaf) meliputi 

segala niat dan perbuatan yang wajib dilakukan sesuai dengan prinsip 
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Jumarim, “Konsep Al-Maslahah dalam Pemikiran Ulama Lintas Mazhab: Telaah dan 

Pemetaan Pemikiran al-Ghazali, al-Tufi, dan al-Syathibi”, Jurnal Schemata 3, No. 2, (Desember 

2018), h.125. 
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syari'at. Ini termasuk niat yang menjadi dasar untuk tindakan amal. 

Legalitas dan penerimaan tindakan seorang hamba bergantung pada niat 

yang mendasarinya. Niat memainkan peran penting dalam membedakan 

apakah suatu tindakan amal dianggap sebagai tindakan ibadah atau hanya 

tindakan amal biasa, serta menentukan apakah itu wajib atau dianjurkan 

(sunnah), di antara pertimbangan lainnya. Selanjutnya, pembicara 

melanjutkan untuk memberikan contoh ilustratif dari sebuah organisasi 

amal, menekankan bahwa hasilnya akan bervariasi tergantung pada 

motivasi yang mendasari yang mendorong operasinya. Misalnya, 

perbuatan sujud berpotensi menanamkan rasa taqwa atau bahkan kekafiran 

pada individu, tergantung niatnya. 

2) Siapapun yang dalam menjalankan perintah Allah swt. punya maksud lain 

tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariat, maka amalnya batal. 

3. Tingkatan Maqasid al-Syariah  

Imam al-Syathibi mengkategorikan manfaat yang akan dicapai menjadi 

tiga tingkatan yang berbeda, yang meliputi aspek-aspek berikut  : 

a. kebutuhan primer (darūriyyah) 

Kebutuhan daruriyyah mengacu pada tingkat kebutuhan fundamental yang 

esensial bagi keberadaan manusia dan biasa disebut sebagai kebutuhan primer. 

Kegagalan untuk mengatasi tingkat kebutuhan ini menimbulkan risiko yang 

signifikan baik bagi kesejahteraan duniawi maupun spiritual. Al-Syathibi 

berpendapat bahwa ada lima unsur yang dapat diklasifikasikan dalam kategori ini, 

yaitu pelestarian agama, pelestarian jiwa, pelestarian akal, pelestarian keturunan, 

dan pelestarian harta. Wahyu hukum Islam dimaksudkan untuk menegakkan 

kelima prinsip tersebut. Setelah memeriksa dengan cermat setiap ayat hukum, 
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seseorang dapat melihat alasan mendasar yang menyebabkan penciptaannya, yang 

semuanya bertujuan untuk menegakkan kelima prinsip tersebut di atas. 

b. kebutuhan sekunder (hājiyyah), 

Kebutuhan sekunder, jika dibiarkan tidak terpenuhi, tidak menimbulkan 

ancaman langsung terhadap keselamatan individu tetapi dapat menimbulkan 

berbagai tantangan dan hambatan. Implementasi Syariat Islam secara efektif 

mengatasi tantangan melalui penerapan rukhshah, sebuah prinsip yang 

memungkinkan keringanan atau keringanan dalam keadaan tertentu. Sebagai 

gambaran pertimbangan Syariat Islam terhadap syarat ini.
21

 

Dalam ranah pengabdian beragama, Islam menyediakan seperangkat 

hukum rukhshah, atau keringanan, yang dapat digunakan dalam situasi di mana 

individu menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban agamanya, yang 

dikenal sebagai perintah taklif. Dalam konteks praktik Islam, diperbolehkan untuk 

tidak berpuasa saat melakukan perjalanan jarak tertentu, asalkan puasa yang 

terlewat diganti pada hari berikutnya. Demikian pula, orang yang sakit juga 

dikecualikan dari puasa, dengan harapan bisa mengganti puasa yang terlewat di 

lain waktu. Amalan salat qashar dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat 

hajiyat ini. Dalam dunia muamalah, berbagai akad ditentukan, mencakup berbagai 

bentuk transaksi seperti jual beli, sewa, syirkah (persekutuan), dan mudharabah 

(perdagangan dengan kesepakatan keuntungan bersama). Selain itu, ada hukum 

rukhshah tertentu yang berkaitan dengan muamalah. Dalam ranah 'uqubat, atau 

sanksi hukum, Islam menetapkan kerangka hukum yang mencakup pengenaan 

diyat, atau denda, untuk kasus pembunuhan tidak disengaja. Selain itu, 

                                                           
21

Usman Betawi, “Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan al-

Syathibi dan Jasser Audha”, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB 6, no. 6 (November 2018), h. 

35. 



33  

 
 

yurisprudensi Islam memungkinkan penangguhan hukuman amputasi dalam 

situasi di mana pencurian dilakukan karena kebutuhan, dengan maksud untuk 

mempertahankan hidup seseorang dari akibat langsung dari kelaparan. Kita bisa 

mengamati proses penyempitan dalam hukum Islam, yang menimbulkan rasa 

lega. Penyempitan ini bersumber dari petunjuk yang diberikan oleh ayat-ayat al-

Qur'an. 

c. Kebutuhan tersier (taḥsīniyyat) 

Konsep taḥsīniyyat merujuk pada suatu tingkat kebutuhan yang jika 

dibiarkan tidak akan mengancam keberadaan salah satu dari kelima hal tersebut di 

atas, dan juga tidak akan menimbulkan tantangan yang berarti. Menurut al-

Syathibi, tingkat kebutuhan yang dibahas di sini mewujud dalam bentuk 

kebutuhan pelengkap. Kebutuhan ini melibatkan kepatuhan terhadap kebiasaan 

dengan melakukan tindakan yang tepat dan menghindari perilaku yang dianggap 

negatif. Selain itu, mereka melibatkan menghiasi tindakan seseorang dengan 

keindahan yang sejalan dengan harapan norma masyarakat dan standar moral. 

Allah telah menetapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan taḥsīniyat 

dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan 'uqubat. 

Dalam ranah ibadah, Islam mengamanatkan penyucian baik dari hadas maupun 

najis, baik yang melingkupi tubuh fisik maupun ruang dan lingkungan sekitarnya. 

Sesuai dengan ajaran Islam, disarankan untuk mendandani diri dengan tepat saat 

menghadiri masjid, karena praktik ini diyakini mendorong pelaksanaan ibadah 

tambahan yang dikenal sebagai sunnah. Dalam ranah muamalah, Islam mengatur 

praktik pemborosan, kikir, manipulasi harga, perilaku monopoli, dan tindakan 

serupa. Dalam ranah fikih Islam, telah ditetapkan bahwa tindakan pencabutan 

nyawa anak dan perempuan pada masa konflik bersenjata dilarang keras. Selain 
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itu, melakukan praktik muslah, yang melibatkan siksaan terhadap pejuang yang 

telah meninggal, juga dianggap tidak diperbolehkan.
22

 

Dalam syariat Islam, istilah adh-Dharuriyat al-Khamsah digunakan untuk 

menunjukkan lima prinsip dasar. Termasuk dalam kategori ini adalah konsep-

konsep seperti agama, jiwa, pikiran, garis keturunan, dan harta. Kelima unsur ini 

mewakili maslahah, yang senantiasa dijaga oleh syariat, meskipun melalui 

berbagai cara. Syariat mencakup dua prinsip dasar, yaitu perwujudan prinsip 

hukum dan pemeliharaan konsistensi hukum. Dalam contoh khusus ini, tujuan 

utama hukum Islam, sebagaimana digariskan oleh al-Syathibi, meliputi unsur-

unsur berikutnya : 

1) Ḥifẓ al-dīn (Memelihara Agama) 

Kehadiran agama melekat pada kondisi manusia, dan hukum positif 

berfungsi untuk menjaganya sebagai hak asasi manusia yang membutuhkan 

perlindungan terhadap segala bentuk ancaman atau gangguan dari entitas 

eksternal. Dalam ranah fikih Islam, ciri yang menonjol adalah penanaman 

toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda, asalkan praktik mereka tidak 

mengganggu satu sama lain, sebagaimana yang ditetapkan oleh tuntunan Tuhan 

QS Al-Kafirun/109:1-9. 

ََّّقُلَّۡ هَا يُّ
َ
أ َٰفِرُونََّيََٰٓ ١ََََّّّّٱلۡكَ َّتَعۡبُدُونَ َّمَا عۡبُدُ

َ
َّأ َٰبد٢َََُِّّّلََٓ َّعَ نتُمۡ

َ
َّأ َّمَآَّوَلََٓ ونَ

عۡبُدَُّ
َ
اَّعَبَدتُّم٣َََّّّۡأ َّ۠عََبدَِّٞم  ناَ

َ
َّأ عۡبُدََُّّوَل٤ََََّّٓوَلََٓ

َ
َٰبدُِونََّمَآَّأ نتُمَّۡعَ

َ
لكَُم٥َََّّّۡأ

َّدِينَِّ َّ ٦َّدِينُكُمَّۡوَلَِِ
Terjemahnya : 

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang 
kamu sembah, Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, Dan 
aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu 
tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, 
Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku"

23
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2) Ḥifẓ al-nafs (memelihara Jiwa) 

Hukum Islam diamanatkan untuk menegakkan dan menjaga hak asasi 

manusia yang mendasar yang berkaitan dengan pemeliharaan kehidupan dan hak 

untuk membela diri. Oleh karena itu, fikih Islam melarang tindakan pencabutan 

nyawa sebagai sarana untuk memusnahkan keberadaan manusia dan menegakkan 

kesejahteraannya.
24

 Al-Qur'an juga menganjurkan untuk memelihara jiwa 

manusia, hal ini terdapat dalam QS al-Isra/17:31: 

وۡلََََّّٰوَلَََّ
َ
َّأ ْ َّكََنََّتَقۡتُلوُٓا َّقَتۡلهَُمۡ َّإنِ  َّوَإِي اكُمۡۚۡ َّنرَۡزقُُهُمۡ ۡنُ َّنَّ  َّإمِۡلََٰقٖٖۖ َّخَشۡيَةَ دَكُمۡ

ٗ  ََّّ  َّخِطَّۡ ٣١ََّّاَّبَبِ
Terjemahnya : 

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

25
 

Ayat ini merupakan reaksi atas perilaku yang diperlihatkan oleh 

masyarakat Jahiliyah, dimana mereka memegang hak waris dari anak 

perempuannya karena khawatir akan potensi kemelaratan. Sesuai analisis yang 

diberikan oleh Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan manifestasi kasih sayang 

ilahi terhadap anak-anak, sehingga mengarah pada larangan pembunuhan mereka, 

dengan penekanan khusus pada kesucian hidup mereka. 
26

 

3) Ḥifẓ al-nasl (Memelihara Keturunan) 

Islam menganjurkan pelembagaan perkawinan sebagai mekanisme untuk 

melindungi kesejahteraan dan kemakmuran generasi mendatang, menjamin 

lahirnya anak-anak yang lurus akhlaknya dan menjaga garis keturunan yang jelas 

yang dapat ditelusuri sampai ke orang tua kandungnya. Perzinahan sangat 

dilarang dalam Islam, dan agama sangat mengutuk tuduhan perzinahan yang tidak 

berdasar. Larangan dan kecaman ini berlaku untuk individu dari semua jenis 

                                                           
24

Barzah Latupono, Buku Ajar Hukum Islam (Cet. II; Yogyakarta: 2020), h. 27.  
25

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 384. 
26

Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir, Tafsīr al-Qur’an al-‘Azhīm (Beirut, Dar al-Kutub al-

Islamiyah, 1419), jilid V, h. 242.  



36  

 
 

kelamin, dan mereka berfungsi sebagai tindakan perlindungan untuk menjamin 

kesejahteraan generasi mendatang. Perzinahan umumnya dianggap sebagai 

perilaku yang tidak dapat diterima secara moral karena potensi dampak buruknya 

terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan keturunan seseorang. Perzinahan 

ditanggapi dengan konsekuensi yang berat, seperti hukuman fisik, dengan tujuan 

mengecilkan hati calon pelanggar. Pelaksanaan langkah ini berfungsi untuk 

memperkuat larangan sebagaimana tercantum dalam QS al-Isra/17:32.
27

 

ىَّتَقۡرَبُواََّّْوَلَََّ نََِٰٓ َّوسََاءََّٓسَبََِّّۥإنِ هََُّّٱلز  َٰحِشَة  َّكََنََّفَ ٣٢ََّّيلٗ 
Terjemahnya : 

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

28
 

4) Ḥifẓ al-aql (Memelihara Akal) 

Akal sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan 

mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah , alam semesta 

dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal manusia tidak 

mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Penggunaan akal harus 

pada sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia, bukan pada hal-hal yang 

merugikan kepentingan hidup manusia. Untuk memelihara akal manusia dilarang 

meminum minuman yang memabukkan atau khamar karena dapat merusak akal.
29

 

Didalam al-Qur’an dalam QS al-Maidah/5:90-91. 

هَا يُّ
َ
أ ِينَََّّيََٰٓ ََّّٱلَّ  مَا َّإنِ  ْ نصَابَُّوَََّّٱلمَۡيۡسَُِّوَََّّٱلَۡۡمۡرَُّءَامَنُوٓا

َ
زۡلََٰمَُّوَََّّٱلۡۡ

َ
ِنََّّۡٱلۡۡ َّم  رجِۡسٞ

يۡطََٰنَِّعَمَلَِّ يۡطََٰنَُّيرُيِدََُّّإنِ مَا٩٠َّلَعَل كُمَّۡتُفۡلحُِونَََّّٱجۡتَنبُِوهَُّفَََّّٱلش  نَّيوُقعَََِّّٱلش 
َ
أ
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كُمَّۡعَنَّذبِۡرََِّّٱلمَۡيۡسَِِّوَََّّٱلَۡۡمۡرَِّفََِِّّٱلَۡۡغۡضَاءََّٓوَََّّٱلۡعَدََٰوَةََّبيَۡنَكُمَُّ َِّوَيَصُد  وعََنََِّّٱللّ 
ةَِّٖۖ لوََٰ نتَهُونَََّّٱلص  نتُمَّمُّ

َ
 ٩١فَهَلَّۡأ

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud 
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 
(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 
mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari 
mengerjakan pekerjaan itu)

30
 

5) Ḥifẓ al-māl (Memelihara Harta) 

Pelestarian properti adalah prinsip fundamental dalam yurisprudensi Islam. 

Akuisisi kekayaan dapat dipandang sebagai pemberian Tuhan kepada umat 

manusia, berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan dan mengabadikan 

keberadaan. Hukum Islam menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia 

dalam perolehan harta melalui cara-cara yang halal, sebagaimana yang digariskan 

oleh Allah dalam ketentuan yang digariskan dalam al-Qur'an. Sesuai dengan 

prinsip Islam, tindakan pencurian, korupsi, konsumsi kekayaan yang berlebihan, 

penipuan, dan perampokan secara tegas dilarang karena berpotensi menimbulkan 

penindasan terhadap individu lain. 
31

 

4.   Cara Memahami Maqasid al-Syariah 

Memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang maqasid al-syariah 

merupakan usaha yang signifikan yang bertujuan untuk membedakan prinsip-

prinsip dasar dan tujuan yang mendukung pengembangan hukum ketuhanan. 

Penegasan tersebut berpendapat bahwa  pemahaman maqasid al-syariah memiliki 

signifikansi yang signifikan dalam perkembangan fikih Islam. Adaptasi yang 

efektif dari hukum Islam terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat yang 
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berkembang bergantung pada perkembangan hukum Islam itu sendiri, yang 

dianggap sebagai prasyarat penting untuk penerapannya. Penerapan hukum Islam 

menunjukkan kapasitas fleksibilitas yang menonjol ketika mempertimbangkan 

keadaan temporal, situasional dan geografis yang berbeda. Dalam konteks 

pemahaman maqashid al-syariah, al-Syathibi menjelaskan tiga kategori ulama 

yang berbeda, masing-masing dibedakan dengan metodologi interpretasi masing-

masing :  

Pertama, dikemukakan oleh sebagian ulama bahwa konsep maqashid al-

syariah bersifat abstrak dan hanya dapat dipahami melalui petunjuk Ilahi, 

khususnya berupa lafaz zahir yang jelas. Instruksi yang diberikan tidak 

memerlukan banyak penelitian untuk memahami makna yang dimaksud. Petunjuk 

yang diberikan dalam bentuk lafaz zahir sering disertai dengan penegasan bahwa 

taklif tidak bergantung pada kemaslahatan hamba. Sebaliknya, juga dinyatakan 

bahwa urgensi kemaslahatan meniscayakan pemenuhan taklif. Perspektif ini 

menolak penggunaan qiyas sebagai metode analisis. Kelompok tersebut di atas 

disebut sebagai ulama al-zahiriyah. Allah menetapkan hukum-hukum-Nya berupa 

kewajiban, larangan, sunnah, dan beberapa perbuatan yang dianggap makruh. 

Selain dari hukum-hukum itu, tindakan yang tidak diatur secara eksplisit dianggap 

diperbolehkan. Jika semua ketentuan hukum telah dinyatakan secara tegas dalam 

sumber-sumber primer, yang mencakup prinsip-prinsip umum dan peraturan-

peraturan khusus, maka penerapan qiyas akan menjadi usang. Qiyas digunakan 

oleh para ahli hukum dalam situasi di mana tidak ada pedoman tekstual yang 

tersedia. Kedua : ulama yang tidak menempuh pendekatan zahir lafaz dalam 

mengetahui maqasid al-Syariah .Anggota kelompok ini dipisahkan : 

Pertama , Menurut ulama tertentu, dikatakan bahwa maqashid al-shariyah 

tidak memanifestasikan dirinya dalam bentuk literal, juga tidak secara eksplisit 
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berasal dari kata-kata literal instruksi. Konsep Maqashid al-Syariah merupakan 

prinsip dasar yang tampak jelas dalam berbagai aspek hukum Islam. Salah satu 

alasan untuk menekankan ekspresi lahiriah dari hukum adalah bahwa individu 

seringkali hanya berpegang pada interpretasi literal, yang berpotensi mengabaikan 

makna dan tujuan yang lebih dalam dari Maqasid al-Syariyah. Entitas kolektif 

tersebut disebut sebagai Ulama Batiyyah. 

Ada kelompok tertentu yang menganjurkan integrasi aspek lafaz dalam 

penafsiran dan penerapan maqasid al-syariah. Ini menyiratkan bahwa komponen 

zahir lafaz tidak mampu mencakup referensi yang tegas. Dalam hal terjadi 

pertentangan antara doktrin agama dan rasionalitas, maka prinsip-prinsip nalar 

harus didahulukan, apakah itu dibenarkan oleh kebutuhan untuk menegakkan 

kesejahteraan sosial atau tidak. Kelompok itu disebut sebagai al-mutaammiqin fi 

al-qiyas. Pembagian warisan mengikuti rasio 2:1. Pembagian ini sesuai dengan 

ajaran Al-Qur’an; namun, hal itu dapat berubah sewaktu-waktu jika 

mempertimbangkan keadaan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan 

skenario di mana seorang ayah mengambil alih kepemilikan bisnis dan secara 

aktif melibatkan putrinya dalam operasinya, sementara putranya berkontribusi 

minimal terhadap pertumbuhan bisnis. Akibatnya, anak perempuan berhak atas 

dua saham di perusahaan tersebut. 

Ketiga: Para akademisi berupaya mengintegrasikan dua pendekatan, yaitu 

zahir lafaz (kata-kata literal) dan pertimbangan makna, dengan cara menjaga 

keutuhan lafaz zahir dan kandungan makna/illa' yang substantif. Integrasi ini 

bertujuan untuk memastikan berfungsinya syariat secara mulus, menghindari 

kontradiksi yang melekat. Kolektif khusus ini secara resmi disebut sebagai al-

Rasikhin.
32

.  
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Contoh: Perbuatan berdoa dan memberi sedekah adalah amanat Allah bagi 

para pengikut-Nya. Perintah-perintah ini sangat penting dan memiliki penerapan 

yang luas, karena mereka berfungsi untuk menjelaskan tujuan dan tujuan yang 

mendasari Syariah. Berbeda dengan larangan yang tertera dalam QS Al-Nisa/4: 

43, yang melarang shalat dalam pengaruh miras, Larangan shalat dalam konteks 

ini tidak dianggap mendasar, melainkan bersifat situasional (juz'iy), menunjukkan 

bahwa larangan shalat tidak sejalan dengan  tujuan utama syariat. Sehubungan 

dengan tindakan shalat, syariat berusaha untuk menetapkan bahwa individu 

terlibat dalam praktek ini dalam keadaan tenang, sejalan dengan arahan 

menyeluruh yang ditemukan dalam ayat-ayat lain. Dalam ayat yang dibahas, dapat 

disimpulkan bahwa niat utama Allah adalah melarang konsumsi alkohol, bukan 

secara eksplisit melarang shalat. Dalam pemahaman konsep maqasid al-syariah, 

terlihat bahwa al-Syathibi menyejajarkan dirinya dengan kelompok ulama ketiga, 

yaitu ulama al-Rasikhin. Dia mengadopsi pendekatan ganda, menggabungkan 

zahir lafaz (makna yang tampak dari teks) dan pertimbangan makna/illat (alasan 

yang mendasari), yang dianggapnya sangat relevan. Sehingga untuk memahami 

maqasid al-syariah terlihat melalui pemaparan tiga skenario potensial yang 

diajukannya. Metode ketiga adalah : 

a. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah dan larangan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis 

komprehensif terhadap lafal amr (perintah) dan al-nahy (larangan) sebagaimana 

terdapat dalam al-Qur’an dan al-hadis, sebelum diintegrasikan dengan yang terkait 

masalah lainnya. Ini memerlukan kembali ke interpretasi literal dari arahan dan 

batasan. Dalam konteks sekarang, perintah harus dipahami sebagai prasyarat 

untuk pelaksanaan perintah tersebut. Tujuan yang dikehendaki (Tuhan) 

diwujudkan melalui manifestasi isi tatanan. Demikian pula, larangan yang juga 
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dapat dipahami mengharuskan ditinggalkannya suatu perbuatan tertentu. Tindakan 

menjauhkan diri dari tindakan yang dilarang adalah hasil yang diinginkan atau 

tujuan yang dicari oleh Allah. 

Pemberlakuan pembatasan pengucapan perintah dan larangan, yang tidak 

terkait dengan hal-hal lain, bertujuan untuk menjaga dan membedakannya dari 

arahan dan larangan yang memiliki tujuan berbeda, seperti larangan melakukan 

transaksi perdagangan sebagaimana digariskan dalam QS al-Jumu’ah /62:9.  

هَا يُّ
َ
أ ِينَََّّيََٰٓ ةَِّمِنَّيوَۡمََِّّٱلَّ  لَوَٰ َّْإذَِاَّنوُدِيََّللِص  َّْفَََّّعَةَِّٱلُۡۡمَُّءَامَنُوٓا ََّّٱسۡعَوۡا َّذبِۡرِ َِّإلَََِٰ َّٱللّ 

َّٞل كُمَّۡإنَِّبُنتُمَّۡتَعۡلمَُونَََّّٱلَۡۡيۡعََّۚۡوَذَرُواَّْ ۡٗ َٰلكُِمَّۡخَ  ٩َّذَ

Terjemahnya : 

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum´at, 
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual 
beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 

33
 

Ayat tersebut di atas tidak menghadirkan larangan secara tersendiri; 

melainkan tujuannya adalah untuk memperkuat arahan untuk melakukan tindakan 

mengingat Allah (melalui pelaksanaan shalat Jumat). Perbuatan jual beli pada 

hakikatnya adalah sah dan tidak dilarang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

nash tersebut tidak secara inheren mengandung unsur maqashid al-syariah yang 

secara tegas melarang jual beli, melainkan larangan zina. Pada hakikatnya, 

perbuatan jual beli itu tidak dengan sendirinya dilarang. Pencantuman bentuk ini 

dalam kerangka analisis lafaz dalam mengkaji maqashid al-syariah tidak ada. 

b. Penelaah illah al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan)  

Pemahaman maqasid al-syariah juga dapat dicapai melalui pemeriksaan 

terhadap hukum ketuhanan yang tercakup dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. 

Ketuhanan yang diasosiasikan dengan prinsip hukum ini kadang-kadang 

diekspresikan dengan gamblang, sementara di lain waktu manifestasinya kurang 
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jelas. Menurut al-Syathibi, jika suatu Tuhan disebutkan secara eksplisit dalam 

sebuah ayat atau hadis, maka wajib untuk mengikuti ajaran yang digariskan dalam 

teks tersebut. Pencapaian tujuan hukum dalam hal perintah dan larangan dapat 

dipermudah dengan berpegang pada ketentuan tertulisnya. Contoh ilustratif dari 

illah yang diartikulasikan dengan gamblang dapat diamati dalam hukum jual beli, 

yang berusaha untuk mendorong saling menguntungkan melalui transaksi. Jika 

ada ketidakjelasan dalam memahami hukum Allah, maka perlu mengambil sikap 

tawaqquf, yang berarti mempercayakan pemahaman tujuan syariat kepada Tuhan, 

yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dalam hal ini. Sikap tawaqquf 

didasarkan pada dua pertimbangan yang berbeda :  

1)  Perluasan suatu undang-undang tidak boleh dilakukan tanpa 

kepastian, karena ada kemungkinan dapat bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariat. 

2) Tidak diketahuinya maksud hukum.
34

 

Setelah dicermati dan dibandingkan dengan pendekatan awal, yaitu 

analisis lafal amr dan nahy, ternyata perbedaan utama kedua metodologi ini 

terletak pada orientasi atau tujuan permasalahannya masing-masing. Metode atau 

pendekatan awal lebih menitikberatkan pada nash-nash yang berkaitan dengan 

masalah ibadah, sedangkan pendekatan hukum ketuhanan lebih erat kaitannya 

dengan masalah muamalah. 

c. Analisis terhadap al-sukūt al-syāri’ (sikap diam ataupun tidak adanya 

penjelasan hukum syara’) 

Sukūt al-Syāri` mengacu pada keadaan diam atau tidak adanya 

argumentasi juz'i yang eksplisit dan definitif dari al-Syāri` (Allah swt.) dalam 

menentukan keputusan hukum yang berkaitan dengan tindakan mukallaf, 
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sehingga memberikan status hukum tertentu atas mereka. Minimnya bukti empiris 

mengenai dasar hukum perbuatan ini terlihat pada ranah ibadah dan muamalah. 

Menurut yurisprudensi Islam, otoritas tertinggi dalam pembentukan hukum hanya 

ada pada Allah. Akidah ini merupakan keyakinan mendasar yang wajib bagi 

setiap pemeluk agama Islam. 

Dalam karyanya berjudul al-Muwafaqāt, Imam al-Syâthibi menghadirkan 

kategorisasi sukūt` al-Syari` ke dalam dua bentuk yang berbeda. Setiap bentuk 

menunjukkan berbagai tingkat kehujjahan. Oleh karena itu, wacana selanjutnya 

akan menjelaskan unsur-unsur pembentuk sukūt` al-Syari ` dan perbuatan 

kehujjahan: 

1) sukūt al-syāri’ dalam bidang muamalah  

Menurut Imam al-Syathibi, perbuatan manusia tertentu kurang memiliki 

informasi hukum berupa bukti tekstual atau penjelasan yang diberikan oleh Nabi 

Muhammad. Teks pengguna dapat ditulis ulang sebagai berikut: "Dalam bentuk 

pengetahuan eksplisit, ini tetap pada hukum atau interpretasi tertentu yang berasal 

dari ajaran Nabi Muhammad." Meskipun pemberlakuan undang-undang khusus 

tidak dianggap perlu selama periode itu. 

Imam al-Syathibi memberikan penekanan yang signifikan pada gagasan 

bahwa pengenalan batasan hukum pada tindakan tertentu dapat dikaitkan dengan 

manifestasi dari tantangan ini setelah era kenabian Muhammad saw. karena 

berhentinya wahyu Ilahi dari Allah swt., individu tidak mampu memberikan 

penjelasan yang komprehensif sejalan dengan niat al-Syāri`. 

Ulama klasik berusaha untuk menurunkan prinsip-prinsip hukum dari 

bentuk ini dengan menyelaraskannya dengan nilai-nilai universal ajaran Islam, 

yang biasa disebut dengan al-adillah al-kulliyah. Salah satu wujud penyebaran 

nilai-nilai tersebut secara global antara lain konsolidasi al-Qur'an menjadi mushaf 
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tunggal, transformasi ilmu ke dalam teks tertulis, dan pembentukan jaminan 

kontrak untuk pengadaan barang. Imam al-Syathibi, dalam karyanya al-

Muwafaqāt, memberikan beberapa contoh sebagai ilustrasi. Ini termasuk 

kompilasi al-Qur'an, transkripsi pengetahuan ke halaman buku, dan kapasitas 

untuk memberikan jaminan untuk perjanjian kontrak yang berkaitan dengan 

pengadaan barang.  

Pada masa Nabi, tidak ada faktor imperatif atau memaksa yang 

mengharuskan penyusunan al-Qur’an. Setelah era Nabi, pertemuan diadakan oleh 

para sahabat karena urgensi yang mengharuskan terjadinya mereka. Secara 

khusus, meninggalnya para sahabat yang memiliki kemampuan menghapal al-

Qur'an mengakibatkan munculnya ketidakpastian. 

Berdasarkan contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

yang diperlihatkan oleh mukallaf yang kerangka hukumnya dapat dikembangkan 

lebih lanjut, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Istilah 

muamalah mengacu pada setiap tindakan atau perilaku yang ditunjukkan oleh 

individu yang mempertahankan interaksinya dengan manusia lain. Tujuan 

mendasar dari ketentuan yang ditentukan hukum adalah untuk memastikan 

kenyamanan bagi umat manusia, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah swt. 

2) sukūt al-syāri’ dalam bidang ibadah  

Menurut Imam al-Syathibi, tercatat bahwa al-Syāri` bersikap bungkam 

terhadap hukum suatu perbuatan tertentu pada masa Nabi Muhammad saw.. 

Sedangkan perbuatan tersebut memiliki makna semantik yang meniscayakan 

adanya asas-asas hukum. Namun demikian, kajian menyeluruh terhadap dalil al-

Syāri tidak menghasilkan ketentuan hukum yang dapat dianggap sebagai dalil 

definitif untuk menetapkan hukum. Segmentasi suku kata didasarkan pada adanya 

signifikansi semantik yang memerlukan perumusan prinsip yang mengatur suatu 
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tindakan, namun alasan yang menjelaskan prinsip ini tetap sulit dipahami. Yang 

dimaksud dengan bid’ah adalah penambahan yang dianggap bertentangan dengan 

prinsip qashdu al-Syāri`. Pengertian yang diturunkan dari qashdu al-Syāri` adalah 

keharusan untuk berpegang pada batas yang telah ditentukan tanpa ada 

penyimpangan melalui penjumlahan atau pengurangan.
35

 

Al-Syathibi memberikan contoh ilustrasi dimana mazhab Maliki tidak 

menganjurkan sujud syukur.
36

 Tindakan mengungkapkan rasa terima kasih 

melalui sujud tidak secara eksplisit diamanatkan, karena hal itu tidak dilakukan 

oleh Nabi pada masanya. Namun, ada alasan atau pertimbangan lain untuk 

melakukan tindakan ini, seperti mengakui dan menghargai berkah yang secara 

inheren terkait dengan keberadaan manusia, terlepas dari waktu atau tempat. Oleh 

karena itu, pilihan Nabi untuk berdiam diri atau tidak melakukan sujud syukur 

pada masanya dapat dipahami sebagai cerminan dari prinsip maqashid al-syariah, 

yang mengisyaratkan bahwa sujud syukur tidak diterima. 

5.  Urgensi Maqasid al-Syariah  

Adapun urgensi maqasid al-Syariah menurut az-Zuhaily sebagaimana 

yang dikutip Ahmad Suganda : 

a. Konsep maqasid al-syariah dapat memudahkan pemahaman hukum yang 

bersifat umum (kulliyah) maupun khusus (juz'iyyah). 

Konsep ini membantu mencapai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan 

hak asasi manusia, sehingga memberikan landasan bagi interpretasi hukum yang 

kontekstual dan relevan. Dengan merinci prinsip-prinsip maqasid, penafsiran 
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hukum dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat, menjadikan 

syariah lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika zaman. 

b. Memperoleh pemahaman praktis tentang teks-teks syari’. 

Urgensi maqasid al-Shariah terletak pada peranannya dalam memberikan 

pemahaman praktis terhadap teks-teks syariah. Dengan fokus pada tujuan-tujuan 

syariah seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia, 

maqasid memberikan panduan kontekstual untuk memahami dan menerapkan 

prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini memungkinkan umat Islam memahami 

tujuan utama di balik ketentuan-ketentuan syariah, sehingga dapat 

mengadaptasinya secara relevan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian, maqasid al-Shariah memberikan kerangka kerja yang dinamis 

dan praktis dalam menafsirkan teks-teks syariah untuk kebutuhan zaman. 

c. Bisa menjadi istinbath hukumnya, yang dilengkapi dengan penerapan qiyas, 

istisan, istislah, dan metodologi lain yang relevan.
37

 

Dalam situasi di mana al-Qur'an dan hadits tidak menyediakan panduan yang 

tegas terkait dengan masalah-masalah kontemporer, para mujtahid menjadikan 

maqasid al-Shariah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukumnya. 

Mereka memanfaatkan prinsip-prinsip tujuan syariah, seperti keadilan, 

kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia, untuk merumuskan 

ketentuan hukum yang relevan dengan realitas zaman. Selain itu, para mujtahid 

menggunakan metode-metode seperti qiyas (analogi), istisan (pemahaman 

konseptual), istislah (kepentingan umum), dan pendekatan metodologi lainnya 

untuk mengisi kesenjangan hukum dan menjawab tantangan kontemporer 

dengan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan ini, 
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mereka menciptakan kerangka hukum yang bersifat dinamis dan responsif 

terhadap perubahan zaman 

d. Konsep maqasid al-Syariah berfungsi sebagai alat yang berharga bagi para 

mujtahid dalam pemeriksaan hukum  

Maqasid al-Shariah memiliki peran yang sangat berharga bagi para 

mujtahid dalam menilai hukum yang terkait dengan tindakan manusia, dengan 

tujuan merumuskan ketentuan hukum yang sesuai dengan konteks masyarakat. 

Prinsip-prinsip maqasid memberikan kerangka kerja bagi mujtahid untuk 

mengevaluasi apakah suatu hukum mencapai tujuan-tujuan syariah seperti 

keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan 

memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya, maqasid membantu 

menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan dan dinamika 

zaman. Oleh karena itu, maqasid al-Shariah bukan hanya sekadar alat 

interpretatif, tetapi juga merupakan pedoman kreatif untuk merumuskan hukum 

yang berfungsi secara efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

mengakomodasi perkembangan zaman yang terus berubah. 

e. Konsep maqasid al-syariah secara efektif berfungsi untuk membatasi 

interpretasi lafal yang dimaksud (madlul al-alfadz) secara akurat, karena teks-

teks hukum mencakup berbagai lafal dan makna.
38

 

 Maqasid al-Shariah, dengan tujuan utamanya untuk mencapai keadilan, 

kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia, mampu secara efektif 

membatasi lafal yang dimaksud (madlul al-fadz) dalam teks hukum. Seiring 

dengan kenyataan bahwa teks hukum Islam mencakup berbagai lafaz dan 

makna, maqasid memberikan kerangka kerja interpretatif yang mendalam. Ini 

memungkinkan mujtahid untuk tidak hanya memahami teks secara harfiah, 
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tetapi juga untuk mengekstraksi dan memahami tujuan hakiki di balik ketentuan 

hukum. Dengan demikian, maqasid al-Shariah memberikan ketelitian dan 

akurasi dalam menetapkan hukum, memastikan bahwa ketentuan hukum 

mencerminkan spirit dan maksud yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun 

menggunakan lafal yang beragam dalam teks hukum
39

 

Pentingnya memahami maqasid al-syariah, yang menjelaskan 

kebijaksanaan yang mendasari, tujuan, dan alasan mendasar di balik suatu 

keputusan hukum, telah menyebabkan banyak sarjana menganggap maqasid al-

syariah sebagai inti dari fikih. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki 

pemahaman tentang maqasid berbeda dengan keakraban mereka dengan ushul al-

fiqh. Pemahaman maqasid al-syariah memerlukan pemahaman yang 

komprehensif tentang prinsip-prinsip agama dan pengetahuan yang mendalam 

tentang peraturan yang ditentukan oleh syariat.
40

 

Menurut Al-Syathibi, individu yang ingin melakukan ijtihad harus 

berpegang pada prinsip-prinsip maqasid al-Syariah. Salah satu aspek perspektif al-

Syathibi menyangkut konsep nikah mut'ah dan nikah tahlil, keduanya melibatkan 

bentuk ikatan perkawinan yang bersifat sementara atau terikat waktu. 

Pemahaman maqasid al-syariah memerlukan inisiasi jalan menuju ranah 

ijtihad, karena merupakan penemuan otentik dalam domain syariah. Konsep 

maqasid al-syariah memungkinkan identifikasi individu yang termasuk dalam 

kategori ketaatan, maksiat, harmoni dan sunnah. Oleh karena itu, individu yang 

bercita-cita untuk melakukan ijtihad tidak boleh semata-mata mengandalkan 

pendekatan linguistik, melainkan harus diarahkan untuk mengadopsi pendekatan 

maqashid al-syariah.  
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C. Kerangka Konseptual  

Kerangka Konseptual merujuk pada kontruksi intelektual yang digunakan 

untuk membangun kerangka teoretis suatu penelitian. Kerangka konseptual 

membantu menghubungkan konsep-konsep, variabel-variabel dan hubungan 

antara mereka yang menjadi dasar dari penelitian. Kerangka konseptual 

membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang topik 

penelitian, menyusun landasan teoretis yang kuat dan membentuk landasan bagi 

pengembangan penelitian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, khususnya lokasi 

penelitian dan analisis data. Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian 

lapangan, berdasarkan perspektif lokasi penelitian. Ketika diperiksa melalui lensa 

analisis data, bentuk penyelidikan khusus ini dapat diklasifikasikan sebagai 

penelitian kualitatif. 

Penelitian lapangan juga dikenal sebagai field research yakni penelitian 

yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek di 

lapangan guna memperoleh informasi dan data yang sesuai dengan kasus 

penelitian.
1
 Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui kerja lapangan 

langsung yang dilakukan di lokasi penelitian, khususnya di Kabupaten Bone. 

Penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif berbagai fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran individu dan 

kelompok dari sudut pandang subjektif mereka sendiri. Metodologi penelitian ini 

digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tradisi doi' 

menre', khususnya dari sudut pandang maqasid al-Syariah.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bone. Pemilihan lokasi khusus ini 

oleh penulis sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh keberadaan objek 

kajian di wilayah geografis tertentu tersebut. Penulis menemukan kasus tertentu di
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lokasi tersebut, kemudian memilihnya sebagai topik penelitian. Selain itu, 

letak geografis dianggap memiliki data primer yang dapat diakses dan sumber 

data yang penting untuk penelitian.  

B. Pendekatan Penelitian 

Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan teologis normatif 

(syar’i) sebagai kerangka metodologinya. Pendekatan sosiologis adalah perspektif 

ilmiah yang berfokus pada pemeriksaan struktur sosial dan proses sosial, dengan 

penekanan khusus pada implikasinya terhadap transformasi masyarakat. Menurut 

Soerjono Soekanto, sosiologi dapat dicirikan sebagai disiplin ilmu yang dibatasi 

oleh batas-batas penilaian. Bidang sosiologi tidak memiliki kapasitas  untuk 

menentukan lintasan perkembangan sosial atau memberikan wawasan tentang 

pengetahuan dan pemahaman kolektif tentang koeksistensi sosial. Bidang studi ini 

juga mengkaji proses sosial, menyadari bahwa pemahaman yang komprehensif 

tentang kehidupan manusia tidak dapat dicapai hanya melalui pengetahuan 

tentang struktur sosial.
2
 Penulis mencoba menggambarkan masalah-masalah 

mengenai doi’ menre’ yang terjadi di lokasi dengan mengumpulkan, mensintesis 

dan menganalisis data, dan kemudian menjelaskannya.  

Pendekatan teologis normatif (syar’i) adalah kerangka teoretis yang 

menafsirkan agama berdasarkan ajarannya yang mendasar dan otentik yang 

dianggap berasal dari sumber Ilahi, tanpa interpretasi atau pengaruh manusia. 

Dalam kerangka normatif ini, agama dikonseptualisasikan sebagai kebenaran 

hakiki dan tak terbantahkan yang berasal dari sumber Ilahi, sehingga melampaui 

alam penalaran dan rasionalitas manusia. Dalam contoh khusus ini, agama 

tampaknya memiliki sifat yang komprehensif, yang dicirikan oleh atribut-

atributnya yang berbeda. Untuk agama Islam misalnya, harus sosial, agama seolah 
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menawarkan benar secara normatif dan mempertahankan nilai luhur. Dalam ranah 

nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, solidaritas, tolong-menolong, toleransi, 

kesetaraan dan lain-lainnya.
3
 

C. Sumber Data 

Data merupakan komponen fundamental yang digunakan atau dibutuhkan 

dalam penelitian, dengan mengikuti parameter tertentu yang telah ditentukan. 

Dalam konteks akuisisi data, asal data biasanya disebut sebagai jenis data, yang 

dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: data primer dan data sekunder.
4
 

1. Data Primer 

Data primer mengacu pada jenis data yang diperoleh langsung dari sumber 

aslinya, meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Data tersebut biasa disebut sebagai 

data mentah, berdasarkan sumber asalnya. Data utama yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh langsung dari informan penelitian melalui wawancara 

dengan individu yang dianggap mampu memberikan wawasan tentang tradisi doi' 

menre' dari perspektif maqasid al-Syariah diantaranya  meliputi tokoh adat, 

ulama, tokoh masyarakat, tokoh akademisi, serta para pemuda.  

2. Data sekunder 

Data sekunder mengacu pada data yang diperoleh melalui analisis 

informasi yang dikumpulkan oleh individu atau organisasi lain selama penelitian 

lapangan. Data ini dapat berupa data kualitatif atau kuantitatif. Peneliti melakukan 

kajian literatur yang komprehensif, khususnya berfokus pada sumber data primer 

seperti surat kabar, buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan. Tujuannya adalah 

untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber 

                                                           
3
M Rosali, Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan (Depok: 

Rajawali Buana Pustaka, 2020), h. 87. 
4
Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi, Ed. Revisi,(Cet. 

2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 121. 
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perpustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik 

tersebut. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Metode 

pengumpulan data bertujuan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data 

yang sesuai dengan penelitian. Adapun metodologi pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan pancaindera mata dengan bantuan pancaindera lainnya. Metode 

observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian dan data tersebut dapat dilihat peneliti. Metode penelitian ini 

digunakan bila objek penelitian berupa perilaku manusia, proses kerja, gejala alam 

dan respon kecil. Penelitian ini menggunakan observasi langsung. Observasi 

langsung adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari hari terhadap 

objek penelitian. Dengan observasi langsung peneliti akan mendapatkan data yang 

lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui makna dari setiap perilaku 

responden.
5
 Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung praktik pelaksanaan 

doi’ menre’  pada masyarakat Bugis Bone, sehingga ditemukan masalahanya yang 

aktual dan penulis mengkajinya secara mendalam. Dengan menggunakan obsevasi 

secara langsung penulis dapat memeroleh data yang diperlukan sesuai dengan 

fakta di lapangan,  

 

 

                                                           
5
Sugyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 

H. 145.  
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2. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertukaran 

pertanyaan dan jawaban secara langsung antara dua orang atau lebih.
6
 Teknis 

wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur atau tidak terstruktur. 

Pendekatan sistematis mengacu pada pra-melakukan wawancara melalui 

pengembangan instrumen pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara 

tanpa menggunakan pendekatan sistematis, karena instrumen pedoman 

wawancara tidak disusun sebelum wawancara. saat ini. Kemajuan teknologi 

informasi telah memfasilitasi kemungkinan untuk melakukan wawancara jarak 

jauh, khususnya melalui media telekomunikasi, menghilangkan kebutuhan untuk 

interaksi tatap muka. Wawancara berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh 

informasi yang komprehensif mengenai suatu isu atau tema tertentu yang diangkat 

dalam konteks penelitian. Alternatifnya, proses verifikasi melibatkan pembuktian 

validitas dan reliabilitas informasi, khususnya ketika diperoleh melalui 

metodologi alternatif. Sangat penting untuk memastikan bahwa wawancara 

didokumentasikan melalui rekaman, karena rekaman tersebut menawarkan nilai 

lebih. Percakapan yang direkam dapat berfungsi sebagai bukti yang kredibel jika 

terjadi kejadian yang dirahasiakan. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian 

ditranskrip dan dipadatkan. Selanjutnya, peneliti mengungkapkan informasi 

rahasia yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi informan adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di 

kabupaten Bone. Dalam penentuan informan ini didasarkan pada pertimbangan 

tertentu yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti diantanya : 

a. Kualifikasi dan keahlian.  

b. Memilih informan yang mewakili kelompok atau populasi yang akan diteliti 
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Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; 

Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h.93. 
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c. Informan yang dipilih mencakup keberagaman pandangan, pengalaman dan 

latar belakang 

d. Memilih informan juga didasarkan pada prinsip etika penelitian. Termasuk 

mendapatkan persetujuan informan, menjaga kerahasian serta 

memperlakukan informan dengan baik 

e. Memilih informan yang bersedia terbuka dan terlibat dalam proses penelitian 

Tabel 1 Daftar Informan 

Sumber: Informan 

Selama penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk 

melakukan penelitian. Metodologi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan 

data atau informasi yang berkaitan dengan tradisi doi’ menre perspektif maqasid 

al-Syariah. 

3. Dokumentasi 

Selain wawancara dan observasi, peneliti dapat memperoleh informasi dari 

berbagai sumber seperti bahan arsip antara lain surat, catatan harian, file foto, 

risalah rapat, dan jurnal kegiatan. Pemanfaatan bukti dokumenter memungkinkan 

pengambilan informasi sejarah. 

No Informan Nama Informan 

1.  Tokoh Adat 
Andi Yushan Tenri Tappu 

     2. Akademisi 
Dr. Hamzah, S.Sy., M.Sy 

     3. 
Ketua MUI Kabupaten Bone Prof. Dr. KH. Amir HM., S.Ag 

     4. 
Tokoh Masyarakat Rustam 

     5. 
 Akademisi   Dr. H. Fathurrahman, M.Ag 

     6.  Pemuda  Sudirman 

     7. Pemuda  A.Aminul Askar 
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Metodologi pengumpulan data melalui dokumentasi mengacu pada proses 

pengumpulan data dengan merekam informasi yang sudah ada sebelumnya. 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

tujuan memantau dan mendokumentasikan perkembangan historis data. Dokumen 

yang berkaitan dengan individu atau kolektif, kejadian, atau episode dalam 

konteks masyarakat sangat berharga untuk tujuan pengumpulan data kualitatif 

melalui metodologi penelitian berbasis dokumen.
7
 Dalam studi ini, peneliti 

terlibat dalam pengumpulan dokumen relevan yang memberikan wawasan 

berharga ke lokasi penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Supaya data konsisten dengan temuan penelitian, pengumpulan data 

terlebih dahulu dianggap sebagai kegiatan operasional. Data adalah hasil dari 

berbagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Kemudian data diperiksa dan 

dikonsolidasikan secara menyeluruh untuk memberikan gambaran tentang 

kejadian yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

menggunakan beberapa instrumen selama fase pengumpulan data untuk 

mendapatkan data yang akurat dan valid yang juga sistematis dan mudah 

digunakan, sehingga meningkatkan kegunaannya dalam setiap upaya penelitian. 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam 

melakukan kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. 

Berdasarkan jenis pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini adalah pertama, peneliti. Peneliti menjadi 

instrumen paling utama dalam penelitian. Kedua, pedoman wawancara yang berisi 

daftar pertanyaan yang memuat tema dan alur pembicaraan sebagai pedoman 

untuk mengontrol kegiatan wawancara. Ketiga, alat tulis berupa buku catatan dan 

                                                           
7
 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, h. 106. 
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pulpen berfungsi mencatat data dan informasi yang diperoleh. Keempat, media 

elektronik seperti handpone yang digunakan untuk merekam. Instrumen inilah 

yang akan digunakan untuk menggali data dari sumber informasi.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

             Teknik analisis data mengacu pada pendekatan atau metodologi sistematis 

yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, 

sehingga meningkatkan kelengkapan dan kegunaan data untuk tujuan pemecahan 

masalah. Analisis data merupakan komponen integral dari penelitian kualitatif dan 

biasanya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis data 

melibatkan beberapa langkah berurutan : 

1. Penyajian Data 

Penyajian data dapat merangkum berbagai metode, seperti deskripsi 

singkat, representasi grafis, dan eksplorasi hubungan antar kategori yang berbeda. 

Pendekatan utama untuk menyajikan data yang berasal dari penelitian kualitatif 

melibatkan pemanfaatan teks naratif.
8
 

2. Reduksi Data 

            Kuantitas data yang dikumpulkan dari lapangan sangat besar, sehingga 

memerlukan pencatatan yang cermat dan komprehensif. Untuk merampingkan 

data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang ingin mereka capai. Tujuan 

utama penelitian kualitatif terletak pada eksplorasi dan interpretasi dari temuan 

yang diperoleh. 

3. Editing data (pemeriksaan data) 

             Pengeditan melibatkan pemeriksaan teliti dari data yang diperoleh, yang 

mencakup berbagai aspek seperti kelengkapan tanggapan, kejernihan tulisan, 

                                                           
8
Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI Press, 1992),h. 16. 
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koherensi makna, dan kesesuaian serta perhatian dalam kaitannya dengan data 

lain.
9
 

4. Analisis data  

            Tahap selanjutnya memerlukan analisis komprehensif terhadap berbagai 

jenis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan 

tujuan menjelaskan keterkaitan di antara mereka.  

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

          Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian kualitatif merupakan penemuan 

baru yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Penemuan dapat 

bermanifestasi sebagai penggambaran atau penggambaran suatu objek yang 

sebelumnya tidak jelas atau kurang iluminasi, tetapi kemudian menjadi jelas 

setelah dicermati.
10

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

             Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai pendekatan metodologis 

untuk menilai validitas data yang dikumpulkan. Triangulasi mengacu pada 

pendekatan metodologis untuk pengumpulan data yang melibatkan integrasi 

beberapa teknik pengumpulan data dan pemanfaatan sumber data yang sudah ada 

sebelumnya. Triangulasi menggunakan empat metode berbeda untuk verifikasi 

data, khususnya :  

1. Triangulasi data 

Teknik validitas dilaksanakan melalui pemanfaatan berbagai sumber 

perolehan data, antara lain dokumen, arsip, temuan wawancara, dan 

hasil observasi, guna memperoleh data dari berbagai perspektif 

tentang pokok bahasan.  

                                                           
9
Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 

85. 
10

Sugianto, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Cet. I; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 249. 
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2. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber adalah membandingkan tingkat kepercayaan 

terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.  

3. Triangulasi waktu 

Mengevaluasi kredibilitas dapat dicapai melalui pemanfaatan berbagai 

metode seperti observasi, wawancara, atau teknik lainnya, yang dapat 

diterapkan di berbagai konteks waktu atau situasional yang berbeda.  

4. Triangulasi tempat 

Triangulasi dalam konteks tempat mengacu pada proses mengevaluasi 

dan membandingkan keandalan dan kredibilitas informasi yang 

diperoleh dari berbagai lokasi atau posisi.   
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BAB IV 

TRADISI DOI’ MENRE’ PADA MASYARAKAT BUGIS BONE 

PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Bone, terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan, 

berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar, memiliki luas wilayah sekitar 4.559 

km2 atau 9,78 persen dari luas total Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini 

memiliki garis pantai selama 138 km dan terbagi menjadi 27 kecamatan serta 372 

desa/kelurahan. Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada  posisi 4°13’ – 

5°6’ Lintang Selatan dan antara 119°42’-120°30’ Bujur Timur. Letaknya yang 

dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone  beriklim  tropis . 

Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar  antara 77–86 persen dengan 

suhu udara 24,4°C-27,6°C.Watampone adalah ibukota Kabupaten Bone.Secara 

geografis, Kabupaten Bone berbatasan langsung dengan Kabupaten Wajo di 

sebelah utara Sungai Cenrana sebagai batas, di sebelah timur terletak Teluk Bone, 

di sebelah selatan dengan Sungai Tangka dan berbagai tanah pemerintahan 

terdapat di antara Gunung Katanorang, Bowolangi dan Bontonuli, batas ini 

ditetapkan pada tahun 1860 setelah perang Bone selesai. Sebelah barat Tabete, 

Mario, Soppeng, Sungai Walannae, dan Danau Tempe. 

Secara administratif Kabupaten Bone berbatasan langsung dengan:  

a. Sebelah utara berbatasan langsung Kabupaten Wajo, Soppeng  

b. Sebelah timur berbatasan Teluk Bone  

c. Sebelah selatan berbatasan Sinjai dan Gowa  

d. Sebelah Barat berbatasan Maros, Pangkep, Barru.
1

                                                           
1
Pemerintah Kabupaten Bone, 2022. “Geografi dan Iklim” 

https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/  (30 November 2023). 
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Gambar 4.1 Peta admistratif Kabupaten Bone 

 

Kabupaten Bone dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori 

berdasarkan ketinggian tempatnya, dengan variasi ketinggian mulai dari 0 hingga 

lebih dari 1.000 MDPL. Kategori pertama, dengan ketinggian 0-25 meter, 

memiliki luas sekitar 81.925,2 Ha. Kategori kedua, dengan ketinggian 25-100 

meter, memiliki luas sekitar 101.620 Ha. Selanjutnya, kategori ketiga, dengan 

ketinggian 100-250 meter, mencakup luas sekitar 202.237,2 Ha. Kategori 

keempat, dengan ketinggian 250-750 meter, memiliki luas sekitar 62.640,6 Ha. 

Kategori kelima, dengan ketinggian 750-1000 meter, mencakup luas sekitar 

40.080 Ha. Terakhir, kategori keenam, dengan ketinggian 1.000 meter ke atas, 

memiliki luas sekitar 6.900 Ha.
2
 

Topografi Kabupaten Bone memiliki variasi kemiringan lahan, mulai dari 

datar dan landai di bagian timur Bone hingga daerah dengan kemiringan yang 

sangat curam di bagian Barat dan Selatan Bone. Daerah datar dan landai 

mendominasi bagian timur Bone hingga utara Bone yang sebagian besar 

wilayahnya adalah daerah pantai. Sementara itu, daerah dengan kemiringan curam 

                                                           
2
Pemerintah Kabupaten Bone, 2022. “Geografi dan 

Iklim”https://bone.go.id/2013/04/26/geografi-dan-iklim/  (30 November 2023) 
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terletak di bagian Barat dan Selatan Bone, yang mayoritas wilayahnya 

terdiri dari perbukitan dan pegunungan. 

Kabupaten Bone terletak di kawasan beriklim sedang, dengan kelembaban 

udara berkisar antara 74% hingga 86% dan suhu berkisar antara 24,7°C hingga 

28,7°C. Pada bulan April-September, angin dari timur membawa hujan, sementara 

pada periode Oktober-Maret, angin barat yang bertiup menyebabkan musim 

kemarau di wilayah ini. 

Bagian timur Kabupaten Bone memiliki ciri khas pesisir, membentang 

sepanjang 138 km dari selatan ke utara. Di bagian barat dan selatan, wilayah ini 

didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan aliran sungai yang mengalir 

di celahnya. Pada tahun 2016, tercatat ada 194 sungai yang melintasi Kabupaten 

Bone, yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Sungai 

terpanjang di Kabupaten Bone adalah Sungai Walanae, dengan hulu di Kecamatan 

Bontocani, mengalir melalui Kabupaten Soppeng, Danau Tempe di Kabupaten 

Wajo, dan kemudian memasuki Kabupaten Bone hingga muaranya di Teluk Bone. 

Panjang Sungai Walanae mencapai 60 km, khususnya dalam batas wilayah 

administratif Kabupaten Bone. 

Wilayah administratif Kabupaten Bone secara resmi terbagi menjadi 27 

kecamatan, 328 desa, dan 44 kelurahan. 

Tabel 4.1 

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan 

 Kabupaten Bone Tahun 2022 

No. Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah 

1. Kahu 19 1 20 

2. Bontocani 10 1 11 

3. Kajuara 17 1 18 
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4. Salomekko 7 1 8 

5. Tonro  11 - 11 

6. Patimpeng 10 - 10 

7. Cina 11 1 12 

8. Libureng 18 2 20 

9. Mare 17 1 18 

10. Sibulue 19 2 20 

11. Barebbo  17 1 18 

12. Ponre-Ponre 9 1 9 

13. Lapri 9 1 9 

14. Lamuru 11 - 12 

15. Tellu Limpoe 11 - 11 

16. Bengo 9 1 9 

17. Ulaweng 14 1 15 

18. Palakka 15 - 15 

19. Awangpone 17 1 18 

20. Tellu Sittinge 15 2 17 

21. Amali  15 - 15 

22. Ajangale 12 2 14 

23. Tanete Riattang  - 8 8 

24. Dua Boccoe 21 1 22 

25. Cenrana  15 1 16 

26. T.R Barat  - 8 8 

27. T.R Timur - 8 8 

  Jumlah   328 44 372 
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Sumber:  Kabupaten Bone dalam angka Tahun 2022
3
 

B. Hakikat  Doi’ Menre’ di Kabupaten Bone 

 Doi’ menre’ atau biasa disebut dengan uang belanja adalah biaya yang 

diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan 

pesta pernikahan. Simbolik doi’ menre’ adalah simbolik untuk warga masyarakat 

Sulawesi selatan khususnya untuk suku Bugis.
4
 

Doi’ menre’ adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon 

mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai 

biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar. Secara sederhana, 

doi’ menre’ dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang 

diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai 

perempuan. Uang hantaran tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta 

pernikahan. Satu hal yang harus dipahami bahwa uang hantaran yang diserahkan 

oleh calon suami diberikan kepada orang tua calon istri, adapun mengenai 

nominalnya tidak memiliki batasan tergantung kesepakatan bersama. Persoalan 

doi’ menre’ ini lazimnya adalah sebuah keharusan terutama bagi masyarakat suku 

Bugis. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rustam selaku Toko 

masyarakat menyatakan: 

 “Sebenarnya kalau kita lihat faktanya secara tehknis termasuk keharusan 

karena terkadang kita temui tradisi perkawinan bugis itu kan pertama 

setelah dia mamanu-manu ada pertemuan yang dilakukan oleh duta sama 

duta kadang dia terima tapi kadang tidak jadi atau batal, karena di 

pengaruhi doi’ menre’ itu, ini fakta kita dapatkan dilapangan jadi 

persoalan doi’ menre’ karena laki-laki tidak mampu akhirnya batal dan 

inilah yang menjadi boomerang sebenarnya bagi kita semua kenapa? 

Muncul ada yang namanya kawin lari atau hamil duluan padahal mungkin 

dia pacaran lah istilahnya tapi karena laki-laki itu takut dengan doi’ menre’ 

itu jadi dia melakukan berbagai cara ini sebenarnya yang harus kita sikapi 

                                                           
3
BPS Kabupaten Bone. 2023. “Tabel Indikator Kabupaten Bone” 

https://bonekab.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3 (30 Oktober 2023) 
4
Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe (Tangsel: Gaung Persada 

Press  Jakarta, 2016), h. 112. 
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janganlah seperti ini artinya doi’ menre’ itu adalah kerelaan kalaupun  

misalnya apa mau diberikan berapa banyak itu harus juga kita lihat situasi 

laki-laki dan menutup kemungkinan sekarang banyak yang hutang kalau 

misalnya pegawai negeri ambil uang bank untuk nikah yang pada akhirnya 

dia sudah punya dua anak tiga anak yah itu belum lunas itu selamanya 

status istrinya itu dicicil karena uang kredit, hal ini yang betul-betul kita 

sikapi, jadi sesuai dengan hukum Islam memberikan sesuatu yang tidak 

memberatkan bahkan kata Nabi biarpun itu cincin putih besi bukan emas 

tapi ini mahar yang saya maksud yah bukan uang belanja tapi disni kita 

lihat ada kemudahan. Jadi kalau kita berbicara masalah keharusan 

kelihatannya memang kita melihat fakta dan mungkin karena adat dengan 

syariat kadang tidak berbarengan berbanding lurus tapi kita kalau lihat dari 

daerah kita ini cenderung menjadikan itu sebagai keharusan mungkin juga 

kita lihat dari sisi lain orang tua yang betul-betul tau tentang masalah 

pernikahan itu, karena itu tidak ada yang tidak mempehatikan taraulah  

misalnya saya kasih contoh waktu saya kawin ketika dipertanyakan doi’ 

menre’ malah mertua saya waktu itu bertanya berapa kemampuannya jadi 

dia tanya berapa kemampuannya, setelah saya sampaikan itulah yang 

terjadi. Tapi secara umum ini masih menjadi keharusan di daerah kita. 

Kalau bisa nanti lambat laun sedikit sedikit terkikis dan bahkan orang-

orang diluar suku kita orang Jawa misalnya dia menganggap ngeri sekali 

kita kawin dengan orang-orang  Bugis, karena itu tadi dijadikan suatu 

keharusan, walaupun kalau saya itu tidak menjadi keharusan karena 

kenapa kita tentu melihat dari segi hukumnya hukum itu kan ada  maslahat 

dan mafsadatnya apa mafsadatnya? Banyak yang hamil duluan ada yang 

kawin lari, karena itu tadi itu menjadikan keharusan karena laki-lakinya 

tidak mampu”. 
5
 

Adapun kelebihan doi’ menre’ yang tidak habis terpakai akan dipegang 

oleh orang tua. Akan tetapi pada umumnya semua uang tersebut akan habis 

terpakai untuk keperluan pesta pernikahan. Adapun anaknya akan mendapat 

sebagian dari total doi’ menre’ tersebut jika tidak habis terpakai. Bagian anak pun 

terserah orang tuanya. Apakah akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi 

otoritas orang tua si calon istri. Jadi doi’ menre’ tidak memiliki batasan jumlah 

nominal yang wajib untuk diberikan kepada calon mempelai wanita.  
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Nilai-nilai  yang menyangkut mengenai doi’ menre’ selain tolong 

menolong ialah nilai komitmen dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan oleh Fathurahman selaku Akademisi menyatakan: 

“Doi menre ini sebenarnya di samping nilai ta’awun atau tolong menolong 

itu, disisi lain perempuan juga terbantu persoalan resepsi pernikahannya 

disisi lain salah satu nilai yang ada di doi menre ini adalah komitmen. 

Komitmen dalam artian laki-laki ini tidak mempermainkan perempuan 

sedikit-sedikit talak dan seterusnya sehingga doi menre ini sebagai 

komitmen. Doi menre ini sebagai komitmen yang harus dijaga sehingga 

tidak mudah orang untuk mempermainkan al urf kalau saya didalam nya 

nilai-nilai perkawinan, ada nilai kemanusiaan artinya seseorang yang 

memiliki status sosial yang tinggi patutlah kita menghargainya tidak salah 

jika orang orang tertentu misalnya apakah dia adalah sarjana yah sebagai 

bentuk kemanusiaan kita harus menghargainya sekolah tinggi minimal dia 

ketika jadi isteri kita dia bisa jadi ibu yang baik bagi anak anak kita sendiri 

ada nilai nilai kemanusiaan didalamnya kemudian didalamnya apalagi yah 

nilai nilai kebersamaan misalnya ini suatu adat betul betul kita anggap ini 

ciri khas perkawinan yang ada di Bone dan karakter”.
6
 

Jika kita berbicara mengenai sejarah sejatinya doi’ menre’ atau dalam hal ini 

uang belanja sudah ada sejak sebelum Penjajahan Belanda masuk ke Bone. Hal ini 

sebagaiamana yang disampaikan oleh Andi Yushan Tenri Tappu selaku Tokoh 

adat menyatakan: 

“Sebelum penjajahan kita di Bone sudah menerima Islam tata cara yang 

tidak sesuai dengan Islam itu ditiadakan, jadi orang kawin secara Islam 

jadi Belanda datang itu Tahun 1906. kita itu sudah Islam Tahun 1611 raja 

Bone ke 11 Tanreruwa sudah menerima Islam resminya itu Tahun 1611, 

Soppeng Tahun 1609 Wajo Tahun 1610 lalu Bone belakangan 1611.  

Nanti datang Belanda datang menjajah di Bone Tahun  1905 setelah raja  

Bone ke 32 kalah perang dibawa ke Bandung untuk ditawan seluruh 

Belanda menjajah Bone selama 26 tahun 1905 nanti 1931 baru diangkat 

raja Bone ke 33 namanya Maappanyukki.Kadang kala raja dulu benda 

pusakanya bisa dijadikan pengganti mahar, karena belum ada doi’ menre’. 

yang dipakai belanja terserah kesepakatan, dahulu itu disini ambil rotan 

ambil besi. Pada waktu penjajahan sudah ada mapenre doi. Dalam suku 

Bugis dikenal Sara’, Sara’ inilah yang mengatur perkawinan doi menre, 

karena fungsinya itu mengatur saja bagaimana pelaksanaan  perkawinan 

itu bisa terlaksana dengan baik dihadiri, itu sesuai ajaran Islam, kita ini 

tata cara perkawinan ta diatur oleh sara’, sara’ itu adalah aturan aturan 
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pangadereng yang ada di kerjaan Bone itu jadi bisa saja saya mau sekian 

bisa kalau sepakat.”
7
 

Jika ditelaah Tradisi doi’ menre’ adalah tradisi yang sudah turun temurun 

dilaksanakan oleh masyarakat suku bugis, dan bagian dari adat (kebiasaan) yang 

berlaku di masyarakat. Doi’ menre’ juga berperan sebagai penopang mahar. Hal 

ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hamzah selaku Akademisi menyatakan:  

“Pendapat saya mengenai doi’ menre’ yang ada di Bone itu merupakan 

Adat istiadat atau dalam istilah Bahasa Arab biasa kita kenal dengan istilah 

al urf pertanyannya kemudian. Bagi saya doi’ menre’ itu adalah adat yang 

ada di kabupaten Bone ini yang justru menopang keberadaan mahar yang 

ada di Bone itu yang sangat minim .Olehnya itu posisi dari pada doi’ 

menre’ itu sebenarnya disamping dia al urf atau kebiasaan masyarakat 

ternyata memiliki manfaat yang besar saya kasih contoh misalnya 

persoalan doi’ menr’ ini kenapa saya katakan dia sebagai penopang dari 

pada mahar karena perkawinan di Bugis ini tidak terlalu ditonjolkan 

maharnya, maharnya itu tidak besar biasanya kalau pengantin itu 

maharnya sepetak tanah kering, yah tanah kering itu betul-betul kering 

karena tidak bisa tumbuh apapun, yang biasanya di objekkan mahar-mahar 

itu adalah tanah-tanah yang tidak subur atau objek yang misalnya sebatang 

pohon kelapa, yah mau dia apa itu? Sementara ketika kita berkiblat dimasa 

Rasulullah saw. berkaitan dengan doi’ menre’ itu tidak ada  dimasa 

Rasulullah saw. itu yang berkaitan hanya mahar, karena di syariat kita 

yang dikenal hanya mahar, mahar ini dalam artian pemberian suami 

kepada isterinya sebagai bentuk legalitas untuk melakukan hubungan janji 

suci itu, akan tetapi ketika berkiblat dimasa Rasulullah saw. mahar dimasa 

Rasulullah saw. itu tinggi contoh misalnya perkawinan Rasulullah saw. 

dengan istri pertamanya misalnya Khadijah maharnya itu adalah 70 ekor 

unta besar eh maharnya tinggi sementara kita di Bone maharnya rendah, 

sehingga misalnya tidak ada doi’ menre’ yang menopang ini mahar apa 

yang terjadi? Apa yang mau dipakai belanja perempuan? Yah tidak ada, 

sehingga banyak dari kalangan bahwa doi’ menre’ bertentangan dengan 

syariat sedangkan dalam syariat tidak ada istilah doi’ menre’ yang ada 

hanyalah mahar. oke kita hapus doi’ menre’ tetapi tinggikan maharnya, 

sebenarnya itu solusinya, sebagai perempuan yang mana kita pilih 

dihapuskan doi menre tetapi mahar dikasih tinggi. Yah karena selalu 

berkiblat, Rasulullah kan tidak mengajarkan tinggi-tinggi maharnya, akan 

tetapi selama anda mampu yah kenpa tidak sehingga saya selalu 

berkesimpulan yang  berkaitan dengan doi’ menre’ konteks al urf itu tidak 

bertentangan sehingga dalam kaidah al adatul muhakkamah itu menjadi 

landasan hukum dalam artian yang pertama syarat syarat untuk adat itu 
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menjadi landasan hukum. yang pertama adat itu tidak bertentangan dengan 

nash, kedua adat itu masuk akal, ketiga adat itu mengandung 

kemaslahatan, kemudian yang keempat adat itu sudah dilakukan secara 

turun temrun, selanjutnya adat itu apabila ditinggalkan akan menimbulkan 

fitnah. Coba bayangkan di bugis ini apa anggapannya masyarakat yang 

muncul di masyarakat itu yang rendah saja doi menrenya yang muncul 

“jangan sampai dia begini jangan-jangan dia hamil duluan, jadi banyak 

fitnah-fitnah yang muncul sehingga dari hal hal tersebut saya beranggapan 

persoalan doi’ menre’ itu sebenarnya perlu untuk tidak dipersulit dalam 

artian bahwa tetap ada doi’ menre’ tetapi nominal nya itu bisa disepakati 

secara bersama dalam artian bermusyawarah”.
8
 

Pemberian tanah yang dinilai tidak produktif sebagai mahar menciptakan 

suatu tantangan, dan disinilah doi’ menre’ menjelma menjadi solusi. Dengan doi’ 

menre’, masyarakat dapat memberikan alternatif ekonomi yang mendukung tradisi 

pernikahan, sementara tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Meskipun 

mahar dianggap minim, doi’ menre’ menjadi simbol komitmen dan penghargaan 

dalam menjalankan tradisi pernikahan, menciptakan keberlanjutan budaya tanpa 

menghilangkan nilai-nilai filosofis dan simbolis yang melekat. 

Dalam konteks filosofis, penggunaan tanah sebagai mahar tidak hanya 

dilihat dari segi material semata, tetapi juga memiliki makna mendalam. Tanah 

diartikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia, bukan 

hanya sebagai asal muasal atau dasar penciptaan, melainkan juga sebagai sumber 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui doi’ menre’, masyarakat Bone 

tidak hanya menjaga tradisi pernikahan, tetapi juga mewarisi nilai-nilai dan 

filosofi yang melibatkan kedalaman hubungan manusia dengan tanah dan 

kehidupan sekitarnya. Hal ini sebagaimana yang disampai oleh Andi Yushan 

Tenri Tappu selaku tokoh adat : 

 Mahar di Bugis Bone umumnya berupa tanah baik  sepetak sawah atau 
kavling tanah namo sipale mua narekko tanai, nano sipallekkung tedong 
assaleng tanah mua (Biar segenggam asalkan tanah, biar seluas tempat 
kerbau baring asalkan tanah) Diilhami manusia berasal dari tanah.  
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Pengambilan keputusan akan besarnya doi’ menre’ terkadang dipengaruhi 

oleh keputusan  keluarga perempuan (saudara ayah, ataupun saudara ibu)  saat 

mempelai laki-laki memimang. Pada saat proses peminanganlah terjadi  negosiasi 

antara kedua keluarga calon mempelai, dengan nominal uang puluhan hingga 

ratusan juta menjadi hal lumrah, terutama jika mempelai perempuan berasal dari 

keturunan bangsawan dan memiliki latar pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi 

nilai doi’ menre’ yang diberikan semakin tinggi juga citra diri keluarga mempelai 

di mata masyarakat. Ini merupakan realitas saat ini, dan calon mempelai laki-laki 

mampu memenuhi jumlah doi’ menre’ yang diminta, hal itu akan dianggap 

sebagai kehormatan bagi keluarga perempuan. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan tokoh akademisi Fathurrahman sebagai berikut : 

”dalam budaya Bugis, tidak ada dampak negatif sama sekali. Jika dilihat 

dari sisi positif justru menjadi movitasi bagi laki-laki untuk terus berusaha 

memperjuangkan cintanya dan menghadapi ujian serta tetap memegang 

teguh nilai siri dalam keluarga .”
9
 

Kehormatan ini merujuk pada penghargaan yang diberikan oleh calon mempelai 

laki-laki kepada wanita yang ingin dinikahinya melalui penyelenggaraan 

pernikahan yang megah dengan doi’ menre’.  

Doi’ menre  dalam masyarakat Bugis juga merupakan bentuk penolakan 

lamaran. Tingginya doi’ menre’ juga mencerminkan sikap calon mertua terhadap 

calon menantu laki-laki. Jika calon mertua tidak menerima calon nenantu , mereka 

menetapkan jumlah  doi’ menre’ yang sangat tinggi, dengan harapan agar calon 

menantu menarik diri dari niatnya untuk menikahi si perempuan. Hal ini 

sebagaimana  yang disampaikan oleh Hamzah selaku Akademisi menyatakan: 

           “Yah terkait sebenarnya perlu dilakukan edukasi khususnya di 

negeri ini terkadang menolak perkawinan, tapi begini dalam sebuah kajian 

saya terkait dengan doi’ menre’ itu masyarakat sebenarnya menjadikan 

doi’ menre’ itu sebagai alternatif dalam penolakan lamaran, jadi saya 

katakan bukan doi’ menre’ nya yang menghalangi tetapi memang calon 

mempelai perempuan ini memang tidak mau sehingga salah satu cara 
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menolaknya yah itu menolak secara halus ditinggikan doi’ menre’ nya, 

sehingga ia tidak mampu untuk melamarnya, misalnya kira kira ia mau 

melamar pasang 200 juta, itu cara menolak secara halus, nah disini kita 

bisa beranggapan bahwa sebenarnya orang bugis itu halus dia tidak mau 

mengatakan bahwa saya tidak mau, makanya saya selalu men bgatakan 

dalam kajian saya bahwa sebenarnya tingginya doi’ menre’ yang dipasang 

perempuan itu ada nilai filosofinya disitu, filosofinya adalah penolakan 

misalnya jadi coba bayangkan misalnya  ada yang melamar orang yang 

betul-betul kita suka siaga na penre tetapi ketika yang melamar dia tidak 

memiliki pendidikan atau dipandang masyarakat ia tidak cocok maka, 

bagaimana caranya dia bisa menolak bukan dengan bahasa secara lisan 

tetapi dengan tindakan dimana tindakan itu ternyata mereka tidak mau 

menerima kita dengan bahasa doi’ menre’ dinaikan itu saja kalau saya”.
10

 

Sehingga dapat dipahami doi’ menre’ bukan sekadar kewajiban secara 

adat, melainkan merupakan ekspresi penghargaan yang tulus dari pihak laki-laki 

terhadap perempuan yang dicintainya. Tindakan ini merefleksikan ketulusan dan 

kesiapan seorang laki-laki untuk berkomitmen dan melakukan segala upaya, 

termasuk memenuhi doi’ menre’, sebagai bentuk komitmen tanpa beban, karena 

dilakukan dengan ikhlas demi memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang 

dicintainya. Oleh karena itu, hakikat dari doi’ menre’ memiliki nilai yang sangat 

berharga dan dapat menjadi motivasi kuat untuk mewujudkan keinginan, terutama 

dalam konteks mencari pasangan hidup. Dengan demikian, doi’ menre’ tidak lagi 

dianggap sebagai beban yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, 

melainkan sebagai manifestasi nyata dari penghargaan terhadap wanita dan kerja 

keras seorang laki-laki. 

Namun, doi’ menre’ tidak hanya merupakan tanda penghargaan semata, 

melainkan juga menjadi opsi penopang mahar serta wujud penolakan secara halus 

dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis Bone. Idealnya, jodoh dianggap lebih 

sesuai apabila memiliki derajat yang sejajar, terutama jika terdapat hubungan 

darah atau kekerabatan horizontal seperti sepupu. Dianggap dapat 
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mempertahankan hubungan keluarga di kedua belah pihak serta melanggengkan 

keturunan. Tidak jarang, jika pihak keluarga perempuan merasa tidak cocok dan 

merasa calon laki-laki yang datang tidak memenuhi kriteria yang diharapkan, doi’ 

menre’ menjadi simbol penolakan dengan cara yang halus namun jelas. Oleh 

karena itu, doi’ menre’ bukan hanya menjadi unsur dalam adat pernikahan, tetapi 

juga mencerminkan pertimbangan mendalam dan kebijaksanaan dalam pemilihan 

pasangan hidup, menjadikannya suatu tradisi yang melibatkan nilai-nilai kultural 

dan kearifan lokal. 

 dapat dipahami bahwa doi’ menre’ merupakan wujud penghargaan dari 

pihak laki-laki kepada perempuan yang dicintainya. Tindakan ini mencerminkan 

ketulusan dan kesiapan laki-laki untuk melakukan segala upaya, termasuk 

memenuhi doi’ menre’, sebagai bentuk komitmen tanpa merasa beban, karena 

dilakukan dengan ikhlas demi memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang 

dicintainya. Oleh karena itu hakikat dari doi’ menre’ memiliki nilai yang sangat 

berharga dan dapat menjadi motivasi untuk mewujudkan keinginan, terutama 

dalam konteks mencari pasangan hidup. Dengan demikian, doi’ menre’ tidak lagi 

dianggap beban yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Makna sejati 

yang terkandung dalam doi’ menre’ adalah sebagai bentuk penghargaan dan kerja 

keras seorang laki-laki.  

Tradisi doi’ menre’ di masyarakat Bugis Bone bukan sekadar opsi 

penopang mahar, melainkan juga manifestasi penolakan yang disampaikan dengan 

kelembutan. Dalam pandangan mereka, kesesuaian jodoh dianggap ideal apabila 

melibatkan individu dengan derajat yang sejajar, terutama jika terdapat hubungan 

darah atau kekerabatan horizontal seperti sepupu. Keyakinan ini diyakini mampu 

menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan meneruskan warisan tradisi secara 

berkelanjutan. 
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Adakalanya, keluarga perempuan merasa ketidakcocokan atau 

meragukan kelayakan calon laki-laki yang melamar. Dalam konteks ini, doi’ 

menre’digunakan sebagai simbol penolakan yang disampaikan secara halus. 

Tindakan ini bukan hanya mencerminkan aspek budaya, melainkan juga 

menunjukkan pentingnya kelangsungan hubungan keluarga dan perlunya 

mempertahankan kriteria-kriteria yang dianggap penting dalam pemilihan jodoh. 

Dengan demikian, doi’ menre’ bukan hanya sebuah praktik adat, tetapi 

juga mencerminkan kebijaksanaan masyarakat Bugis Bone dalam merawat 

hubungan keluarga dan menjaga keselarasan dalam pemilihan jodoh. Tradisi ini 

menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan kehalusan dalam 

menyampaikan penolakan demi menjaga keharmonisan dan nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi dalam masyarakat tersebut.  

C. Proses Pelaksanaan Tradisi Doi Menre di Kabupaten Bone 

Dalam adat pernikahan Bugis Bone terdapat beberapa langkah untuk 

menjalankan pernikahan, salah satunya adalah proses penyerahan doi’ menre’.  

Sebelum doi’ menre’ diserahkan adalah ada tahapan perundingan/pembicaraan 

pada tahap mapettuada. Pada tahapan ini didiskusikan mengenai waktu 

pelaksanaan pernikahan, doi’ menre’ dan juga mahar.  

Sebelum pelaksanaan atau penyerahan doi’ menre’ maka tahapan yang dilalui 

diantaranya mattiro, mamanu-manu, mappese’-pese’, mappasiarekeng, 

mappettuada. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Andi Yushan Tenri Tappu 

sekalu tokoh adat :   

“pertama itu mattiro terus mamanu-manu baru yang ketiga mappese’-pese’  

mappese-pese itu hanya beberapa orang ditakutkan kalau sampai nanti disana 

tidak diterima tidak ramai orang tau jadi tidak ada perselisihan sesudah 

mapese’-pese’ lahirlah mappasiarekeng, sekarang sisa mappetuada, 

mappetuada itu diundanglah kerabat mempelai perempuan dan laki-laki tidak 

ada lagi perselisihan karena sudah mapese’-pese’ mapasierekeng sekarang 

kita undang semua untuk membahas itu, dan terjadimi disitu narasi narasi 

mappetuada, kalau dulu itu pertemuan duta-duta dipersilahkan  masuk 
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kedalam bilik lalu dilakukan pembacaan hasil putusan kalau di Bone tidak 

ada, yang ada namanya mappetuada karena  ada sastranya itumi dilakke apa 

yang sudah dipassirekeng oh sekian berapa maharnya itu didalamnya masuk 

pada saat mappenre doi”.
11

 

Acara peminangan masyarakat Bugis dimulai dari: paita atau mattiro, 

mappese’-pese’ atau mammanu’-manu’ dan massuro atau madduta,serta 

mappasiarekeng atau mappettu ada yang merupakan langkah awal sebelum 

memasuki upacara perkawinan. 

1. Paita atau Mattiro 

Melihat, memantau dan mengamati dari jauh atau mabbaja laleng 

(membuka jalan). Paita merupakan langkah pertama atau langkah pendahuluan 

peminangan, yaitu calon pengantin laki-laki datang ke rumah si gadis atau rumah 

tetangganya yang tidak jauh dari rumah gadis untuk melihatnya. Kalau si jejaka 

telah melihat dan menyenangi gadis tersebut, maka dilanjutkan dengan langkah 

berikutnya, yaitu dengan melakukan suatu penyelidikan secara diam-diam dan 

tidak boleh diketahui oleh keluarga si gadis yang diselidiki. Jika gadis yang akan 

dilamar mempunyai hubungan kekerabatan dan sudah dikenal dengan baik, maka 

kegiatan paita ditiadakan. Demikian pula jika gadis atau calon mempelai 

perempuan tersebut termasuk pilihan orang tua, maka dengan sendirinya tidak 

diperlukan kegiatan paita, karena laki-laki harus menerima perempuan yang 

ditetapkan oleh orang tuanya. Paita atau mattiro, baik dilakukan sendiri oleh 

calon pengantin laki-laki, maupun diwakili oleh orang tuanya atau orang lain yang 

dipercayainya, pada dasarnya tidak bertentangan  dengan ajaran Islam.  Dikatakan 

demikian karena Di samping itu, paita atau mattiro juga dimaksudkan sebagai 

upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan perempuan yang akan 

dilamar. Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditemukan ketika paita 

                                                           
11

Andi Yushan Tenri Tappu, Tokoh adat Wawancara 21 September 2023 



74  

 
 

dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan pilihan terhadap perempuan 

yang akan dilamar. 

Pada masa pra Islam, informasi yang dijajaki pada perempuan yang akan dilamar 

meliputi, kecantikannya, kebangsawanannya dan keluhuran pekertinya dalam 

menerima tamu. 

2. Mammanu’-manu’ 

   Merupakan penyelidikan lebih jauh pihak laki-laki kepada gadis yang akan 

dilamar. Orang yang tepat melakukan tugas mammanu’-manu’ adalah orang yang 

dekat dengan keluarga laki-laki dan keluarga si gadis. Di samping itu, dianggap 

cakap untuk melakukan penyelidikan. Proses ini seringkali dilakukan dengan cara 

yang rahasia untuk mengetahui seluk-beluk wanita yang akan dinikahi. Hal ini 

penting karena dalam tradisi masyarakat bugis, keluarga pihak lelaki malu apabila 

terang-terangan disebut namanya, apalagi jika lamarannya tidak diterima kelak. 

Oleh karena itu, pada tahap mammanu’-manu’ orang yang diberi amanah bertugas 

untuk mengetahui dan memastikan bahwa; (1) gadis yang akan dilamar belum 

dilamar oleh orang lain. (2) menyelidiki (mappese’-pese’) dan menelusuri 

kemungkinan lamarannya diterima. (3) mengutarakan keinginan pihak laki-laki 

untuk melakukan pelamaran. Setelah maksud pelamaran disampaikan kepada 

pihak keluarga perempuan, maka orang tua keluarga pihak perempuan 

bermusyawarah dengan keluarganya dan memberitahukan hasil musyawarah 

tersebut kepada pihak keluarga pihak laki- laki. Jika maksud pelamaran diterima 

oleh pihak perempuan, maka kegiatan pelamaran dilanjutkan kepada tahap 

selanjutnya, yaitu massuro  atau madduta
12

 

2. Massuro atau Madduta 
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Asmat Riady Lamallongeng, Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam Masyarakat 

Bugis Bone (Watampone: Dewan Kesenian dan Pariwisata Bone, 2007), h. 11. 
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Meminang dalam bahasa Bugis disebut massuro atau madduta. Biasanya 

utusan pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk memperjelas 

maksud kedatangannya sebelumnya saat mammanu’-manu’. Setelah pihak 

perempuan melakukan pertemuan atau dengan keluarganya dan setuju untuk 

melanjutkan pembicaraannya, maka utusan dari pihak laki-laki tersebut 

langsung menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu meminang si 

perempuan. Pada acara massuro, pihak keluarga perempuan mengundang 

keluarga terdekatnya, utamanya keluarga yang pernah diundang massita-sita 

(bermusyawarah) pada waktu dilakukan pembicaraan mammanu-manu serta 

orang-orang yang dianggap dapat memberikan pertimbangan dalam peminangan. 

Pada acara madduta atau massuro, pihak perempuan mempersiapkan 

acara penyambutan pihak laki-laki. Inti pembicaraan dalam prosesi 

madduta/massuro adalah: (1) pihak laki-laki mengutarakan maksud 

kedatangannya setelah dipersilahkan oleh pihak perempuan secara resmi.(2) 

menyatakan kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk 

melanjutkan kepada proses selanjutnya, yakni acara mappasiarekeng atau 

mappettu ada. 

Duta ini disebut mallino atau utusan resmi kerena mereka ingin bertemu 

langsung dengan orang tua atau wakil dari orangtua si wanita. Sebelum 

pertemuan tersebut, mereka melakukan pembicaraan mengenai kehidupan 

sehari-hari, tetapi saat kedatangan mereka, mereka memulai dengan 

menyampaikan ungkapan pantun sebagai pembuka maksud kunjungan mereka.  

Beberapa dialog antara to madduta dan to ridutai yang dibawakan pada 

pertemuan dari kedua keluarga yaitu : 

To madduta : Duami kuala sappo unganna panasae belo- belona kanukue ( 

hanya dua yang menjadi tumpuan kami, kejujuran dan hati yang 
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bersih)  

Iyyaro bunga rositta tepu tabbaka toni engkanaga sampona 

(kembang ros itu sudah mekar, apakah sudah ada yang 

melindunginya)  

To ridutai : degga pasa rikampotta, balanca riliputta mulicco mabela 

(apakah tidak ada gadis di negeri tuan, sehingga jauh mencari ) 

To madduta : engka pasa ri liputta balanca ri kampotta, nekkeiya nawani 

kusappa (ada gadis di negeri kami tetapi yang kami cari adalah 

hati yang suci/ budi pekerti yang baik)  

To ridutai : iganaro elo ri bungata, bunga temmadaungeng, temmatakke 

(siapa yang ingin pada anak kami yang tidak tahu apa-apa) 

To madduta : taroni tammadaung temmatakke (biarlah tidak tahu apa-apa 

karena perhiasan yang tak kunjung layu, akan kujadikan pelita 

dihidupku) 

to ridutai : narekko makkonitu adatta soroni tangngaka nakutangnga tokki

  (kalau begitu tekad tuan kembalilah pelajari saya dan saya pelajari 

tuan)
13

 

Tahapan ini yakni menguatkan dan memutuskan pembicaraan pada acara 

massuro. Oleh karena itu, pembicaraan tentang lamaran dan segala hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, seperti: sompa (mahar), doi menre 

(uang belanja), dan tanra esso (hari jadinya pesta), pakaian dan lain sebagainya, 

akan diputuskan dalam kegiatan mappasiarekeng atau mappettu ada.   

Pada tahapan mapettuada membutuhkan negosiasi antara kedua bela pihak 

keluarga untuk menetapkan jumlah doi’ menre’. Dalam penentuan doi’ menre’ 

pihak keluarga laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga perempuan 
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untuk membicarakan nominal doi’ menre’. Biasanya, utusan ini adalah orang 

dituakan dan dihormati dalam keluarga. Setelah utusan dari keluarga laki-laki tiba 

dirumah tujuan, keluarga perempuan juga mengutus orang yang dihormati dalam 

garis keluarnganya untuk bertemu dengan utusan tersebut. Pada pertemuan itu, 

keluarga perempuan menyebutkan harga doi’ menre’ yang telah ditetapkan. Jika 

keluarga calon suami setuju maka proses tersebut selesai. Namun jika dianggap 

terlalu mahal, terjadilah negosiasi yang panjang antara kedua bela pihak. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan Rustam selaku tokoh masyakat :  

“ dalam menentukan besaran doi’ menre’ itu alot karena pihak perempuan 
nda mau rugi. Dia mau pesta besar-besaran dengan mengandalkan doi’ 
menre’ yang dikasih dia mau sewa gedung, beli sapi. Sebenarnya ini 
tegantung pintar pintarnya pembicara. Misalnya kemampuan laki-laki 50 
juta yang disebut cuma 40 karena biasa keluarga perempuan minta tambah 
karena ya itu tadi biaya sewa gedung biaya catering tidak cukup.”

14
 

Pada penentuan doi’ menre’ sering terjadi negosiasi yang berlangsung 

cukup lama, meskipun tidak semua komunikasi dianggap sulit, terutama jika 

telah ada pembicaraan sebelumnya dengan laki-laki dan perempuan.  

Lamaran menjadi lebih baik ketika telah terjalin komunikasi yang baik 

sebelumnya antara laki-laki dan wanita yang bermaksud melangsungkan 

pernikahan. Hal ini memungkinkan kedua orang tua keduanya Saling 

memahami dan mengetahui sejauh mana kesanggupan dari pihak laki-laki. 

Namun, jika belum ada komunikasi sebelumnya, negosiasi bisa menjadi lebih 

rumit, dan proses tawar-menawar akan berlanjut hingga kedua pihak keluarga 

mencapai kesepakatan. Peran juru bicara yang merupakan orang yang dihormati 

dan menjadi utusan keluarga dalam membicara doi’ menre’ juga memegang 

peran kunci karena orang tua pihak laki-laki sebelumnya telah memberikan 
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informasi tentang batasan maksimal doi’ menre’ yang dapat disediakan.  

Sejatinya mappettuada atau mappasiarekeng tujuannya hanya untuk 

menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan pada acara 

madduta atau massuro. Oleh karena itu, apabila pada acara madduta atau 

massuro, lamaran pihak laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak 

perempuan, maka pada acara mappasiarekeng ditegaskan kembali dengan 

membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan 

perkawinan. Dengan demikian, setelah mappasiarekeng kedua belah pihak tidak 

bisa menyalahi atau membatalkan kesepakatan, sehingga pihak perempuan 

tidak dapat membatalkan penerimaan lamaran, demikian pula pihak laki-laki 

tidak dapat menarik kembali lamarannya.  

Dalam adat masyarakat Bugis Bone, apabila terjadi pengingkaran 

terhadap   kesepakatan yang telah dinyatakan pada acara mappettuada akan diberi 

sanksi. Apabila pengingkaran/pembatalan perjanjian atau kesepakatan dilakukan 

oleh pihak perempuan, maka semua barang-barang yang telah diserahkan pada 

saat mappettuada atau mappasiarekeng harus dikembalikan dan ditambah 

dengan tebusan (passamposiri') berupa uang atau barang yang berharga. 

Sedangkan apabila pihak laki-laki yang mengingkari perjanjian, maka barang 

yang telah  diserahkan pada acara mappettu ada atau mappasiarekeng tidak 

dapat dikembalikan. 

Mappettuada atau mappasiarekeng adalah prosesi terakhir dari tahap 

peminangan menurut adat Bugis Bone. Oleh karena itu, mappettuada atau 

mappasiarekeng pada dasarnya merupakan acara untuk mempersaksikan 
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pernyataan kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua  belah 

pihak.  

Dalam pelaksanaan doi’ menre’ di masyarakat Bugis Bone terdapat 

beberapa cara untuk memberikan dana pesta perkawinan dari pihak laki-laki 

kepada perempuan. Ada yang diberikan sekaligus dalam satu waktu. Ada juga 

yang berikan dua kali atau pada dua hari yang berbeda. Yakni doi’ menre’ yang 

diberikan beberapa hari atau beberapa minggu sebelum hari akad nikah dan doi’ 

menre’ susulan yang diberikan dihari akad nikah akan dilangsungkan. Misalnya 

doi’ menre’ dengan nilai nominal 50 juta, 40 juta diberikan jauh dari sebelum 

akad nikah dan 10 juta lagi diberikan pada hari akad nikah. Hal ini dimaksud 

bagi masyarakat Bugis sebagai sennuang (simbol) dan upaya, agar pada saat 

menre botting terdapat upaya laki-laki untuk tetap membawa uang dihari akad 

nikah.  

Terdapat juga dengan sistem monro riangke, yaitu pengakuan doi’ menre’ 

dari pihak laki-laki dengan sejumlah uang yang telah disepakati namun sebagian 

nilai uang tersebut berupa barang atau benda dan kedudukan barang atau benda 

tersebut tetap milik perempuan. Sebagai contoh, pihak lelaki memberikan 

sejumlah empat puluh juta rupiah kepada pihak perempuan dalam bentuk uang 

tunai. Namun, mereka sepakat untuk mengakui nilai doi’ menre’ sebesar lima 

puluh juta rupiah dengan memasukkan barang senilai sepuluh juta rupiah, seperti 

sepeda motor atau tanah.  ini terdiri dari uang senilai empat puluh juta rupiah 

(diberikan secara tunai) dan sepuluh juta rupiah (dalam bentuk barang), yang bisa 

berupa sepeda motor. Barang yang dimasukkan harus nyata, seperti kendaraan 

bermotor dengan STNK dan BPKB lengkap, atau tanah dengan sertifikat agar 
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pihak perempuan dapat menjualnya jika diperlukan. Semua langkah ini dilakukan 

sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat mappettuada. 

            Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

dikehendaki berkenaan dengan doi’ menre’ ini. Sebagaimana yang diungkapkan 

Andi Yushan Tenri Tappu : 

    “doi’ menre’ bisa diakali jika diniatkan dengan baik misalnya yang 
diumumkan pada banyak orang 100 juta padahal kenyataannya yang naik 
hanya 80 juta. Yang diperlihatkan 100 juta nanti setelah acara 
mappetuada dikembalikan 20 juta. Atau kenyataannya yang naik 80 terus 
keluarga wanita menambah 20 juta.”

15
 

1. Pada peristiwa mapettuada atau mappasiarekeng, doi’ menre’ (uang belanja) 

yang telah disepakati tidak disebutkan jumlahnya. Langsung diserahkan 

kepada keluarga calon mempelai perempuan tanpa diumumkan jumlahnya 

kepada tamu, kecuali sompa, tanra esso, pakaian, dan lain-lain. Namun, ada 

juga yang dihitung dan diumumkan kepada tamu pada saat itu. 

2. Pada acara mapettuada, jumlah doi’ menre’ yang telah disepakati 

diumumkan, sebagian diserahkan dalam bentuk barang tak bergerak seperti 

sawah atau kebun (monro angke), sementara sebagian lainnya diserahkan 

tunai. 

3. doi’ menre’ diserahkan pada saat itu sesuai jumlah yang disepakati dan 

diumumkan, meskipun tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Setelah 

acara mapettuada, pihak calon perempuan dapat mengembalikan sebagian 

doi’ menre’ kepada calon mempelai laki-laki. 

4. doi’ menre’ diserahkan sesuai jumlah yang disepakati dan diumumkan pada 

saat itu, dengan sebagian berasal dari pihak calon mempelai perempuan. 

5. Pada acara mapettuada, doi’ menre’ dan sompa berupa uang diserahkan 

sekaligus sesuai jumlah yang disepakati dan diumumkan pada saat itu.  
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D. Telaah Maqasid Al-Syariah Terhadap Tradisi Doi’ Menre’ Pada 

Masyarakat Bugis Bone  

            Sejatinya konsep maqashid al-syariah beserta implementasinya dalam 

pembinaan hukum dengan metode-metode terapannya mulai dari qiyas, istihsan, 

mashlahah mursalah, istishhāb, dan syādz dzarīah, dan lain-lain adalah berfungsi 

sebagai acuan dalam menetapkan keputusan Hukum Islam. Kemaslahatan adalah 

barometer dalam melihat segala macam kasus-kasus yang muncul ke permukaan. 

Tanpa melihat aspek maqashid al-syariah maka Hukum Islam hanya akan 

menjadi kering dari spirit ketuhanan. 

           Secara tektual tidak ada peraturan yang mewajibkan pemberian doi’ menre’ 

sebagai syarat sah pernikahan. Pemberian wajib ketika akan menikah dalam Islam 

hanyalah mahar sebagaimana dalam QS An-Nisa/4:4 

ِّسَاءَْٓٱْوَءَاتوُا ْ ْفَكُُوُهُْْلن  ْنَفۡسٗا ِّنۡهُ ْم  ءٖ ْشََۡ ْعَن ْلكَُمۡ بَۡۡ ْطِّ فإَِّن ْٗۚ ۡلَةٗ ْنِِّ َٰتِّهِّنَّ صَدُقَ
يِّٓ ْْ ْٗهَنِّيْٓ  ٤ْاْْ ْٗاْمَّ

Terjemahnya: 

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya. 

16
 

           Doi’ menre’ pada dasarnya adalah untuk biaya pesta pernikahan atau 

walimah. Keberadaannya membantu pihak perempuan secara finansial untuk 

menyelenggarakan pesta pernikahan. Semakin besar nominal doi’ menre’ yang 

diberikan makan semakin besar dan meriah pula pesta pernikahan. Dari sini dapat 

disederhanakan bahwa  doi’ menre’sebagai salah satu sarana untuk menyuplai 

kesempurnaan pernikahan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi : 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 

2011), h. 93. 
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مَا : عَنْ انََسِ بْنِ مَالِكٍ انََّ النَّبَِّ ص رأََى عَلَى عَبْدِ الرَّحْْنِ بْنِ عَوْفٍ اثََ رَ صُفْرَةٍ فَ قَالَ 
. فَ بَارَكَ اللهُ لَكَ : قاَلَ . تَ زَوَّجْتُ امْرأَةًَ عَلَى وَزْنِ نَ وَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ياَ رَسُوْلَ الِله اِنّى : هذَا؟ قاَلَ 

17(مسلم رواە).اوَْلِِْ وَ لَوْ بِشَاةٍ   
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas 
bin Malik bahwasanya Nabi saw. melihat bekas kuning pada Abdurrahman 
bin Auf, maka beliau bersabda: apa ini? Dia menjawab : wahai Rasulullah, 
sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan mas kawin seberat biji 
kurma. Lalu beliau bersabda : semoga Allah memberkahi pernikahanmu, 
adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekorang kambing. (HR. 
Muslim)  

            Hadis ini merupakan salah satu dalil pensyariatan walimah. Hadis  tersebut 

juga memberi informasi hukum tentang bolehnya melakukan pesta pernikahan 

meskipun sedikit dan kecil bagi keluarga yang dalam keadaan kesusahan. Satu 

sisi, ulama sepakat dan menggunakan dalil tersebut sebagai salah satu dasar 

pensyariatan walimah. Namun demikian, ulama justru tidak sampai pada satu 

kesepakatan tentang hukum walimah diwajibkan sehingga mau tidak mau wajib 

dilakukan meskipun sedikit dan kecil, atau hukumnya hanya disunnahkan. Dalam 

konteks ini, jumhur ulama berpendapat bahwa walimah hukumnya sunnah 

muakkad, yaitu sunnah yang dikuatkan pengerjaannya, atau disebut juga 

dianjurkan dalam Islam. Doi’ menre’ hanyalah merupakan tradisi nenek moyang 

yang sejak lama ada hingga saat ini, tentunya tradisi ini sudah menjadi hukum 

adat yang tidak boleh di hilangkan.  

            Doi’ menre’ adalah suatu keharusan dalam tradisi masyarakat Bugis, 

dengan adanya doi’ menre’ maka akan menciptakan sebuah kerukunan dalam 

rumah tangga. Di sisi lain berkat doi’ menre’ sebuah acara (walimah) dapat 

dimeriahkan, tentunya dengan acara-acara tersebut dapat mempererat kembali tali 

silaturahmi antar sesama manusia. Hal ini sebagaiamana yang disampaikan oleh 
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Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim (Riyadh : Dar al-Salam, 

2000), h.599. 
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Muh Amir HM selaku Ketua MUI menyatakan: 

“Kan beda sompa wajib doi’ menre’ itu bukan  wajib itu tradisi menurut 

saya doi’ menre’ itu bisa saja dalam Islam itu ada nilai nilai kesepakatan 

cuman jangan terlalu besar, kalau di bone standar minimalnya itu agak 

besar diluar dari semestinya, sekarang ini banyak menjadikan kebanggan 

kalau bnyak menurut Islam kan tidak boleh memberatkan yang satu 

dengan yang lain dan tidak boleh ada unsur kebanggan. semua orang 

bangga kalau banyak yang dibawakan itu yang harus dihindari agar tidak 

ada persaingan diantara kita buang belanja itu banyak atau sedikit kan 

habis juga yah menurut saya tidak boleh uang belanja itu menghalangi 

perikahan kita berharap menyampaikan kemasyarakat itu jangan karena 

uang belanja menghalingi pernikahan harus ada kesepakatan disitu asal 

pengertian laki-laki itu sangat terbatas maksud saya jangan sampai hal itu 

menghalangi pernikahan antara keduanya, diaturlah diatur dulu ada nilai 

nilai kesepakatan diantara keduanya yah kalau boleh kita katakan mubah 

hukumnya boleh bukan wajib dan kalau salah salah bisa makruh atau 

haram, jadi tapi kalau niatnya baik dengan uang penre itu spaya kita bisa 

belanja dengan senang asal tidak memberatkan pihak laki-laki Itu boleh 

saja tentu kalau banyak lebih banyak kita persiapkan banyak kita undang 

untuk makan bersama asal tidak boleh ada unsur kebanggan didalamnya 

kalau ada unsur kebanggan didalamnya itu menjadi haram dalam islam 

yah. Makanya doi’ menre’ itu yang bisa dipakai dalam kegiatan itu 

misalnya sering ada orang uang pannai itu diikutkan dengan emas satu 

stell kalau menurut saya itu tidak boleh karena mas satu stell itu tidak 

diapakai dalam dalam kegiatan itu betul betul menjadi unsur kebanggaan 

dan kebanggan itu sangat dibenci oleh Allah swt itu pasti karena tidak 

dipakai dan sering saya khutbahkan bahwa satu stell emas di uang pannai 

itu akan jadi suatu kebanggan bahkan boleh jadi menjadi sesuatu  

pembicaraan bahan gibah nanti, ih kecilnya emasnya macam macam 

anggapan orang nanti dan tidak dipakai dalam pesta itu.”
18

 

 Tradisi doi’ menre’ akan menciptakan terjadinya kerja sama dan gotong 

royong antar sesama masyarakat, terciptanya hal yang saling menghargai dari 

berbagai suku dan kalangan, dan hal inilah yang menjadikan agama Islam nampak 

persatuan dan persaudaraannya, juga karna di dalamnya terjadi perkumpulan dan 

pertemuan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemuda- 

pemudinya yang sama-sama menyaksikan ritual-ritual adat setempat. Maka doi’ 

menre’ dapat dikatakan sebagai pemersatu masyarakat untuk menjalankan  

berbagai acara-acara dalam hal kebaikan dan keagaman, dan secara tidak 
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langsung juga dapat mengarahkan mereka ke arah yang positif, seolah-olah 

dengan adanya ritual-ritual pernikahan itu dapat memotivasi kepada para pemuda 

untuk bersegera mencari pendamping hidup. Maka dengan adanya gotong royong 

dalam mensukseskan acara yang baik ini merupakan sebuah anjuran dalam islam, 

hal demikian berdasarkan dengan firman Allah  swt. dalam QS. Al-Maidah/5:2 

ْ عََلَ  ْ ِّْوَتَعَاوَنوُا ْ وَْْٱلۡبِّ   ْٱلتَّقۡوَىَٰ
Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
takwa,”.

19
 

Dengan adanya berbagai macam tradisi yang ada sekarang menunjukan 

bahwa Islam di nusantara memiliki beragam macam adat dan budaya sehingga 

Indonesia kaya dengan adat dan budayanya, adat dan budaya tersebut telah 

menyatu dengan agama dengan tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia tersebut ditetapkanlah beberapa kaidah 

sebagai berikut: 

Semua yang mengandung madharat harus dijauhi dan dihilangkan. 

Mengacu pada prinsip ini, ditetapkan kaidah:
20 

رَرُ يزَُالُ   الَضَّ
Maksudnya: 

 

 “Kemudharatan (bahaya itu wajib dihilangkan)  

 

Melalui kaidah di atas akan menimbulkan pertanyaan, apakah doi menre 

mempunyai sisi yang membahayakan.? jika ada, maka dari sisi mana doi menre 

bisa membahayakan. Melihat dari konteks ini menurut penulis doi’ menre’ sangat 

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.  

                                                           
19

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 109 
20

Asjmuni Abdurrahman, Metode Penetapan Hukum Islam, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 

1986). h.4. 



85  

 
 

Melihat fenomena doi’ menre’ terkadang menjadi masalah karena nilainya 

yang tinggi dan biaya pernikahan yang besar para pemuda yang lajang merasa 

kesulitan untuk menikah karena mereka harus mengeluarkan banyak uang hanya 

untuk melamar perempuan yang mereka cintai. Akibatnya terkadang pemuda 

memilih untuk pergi merantau mencari pekerjaan untuk mencukupi hidup mereka. 

Fenomena ini cukup mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi di Bone. 

Banyak pemuda yang merantau berarti ada perubahan dalam cara orang hidup dan 

berinteraksi dalam masyarakat. Beberapa dari mereka terpaksa merantau karena 

sulitnya biaya biaya pernikahan. Hal ini diungkapkan Sudirman sekalu pemuda : 

 “laki-laki harus punya uang yang banyak apalagi kalau yang mau dinikahi 
sama-sama orang Bugis. Makanya banyak ditemui laki-laki merantau 
karena penghasilan ditanah rantau lebih banyak. Sehingga terkadang itu 
laki-laki lama menikah karena karena kumpul doi menre dulu”

21
 

Selain itu, fenomena doi’ menre’ membawa dampak lain yang cukup 

signifikan. Ada gengsi yang muncul dikalangan orangtua jika doi’ menre’ yang 

ditawarkan untuk anak mereka terbilang minim. Persepsi ini menimbulkan 

tekanan tambahan terutama para calon pengantin dan keluarganya, karena doi’ 

menre’ mencerminkan sosial dan ekonomi keluarga.  

Adanya unsur kebanggaan tersendiri bagi orangtua pihak perempuan 

ketika diberikan doi’ menre’ yang besar. Dan dari pihak laki-laki turut merasa 

bangga ketika karena mampu memberikan doi’ menre’ dengan nominal tinggi. 

Berdasarkan dari beberapa informan doi’ menre’ yang tinggi sangat membebani 

laki-laki untuk menikah apalagi laki-laki yang ingin menikah juga harus 

menyiapkan biaya pesta pernikahannya sendiri yang tentunya biaya tersebut tidak 

sedikit.  

“Itu sudah jelas doi’ menre’ pasti kita laki-laki merasa terbebani. Biaya 
pernikahan di sulawesi ini benar-benar mahal karena adanya doi’ menre’ 
yang harus diberikan mana lagi untuk  biaya resepsi dikeluarga kita 
sendiri.” 
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Sudirman, Pemuda, wawancara 17 Januari 2024 
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Melalui beragam pernyataan yang diterima dari informan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tingginya nilai doi’ menre’ sangat memberikan beban yang 

signifikan pada pihak laki-laki yang bercita-cita untuk menikah. Beban ini 

menjadi semakin kompleks karena tidak hanya terbatas pada doi’ menre’ itu 

sendiri, melainkan juga mencakup kewajiban pihak laki-laki untuk menyediakan 

biaya seluruh acara pernikahan. Pembebanan ini tidak dapat dianggap sepele, 

mengingat biaya pesta pernikahan yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki juga 

tidaklah sedikit. 

Sehingga pihak laki-laki tidak hanya dihadapkan pada tuntutan doi’ 

menre’ yang tinggi, tetapi juga harus merencanakan dan mengelola biaya seluruh 

acara pernikahan, yang bisa menjadi suatu tantangan yang cukup besar. Kondisi 

ini menciptakan dinamika ekonomi dan sosial yang rumit dalam proses 

pernikahan di komunitas tersebut, di mana pihak laki-laki merasa tertekan untuk 

memenuhi ekspektasi finansial yang tinggi seiring dengan berlanjutnya tradisi 

pernikahan.  

Doi’ menre’ ini juga menjadi simbol penolakan karena merasa laki-laki 

datang melamar anak gadis mereka tidak sesuai status sosialnya. Ada beberapa 

faktor mempengaruhi tingginya doi’ menre’ diantaranya adalah keturunan 

bangsawan, pendidikan, status sosial keluarga. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

Aminul Askar: 

“doi’ menre’ biasanya dilihat dari turunannya. Kalau andi pasti doi’ 
menre’, apalagi kalau perempuanya itu sekolahnya tinggi atau bahkan 
bekerja, status sosial juga menentukan besaran doi’ menre’. Kalau 
perempuan itu berasal dari ekonomi tinggi pasti doi’ menre’ juga tinggi”

22
 

Konsep kafa’ah dalam Islam tidak diatur secara spesifik baik dalam al-Qur’an dan 

hadis, namun para ulama sepakat bahwa ketataan agama sebagai kriteria yang 

pokok sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:221  

                                                           
22
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ْْوَلَْ ْوَلوَْْۡٱلمُۡشِّۡۡكََٰتِّْتنَكِّحُوا  شِّۡۡكَةٖ ْمُّ ِّن ْم  ْخَيۡۡٞ ؤۡمِّنَةٌ ْمُّ مَةٞ
َ
ْوَلََ ٗۚ ْيؤُۡمِّنَّ َٰ حَتََّّ

ْتُْ ْوَلَ عۡجَبَتۡكُمۡۗۡ
َ
ْأ ِّنْْٱلمُۡشِّۡۡكِّيَْنكِّحُوا  ْم  ْخَيۡۡٞ ؤۡمِّنٌ ْمُّ ْوَلَعَبۡدٞ ْيؤُۡمِّنُوا ۚٗ َٰ حَتََّّ

ْيدَْۡ لََٰٓئِّكَ و 
ُ
ْأ عۡجَبَكُمۡۗۡ

َ
ْأ ْوَلوَۡ شِّۡۡكٖ ْْعُونَْمُّ ُْوَْْٱلنَّارِّْ إِّلََ ْْٱللَّّ ْإِّلََ ْٱلَۡۡنَّةِّْيدَۡعُوٓا 

ِّهِّْْٱلمَۡغۡفِّيَةِّْوَْ ْبِّإِّذۡن ْءَايََٰتِّهِّْْ ۦ ُ ِّ ْلَعَلَّْْۦوَيُبَي  ِّلنَّاسِّ يُونَْل ٢٢١ْْهُمْۡيَتَذَكَّ
Terjemahnya :  

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, 

walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran.
23

 

Dalam konteks pernikahan, kafa’ah bukanlah syarat mutlak melainkan 

sebuah keutamaan. Kafa’ah menekankan bahwa kesesuaian itu adalah nilai 

tambah bukan sebuah syarat. Sehingga permasalahan kafa’ah ini seharusnya tidak 

menjadi sebuah penghalang pernikahan. Berdasarkan konsep kafa’ah yang hanya 

berupa sebuah keutamaan, maka seharusnya penentuan jumlah doi’ menre’ ini 

bukan menjadi sebuah penghalang dalam pelaksanan pernikahan. Sehingga 

orangtua seharusnya tidak menilai seseorang yang melamar anaknya dari segi 

materi, pendidikan, keturunan status terlebih menilai dari status sosial.  

Jumlah doi’ menre’ yang banyak bukanlah sebuah keharusan, melainkan 

kesukarelaan, hal itulah yang dianjurkan, tentunya siapa saja menginginkan 

kehidupannya dalam kecukupan dan bahagia. Kepercayaan ini sudah menyatu 

dengan begitu lekat dalam masyarakat, maka masyarakat akan mematuhi dan 

tidak akan meninggalkannya. 
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Ketika pihak laki-laki yang berasal dari keluarga mampu dan pihak 

perempuan meminta nominal doi’ menre’ yang tinggi tidaklah menjadi suatu 

masalah. Menurut pemahaman penulis doi’ menre’ merupakan maslahat ketika 

dibawa kearah positif sebagaimana yang disampaikan oleh Muh Amir HM 

menyatakan : 

“Banyak sebenarnya kalau kita betul betul niat melaksankan kegiatan itu 

untuk meramaikan dan meniatkan apa yang kita belanjakan itu menjadi 

sedekah kepada orang yang makan yang hadir juga mendoakan, maka 

menjadi Sunnah, jadi kita dapat pahala iyakan, jadi orang yang melakukan 

kegiatan itu betul-betul niatnya uang pannai itu dipakai untuk semua 

kegiatan kegiatan yang diperlukan maka akan menjadi Sunnah. 

Mendoakan seseorang juga pahala kan tapi itu tadi kan menjadi haram 

kalau semua itu ada unsur kebanggaan kebanggaan dari status kebanggaan 

karena banyak yang dinaikkan wah ini karena statusnya begini harus 

begini jadi Islam tidak begitu tidak ada nilai  status kebanggaan tetapi 

kalau kita orangnya banyak keluarga yah boleh boleh saja karena ini 

meramaikan kegiatan itu dan apalagi kalau laki-laki  memungkinkan  juga 

makanya doi’ menre’ itu kalau saya ada unsur kesepakatan tapi tidak 

meberatkan misalnya kalau orangnya keluarganya besar lalu kita 

memungkinkan untuk bawa doi’ menre’ besar maka itu boleh saja tapi 

niali kesepakatan misalnya bupati asal tidak memberatkan pihak laki-laki 

dan laki-laki  juga harus paham uang pannai atau kan bentuk kerelaan 

antoradin unsur kerelaan antara pihak ketika mencekik disalah satu maka 

itu tidak akan berberkah itu yah, misalnya dia orang besar dia orang 

mampu tetapi di datangi itu yang iasa saja lalu sudahlah kasih saja 25 juta 

tidak boleh bgtu harus ada antoradin kerelaan saling memahami dulu ada,  

strata sosial nanti dinomor duakan boleh jadi syarat tapi jangan jadi alasan 

itu membatalkan pernikahan strata sosial bukan untuk diakhirat. Orang 

minang itu tidak ada uang pannainya pokoknya kalau perepuan itu kawin 

perempuan yang menanggung kalau di Bugis laki laki yang menanggung. 

Mahar itu sebenarnya tidak boleh memebratkan, karena dia wajib, tanah 

itu yang penting ada, kalau kita di Bone tanah itu kan asal ada dan itu tidak 

Nabi mengatakan sekalipun satu cincin jadi diatasnya boleh jadi kenapa 

kita batasi karena itu wajib. Memang sekali lagi mahar itu seharusnya 

sangat diperkecil selama itu tidak meberatkan, kemarin yg dibawa hanya 

seperangkat alat sholat tidak ada emasnya diminang itu, sekalipin cincin, 

cincin itu tidak perlu emas tapi yang paling mudah itu seperangkat alat 

sholat. Ada juga Pattenre leko lagi-lagi itu hanya tradisi kita dan tradisi itu 
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harus disesuaikan dengan kondisi orang strata sosial orang itu tidak bisa 

dihindari sebisa mungkin tidak memberatkan.”
24

 

Bahkan ada kepuasan tersendiri bagi laki-laki yang sanggup membayar doi’ 

menre’ sesuai nominal yang diminta pihak wanita tanpa harus tawar- menawar, 

dengan begitu dapat menunjukkan pada keluarga wanita dan juga kepada 

masyarakat bahwa akan benar-benar bisa membahagiakan wanita bila telah 

menjadi istrinya kelak. Sebaliknya bila pihak laki-laki berasal dari keluarga yang 

pas-pasan bahkan tidak mampu, maka jelaslah menjadi beban bagi mereka. Secara 

keseluruhan doi’ menre’ adalah hadiah yang diberikan calon mempelai laki-lkai 

kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan. Secara sepintas, pengertian 

tersebut memiliki makna yang sama dengan mahar. Namun jika dilihat lebih jauh 

maka keduanya berbeda. Mahar adalah kewajiban dalam Islam, sedangkan doi’ 

menre’ adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Selain sebaga Selain 

sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang 

ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa doi’ menre’ mengandung tiga makna, 

pertama, dilihat dari kedudukannya doi’ menre’ merupakan rukun perkawinan di 

kalangan masyarakat Bugis Bone. Kedua, dari segi fungsinya doi’ menre’ 

merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai doi’ menre’ 

biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara 

turun temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian doi’ 

menre’ adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga 

perempuan jika jumlah doi’ menre’ yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon 

mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan 

yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin 

dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui 

doi’ menre’ tersebut. 
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Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya 

selama tidak bertentangan denga Syariat Islam dan kebiasaan tersebut telah 

menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan 

atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai 

suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi 

hukum.  Dalam hal ini penulis tidak melihat dari proses pemberian doi’ menre’, 

tapi penulis melihat dari sisi fungsi dan tujuan/maqashid doi’ menre’ itu sendiri. 

Berdasarkan dengan kaidah fiqhiyah:
25

 

 الَْعَادَةُ مَُُكَّمَة  
Artinya: 

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum” 

Pemberian doi’ menre’ diartikan sebagai pemberian wajib dalam 

perkawinan yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai laki-laki 

selain uang mahar. Pemberian doi’ menre’ dalam perkawinan adat masyarakat 

Bugis Bone tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam diri 

masyarakat. Pemberian doi’ menre’ pada masyarakat walaupun tidak diatur dalam 

hukum Islam, namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus 

ditunaikan demi kelancaran dalam perkawinan adat masyarakat. Adat dan 

kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman 

dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai 

dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. 

Oleh karena itu, kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap macam hukum.      

 Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena 

disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala 

kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut: Artinya: “Tidak 
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Syarif hidayatullah, Qawaid fiqhiyah dan penerapannya dalam Transaksi Keuangan 

Syaroiah Kontemporer (Depok:Gramata Publishing, 2012) h. 41 
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dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan berubahnya zaman” 

Walaupun pemberian doi’ menre’ tidak diatur dalam hukum Islam, namun 

pemberian doi’ menre’ sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada 

masyarakat Bugis Bone tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan syariat 

Islam. 

Adapun dari proses tawar menawar seputar doi’ menre’, Memang 

sebagian masih ada dari orang Bugis yang menjadikan doi’ menre’ ini sebagai 

ajang gengsi-gengsian, sehingga jika ada pemuda yang ingin berniat baik untuk 

menikahi anak gadisnya, maka dengan semaunya mereka memasang harga yang 

lebih tinggi, tanpa melihat dari niat baik pemuda yang melamar, padahal agama 

sangat menganjurkan untuk selalu mempermudah segala urusan. Hal ini 

berdasarkan  dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:185 

ُْٱْۗۡييُِّيدُْ ِّكُمُْْللَّّ ِّكُمُْْليُۡسَْۡٱب ْْلۡعُسَْۡٱوَلَْييُِّيدُْب
Terjemahannya: 

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu.
26

 

 Melihat dari konteks ayat tersebut  menunjukan bahwa Islam itu selalu 

memberikan kemudahan dalam setiap urusan, maka sepatutnya kita bersyukur dan 

menikmati terhadap segala ketentuan itu, bukan malah mempersulit diri sendiri. 

Dalam QS al-Hajj/22:78 Allah berfirman 

ْ ِّينِّْوَمَاْجَعَلَْعَلَيۡكُمْۡفِِّ ْْٱل   مِّنْۡحَيَجٖٖۚ

Terjemahnya: 

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan.

27
 

Olehnya bagi siapa saja yang menjalankan suatu urusan maka permudahlah 

dan jangan persulit, karena tujuan utama dari sebuah perbuatan adalah untuk 

mencari kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tradisi doi’ menre’ 

                                                           
26

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya , h. 33 
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Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya h.341.  
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dapat dipandang bermaslahat jika dari semua pihak merasa senang dan bahagia, 

sebaliknya, jika dari salah satu pihak ada yang di rugikan maka kemaslahatan 

belum tercapai di dalamnya, pada intinya semua harus merasa puas terhadap 

rangkaian-rangkaian acara yang dilaksanakan. Darinya selaku orang tua mempelai 

perempuan haruslah melihat dari kemampuan calon mempelai laki-laki seberapa 

besar kesanggupannya dalam memenuhi doi’ menre’ yang akan diminta, sehingga 

hal demikian tidak menimbulkan kesulitan bagi calon mempelai laki-laki.  

Pada intinya dari semua pihak jika hendak memutuskan jumlah doi’ 

menre’ haruslah dengan kesepakatan yang sama-sama diterima dengan senang 

hati hingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemaslahatan bersama dan tidak ada 

yang merasa dirugikan.  Sungguh Islam telah mengatur semua aspek dalam 

kehidupan, baik dari hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar seperti 

pernikahan, dan maqashid syari’ah muncul untuk menegaskan bahwa hukum 

Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. 

Serta tujuan hukum Islam dalam rangka membina setiap individu agar menjadi 

sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik 

kepada umat muslim ataupun nonmuslim, serta merealisasikan maslahat sebagai 

tujuan tertinggi yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. 

Maka tidak ada syarat yang berdasarkan al-Qur’an dan hadits kecuali di 

dalamnya terdapat kemaslahatan dan berlaku secara umum. Maka dimana ada 

maslahat disitu ada hukum Allah, yang mengatur tata cara kehidupan umat 

manusia yang ada dimuka bumi
28

 

Selain itu, jika doi’ menre’  terlalu mahal ada beberapa dampak negatif 

yang bisa terjadi, yaitu: 
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Izzuddin ibn ‘Abd al Salam, Qawa‘id al Ahkam fi Masalih al Anam (Beirut: Dar al-

Kutub al- ‘Ilmiyah, 1999), h. 9. 
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a. Silariang. Apabila orang tua laki-laki tidak dapat menyanggupi permintaan doi’ 

menre’  dari keluarga perempuan, biasa terjadi silariang. Alasan mereka Silariang 

karena permintaan orang tua perempuan sangat tinggi. Disamping itu laki-laki dan 

perempuan saling mencintai. Jadi mereka memilih Silariang. 

b. Apabila doi’ menre’ tinggi dan menggelar pesta yang meriah, salah satu 

dampaknya yaitu keluarga mempelai akan menggelar pertandingan domino sehari 

sebelum pesta pernikahan. Kemudian pada hari diadakannya pesta biasanya 

dilengkapi dengan orkes  melayu, sebab ia tidak mau ketingalan dengan 

mengambil orkes.sehingga ada unsur kesombongan dan riya. 

Sedangkan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. menyerukan 

kepada kita agar melaksanakan pesta perkawinan sesederhana mungkin sesuai 

dengan tujuan doi’ menre’ dalam konsep Islam yaitu dengan menyederhanakan 

pesta perkawinan dan dilaksanakan sesuai kemampuan. Karena Islam sangat 

menentang pemborosan sebagaimana dalam firman Allah QS al-isra/17:27  

رِّْْإِّنَّْ ِّ َٰنَْْينَْٱلمُۡبَذ  إِّخۡوَ  ْ ْ كََنوُٓا يََٰطِّيِّ يۡطََٰنُْوَكََنَْْٱلشَّ ِّهِّْْٱلشَّ ِّيَب  ٢٧ْْكَفُورٗاْْۦل
 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
29

 

Hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala 

urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para 

wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki. 

Selain itu Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama 

bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai. Mendorong dan memaksa 

laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak 

wanita. 

                                                           
29

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 283 
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Untuk mewujudkan prinsip tersebut, penulis beranggapan bahwa pihak 

keluarga laki-laki dan keluarga perempuan terlebih dahulu harus menyetujui atau 

menyepakati doi’ menre’ yang akan diberikan pihak laki-laki yang kemudian di 

kembalikan setengahnya ke pihak keluarga laki-laki. Supaya terlihat seimbang 

dan lebih ekonomis dan supaya tidak ada yang merasa dirugikan. 

   Jika ditelaah Imam al-Syathibi mengkategorikan manfaat yang akan 

dicapai menjadi tiga tingkatan yang berbeda, yang meliputi aspek-aspek berikut  : 

a. kebutuhan primer (darūriyyah) 

Kebutuhan daruriyyah mengacu pada tingkat kebutuhan fundamental yang 

esensial bagi keberadaan manusia dan biasa disebut sebagai kebutuhan primer. 

Kegagalan untuk mengatasi tingkat kebutuhan ini menimbulkan risiko yang 

signifikan baik bagi kesejahteraan duniawi maupun spiritual. Al-Syathibi 

berpendapat bahwa ada lima unsur yang dapat diklasifikasikan dalam kategori ini, 

yaitu pelestarian agama, pelestarian jiwa, pelestarian akal, pelestarian keturunan, 

dan pelestarian harta. Wahyu hukum Islam dimaksudkan untuk menegakkan 

kelima prinsip tersebut. Setelah memeriksa dengan cermat setiap ayat hukum, 

seseorang dapat melihat alasan mendasar yang menyebabkan penciptaannya, yang 

semuanya bertujuan untuk menegakkan kelima prinsip tersebut di atas. 

b. kebutuhan sekunder (hājiyyah), 

Kebutuhan sekunder, jika dibiarkan tidak terpenuhi, tidak menimbulkan 

ancaman langsung terhadap keselamatan individu tetapi dapat menimbulkan 

berbagai tantangan dan hambatan. Implementasi Syariat Islam secara efektif 

mengatasi tantangan melalui penerapan rukhshah, sebuah prinsip yang 

memungkinkan keringanan atau keringanan dalam keadaan tertentu. Sebagai 

gambaran pertimbangan Syariat Islam terhadap syarat ini  

c. Kebutuhan tersier (taḥsīniyyat) 
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Konsep taḥsīniyyat merujuk pada suatu tingkat kebutuhan yang jika 

dibiarkan tidak akan mengancam keberadaan salah satu dari kelima hal tersebut di 

atas, dan juga tidak akan menimbulkan tantangan yang berarti. Menurut al-

Syathibi, tingkat kebutuhan yang dibahas di sini mewujud dalam bentuk 

kebutuhan pelengkap. Kebutuhan ini melibatkan kepatuhan terhadap kebiasaan 

dengan melakukan tindakan yang tepat dan menghindari perilaku yang dianggap 

negatif. Selain itu, mereka melibatkan menghiasi tindakan seseorang dengan 

keindahan yang sejalan dengan harapan norma masyarakat dan standar moral. 

        Berdasarkan penjelasan tersebut bisa analisa bahwasanya ketika 

pelaksanaan doi’ menre’ tersebut mengancam maslahah dharuriyah yaitu 

pelestarian agama, pelestarian jiwa, pelestarian akal, pelestarian keturunan, dan 

pelestarian harta maka akan mendatangkan kemafsadatan maka inilah yang tidak 

diperbolehkan, Namun Apakah dengan adanya doi menre ini mendatangkan 

kemaslahatan atau sebaliknya kita dapat  melihat realitas yang ada sesuai dengan 

fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai 

pada bagian menimbang bahwasanya Beberapa realitas yang terjadi di tengah 

masyarakat terkait uang panai’ antara lain:
30

 

1. Terjadinya pergeseran budaya uang panai’ yang awalnya dimaksudkan 

untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, 

menjadi ajang prestisi dan pamer serta pembohongan publik di tengah 

masyarakat; 

2. Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas 

untuk mendapatkan uang panai’ yang setinggi-tingginya; 

3. Menjadikan uang panai’ yang derajatnya sebagai pelengkap (tahsiniyat) 

menjadi hal yang paling utama (dharuriyat) dalam perkawinan 

dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib; 

4. Menjadikan uang panai’ sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan 

dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum 

Islam;  

5. Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri dll) untuk memenuhi 

uang panai’; 

                                                           
             

30
Fatwa Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang 

Panai 
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6.  Terjadinya kasus perzinaan yang dilakukan oleh muda-mudi disebabkan 

ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya uang panai’; 

7.  Terjadinya kawin lari (silariang) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua 

mempelai 

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh penulis bahwasanya 

meskipun ada dampak negatif dari pemberian doi’ menre’, tetapi secara umum 

bagi masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi nilai harga diri dan 

penghormatan. Doi’ menre’ termasuk kebutuhan pelengkap (tahsiniyat) yang 

berarti tidak melihat kepada dharuriyat dan hajiyat Akan tetapi terjadi pada 

pertimbangan tahsin dan tanyiz (mengindahkan) sebagai tambahan pemeliharaan 

dalam persoalan hubungan dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan.  Oleh 

karena itu jika kasus tidak mampu memberikan doi’ menre’ yang berakibat kawin 

lari, maka ia tetap menikah tanpa memenuhi syarat tersebut karena menikah 

dengan kondisi seseorang harus menikah masuk pada tingkatan hajiyat atau 

bahkan masuk pada tingkatan dharuriyat, sedangkan memenuhi doi’ menre’ 

berada pada tingkatan tahsiniyat. Maslahat tahsiniyat, yaitu maslahat yang 

merupakan tuntunan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemulian. Jika 

ia tidak ada, maka tidak sampai merusak atau menyulitkan kehidupan manusia. 

Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan 

kualitas manusia. Dalam tradisi pemberian doi’ menre’ adalah sebagai bentuk 

menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga baik pihak laki-laki dan perempuan. 

Masalahat tahsiniyat lebih bisa dikaitkan dalam praktek tersebut yang mana 

tradisi tesebut dapat mewujudkan maslahat dalam meningkatkan kehidupan 

masyarakat. Selain itu merealisasikan kelayakan adat dalam kerukunan 

masyarakat. Hal ini terlihat dalam konsep maslahat tahsiniyat sendiri yang 

memberikan arti memelihara kelima unsur maqasid al-syariah dengan cara meraih 

hal-hal yang pantas dari kebiasaan hidup yang baik , serta menghindarkan sesuatu 

yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Sehingga ketika bertentangan dengan 
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ketika bertentangan dengan tahsiniyat dengan hajiyat atau bahkan dharuriyat 

maka yang lebih diutamakan hajiyat atau bahkan dharuriyat. Oleh karena itu, doi’ 

menre’ hukumnya mubah serta bukan merupakan rukun dalam pernikahan 

dibandingkan dengan mahar yang hukumnya wajib.  

Doi’ menre’  bahkan bisa bernilai sunah jika doi’ menre’ menjadi media 

untuk tolong menolong untuk menghadirkan walimah. Yang tentunya dengan 

adanya walimah bisa menjadi momentum mempererat tali silahturahmi antara 

sesama muslim. Namun doi’ menre’ bisa menjadi makhruh bahkan haram jika 

keberadaan doi’ menre’ dijadikan sebagai ajang pamer yang berimplikasi 

meyulitkan bagi seseorang untuk memberikan sejumlah uang dengan nominal 

diluar kemampuannya sehingga memaksa laki-laki untuk berhutang demi 

mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita. Apalagi jika menjadi  

penghalang sebuah pernikahan karena bisa berdampak pada silariang bahkan 

zina.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dalam pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis dan setelah membahas serta menganalisis data yang ditemukan maka 

dapat diarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hakikat dari tradisi doi’ menre’ dalam masyarakat Bugis Bone 

mencerminkan bentuk penghargaan dan perhormatan terhadap perempuan 

serta menjadi sebuah opsi yang mendukung dalam sistem mahar. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Bugis Bone umumnya memberikan mahar dalam 

bentuk tanah yang seringkali tidak produktif. Dalam konteks ini, peran 

penting doi’ menre’ muncul sebagai alternatif yang memberikan dukungan 

ekonomi kepada calon mempelai perempuan. Tradisi ini tidak hanya 

sekedar melibatkan aspek ekonomi semata, tetapi juga menjadi simbol 

penolakan lamaran, memberikan suatu ruang bagi perempuan untuk 

berpartisipasi dalam penentuan nasib perkawinan mereka. Dengan 

demikian, doi’ menre’ bukan hanya memainkan peran sebagai pengganti 

mahar, melainkan juga sebagai manifestasi dari keberanian dan kebebasan 

calon mempelai perempuan untuk mengekspresikan pilihannya dalam 

pernikahan. 

2. Pelaksanaan doi’ menre’ pada masyarakat Bugis Bone diawali dengan 

pihak keluarga laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga 

perempuan untuk mendiskusikan mengenai nominal doi’ menre’. Setelah 

utusan pihak keluarga laki-laki tiba di kediaman keluarga wanita. Utusan 

pihak keluarga perempuan menemui utusan keluarga laki-laki. Disinilah 

dibahas nominal doi’ menre’. Pihak keluarga perempuan kemudian 
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menyebutkan besaran nominal yang dipatok. Jika pihak keluarga calon 

suami menyanggupi maka selesailah proses tersebut. Namun, jika merasa 

terlalu mahal maka terjadilah tawar menawar berapa besaran nominal yang 

disepakati diantara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan antara 

kedua bela pihak membicarakan waktu kedatangan pihak keluarga laki-

laki menyerahkan sejumlah doi’ menre’ yang telah disepakati. Selanjutnya 

pihak keluarga laki-laki datang kerumah pihak perempuan pada waktu 

yang telah disepakati sebelum menyerahkan doi’ menre’. 

3. Doi menre’ adalah hukumnya mubah. Bahkan bisa menjadi sunnah jika 

doi’ menre’ doi’ menre’ menjadi media untuk tolong menolong untuk 

menghadirkan walimah. Yang tentunya dengan adanya walimah bisa 

menjadi momentum mempererat tali silahturahmi antara sesama muslim. 

Namun doi’ menre’ bisa menjadi makhruh bahkan haram jika keberadaan 

doi’ menre’ dijadikan sebagai kebanggaan yang berimplikasi meyulitkan 

bagi seseorang untuk memberikan sejumlah uang dengan nominal diluar 

kemampuannya sehingga memaksa laki-laki untuk berhutang demi 

mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita. Tingginya nominal 

doi’ menre’ yang dipersyaratkan bisa berakibat silariang atau bahkan zina 

bahkan bisa menimbulkan kriminalitas seperti pencurian, perampokan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Kepada masyarakat Bugis Bone hendaknya dalam melestarikan budaya 

doi’ menre’ dalam perkawinan dengan menekankan pada asas 

musyarawarah dan mufakat antara kedua bela pihak sehingga tidak ada 

yang merasa terbebani dengan doi’ menre’ ini.  

2. Hendaknya doi’ menre’ jangan dijadikan faktor utama dalam menentukan 

sahnya perkawinan. Sebaiknya  dalam penentuan besarnya doi’ menre’ 
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tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki 

sehingga tidak terjadi penundaan perkawinan hingga batalnya perkawinan 

yang tentunya hal tersebut malah membawa dampak negatif atau peristiwa 

yang tidak diinginkan kedua bela pihak dari keluarga maupun dari calon 

mempelai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101  

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, Asjmuni Metode Penetapan Hukum Islam.Yogyakarta: Bulan 
Bintang, 1986. 

Abdurrahman, Zulkanain. “Teori Maqasid al-Syatibi dan Kaitannya Dengan 
Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”, Jurnal AL-Fikr 
22,  no. 1 (2020).   

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. Metode Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara, 

2005. 

Alimuddin, Asriani. “Makna Simbolik Uang Panai Pada Perkawinan Adat Suku 
Bugis Makassar di Kota Makassar” Jurnal Al-Qisthi 10, no. 2 (Desember 
2020). 

Betawi,  Usman. “Maqasid al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam 

Pandangan al-Syathibi dan Jasser Audha”, Jurnal Hukum Responsif FH 

UNPAB 6, no. 6 (November 2018). 

Busyro. Maqasid al-Syariah Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah. Jakarta: 
Kencana, 2019. 

Darwin, Muh. “ Urgensi maqasid al-Syariah dalam Ijtihad”, Jurnal al Ahkam 4, 
no. 2 (Agustus 2018). 

Ekawati. “Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis di Kabupaten Wajo: Kajian 
Hukum Islam”, Jurnal Iqtisaduna 5,  no. 2 (Desember 2019).  

Fatimah. “Makna Tradisi Doi’ menre’ dalam Ritual Pernikahan Mayarakat 
Bugis Bone (Kajian Semiotika)” (Seminar Nasional Linguistik Korpus 
UNY, Yogyakarta, 13 Mei 2017). 

Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara” al-

fikr20 no. 1 (2016). 

hidayatullah, Syarif. Qawaid fiqhiyah dan penerapannya dalam Transaksi 

Keuangan Syaroiah Kontemporer. Depok:Gramata Publishing, 2012 

Al-Ikhlas, Riza Wardevi, Rahmi Wiza. “Sukut al-Syari dalam Perspektif Imam 
al-Syathiby dan kehujjahannya dalam Ijtihad” Junal Ilmiah Syari’ah 16, 
no. 1 (Januari-Juni 2017). 

Islamiyah, Asmirah, Syamsul Bahri. “Status dan Jumlah Uang Panai Pada 
Proses Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale 
Kabupaten Maros”, Jurnal Ilmiah Ecossystem 21, no. 2 (Mei-Agustus 
2021). 

Jumarim. “Konsep Al-Maslahah dalam Pemikiran Ulama Lintas Mazhab: Telaah 
dan Pemetaan Pemikiran al-Ghazali, al-Tufi, dan al-Syathibi”, Jurnal 
Schemata 3, No. 2, (Desember 2018) 

Lamallongeng, Asmat Riady. Dinamika Perkawinan Adat Bone Dalam 
Masyarakat Bugis Bone Watampone: Dewan Kesenian dan Pariwisata 
Bone. 

  Latupono, Barzah. Buku Ajar Hukum Islam. Cet. II; Yogyakarta:2020. 

  Miles dan Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press, 1992. 



102  

 
 

Muqit, Abd. “Maslahah dalam Maqasid Syaria”, Jurnal Ta’wiluna 3, no. 1, 
(April 2022). 

Nasril, Albab Mochamad. “Al-Maqasid al-Syar’iyyah Sebagai Bagian Dari Al-
Qawaid Al-Ushuliyyah Al-Tasyri’iyyah Jurnal Indo-Dinamika 8, no.2 
(Juli-Desember 2018) . 

Ibnu Katsir, Ismail Ibnu Umar. Tafsīr al-Qur’an al-‘Azhīm. Beirut, Dar al-Kutub 
al-Islamiyah, 1419.  

al-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj. Shahih Muslim. Riyadh : Dar al-

Salam , 2000 

Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, Muhammad Masdar. “Uang panai 
Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan 
Gengsi), Jurnal pendidikan 10. (September 2022). 

Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum” Jurnal al-

Manhaj1 no.2 (Juli 2019) 

Rohidin. Pengantar Hukum Islam dari Semenajung Arabia  hingga Indonesia. 
Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016. 

Rosali, M. Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan 
Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2020. 

Rosti. “Dui’ Menre’ dalam Perkawinan Masyarakat Desa Kasano Kecamatan 
Baras Kabupaten Pasangkayu Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, IAIN 
Palu, Palu, 2018. 

Rusdaya Basri, Fikri. “Sompa dan Doi Menre dalam Tradisi Pernikahan 
Masyarakat Bugis”, Jurnal Kajian Islam dan Budaya 16, no.1 (Mei 2018). 

Al-Salam, Izzuddin ibn ‘Abdullah. Qawa‘id al Ahkam fi Masalih al Anam. 
Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1999. 

Salim. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Cipta Pusaka Media, 2016. 

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan 
Agung 44, no.1 (Juni-Agustus 2019). 

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Cet. XXXI Jakarta: Rajawali 
Pers 2001. 

Suganda, Ahmad. “Urgensi dan Tingakat Maqasid al-Syariah dalam 
Kemaslahatan Masyarakat”,Jurnal at-tadbir 30, no. 1 (2020). 

Sugianto. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi.Cet. I; 
Bandung: Alfabeta, 2011. 

  Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017. 

Supardi. Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis. Cet. I: Yogyakarta: UII 
Press, 2005.   

Al-syatibi. al-Muwafakat fi Ushuli al- Syari’ah, Juz II. Beirut : Dar al-
Ma’rifah,tth. 

Al- Suyuti, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Darul Kutub Al-

Ilmiyah, 1403. 



103  

 
 

Syarifuddin dan Ratna Ayu Damayanti. “Story of bride : Sebuah Kritik Atas 
Fenomena Uang Panaik Suku Makassar”, Jurnal Multiparadigma, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis unhas 6, no. 27 (April 2015). 

Tahir,Palmawati.Dini Handayani, Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafindo, 2018. 

Teguh,Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi, Ed. 
Revisi. Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. 

Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial 
.Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2017. 

Wandi, Sulfan.“Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, Jurnal 

Samarah 2 no. 1 (Januari-Juni 2018) 

Wijaya,Abdi. “Cara Memahami Maqasid Syariah”  Jurnal Ad-Daulah 4, no.2 
(Desember 2015). 

Zein, Satria Effendi. M. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2005 

Az-Zuhaili,Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islam, Juz II, Cet. II. Bayrut: Dar alFikr, 

1986. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LAMPIRAN 
 

 

 

 

 



105  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106  

 
 

 

 



107  

 
 

 

 

 



108  

 
 

Hasil Wawancara 

 tokoh adat  

1. Bagaimana makna dari doi menre? 

Doi menre adalah ada sejumlah uang yang diberikan oleh laki-laki kepada 

pihak perempuan. Kalau di bugis Bone yang menentukan adalah pihak 

perempuan. Untuk apa doi menre ini yakni untuk biaya pesta.  Doi menre 

itu juga bisa menjadi simbol penolakan karena yang datang golongan ata. 

Karena dia juga merasa tidak mau menolak maka diitangan matanre tapi 

tiba tiba ini mampu dan diterima oleh pihak perempuan maka jadilah itu 

(pernikahan).  

2. Bagaimana cikal bakal tradisi doi menre? 

Sebelum penjajahan kita di Bone sudah menerima Islam tata cara yang 

tidak sesuai dengan Islam itu ditiadakan, jadi orang kawin secara Islam 

jadi Belanda datang itu Tahun 1906. kita itu sudah Islam Tahun 1611 raja 

Bone ke 11 Tanreruwa sudah menerima Islam resminya itu Tahun 1611, 

Soppeng Tahun 1609 Wajo Tahun 1610 lalu Bone belakangan 1611.  

Nanti datang Belanda datang menjajah di Bone Tahun  1905 setelah raja  

Bone ke 32 kalah perang dibawa ke Bandung untuk ditawan seluruh 

Belanda menjajah Bone selama 26 tahun 1905 nanti 1931 baru diangkat 

raja Bone ke 33 namanya Maappanyukki.Kadang kala raja dulu benda 

pusakanya bisa dijadikan pengganti mahar, karena belum ada doi’ menre’. 

yang dipakai belanja terserah kesepakatan, dahulu itu disini ambil rotan 

ambil besi. Pada waktu penjajahan sudah ada mapenre doi. Dalam suku 

Bugis dikenal Sara’, Sara’ inilah yang mengatur perkawinan doi menre, 

karena fungsinya itu mengatur saja bagaimana pelaksanaan  perkawinan 

itu bisa terlaksana dengan baik dihadiri, itu sesuai ajaran Islam, kita ini 

tata cara perkawinan ta diatur oleh sara’, sara’ itu adalah aturan aturan 

pangadereng yang ada di kerjaan Bone itu jadi bisa saja saya mau sekian 

bisa kalau sepakat. Sehingga doi menre itu tidak berdiri sendiri sebagai 

hukum adat karena berjalan beriringan dengan Islam. 

3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi doi menre ? 

Makanya didalam pernikahan adat itu, biasanya pake rial mata uang Islam 

matauang timur tengah, karena dulu itu orang mengadakan perkawinan 

tidak ada persetujuan terlebih dahulu, sering menimbulkan perselisihan 

pertengkaran antara kedua belah pihak karena kalau meminang datang saja 

langsung kesana nanti sampai disana disampaikan bahwa sekian harus 

dibawa uang pannai kalau tidak mampu dan malu juga pulang terjadilah 

pertengkaran.  Sekarang Tahun 1611 Bone menerima Islam tata cara adat 

itu sudah diatur secara Islam termasuk perkawinan diatur, pertama itu 

mamanu-manu baru yang kedua mappese-pese sesudah mappese-pese, 
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mappese-pese itu hanya beberapa orang dItakutkan kalau sampai nanti 

disana tidak diterima tidak ramai orang tau jadi tidak ada perselisihan 

sesudah mapese-pese lahirlah mapaseriedeng, sekarang sisa mappetuada, 

mappetuada itu diundanglah kerabat mempelai perempuan dan laki-laki 

tidak ada lagi perselisihan karena sudahmi mapese-pese mapasierekeng 

sekarang kita undang semua untuk membahas itu, dan terjadimi disitu 

narasi narasi mappetuada, kalau dulu itu pertemuan duta-duta 

dipersilahkan  masuk kedalam bilik lalu dilakukan pembacaan hasil 

putusan kalau di Bone tidak ada, yang ada namanya mappetuada karena  

ada sastranya itumi dilakke apa yang sudah dipassirekeng oh sekian berapa 

maharnya itu didalamnya masuk pada saat mappenre doi 

4. Apakah ada standar dalam penentuan nominal doi menre? 

terserah kesepakatan kedua belah pihak bisa saja bukan uang, bisa tikar 

sembayang, bisa bilang-bilang terserah kesepakatan kedua belah pihak, 

tetapi akhir-akhir ini orang berlomba-lomba untuk memperlihatkan 

kekuatannya, kekayaannya sedangkan lahir anggapan, wah bahkan ada 

yang ria jadi sebenarnya dilarang seperti itu, pernah saya wawancara 

dengan ketua MUI untuk mencocokan itu, tentang penre doi akhirnya 

nanti  orang sudah susah kawin. karena sudah susah apa karena dia tidak 

mau dikalah tetangganya karena tetangganya dinaikan 500 juta, itu 

akhirnya tidak boleh, kita harus kembali ke aturan-aturan syariat Islam 

yang diatur oleh syara. haruskan sekian terserah pada waktu 

mappasiarekeng itu mi nanti yang dibicarakan pada waktu mappetuada 

berkaitan dengan sompana sekian, doi menrenya sikoe memakai bosara 

dan sebagainya kemudian setelan ini dan sebagainya yang penting 

kesepakatan dalam mappasiarekang maduta itu-itulah yang sangat penting 

disampaikan karena memang kedua belah pihak sudah mengatur 

sedemikian rupa, jadi mengenai uang pannai tidak ada lagi dipersoalkan 

mengenai erang-erangnya, bosaranya aga, ah itu sudah diatur secara 

adatnya tetapi khusus doi menre tidak terikat doi menre itu tergantung 

kesepakatan pada saat mappasiarekeng tadi, ada kalanya dikasih naik 

seperti itu, karena dulu itu ada yang dianggap tidak setara derajatnya tidak 

sama  karena bangsawan oh ini itu, namanya di pangalli darah, namanya 

di pangalli darah biasanya itu dia harus menaikkan doi menre. Mapenre 

doi itu tujuannya untuk kesiapan perlengkapan yang ada di acara itu, aja 

tosi na taliwa-liwa  Depa gaga bolanaa   kalau dalam syariat doi  menre 

ittu kesepakatan dua belah pihak yang tidak memberatkan, secara halus itu 

orang bugis secara terang-terangan sebelum masuk Islam sudah diatur tata 

cara pernikahan bugis menurut Islam lahirlah itu mamanu-manu 

mapasiarekeng dan mappetuada, mappetuada itu dibawa tommi itu uang 

nah disana ditetapkan hari H-nya sekian pakaiannya ini dan sebagainya.  

5. Apakah doi menre dari sisi adat adalah sebuah keharusan ? 

Adat dalam melengkapi pelaksanaan pesta itu. Terserah kesepakatan. Bisa 

saja tidak berupa uang kalau misalkan dia tidak mau uang karena saya ini 

Islam. Syaratnya dulu itu bisa berupa tappere sempajang  (sajadah), al-
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Qur’an. Hal ini bisa saja tidak ada uang. Karena zaman dulu ini nilainya 

lebih tinggi daripada uang.  
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Wawancara dan Diskusi bersama Bapak Fathurrahman selaku Akademisi 

terkait Hakikat doi Menre  

 

 

Wawancara dan Diskusi bersama Bapak Hamzah selaku Akademisi terkait 

Hakikat doi Menre  
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Wawancara dan Diskusi bersama Ketua MUI Prof.Dr.KH.Muh. Amir HM., 

M.Ag berkaitan dengan tanggapan belai mengenai Tradisi Doi Menre di 

Kabupaten Bone 

 

Wawancara dengan Bapak Andi Yushan Tenri Selaku Tokoh Adat terkait 

pandangan beliau mengenai Tradisi Doi Menre 
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Wawancara dan Diskusi bersama Tokoh Masyarakat  Bapak Rustam 

berkaitan dengan tanggapan beliau mengenai Tradisi Doi Menre sejarah doi 

menre dan hakikat doi’ menre’  di Kabupaten Bone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


