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DAFTAR TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. 

Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. 

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digu- nakan 

dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, 

dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini 

mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 

masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim 

penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau 

kata sandang dalam sis-tem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman ini, al-ditransliterasi dengan cara yang 

sama, baik ia diikuti oleh alif lam Syamsiyah maupun Qamariyah. 

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai 

acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di 

lingkungan UIN Alauddin Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman 

transliterasi Arab- Latin tersebut secara konsisten jika transli-terasi memang 

diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penje-lasan lengkap tentang 

pedoman tersebut. 
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1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin  dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Wau W We و

 Ha H Ha ـھ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A اَ  ´

 kasrah i I اَ  ¸

 d}ammah u U اَ  ˚

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya ai a dan i ـى

 fath}ah dan wau au a dan u ـو
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Contoh: 

kaifa :  فـیـك 

haula : وـھ ل 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fath}ah dan alif a> a dan garis di atas ... ى ... | ا

 kasrah dan ya i> i dan garis di atas ــى ◌

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ـــو

 

ma>ta :      مـات 

 rama> :  رمـى 

 qi>la :      قـیـل 

 yamu>tu : یـمـو ت 

 

4. Ta marbu>t}ah  

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

  raud}ah al-at}fa>l : لأا لافط ورضـة

         : al-fa>d}ilah al-madi>nah ةـنـیدـمـلا ةلــضاـفـلا
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5. Syaddah  (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

rabbana> :   ربــان    

najjai>na> : نـجـیــان 

al-h}aqq : الــحـق 

al-h}ajj : الــحـج 

nu“ima :   عنــم 

عـدو  : ‘aduwwun 

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

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

Contoh: 

عـلـى  : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

عـبرــى  : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

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

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 
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اشل ◌ ـمـس  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

الزلــلزــة   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

al-falsafah :        الــفـل ْ   ◌سفـة 

al-bila>du :              الــبـــلاد 

7. Hamzah  

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

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

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

Contohnya: 

ta’muru>na : تـمأـنور 

al-nau’ :    الــنـوء 

شـيء  : syai’un 

umirtu :   أ ◌مـرت 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al- Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, 

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

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh:  

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al- jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 ـھم يف رحـــاللهةم

10. Huruf Kapital 

hum fi> rah}matilla>h 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

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

Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata  

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

Nas}i>r al-Di>n al-  

T{u>si> Abu>>  

Nas}r al-Fara>bi>  

Al-Gaza>li>  

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

 

 

 

 

 

 

 

Contohnya: 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 

Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: swt. = subh}a>nahu> wa 

ta‘a>la> 

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = SebelumMasehi 

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

w. = Wafattahun 

Q.S. …(…): 4 = Quran, Surah …, ayat 4 

r.a  = radhiallahu anhu/ anha/ anhum  

Beberapa singkatan dalam Bahasa Arab: 

 ص              = ةحفص

 مد        = نودب اكمن

 صعلم           =   صلى الله علیھ و سمل

 ط                = طةعب

 ند        = نودب رشان
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ABSTRAK 

 

Nama  : NUR KHAERUN NISAA. M 

NIM : 10100119022 

Judul  : TRADISI ERANG-ERANG DALAM PERKAWINAN ADAT DI 

DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BONTONOMPO 

SELATAN KAB GOWA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 

========================================================== 

Skripsi ini membahas tentang Tradisi Erang-erang dalam Perkawinan Adat 

di Desa Bontosunggu Menurut Prespektif Hukum Islam. Pokok masalah tersebut 

selanjutnya di bagi kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, 

yaitu: 1)Bagaimana Pandangan Tokoh Adat Tentang Makna Tradisi Erang-erang 

di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa? 2)Bagaimana 

Prespektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Erang-erang di Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa? 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (Field 

Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan 

syariah  .Adapun sumber penelitian ini adalah Tokoh-tokoh Adat , Pengurus Desa , 

dan masyarakat di Desa Bontosunggu . Selanjutnya, metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara,observasi,dokumentasi dan penelusuran 

referensi, Lalu teknik Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan 

yaitu : kategorisasi data/ klasifikasi data , reduksi data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Erang-erang di Desa 

Bontosunggu  di wajibkan kepada calon mempelai laki-laki , namun Tradisi ini 

bukan sebagai tolak ukur sah nya perkawinan melainkan hanya pelengkap dan 

penyempurnaan daripada acara perkawinan adat di Desa bontosunggu adapun 

syarat sah dalam perkawinan terdiri dari : wali nikah , saksi, mahar, dan sudah 

cukup umur atau baliqh .Tradisi Erang-erang merupakan inisiatif dari pihak calon 

mempelai laki – laki. Makna dari Erang-erang itu adalah sebagai simbol 

penghormatan dan sebagai hadiah yang di berikan calon mempelai laki-laki 

kepada calon mempalai wanita sebanyak 12 macam yang masing-masing 

memiliki arti dan makna tertentu sesuai adat dan kebudayaan di Desa 

Bontosunggu . Tradisi ini merupakan simbol penghormatan calon mempelai laki-

laki kepada calon istrinya. Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat islam , 

Tradisi ini juga tidak bertentangan dengan unsur keagamaan sebab Tradisi Erang-

erang isinya dapat di manfaatkan dan di gunakan jangka panjang serta dapat 

nikmati oleh banyak orang, Tradisi ini juga tidak ada unsur paksaan dari pihak 

calon mempelai perempuan  

Implikasi dari penelitian ini adalah :1) Mayarakat akan tetap 

mempertahankan adat kebudayaan yang telah melekat dari leluhurnya selagi 

Tradisi tersebut tidak bertentangan dengan unsur agama dan unsur lain yang 

terkandung di dalamnya, 2) Masyarakat menjaga kebudayaan yang di turunkan 

oleh leluhurnya dengan cara menjaga , menghormati ,dan menghargai Tradisi 

Erang-erang yang masih melekat hingga sekarang 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan merupakan sunna Rasulullah 

saw dimana tujuannya untuk menyatukan dua manusia yaitu laki-laki dan 

perempuan sebagai pasangan ataupun keluarga dengan memenuhi segala rukun 

dan syarat pernikahan yang telah di atur dalam syariat islam.
1
 

Pernikahan menurut islam adalah perkawinan
2
, yaitu akad yang sangat kuat 

atau mittsaqan gholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanaknnya 

merupakan ibadah .Hal yang paling penting dalam ajaran agama islam salah 

satunya yakni aspek perkawinan karena ikatan yang suci dan subtansinya .Hal ini 

terdapat dalam Al- Qur‟an yang di dalam nya terdapat kata Nakaha yang artinya 

berhimpun atau Zawwaja yang artinya berpasangan . 

Seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur’an merupakan petunjuk dan norma 

untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Wa 

Rahma. 

Dalam ajaran agama islam lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah 

memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterkaitan 

seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pada pria dan wanita , 
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nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan 

dalam rumah tangganya .      

 Demikian firman Allah swt dalam Qs ar-rum‟/30:21 

هَا اْ  لِّتَسْكُنُ وْ  ازَْوَاجًا انَْ فُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  انَْ  ْ  ْ  ﴿ وَمِنْ اٰيٰتِه نَكُمْ  وَجَعَلَ  الِيَ ْ  مَّوَدَّةً  بَ ي ْ
 ﴾ ١٢ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ  لِّقَوْم   لََٰيٰت   ذٰلِكَ  فِْ  اِنَّ ْ   وَّرَحَْْةً 

Terjemahnya: 

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

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

merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan 

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

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

Salah satu bagian yang terpenting dari kehidupan manusia adalah 

pernikahan. Pernikahan sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang 

melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang yaitu tanggung jawab 

dari orang tua, keluarga, kerabat , bahkan kesaksian bagi anggota masyarakat 

dimana mereka berdua berada, maka selayaknyalah jika upacara tersebut di 

adakan secara khusus dan meriah sesuai dengan tujuan agar pernikahan berjalan 

dengan lancar dan kedua mempelai di doakan ke hadirat Allah swt , sukses dalam 

segala usaha dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga yang 

langgeng menuju keluarga sakinah,     mawwadah, warohmah . 

Pernikahan yang sah harusnya memenuhi rukun dan syarat-syarat 

pernikahan artinya kedua pihak tersebut sudah mengetahui apa-apa saja yang 

harus mereka persiapkan sebelum melangsungkan pernikahan dan sudah siap lahir 

dan batin agar pernikahan yang di lakukan ini yang pertama dan terakhir . 

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai 

tujuan yang sangat sakral pula dan tidak terlepas dari kententuan-kentuan syariat . 
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Pernikahan bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu , melainkan 

meraih ketenangan , kententeraman dan sikap saling mengayomi di antara suami 

dengan istri dengan dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam . 

Pernikahan sejatinya hanya dilakukan sekali seumur hidup . Pernikahan di 

ciptakan oleh Allah swt buntuk meninggikan harkat dan martabat manusia, 

dengan pernikahan, keturunan manusia akan mempunyai kedudukan yang 

terhormat dilingkungan sosialnya . 

Pernikahan akan menyempurnakan keimanan seseorang sehingga ia akan 

lebih kuat dalam menghadapi godaan setan . Pernikahan adalah bentuk paling 

sempurna dan paling mulia di mata Allah swt , agama ,dan masyarakat Itulah 

sebabnya agama Islam menganjurkan pernikahan dan medorong umatnya agar 

melakukan pernikahan jika sudah mampu menghidupi calon istrinya setelah 

menikah dan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga . 

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan 

masing- masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang 

berwenang menurut perundaang-undangan yang berlaku . Pada dasarnya Islam 

sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah , namun 

karena adanya hukum nikah yang berlaku yaitu , sunnah, wajib, makruh, haram 

dan mubah sehingga sebelum menikah calon mempelai laki-laki terlebih 

dahulu harus memahami betul hukum nikah tersebut.
3
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Dalam Hukum Islam adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya 

dari pada pria dan adakalanya pria lebih besar kewajibannya dari pada wanita , 

seseorang yang melakukan perkawinan maka masing-masing membawa hak dan 

kewajibannya sebagai mukallaf , tetapi dalam perkawinan itu masing – masing 

merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru , di samping 

mendaptkan hak – hak baru dari masing- masing pihak . 

Masing- masing harus merelakan hak , seperti hak kebebasan seperti 

sebelum berumah tangga . Masing- masing mendapatkan hak seperti memenuhi 

kebutuhan hak sesksualnya , hak mendapatkan warisan satu dari yang lain bila 

salah satu meninggal dan sebagainya .Demikian juga masing-masing menanggung 

kewajiban yang baru seperti , suamu wajib melindungi istri dan anak-anaknya , 

suami wajib memberi nafkah dan sebagainya , sedangkan istri wajib melayani 

keperluan suami sesuai dengan kententuan yang ada.
4
 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan atas 

Norma undang – undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan ini 

menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan bagi wanita . Dalam hal ini 

batas usia perkawinan bagi wanita di persamakan dengan batas perkawinan bagi 

pria yakni 19 tahun . Batas yang di maksud di nilai telah matang jiwa raganya , 

agar dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berharap perceraian dan 

mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas . 

Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 Tahun (enam belas) tahun 

bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah 
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dan menurunkan resiko kelahiran ibu dan anak  dan dapat terpenuhina hak-hak 

anak termasuk pendampingan orang tua untuk memberikan akses anak terhadap 

pendidikan seinggi mungkin 
5
.  

Budaya berawal dari tanggapan yang sama secara bersamaan terhadap suatu 

realitas berupa: alam,fakta maupun kejadian secara bersama untuk kemudian 

menjadi kebiasaan atau tradisi .Tradisi yang baik,berharga, bernilai luhur,yang 

akan menjadi nilai-nilai yang ideal kemudian menjadi suatu norma yang di 

harapkan menjadi aturan yang mengatur tingkah laku manusia secara umum . 

Kebudayaan adalah suatu realitas dalam masyarakat yang timbul karena memiliki 

sikap umum , nilai dan prilaku yang sama. Hal – hal yang dimiliki bersama dan 

menanggapinya dengan suatu kesamaan dalam suatu masyarakat . 

Kebudayaan merupakan salah satu hal yang nyata , berkembang kepada 

nilai ,yaitu menyaring hal-hal yang berharga dan bermutu dari kebiasaan atau 

tradisi . Tingkat selanjutnya meningkat menjadi norma yaitu hal yang ideal yang 

harus dilakukan.
6
 

Kebudayaan bersifat relatif dan dinamis . Kedinamisan itu sebagai wujud 

daripada buatan manusia , dimana secara filosofis kebudayaan adalah perubahan, 

bersifat baharu ,dinamis dan bukan final karena budaya merupakan tanggapan 

teerhadap kenyataan yang di alami dan gagasan ideal tentang suatu hal yang selalu 

berubah.
7
 

                                                           

5
 Tinuk Dwi Cahyani , SH., S.HI., M.Hum, Hukum Perkawinan, (Malang: UMM Press, 

2020), h. 3 
6

 Dr . Achamd Hidir , M.Si, Antropologi Budaya ,( Riau : Pusat Pengembangan 

Pendidikan, 2009), h. 45 
7

 Dr . Achamd Hidir , M.Si, Antropologi Budaya ,( Riau : Pusat Pengembangan 

Pendidikan, 2009), h55 



6 

 

Kebudayaan sebagai suatu sistem norma, maka dengan adanya budaya 

manusia menjadi tidak bebas lagi .Kebudayaan dipandang sebagai sistem 

adaptional , dan kebudayaan dipandang sebagai sistem pengetahuan 

(idesionalHubungan antara agama dan budaya di Indonesia sangat beragam adat 

istiadat , tradisi yang sudah lama yang dikembangakan oleh masyarat . Indonesia 

dikenal sebagai negara yang multicultural , bangsa majemuk dari sisi budaya .   

Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda satu sama lain , ekspresi 

kebudayaan yang berbeda ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Sekalipun 

dari sisi keagamaan memiliki kesamaan, menifestasi kebudayaan yang berbeda-

beda ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia. 

Demikian hal nya dalam prosesi pernikahan , unsur adat atau budaya jelas 

terlihat perbedaan . Pernikahan masyarakat suku Makassar berbeda dengan tradisi 

prosesi pernikahan di toraja meskipun suku – suku ini tinggal dalam suatu 

provensi yang sama.
8
 

Antara agama dan budaya merupakan suatu hal yang sulit dipisahkan. 

Agama sebagai norma ajaran yang di klaim oleh para pengikutnya sebagai suatu 

yang bersifat mutlak karena merupakan wahyu Tuhan sering di pertentangkan 

dengan budaya yang bersifat nisbi atau relatif karena merupakan kreasi akal budi 

manusia .Dalam mengembangkan relasi sosialnya agama memberi panduan yang 

bersifat etis berupa nilai-nilai 

Adapun implementasi   praktiksnya   di   serahkan   sepenuhnya   kepada 

kesepakatan di antara anggota masyrakat sesuai skala, situasi,dan kondisi atau 
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sesuai ruang dan waktu . Cara-cara berinteraksi menghasilkan pola-pola tertentu . 

Pada aspek ini karena telah dikaruniakan oleh Tuhan , manusia mampu 

menghasilkan pola-pola 

interaksi yang merupakan bagian dari kebudayaan . Seperti pada pernikahan 

yang di dalamnya berkaitan dengan wilayah keagamaan dan kenegaraan . Dalam 

urusan pernikahan agama memberikan tata cara yang jelas mengenai syarat 

sahnya perkawinan . 

Pernikahan akan sah jika semua rukun pernikahan tersebut terpenuhi 

meskipun tidak dilakukan pencatatan nikah pada institusi resmi negara seperti 

Kantor urusan agama (KUA). Untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam 

perkawinan , negara merasa perlu hadir dengan membuat peraturan – peraturan 

(regulasi) . Pernikahan tidak cukup hanya memenuhi syarat rukun keagamaan , 

tetapi perlu dilakukan pencatatan administratif. 

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah swt dalam bentuk 

yang paling sempurna dibanding makhluk yang lainnya.
9
 Manusia diberi akal, 

budi, dan hati nurani untuk mengembangkan fungsi kekhalifaan yaitu mengatur 

kehidupan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi . 

Suatu bangsa atau suku membangun kebudayaan serta peradabannya sesuai 

prinsip dan nilai – nilai sosial serta pandangan hidup yang diperoleh dari ajaran 

agama atau faham yang di anut, budaya dan tradisi itu selalu mengalami 
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perubahan baik berupa kemajuan maupun kemunduran yang semuanya ditentukan 

atas dasar relevansinya dengan kehidupan dan kemanusiaan . 

Setiap masyarakat baik yang sudah maju mapun masih sederhana , ada 

sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan , 

sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep- 

konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhdap 

kehidupan kemasyarakatan . 

 Setiap masyarakat mempunyai karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain 

yang merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-

individu yang bersangkutan dalam berbagai aktivitasnya sehari- hari perbedaan 

tersebut disebabkan oleh masyarakat dimana individu- individu tersebut 

berinteraksi . 

Upacara pernikahan misalnya , merupakan suatu sistem nilai budaya yang 

memberi arah dan pandangan untuk mempertahakan dan melestarikan keturunan . 

Demikian firman Allah swt dalam Qs. Al-Nisa‟/04:4 

اً مَّريِْۤ  اً ﴾ ْ  ا النِّسَاءَۤ صَدُقٰتِهِنَّ نِِْلَةً ﴿ وَاٰتوُ   فاَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْء  مِّنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤ  
Terjemahnya: 

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian  

yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah 

pemberian itu dengan senang hati. 

 

Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi , kedua manusia 

yang disebutkan dalam ayat di atas sangat mendambakan pasangan hidup . 

Mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan 

yang sulit dibendung setelah dewasa . Oleh karena itu agama mensyariatkan 
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dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan kemudian mengarahkan 

pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjang perkawinan . 

Perkawinan merupakan momen yang sakral , dimana penyatuan dua insan 

ini harus mendapat pengakuan di masyarakat begitulah pemahaman yang dipakai 

oleh masyarakat di Kabupaten Gowa Kecamatan Bontonompo Selatan untuk 

menyambut pesta perkawinan. Beragam ritual ataupun kegiatan dilakukan secara 

turun temurun oleh para tokoh adat dan di percayai oleh masyarakat untuk dipatuhi 

kemudian pesta pernikahan ini menjadi pesta seluruh kampung . 

Pelaksanaan upacara perkawinan merupakan suatu langkah yang penting 

dalam proses pengintregasian manusia dengan tata alam, dimana dalam 

pelaksanaan tata upacara perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan 

oleh tradisi untuk masuk ke dalam sakral .Upacara adat perkawinan hanya 

dilakukan oleh orang tua yang menyelenggarakan perkawinan putra- putrinya 

secara mewah karena untuk melaksanakan upacara adat perkawinan ini 

membutuhkan waktu dan biaya yang besar . 

Tradisi tersebut akan menjadi unsur budaya yang di hayati dari masa ke masa 

atau turun temurun. Di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma yang sangat 

kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dan masyarakat. 

Dalam Hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan sudah di 

anggap sah salah satu syaratnya jika perkawinan itu telah sah di mata agama dan 

kepercayaan masing-masing . Yang pada umumnya berdasarkan ketentuan hukum 

adat masing-masing, meskipun pada ujung undang-undang tersebut ditambahkan 

dengan mencatatkan perkawinan di lembaga perkawinan .Dalam UU RI No. 1 
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Tahun 1974 negara tidak mengikat peraturan pernikahan secara khusus, dalam hal 

ini memberikan ruang untuk orang ataupun kelompok yang memiliki peraturan 

tersendiri, undang-undang tentang perkawinan ini juga tidak membatasi 

bagaimana suatu perkawinan harus dilaksanakan, tetapi hanya mengatakan bahwa 

perkawinan harus sah me nurut agama dan kepercayaan yang di anut oleh pihak 

yang melaksanakan perkawinan. Dengan adanya kententuan ini berarti 

pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat tetap diperbolehkan sepanjang 

tidak bertentangan dengan UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan . 

Melihat beraneka ragam suku dan budaya Indonesia, serta penyebarannya 

yang luas dari sabang sampai marauke tentu saja hal ini mengakibatkan barenaka 

ragam Adat dan kebiasaan yang berbeda-beda salah satunya adalah dalam hal 

perkawinan.
10

 Dalam perkawinan Islam mewajibkan pemberian mahar dari pihak 

laki-laki kepada wanita dalam pernikahan. 

Namun di suku makassar terdapat suatu budaya atau adat kebiasaan yang 

menjadi tradisi dalam perkawinan di suku Makassar sendiri memberikan sejumlah 

erang-erang sebagai bentuk atau simbol persembahan kepada calon mempelai 

wanita, ini sebagai rasa tanggung jawab serta penghormatan seorang calon suami 

kepada calon mempelai istri . 

Tradisi Erang-erang dalam perkawinan suku Makassar di Desa bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan ini dapat berupa barang yang akan di pakai dan 

digunakan oleh calon mempelai wanita .Pernikahan merupakan kontrak sosial 
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antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, maka dalam memulai 

komitmen itu seorang laki-laki di haruskan memberikan pemberian berharaga 

sebagai tanda kecintaannya kepada calon istri , kemudian barang pemberiaan itu 

harus menjadi milik sang istri.
11

 

Pada umumnya setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai adat istiadat 

tersendiri , satu dengan yang lainnya walaupun berbeda tujuan dan sasarannya 

bertujuan yang sama yaitu berbedaya guna untuk mendidik maasyarakat agar 

berbudi luhur . Adat istiadat dalam perkawinan di suku Makassar sangat berkaitan 

erat sekali dengan kepribadian dalam suku tersebut, Sebab keperibadian dimaksud 

merupakan sikap ataupun tindakan yang dilakukan oleh suatu masyrakat dalam 

menyelesaiakan suatu kegiatan termasuk perkawinan.
12

 

Wujud sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling 

abstrak dalam pengertian Adat istiadat. Hal inu di sebabkan nilai-nilai budaya 

merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran 

sebagaian besar warga satu masyarakat, sehingga mereka anggap bernilai , 

berharga dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu 

pedoman untuk memberikan arah dan orientasi kepada kehidupan dari warga 

masyakarat suku Makassar.  

Dalam setiap masyarakat ada sejumlah nilai-nilai budaya yang merupakan 

suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep- konsep ideal 

kebudayaan, memberi dorongan kuat terhadap arah kehidupan masyarakat. 
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Demikian Firman Allah swt dalam Qs. Al-Nisa‟/04: 

اً فاَِنْ طِبَْْ  ْ  ﴿ وَاٰتوُا النِّسَاءَۤ صَدُقٰتِهِنَّ نِِْلَةً  اً مَّريِْۤ    ﴾ لَكُمْ عَنْ شَيْء  مِّنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤ  

Terjemahnya: 

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 

yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah 

pemberian itu dengan senang hati. 

 

Di suku Makassar
13

, nilai-nilai budaya tersebut senantiasa terjaga dan 

tercermin. Adat serta kebudayaan yang sangat kental dalam berbagai aspek 

kehidupan yang masih di jalankan hingga sekarang. Bagi Mayarakat suku 

Makassar pengetahuan lokal tersebut tidaklah diterima begitu saja melainkan telah 

teruji kebenarannya dalam berbagai pengalaman hidup yang berulang-ulang di 

alami (di dengar, di lihat, dan di rasakan) baik dari diri sendiri maupun orang lain 

Mengacu pada berbagai pengalaman yang berulang- ulang dan menyodorkan 

berbagai fakta kebenaran dari dampak tradisi dalam perkawinan tersebut sehingga 

tidak sedikit masyrakat suku Makassar sejak dulu hingga sekarang tetap 

memegang dan memelihara pengetahuan lokal tersebut untuk dijadikan sebagai 

dasar pijkan dalam melakukan kegiatan perkawinan. 

Begitu kuatnya pengaruh tradisi dalam masyarakat suku Makassar sehingga 

setiap orang yang hendak melakukan perkawinan harus tunduk dan patuh terhadap 

aturan yang berlaku salah satu dari aturan yang berlaku dalam perkawinan suku 

adat Makassar adalah angerang-ngerang. Mungkin itulah sebab nya sehingga adat 

perkawinan menjadi sangat sakral. Sehingga pernikahan yang demikian dilakukan 

dengan cara yang berbeda-beda. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Deskripsi Fokus 

Tradisi Erang-Erang Dalam Perkawinan Adat di Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa Prespektif Hukum Islam. Fokus 

Penelitian ini mengindetifikasi beberapa pokok dan istilah yang terdapat pada 

kata kunci yakni, sebagai berikut : 

a. Tradisi Erang-Erang 

Tradisi erang-erang adalah suatu adat dalam upacara perkawinan di 

sulawesi selatan, kata Erang-erang berasal dari Bugis-Makassar yang 

berarti bawaan atau seserahan yang di antar sewaktu hari pelaksanaan akad 

nikah . Pada dasarnya, erang-erang tidak jauh berbeda dari seserahan pada 

umumnya. Didalamnya terdapat sebuah perhiasan lengkap yang dijadikan 

sebagai mahar. Selain itu,terdapatnya juga berbagai perlengkapan kebutuhan 

sehari-hari yang bisa digunakan nantinya dalam berumah tangga.
14

 

b. Tradisi Angerang-Ngerang  

Angerang-Ngerang (bawaan) merupakan suatu tradisi yang di lakukan 

oleh masyarakat di Desa Bontosunggu dan di hadirkan dalam upacara 

pernikahan atau hari H pernikahan. Angerang- ngerang sesungguhnnyaa ada 

yang di sebut Leko Lompo dan Leko Caddi yang merupakan salah satu 

bentuk seserahan. Leko Lompo artinya seserahan besar , dari kata Lompo 

(besar) , dan dalam bahasa Makassar di sebut Balasuji dan Leko Caddi yang 
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artinya seserahan kecil dari kata Caddi yang artinya seserahan kecil , 

sedangkan dalam suku Bugis di sebut Erang-erang . 

c. Tradisi Leko Lompo 

Leko Lompo sendiri yakni terdiri dari Balasuji beserta isinya . Dimana 

isinya berupa buah-buahan yang jumlahnya ganjil, berupa kaluku (kelapa) , 

Unti ( pisang), Golla Eja (Gula merah), Sipasang Jangang ( Sepasang 

Ayam), dan Tunas pohon Rumbiah. Dari semua jenis buah-buahan harus 

ada tersebut, merupakan syarat mutlak kehadiran Lompo Leko atau Balasuji 

. Leko Caddi merupakan seserahan yang jumlahnya biasanya selusin 

perangkat wanita ditambah selusin kue bosara. Bosara adalah tempat 

tatakan kue yang umumnya digunakan dalam prosesi pernikahan kerajaan-

kerajaan. Isi kue bosara inipun jumlahnya tidak boleh asal- asalan , biasanya 

jumlahnya dua belas, tujuh, dan tidak disarankan enam.
15

 

2. Perkawinan Masyarakat Makassar 

Perkawinan di Masyarakat Makassar pada umunya sama dengan perkawinan 

yang dilaksankan di berbagai daerah yang ada di Indonesia , pada pelaksanaannya 

upacara perkawinan masyarakat Makassar menggunakan syariah islam sebagai 

landasan dasar serta serta syarat-syarat pernikahan pada kebiasannya . Akan tetapi 

dalam tahap prosesi baik menjelang maupun setelahnya tetap menggunakan adat 

istiadat suku Makassar sebagai salah satu syarat pelaksanaan prosesi perkawinan. 

Di sisi lain, pada kebudayaan suku Makassar sebelum prosesi pernikahan terdapat 
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beberapa syarat dan kewajiban yang perlu di penuhi kepada mempelai pria salah 

satunya adalah dengan membawa seserahan atau Erang-erang . 

Pernikahan di kalangan masyarakat Makassar umumnya berlangsung antar 

keluarga dekat atau antar kelompok , terutama di kalangan masyarakat biasa 

karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya . Meskipun sistem pernikahan 

antar keluarga ataupun antar kelompok tersebut masih bertahan hingga sekarang 

namun tidak di anut secara kental. Dewasa ini, pemilihan jodoh sudah banyak di 

lakukan di luar lingkungan kerabat. Namun peran orang tua tetap di perlukan 

untuk memberikan petunjuk kepada anak-anaknya agar mendapatkan pasangan 

hidup dari keturunan yang baikbaik , memiliki adab dan sopan santun, kecantikan, 

keterampilan rumah tangga , serta memiliki pengetahuan tentang agama. 

Pernikahan dalam Masyarakat Makassar berkaitan dengan status sosial 

mereka dalam masyarakat, semakin meriah sebuah pesta pernikahan, semakin 

mempertinggi status sosial seseorang. Upacara pernikahan merupakan media bagi 

masyarakat Makassar untuk menjukkan posisinya dalam masyarakat dengan 

menjalankan ritual-ritual serta mengenakan pakaian-pakaia, perhiasan, dan 

berbagai pernak-pernik tertentu sesuai kedudukan sosial mereka dalam 

masyarakat. Oleh karena itu tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta 

perniakagan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka.
16

 

3. Prespektif Hukum Islam 

Presfektif menurut KBBI adalah sudut pandang , dengan kata lain bahwa 

prespektif hukum islam merupakan sudut pandang dari Hukum Islam itu sendiri 
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dalam menyikapi berbagai hal di dalam menjalankan kehidupan termasuk 

perkawinan atau cara Hukum Islam memandang suatu hal dari sudut pandangnya. 

Islam sebagai agama merupakan induk materi dari Hukum islam. Dalam Hukum 

Islam tidak mungkin terpisahkan antara ajaran Islam dengan Hukum Islam. Jadi 

Hukum Islam adalah penerapan dari ajaran Islam yang berpusat kepada keimanan. 

Hukum islam tidak boleh dipisahkan dari iman, ahklak ,dan syariah. Ketiga hal ini 

adalah ajaran Islam yang menjadi dasar dalam menerapkan Hukum Islam.  

Hukum Islam sangatlah luas pengertiannya berdasarkan dalil-dalil yang ada 

di dalam al-Qur‟an, hukum islam mengatur apa–apa yang ada di dalammasyarakat 

dan apa-apa yang ada di luar masyarakat. Dalam ajaran Islam hal ini di kenal 

sebagai natural law (Hukum alam) atau dikenal juga dengan sunnatullah, yaitu 

kententuan atau hukum-hukum Allah swt yang berlaku untuk alam semesta . 

Sunnatullah yang mengatur alam semesta itulah yang menyebabkan 

ketertiban hubungan antar benda-benda yang ada di Alam semesta ini. Secara 

sederhana, Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan 

Rasul tentang tingkah laku manusia yang di akui dan di yakini mengikat semua 

yang beraga islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Prespektif Hukum Islam 

merupakan suatu aturan yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik dari 

segi akidah, ibadah, maupun muamalah. Sehingga apapun yang di lakukan oleh 

manusia khusunya umat islam, harus berdasarkan aturan yang telah di tetapkan 

dalam Hukum Islam.
17
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C. Rumusan Masalah 

Adapun pokok masalah dari judul penelitian ini yakni Bagaimana Tradisi 

Erang-erang Dalam Perkawinan Adat Menurut Prespektif Islam Dari pokok 

masalah tersebut diketahui sub masalahnya, yaitu: 

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Adat Tentang Makna Tradisi Erang-erang di 

Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa? 

2. Bagaimana Prespektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Erang-erang di Desa 

Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

1. Kardi Mahasiswa Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makasar Jurusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi meneliti tentang 

Makna Angerang-Ngerang Dalam Pernikahan di Kabupaten Bulukumba 

Sulawesi Selatan . Kardi menggunakan jenis penelitian kualtitaf lapangan 

yang menggunakan studi komunikasi budaya. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi . Teknik 

analisis yang di gunakan adalah Pengumpulan data dan pengambilan 

data,reduksi data, display data . Metode pengumpulan data memungkinkan 

untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang sudah 

ditulis dalam catatan lapangan . Hasil dari Peneleitian ini adalah prosesi 

pernikahan Adat suku Bugis-Makassar . Unsur keunikan itu hadir dalam 

seluruh pencapaian tertinggi pada setiap tahap dalam prosesi Pernikahan 

adat Suku Bugis – Makassar khusunya di desa Gunturu . Bagi masyarakat di 

desa tersebut , kekuatan adat dalam sebuah kehidupan berbudaya khusunya 
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budaya pernikahan, yang disebut perkawinan merupakan salah satu wujud 

ideal kebudayaan. 

2. Agung Haris Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan 

Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam meneliti tentang Tinjauan Hukum 

Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang-erang Pada Prosesi 

Pernikahan di Kabupaten Gowa Sulawesi selatan. Agung Haris 

menggunakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan 

data yang di gunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan 

yang di gunakan adalah pendekatan sosiologis, pendekatan historis, 

pendekatan budaya dan pendekatan yuridis. Teknik analisis yang di gunakan 

adalah analisis data kualitatif dengan jalan bekerja dengan data, memilah-

milahnya menjadi satuan dapat yang dapat dikelola, mensintesiskan, 

mencari dan menemukan pola , menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang akan di ceritakan oleh orang lain. Hasil 

penelitian ini adalah Prosesi Pernikahan dalam Tradisi Erang-erang dalam 

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat khusunya di Dusun Sailoang Desa 

Sunggumanai. Bagi masyarakat di Desa tersebut memiliki proses yang 

panjang namun kemudian disederhanakan seiring berkembangnya zaman , 

dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Tradisi Erang-erang 

dalam upacara pernikahan bertentangan dengan Hukum Islam namun tidak 

bertentangan dengan Hukum Adat. 

3. Tinuk Dwi Cahyani , SH., S.HI., M.hum Hukum Perkawinan adapun dalam 

buku ini menjelaskan tentang perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas-
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asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, akibat hukum dari sebuah 

perkawinan, pengtertian wali, hukum perkawinan ditinjau dari Hukum 

Positif dan Hukum Adat di Indonesia, Mahar dan maskawin, perjanjian 

dalam perkawinan, perkawinan beda agama,perkawinan poligami, 

pembatalan dan putusnya perkawinan. Adapun pembeda dari penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah persamaan letak jenis pendekatan 

penelitian yang digunakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dan 

metode pengumpulan data yakni Observasi, dokumentasi, dan wawancara 

sedangkan perbedaannya dengan penelitian pertama adalah Bahasa dalam 

aspek Pernikahannya, sedangkan dalam penelitian kedua perbedaannya 

adalah teknik analis data yang menggunakan teknik kualitatif. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

           1.Tujuan penelitian 

           2.Tujuan umum penelitian 

Untuk mengetahui serta memahami bagaimana Tradisi Erang-erang dalam 

Perkawinan Adat di Desa Bontosunggu Menurut Prespektif Hukum Islam 

a. Tujuan Khusus Penelitian 

1) Untuk mengetahui pandangan Tokoh adat tentang Tradisi Erang- 

erang di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab 

Gowa 

2) Untuk menegahui Tradisi Erang-erang menurut prespektif Hukum 

islam di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab 

Gowa 
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b.Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

   1.Memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai Tradisi Erang- erang 

dalam perkawinan adat di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan 

Kab Gowa 

 2.Memberikan penjelasan terkait pandangan Tokoh adat mengenai Tradisi Erang-

erang 

3.Memberikan penejelasan dan pemahaman tentang Bagaimana pandangan 

Hukum islam terkait Tradisi Erang-erang 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan di ambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu 

Zawwaja dan Nakaha kemudian kata inilah yang dipakai dalam al-Qur’an dalam 

menyebutkan perkawinan muslim. Nakaha artinya menghimpun dan Zawaja 

artinya pasangan. Dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 

dua orang menjadi satu melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup 

sendiri dengan adanya perkaiwnan dua insan yang di pertemukan oleh Allah swt 

untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami dan istri yang saling 

melengkapi kekurangan masing-masing yang biasa disebut dengan pasangan 

(Zauj dan Zaujah) . Dalam konteks sekarang sering di sebut pasangan hidup suami 

istri atau belahan jiwa dalam mengarungi rumah tangga. 

Dalam ajaran agama islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah 

Nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki 

keterkaitanseorang pria dan wanita
18

 yang menghalalkan hubungan intim pria dan 

wanita, nikah
19

 harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah 

kebahagiaan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling menyayangi serta 

saling memberikan rasa damai sesuai ajaran islam . 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang Perkawinan 

yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang 
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Maha Esa. 

K . Wantjik Saleh , berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan 

batin saja namun keduanya . Ikatan lahirlah yang mengungkapkan terjadinya hal 

formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau 

tidak dapat dilihat, kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu 

keluarga. Wirjono P berpendapat bahwa perkawinan adalah aturan hukum untuk 

mengendalikan perkawinan yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu 

sendiri . 

Anwar dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam menyatakan bahwa 

perkawinan yakni sebuah janji suci seorang laki-laki dan perempuan untuk 

menciptakan keluarga yang bahagia. Artinya disini, Pernikahan tidak hanya 

hubungan bioologis antara laki-laki dan perempuan, namun pernikahan 

merupakan janji suci, Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, serta memiliki 

akibat hukum dari iktan pernikahan tersebut, yang mengakibatkan timbulnya hak 

dan kewajiban bagi keduanya. 

Dari beberapa pandangan tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan 

bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan 

perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa . 

1. Tujuan Perkawinan 

Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah swt , lelaki dan 

perempuan menjaga dan menjunjung tinggi syariat Agama dan kesuciannya, 

Perkawinan merupakan salah satu yang di atur dalam syariat islam, maka orang-
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orang yang melakukan perkawinan adalah orang yang menjunjung tinggi 

agamanya, karena perbuatan zina, pemerkosaan, dan pelecehan seksual 

merupakan perbuatan yang tercela dan merendahkan martbat agamanya. 

Perkawinan ini merupakan penyaluran sah naluri seksual untuk menjaga nilai 

kemanusian sebagai fitrah manusia. Dengan melangsungkan perkawinan dan 

melahirkan keturunan yang sah menurut hukum 

2. Dasar Hukum Perkawinan Qs. Al-Nisa‟/04:01 

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ْ  ﴿ يٰ  هُمَا رجَِالًَ  ايَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ن َّفْس  وَّاحِدَة  وَّخَلَقَ مِن ْ مِن ْ
راً وَّنِسَاءًۤ   ﴾ ٢ رَقِيْبًا عَلَيْكُمْ  كَانَ  اللٰ هَ  اِنَّ  ْ   وَالََْرْحَامَ  ْ  وَات َّقُوا اللٰ هَ الَّذِيْ تَسَاءَۤلُوْنَ بهِ ْ  كَثِي ْ

Terjemahnya 

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu 

dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya 

(Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan 

nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.. 
 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan Adam dan Hawa seperti 

Makhluk hidup lainnya , kemudian anak-anaknya lahir dengan proses biologis 

secara berpasang-pasangan. Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti 

makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan anatar 

jantan dan betina secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya . Demi 

menjaga martbat dan kemulian manusia. 

B. Erang- erang Menuru Prespektif Hukum Islam (Ushul Fiqh) 

Seserahan dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang 

artinya menyerahkan , sedangkan dalam bahasa Makassar di sebut dengan Erang- 

erang, seserahan memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda 



24 

 

ikatan untuk kedua calon pengantin , Erang- erang menurut terminologi adalah 

penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak perempuan untuk dinikahkan pada 

sore hari sebelum akad nikah dilakukan, Pada saat itu di lakukannya seserahan di 

sertakan juga barang bawahan berupa seperangkat alat tidur , pakaian, makanan, 

dan seperangkat alat masak.
20

  

Erang- erang dalam Islam adalah boleh ( mubah) namun tidak di wajibkan 

karna bukan termasuk syarat wajub pernikahan . Seserahan atau istilah Erang-

erang hanya merupakan tradisi turun-temurun oleh sebagian besar masyarakat 

Indonesia Angerang-ngerang termasuk kedalam urf yang shahih yang tidak 

bertentangan dengan Hukum Islam. Adat atau kebiasaan yang dalam hukum islam 

termasuk kedalam urf, sebagaimana  menurut  ahli  syara‟  urf  bermakna  adat, 

dengan kata lain urf dan adat tidak ada perbedaan , urf tentang perbuatan manusia. 

Urf‟ dari segi bahasa al-urf‟ berasal dari kata yang terdiri dari huruf, ain , 

Rad an fa yang berarti kenal , dari kata ini muncul kata ma‟rifah (yang dikenal) , 

ta‟rif (definisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata urf 

(kebiasaan yang baik), Urf‟ ialah segala sesuatu yang sudah dikenal diantara 

manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi , baik
21

 bersifat perkataan, 

perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu , 

sekaligus di sebut sebagai adat . Sedangkan dari segi istilah urf mengandung 

makna sesuatu yang menjadi kabiasaan manusia, dan mereka mengikutinnya 
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Insitut Agama Islam ,2019), h.23. 

              
5
Tri Retno Pratiwi, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan Studi Kasus di 

Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kab Lampung Timur”, Skripsi (Lampung: Fak .Syariah 

Insitut Agama Islam ,2019), h.27. 



25 

 

dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka . 

Urf‟ dari segi baik dan buruk , adat atau urf terbagi menjadi 2, yaitu : Urf 

yang shalih merupakan urf atau adat yang berulang-ulang dilakukan , diterima 

oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama , sopan santun , dan budaya 

yang luhur, sebagai umpama memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan 

dekat dalam waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya, 

memberihadiah sebagai suatu penghargaan . Sedangkan urf fasid adat yang 

berlaku yang bertentangan dengan agama , undang-undang negara , dan sopan 

santun . 

Para ulama yang mengamalkan urf dalam memahami dan mengisthibatkan 

hukum , menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf , sebagai berikut : 

1. Adat urf bernilai mushlahar dan dapat diterima oleh akal sehat (ayarat ini 

merupakan) kelaziman bagi adat atau urf yang shahih, sebagai persyaratan 

untuk di terima secara umum) 

2. Adat atau urf yang berlaku untuk umum dan merata di kalangan orang- 

orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau dikalangan 

sebagaian warganya 

3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada 

saat itu bukan urf yang muncul kemudian 

4. Dalil tidak bertentangan dan melalikan dalil syara’ yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yang pasti 

Tradisi Menurut (urf) 

         Dalam kajian usul fiqh , tradisi (urf’) merupakan salah satu sumber 
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hukum islam yang di perselisihkan , Urf’ adalah salah satu yang sudah dikenal 

bersama dan di jalankan oleh masyarakat , baik berupa perbuatan (amali) 

ataupun  perkataan (qouli) . Jika di terjemahkan menurut bahasa Indonesia urf’ 

bermakna tradisi . 

         Hukum islam menganggap keberadaan urf’ sebagai pijakan hukum-

hukum yang di tetapkannya.sepanjang sejarah pembentukan hukum  islam 

selagi urf’ tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu, maka 

tidak ada alasan untuk mengabaikannya . 

          Hal ini sesuai dengan prinsip ajaran islam , seperti prinsip ‘adam al-

haraj (tidak adanya kesempitan) , tadrij fi tasyri (pentahapan dalam 

pesnyariatan), al-musawah (kesetaraan) rahmatan lil alamin (penebar rahmat 

bagi seluruh alam) 

      Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kententuan hukum diambil 

dengan mengacu pada tradisi yang tidak bersinanggungan dengan kententuan 

teks agama secara tegas . Hal demikian dapat di mengerti lantaran jumlah teks 

wahyu sangat terbatas jika dibandingkan jumlah persitiwa hukum yang muncul 

segtiap periode waktu . 

       Keberadaan adat dan budaya dalam setiap komunitas perlu 

dipertimbangkan demi mengapresiasi dinamika hukum dalam menyikapi 

setiap persoalan yang mengemuka setiap saat . Pemahaman mendalam 

tentang tradisi dan udaya akan melahirkan sikap moderat , tidak mudah 

menyesatkan dan menyalahkan pihak lain. 
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Pengertian  ‘urf 

         Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan 

diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan 

Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu 

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan 

mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian 

tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu 

sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga 

menjadi kebiasaan masyarakat. Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran 

Hukum Kaidah Fiqh. 

     Makna kaidah secara bahasa “ Aladatu terambil dari kata “ al audu” yang 

berarti “pengulangan”. Oleh )  dan “ al muaawadatu  karena itu, secara bahasa al-

’adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang 

sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. 

          Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai 

sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. 

Sedangkan “Mukhakkamatun” secara bahasa adalah isim maf’uI dari “takhkiimun” 

yang berarti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia.” Jadi arti kaidah ini 

secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk 

memutuskan perkara perselisisihan antara manusia 

            Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyususn dan 

mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau 
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untukmewujudkan kemashlahatan dunia.Tujuan dari Al-‘adat itu sendiri ialah 

mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia 

umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan 

kepentingan hidupnya. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal 

muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada 

masyarakat tertentu melalui inden misalnya: jual beli buah- buahan di pohon yang 

dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah 

tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunaiatau utang atas persetujuan 

kedua belah pihak dan lain-lain. 

       ‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telahmenjadi 

tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yangmeninggalkan 

sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan 

di antara ‘urf dan adat. 

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah 

terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka. Dalam hal muamalat 

dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus 

menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 

           Adapun pandangan ulama, secara umum ‘urfatau adat itu diamalkan oleh 

semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. 

Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk 

istihsan ituadalah istihsan Al-‘urf (istihsan yang menyandar pada ‘urf). Oleh 

ulama hanafiyah ‘urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas 
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nash yang umum dalam arti ‘urf itu mentakhsis umum nash.Ulama malikiyah 

menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar 

dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. 

             Sedangkan ulama syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal- 

hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam 

penggunaan bahasa. 

             ‘Urf  jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya 

akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- 

kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya 

tersebut sudah umum berlaku dan mendunia.‘Urf dalam negara Indonesia juga 

sering disebut dengan adat ( tradisi ) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan 

secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. 

         Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat 

kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, 

ringkasnya: AI-‘Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat 

manusia.Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat 

dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung 

akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.Dari keterangan di atas 

dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah 

bahwa sebuah adat kebiasaan dan ‘urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk 



30 

 

menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau lafadh shorih 

(tegas) yang bertentangan dengannya. 

B. Kehujjahan dan Dalil Hukum Terhadap Al-‘Adah/Al-‘urf 

        Kehujjahan ‘urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘urf 

yang fasid, dan mereka sepakat menerima ‘urf yang shahih sebagai hujah 

syar’iiyah. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih 

banyak menggunakan ‘urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. Karena 

perbedaan intensitas itu, ‘urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan  

C. Syarat-syarat Al-‘adah/Al-‘urf 

     Syarat-syarat ‘adah / ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu: 

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur’an dan 

Sunnah. 

 2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah 

termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan. 

3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh 

beberapa orang saja. 

Abdul –Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf 

yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu : 

1. ‘urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan 
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dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.  

2. ‘urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan 

mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan 

kebiasaanorang-orang tententu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran 

hukum. 

3. ‘urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di 

landaskan kepada ‘urf itu. 

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 

‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak 

terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah 

ketegasan itu, bukan ‘urf. 

misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh 

suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun 

ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh 

dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi 

maharnya.  

    Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat 

yang berlaku. 

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian ‘urf antara lain yaitu: 

1. ‘urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada. 
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2. ‘urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum. 

3. ‘urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau 

kerusakan. 

D. Macam-macam Al-‘adah/Al-‘urf 

         ‘Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari’ah) 

ada dua macam ‘urf, sebagai berikut : 

1. ‘urf yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu 

itu bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan yang haram dan 

membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk 

sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat 

diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. 

2. ‘urf yang shahih atau al-‘adah ashahihah yaitu sesuatu yang telah saling dikenal 

oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan 

yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan 

tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan 

telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan 

syara’. 

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu: 

1. Urf ‘am (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang 

disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan 

untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk 
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dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah 

kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang 

pesawat terbang adalah duapuluh kilogram. 

2. ‘Urf khash (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau 

negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat 

tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya 

dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau 

juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. 

       Disamping itu, ‘Urf ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu: 

1. ‘urf dalam bentuk perbuatan (Al-‘urf al-amali)adalah kebiasaan 

masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. 

Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam 

kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti 

kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan 

masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam 

acara khusus. Contoh lain, Misalnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang 

seperti gula atau garam. Orang-orang (penjual maupun pembeli) biasa tidak 

mengucapkan ijab qobul saat melakukan serah-terima barang. 

2. ‘urf dalam bentuk perkataan (Al-‘urf al-qauli) adalah kebiasaan masyarakat 

dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, 

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami 



34 

 

C. Tradisi Erang-erang 

1. Pengertian Tradisi Erang-erang 

Tradisi Erang-erang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

adat di Sulawesi selatan umumnya seserahan atau Erang-erang diberikan oleh 

calon suami kepada calon istri sebagai bentuk tanda cinta dan menghargai calon 

istri, seserahan dilaksankan sekitar dua atau tiga hari mejelang upacara 

pernikahan. Acara pernikahan dilaksanakan di kediaman keluarga calon pengantin 

wanita dan di hadiri oleh kedua keluarga yang akan berbesan dan calon 

opengantin berdua membawa seserahan terdapat dua jenis seserahan, yaitu 

seserahan kecil atau appanaik lekok cakdi , dan seserahan besar atau appanaik 

lekok lompo , seserahan kecil yang hanya menentukan hari . Sedangkan seserahan 

bersama dengan pengantin laki – laki dan segala seserahan sudah di antarkan ke 

semua pengantin perempuan
22

 

2. Bentuk-bentuk Erang-Erang 

Dalam tahap persiapan bentuk-bentuk seserahan “erang-erang’’ yang 

akan disiapkan sebagai hantaran mempelai laki-laki kepada mempelai 

perempuan . Adapun perlengkapan-perlengkapan yang disiapkan adalah sebagai 

berikut: 

a. Appanaik Lekok Cakdi 

Bentuk seserahan ‘erang-erang’ kecil merupakan ritual menentukkan 

kembali hari kapan pelaksanaan pernikahan , uang, serta mahar untuk 

                                                           

                  6
 Hariyanti, “Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-erang) Pada Pernikahan Adat 

Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar “Skripsi (Makassar: Fak.Bahasa 

Universitas Negeri Makassar, 2019), h.3 
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pengantin perempuan. Dan seseraham yang dibawa pada saat appanaik 

lekok cakdi berupa lekok tallu kakbanna ,daun sirih tiga ikat‟ umba-umba 

kue kelepom , kue lapisik‟ pannganjai  pakleok, rappo batta, lekok dan konte atau 

wajek 

b. Appanaik Lekok Lompo 

Bentuk Seserahan „Erang-erang’ besar merupakan inti dari rangkaian 

acara pembawaan seserahan Dan jenis – jenis seserahan yang dibawa pada 

saat appanaik   lekok   lompo   berupa  lekok-lekok ,dedaunan‟   , kampu 

tempat mahar‟ , rappo-rappo kayu ,buah-buahan‟ , kanrejawa, kue‟, kanre-

kanreang, makanan‟, perlengkapan    pakaian danseperangkat alat sholat serta 

alat kecantikan .
23

 

3. Makna Simbolik Erang-erang. 

Menganalisi makna simbolik erang-erang’ yang terdapat dalam appanaik 

lekok cakdi dan appanaik lekok lompo , digunakan teori penafsiran yang 

dikembangkan oleh Charles Sanderes Peirce , Peirce membagi tanda atas tiga 

jenis yakni ikon, indeks, dan simbol. Adapun makna simbolik dari setiap erang- 

erang adalah sebagai berikut : 

a. Appanaik Lekok Cakdi 

Simbol yang terdapat pada saat appanaik lekok cakdi yaitu tallu 

lakbakna lekok, penganjai, umba-umba, kulapisik, pangunjai, dan konte 

sebagai simbol kebahagiaan. 

                                                           

                  7
Hariyanti , “Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-erang) Pada Pernikahan Adat 

Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar “Skripsi (Makassar: Fak.Bahasa 

Universitas Negeri Makassar, 2019), h.3. 
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b. Appanaik Lekok Lompo 

Appanaik Lekok Lompo yaitu pengantaran seserahan besar bersamaan 

dengan pengantin laki-laki- laki dan segala bentuk- bentuk seserahan 

sudah diantarakan semua ke pengantin perempuan, seperti : 

1) Lekok-lekok ‘Dedaunan’ 

Lekok patampulo kakbakna „daun sirih 40 ikat‟ , dan panganjai 

sebagai simbol banyak rezeki. Dan pakbakbasak sebagai simbol 

kebahagiaan.  

2) Kampu ‘Tempat Mahar’ 

Isi kampu sebagai simbol sumber rezeki, kebahagiaan, kemakmuran 

,dan      kesejahteraan 

3) Rappo – rappo kayu ‘ Buah-buahan’ 

Sipokok takbu sebagai simbol kebahagiaan dan banyak rezeki , 

sipokok pokok unti takne sebagai simbol kesuburan dan kebahagiaanadapun 

isi panca (sintunrang unti ) sebagai simbol rezeki , situnrung kaluku 

sebagai simbol banyak rezeki , lemo sebagai simbol ketentraman , 

situnrung rappo pandang sebagai simbol pertahanan dan mandike sebagai 

sumber rezeki . 

4) Kanrejawa ‘kue’ 

Kanrejawa umba-umba sebagai simbol sumber rezeki, kulapisik 

sebagai simbol banyak rezeki , sikkaparak dodorok sebagai simbol 

kebahagiaan , sikapparak konte sebagai simbol kebahagiaan, kanrejawa 

epuk-epuk sebagai simbol anak perempuan, adapun 12 bosarak (cucuruk 
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bayao 2 bosarak sebagai simbol kecantikan dan ketampanan, bolu baraek 2 

bosarak sebagai sebagai simbol kesejahteraan, balu-balu uti 2 bosarak 

sebagai simbol rezeki , dan bolu lompo 2 bosarak sebagai simbol banyak 

rezeki), dan palipung sebagai simbol banyak rezeki 

5) Kanre-kanreang ‘makanan’ 

Bentuk-bentuk seserahan yang dibawa zaman dahulu pada saat 

appanaik lekok cakdi yaitu : (1) Daun dan buah (leko, rappo , dan panngakai) 

(2) Kue (Umba-umba, kue lapisik , dan konte) sedangkan terdapat 7 jenis 

bentuk- bentuk seserahan yang dibawa pada saat appanaik lekok lompo , 

yaitu : (1) Daun (Lekok ‘ daun sirih) , (2) Kampu , (3) Rappo-rappo kayu 

‘buah- buahan ‘ (4) Kanrejawa ‘kue’ (5) Kanre-kanreang ‘makanan’(6) 

perlengkapan pakaian (jangang-jangang dan bisek-biseang), Dan (7) 

Seperangkat alat sholat dan kecantikan . 

Makna yang terkandung dalam bentuk-bentuk seserahan Erang-erang‟ 

secara umum mengandung harapan agar kedua mempelai memiliki keluarga yang 

bahagia dalam menjakani kehidupan rumah tangannya nanti 
24

 

D. Hukum Islam 

      1) Pengertian Hukum Islam 

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum 

Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarî’ah, 

fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan 

                                                           
                      8

Hariyanti, “Analisis Makna Simbolik Seserahan (Erang-erang) Pada Pernikahan Adat 

Makassar Di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar “Skripsi” (Makassar: Fak.Bahasa 

Universitas Negeri Makassar, 2019), h.3-10. 
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terjemahan dari islamic law dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi 

populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka 

perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi 

berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama-yahkumu yang kemudian bentuk 

mashdar-nya  menjadi  hukman. Lafadz ا al-hukmu adalah bentuk tunggal dari 

bentuk jamak al-ahkâm.
25

 

       Berdasarkana kata hakam tersebut kemudia nmuncul kata  al-hikmah yang 

memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami 

hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap 

sebagai orang yang bijaksana. 

      Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah yakni bahwa keberadaan 

hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang 

dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Islam bermakna sebagai sebuah 

ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan 

Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya 

(Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan 

kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam 

ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. 

Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas 

pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang 

telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, 

                                                           
            9 Dr. Rohidin, S.H , M,Ag ,Buku ajar Pengantar Hukum Islam, h.1. 
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tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada 

menjadi ada (invention). 

      2. Ruang Lingkup Hukum Islam 

     Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan 

pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum 

Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum 

publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam 

hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. 

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan 

muamalah. 
26

 

       Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan 

muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara 

manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa 

bidang, di antaranya: (a) munâkahat, (b) wirâtsah, (c) mu’âmalat dalam arti 

khusus, (d) jinâyat atau uqûbat, (e) al-ahkâm as-shulthâniyyah (khilafah), (f) 

siyâr, dan (g) mukhâsamat 

3. Pengertian Sumber Hukum Islam 

     Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal 

sesuatu.1 Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. 

                                                           
 2 Dr. Rohidin, S.H , M,Ag ,Buku ajar Pengantar Hukum Islam, h 13 
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Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan 

dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. 

Sumber-sumber hukum Islam adalah terjemah dari lafal bahasa Istilah lain yang 

semakna adalah\ Arab lebih sering digunakan  Istilah . dan ,  dalam kepustakaan 

hukum Islam, bentuk jamak dari lafal adalah secara lengkap adalah 
27

 

Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik hissiy (konkret) 

maupun maknawi (abstrak); baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada 

kejelekan. Pengertian dalil menurut ketetapan para ahli Ushûl al-Fiqh adalah: 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur 

ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah: 

a. Al-Quran 

b. As-Sunnah 

c. Al-Ijmâ’ 

d. Al-Qiyas. 

Dalil syar’i menurut Mahmud Syaltut ada tiga: 

 a. Al-Qur’an 

b. As-Sunnah 

c. Ar-Ra’yu (Ijtihad) 

                                                           
3 Dr. Rohidin, S.H , M,Ag ,Buku ajar Pengantar Hukum Islam, h 91 



41 

 

4.Sumber Al-Qur’an 

      Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang 

Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw 

sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di 

Mekah kemudian di Madinah  

     Kita diperintahkan oleh al-Qur’an supaya memperhatikan keadaan-keadaan 

masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang 

sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah 

merobohkannya. Hukum- hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita 

buang. 

      Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai 

tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya 

al-Quran dalam bentuk mushhaf tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam 

surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana al-Quran sebagai kitab suci 

hendaknya dijadikan pedoman. 

5. Sumber al-Hadits/as-Sunnah 

      Menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji 

atau tercela, sesuai dengan sabda Nabi 

Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan sunah/hadits sebagai “Segala 

sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. dalam bentuk qaul (ucapan), 
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fi’il (perbuatan), taqrîr, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang 

perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul. Menurut 

sementara ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan sunah. 

       Hadits qauliy (sunah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan Nabi yang 

ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti hadits Nabi yang 

menjelaskan semua amal perbuatan tergantung pada niat. 

       Adapun hadits fi’liy ialah segala perbuatan Nabi saw. yang diberitakan oleh 

para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain. Misalnya, cara melaksanakan salat, 

cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan 

dengan menggunakan saksi sumpah. 

       Selanjutnya mengenai hadits taqririy ialah segala perbuatan sahabat yang 

diketahui Nabi saw.. Perbuatan-perbuatan tersebut ada yang dibiarkan saja 

(pertanda Nabi merestui) dan disebut hadîts taqrir sukutiy. Ada pula yang dengan 

tegas dinyatakan kebaikan dan kebenarannya hadîts taqrîr lafdziy. 

Para fukaha memberikan definisi Sunah sebagai “Sesuatu yang dituntut oleh 

pembuat syara’ untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti.” Dengan kata 

lain, “Sunah adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala 

dan jika ditinggalkan tidak berdosa.” 

         Sunah sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah al-

Quran. Sunah juga bisa menjadi hujjah, sumber hukum dan menjadi tempat 

mengistinbatkan hukum syara’  
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       Sunnah atau hadits ini sangat banyak jumlah dan macamnya. Di dalam kitab 

Bulûgh al-Marâm dinyatakan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi 

saw. ada bermacam-macam:  Diriwayatkan oleh banyak orang kepada banyak 

orang dan seterusnya demikian hingga tercatat, dengan beberapa banyak sanad 

pula, ini disebut dengan hadits mutawatir. Sunah mutawatir ini pun dibagi 

menjadi dua macam, yaitu: 

a) Mutawâtir lafdziyyah, yaitu redaksi dan kandungannya sama, tidak ditemukan 

perbedaan. Contohnya antara lain, “Maka barangsiapa membuat kebohongan 

terhadap saya dengan sengaja, hendaknya mengambil tempat duduk dari api 

neraka (HR. Bukhori dan Muslim). Sunnah ini diriwayatkan oleh sekitar 200 

orang sahabat dengan redaksi tidak berbeda. 

b) Mutawâtir ma’nawiyyah yaitu redaksinya berbeda-beda tetapi maknanya tetap 

sama. 

c). Diriwayatkan oleh tiga orang lebih, kepada tiga orang atau lebih dan 

seterusnya begitu hingga tercatat dengan sanad sekurang-kurangnya tiga, ini 

disebut hadits masyhûr atau mustafîd. Contoh dari hadits ini: “Amal-amal itu 

tergantung pada niat, dan setiap amal hanya akan memperoleh apa yang 

diniatkannya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim). Pada generasi sahabat, hadits ini 

hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas’ud, dan Abu Bakar, 

tetapi pada generasi tabi’in dan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, yang 

mencapai derajat mutawatir. 
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d). Diriwayatkan oleh dua orang kepada dua orang dan seterusnya demikian 

hingga tercatat dengan dua sanad, ini disebut dengan hadits ‘azîz. 

e). Diriwayatkan oleh satu orang kepada satu orang 

6. Ijtihad 

        Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata al-jahd dan al-juhd yang berarti 

kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam Lisân al-‘Arab disebutkan bahwa al-

juhd berarti mengerahkan segala kemampuan dan maksimalisasi dalam 

menggapai sesuatu. Wazn ifti’âl menunjukkan arti muballaghah (melebihkan) dari 

kata dasarnya. Dalam hal ini ijtihad lebih berarti mubalaghah (mengerahkan 

kemampuan) daripada arti kata jahada (mampu). Berdasarkan pengertian ini, 

ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala 

kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing 

mengandung konsekuenssi kesulitan dan keberatan (masyaqqah). 

7. Ijmâ’ 

Ijma’ menurut bahasa ialah “sepakat atas sesuatu”. Sedangkan menurut istilah ahli 

Ushul Fiqih adalah Kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa 

tertentu setelah wafat Rasulullah saw. atas suatu hukum syara’ pada peristiwa 

yang terjadi.” 

    Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam 

al-Quran dan Sunnah (hadits sahih). Apabila telah terdapat ijma’ maka harus 

ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai 

dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari 
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dalil-dalil al-Quran dan Hadits sahih, karena ijmak bukan merupakan aturan 

hukum yang berdiri sendiri. 

       Terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau 

kesepakatan hukum (ijmak), di antaranya: 

a. Adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu. 

b. Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas suatu 

hukum syara’ mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa 

memandang tempat, kebangsaan, dan kelompok mereka. 

c. Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan mapun perkataan. 

d. Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu benar-benar terealisir, jika 

hanya sebagian mujtahid, maka tidak akan terdapat ijmak. 

Ditinjau dari segi cara menghasilkan, terdapat dua macam ijmak, yaitu: 

a. Al-ijmâ’ as-sharîh, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas 

hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, 

baik dengan perkataan ataupun dengan tulisan atau juga dengan perbuatan. 

b. Al-ijmâ’ as-sukutî, yaitu jika sebagian mujtahid berdiam diri tidak berterus 

terang mengeluarkan pendapatnya dan diamnya itu bukan karena takut, segan atau 

malu, tapi betul-betul mereka berdiam diri tidak memberikan pendapat sama 

sekali terhadap mujtahid 

Sedang ditinjau dari segi kekuatannya, ada dua macam ijma’: 
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a. Ijmâ’ qat’î dalâlah-nya atas hukum, yaitu ijmâ’ sharîh. b. Ijma’ dzanniy 

dalâlah-nya atas hukum, yaitu ijmâ’ sukutî. 

Kedudukan ijmâ’ sharîh lebih kuat daripada ijmâ’ sukutî, karena keadaan diam 

seorang ulama terhadap pendapat hukum baru dari ulama lain belum tentu berarti 

setuju. Ijmâ’ termasuk sumber hukum Islam selain al-Quran dan Sunah  

8. Qiyas 

      Qiyas secara etimologi bermakana menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut 

istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli ushul fiqih adalah 

Menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, 

dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan 

‘illah 

9.Maslahah mursalah 

       Ahli ushul fiqih mendefinisikan mashlahah mursalah dengan “Memberikan 

hukum syarâ’ kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijmâ’ atas 

dasar memelihara kemaslahatan.” 

     Tujuan syariat di dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia dibagi dalam tiga komponen, 

yakni primer, sekunder, dan tersier. Apabila syarâ’ menetapkan hukum terhadap 

suatu peristiwa serta menunjukkan kepada kemaslahatan yang dimaksudkan dan 

menerangkan pula ‘illah yang menjadi dasar ditetapkannya hukum tersebut, maka 

segala kejadian yang tidak ada nash-nya, dapat diterapkan hukum dengan engacu 

pada kesamaan ‘illah- nya. Yang demikian dinamakan qiyâs. Namun apabila 
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terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat nash, dan syarâ’ juga tidak 

menunjukkan secara nyata ‘illah-nya, tetapi ada kemaslahatan yang diangga 

sesuai untuk menetapkan hukum maka hal tersebut dinamakan mashlahah 

mursalah 

10. Istihsan 

   Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu sebagai hal yang baik. 

Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan penjelasan dari kalangan madzhab, 

di antaranya ialah: 

Menurut ulama Hanafiah Beralih pandangan dari dalil qiyas yang lain yang lebih 

kuat atau mengecualikan qiyas dengan argumentasi yang lebih kuat (Al-Bazdawi) 

Menurut ulama Malikiah Mengutamakan meninggalkan pengertian suatu dalil 

dengan cara istisnâ’ (pengecualian) dan tarkhîs (berdasarkan pada keringanan 

agama), karena adanya hal yang bertentangan dengan sebagian pengertian tersebut 

(Ibnul Arabi). 

      Menurut ulama Hanabilah Beralih pada penetapan hukum suatu masalah dan 

meninggalkan yang lainnya, karena adanya dalil syarâ’ yang lebih khusus (Ath-

Thufi). 

     Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi 

istihsan adalah berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain dengan jalan 

meninggalkan atau mengambil suatu hukum yang lain, mengecualikan hukum dari 

yang berlaku umum ke khusus atau sebaliknya. Dalam menetapkan peralihan 
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hukum harus berdasarkan dalil syar’i, baik pengertian yang diperoleh dari nash, 

mashlahat, atau bahkan ‘urf. 

Istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu 

keadaan. 

Jumhur Malikiah dan Hanabilah menetapkan bahwa istihsân adalah suatu dalil 

syar’î yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu 

yang ditetapkan oleh qiyâs atau keumuman nash. 

11. Istishhab 

        Menurut Ibnu Qayyim, istishhab adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum 

yang telah ada atau meniadakan sesuatu hukum yang sejak semula tidak ada. 

Dengan kata lain, istishhâb dapat diartikan sebagai tindakan melangsungkan 

berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang 

membatalkannya.  

Hukum Islam merupakan kaidah-kaidah dan yang di dasarkan pada hukum 

Allah swt yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw sebagai aturan untuk di 

terapkan kedalam sendi-sendi kehidupan manusia baik hukum yang 

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan 

dengan perbuatan (amaliyah) . Hukum islam mengatur segala ketentuan 

menjalankan ibadah kepada Tuhan dan juga hubungan antar sesama makhluk .
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

          1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang akan mengkaji 

tentang bagaimana Pandangan tokoh-tokoh adat dan pandangan hukum islam 

terhdap tradisi Erang-erang . 

           2.Lokasi penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bontosunggu Kecamatan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Dilihat dari gambaran diatas 

bahwasanya alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena daerah tersebut 

terletak di perdesaan dimana adat serta budaya nya masih sangat kental tak 

terkecuali tentang pernikahan dan segala macam problematikanya 

B. Pendekatan Penelitian 

          1.Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan menyangkut 

beberapa kajian hukum , presepektif undang- undang serta peraturan perundang- 

undangan khusunya Undang- undang yang menyangkut tentang pernikahan 

2.Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan metode pendekatan yang dilandaskan pada 

objek masyarakat pendekatan sosiologis ini dapat melihat serta menganalisa suatu 

objek . dipilihnya metode ini karena pada penelitian tersebut menyangkut tentang 

sosoial dan masyarakat 
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            3.Pendekatan Syariah 

Pendekatan Syariah merupakan metode pendekatan yang di dasarkan pada 

hukum yaitu  Al-Qur‟an  dan  hadis  dipilihnya  metode  ini karena  pada  penelitian  

tersebut membahas tentang Hukum-hukum islam 

C. Sumber Data 

   1.Data primer 

Data primer adalah data
28

 yang berasal dari sumber asli atau pertama yaitu 

orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai 

sarana mendapatkan informasi ataupun data.” Dalam penelitian ini data primer 

akan di peroleh dari sumber data berupa mencatat atau menulis jawaban secara 

langsung dilapangan berupa wawancara,kusioner, survey, jajak pendapat 

individu maupun sekelompok orang ataupun hasil observasi dari suatu objek 

,kejadian, ataupun hasil pengujian data ( benda) . Pasangan yang mengalami 

pernikahan usia anak akan menjadi informan peneliti untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan untuk penelitian 

   2. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh data yang sudah di 

olah terlebih dahulu melalui media perantara sumber data ini tidak langsung 

memberikan data kepada  pengumpul data . Data  sekunder bersifat data  yang 

mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa buku, catatan , jurnal , ataupun dokumen- dokumen yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

                                                           
                  1

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial (Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017 ),h 281-283 
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D. Metode pengumpulan data 

         1.Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu ,dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau 

proses interksi anatara pewawancara dan sumberi informasi atau orang yang di 

wawancarai melalui komunikasi langsung untuk memperoleh informasi informasi 

yang lebih dalam tentang fokus yang di amati , dengan interpretasi terhadap 

makna fenomena yang dilakukan informan sendiri . Dengan wawancara peneliti 

dapat menggali apa saja yang diketahui atau dialami oleh seseorang / subjek yang 

dteliti tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek peneliti 

kemudian pada teknik wawancara ini informan bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan 

juga masa yang akan datang
29

 wawancara dengan informan hanya untuk 

mempertegas dan memperluas data khusunya untuk fenomena yang tidak 

teramati oleh peneliti tetapi dipastikan oleh informan 

         2.Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati ,mendengarkan , meninjau semua kejadian , detail detail kejadian secara 

cermat langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau 

membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan 

                                                           
                   2

Prof . Dr Dede Rosyada, M.A, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan 

(Jakarta,Prenadamedia Group ,2020) , h 200 
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Observasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu Participant Observer 

yakni suatu bentuk observasi dimana pengamat secara teratur berpartisipasi dan 

terlibat dalam kegiatan yang di amati , kemudian yang kedua Non Participant 

Observer yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat atau pene;iti terlibat 

langsung dalam kegiatan yang diamatinya.
30

 

3.Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik, yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi itu sendiri merupakan 

data subtantif yang menunjukkan konteks 
31

 untuk memperkuat data yang di peroleh 

dari luar digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang 

sudah berlalu . Dokumen tentang orang atau sekolompok orang , peristiwa , atau 

kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian 

adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam peneletian kualitatif . 

E. Instrument Penelitian 

Peneliti disini berperan atau berfungsi sebagai orang yang mencari serta 

menggali seluruh informasi – informasi yang berkaitan dengan tradisi erang-erang 

dalam suku Makassar 

1. Pedoman wawancara, wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan data . bentuk wawancara yang digunakan berdasarkan fakta 

                                                           
                   3

Prof . Dr Dede Rosyada, M.A, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan (Jakarta, 

Prenadamedia Group ,2020) , h,170 
                    4

Prof . Dr Dede Rosyada, M.A, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan 

(Jakarta,Prenadamedia Group ,2020) , h 209 
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atau kenyataan dalam memaknai suatu fenomena yang tidak di amati oleh 

peneliti , wawancara bisa berupa pertanyaan atau pernyataan dari peneliti 

terhadap informan 

2. Pedoman observasi , melakukan penelitian di tokoh masyrakat atau tokoh 

adat yang terkait agama , setempat kemudia mengumpulkan beberapa 

informan yang melakukan seserahan atau Erang-erang dalam proses 

pernikahan pada masyrakat suku Makassar di desa bontosunggu 

kecamatan bontonompo selatan kab gowa dan menanyakan hal terkait 

judul dari penelitian tersebut 

3. Kamera 

4. Tap recorder 

5. Alat tulis, buku dan penghapus 

F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 

1.Kategorisasi Data / Klasifikasi Data 

Data primer yakni diambil dari penelitian dilapangan yang menyangkut 

tentang pernikahan usia anak . Data sekunder yakni di ambil dari beberapa 

referensi referensi , buku ,jurnal jurnal yang berkaitan tentang pernikahan usia 

anak . 

2.Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses melakukan seleksi, memfokuskan 

penyederhanaan, mengabstaraksikan, dan menginformasikan data pada transkip 

dan semakim memfokus pada tema yang menjadi fokus studi , informasi yang 

terpotong , tersisihkan , diolah ulang sampai semua terkontamidasi dalam tema 
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tema kecil yang dikembangkan peneliti untuk menampung semua kategori
32

. Ada 

dua pedekatan yang dilakukan dalam melakukan reduksi data yakni : 

a. Reduksi data dengan teknik coding structural adalah melakukan 

reduksi data dengan mengikuti struktur interviewbaik interview 

terstruktur maupun interview tersemi struktur 

b. Reduksi data dengan co-occurrence , yakni jika ada dua data atau 

lebih digali dengan dua pertanyaan atau lebih tetapi menghasulkan 

informasi yang berssinggungan atau bahkan informasinya sama 

maka peneliti bisa me – review struktur coding menuju penemuan 

tema akhir hasil penelitian 

c. Teknik Analisis Data , yaitu suatu metode atau cara untuk mengelolah 

suatu data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut 

menjadi muda untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk 

menemukan solusi permasalahan , yang terutama adalah masalah 

yang menjadi sebuah penelitian 

G. Pengujian Keabsahan data 

   1.Triangulasi 

Pengujian keabsahan data melalui triangulasi sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling 

terkait dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda . Dalam karya Prof . Dr 

Dede Rosyada, M.A, Menurut Ten Jonsen , bahwa triangulasi tiada lain adalah 

menggunakan berbagao macam metode untuk kasus yang sama . Dan lebih 

                                                           
32

 Prof . Dr Dede Rosyada, M.A, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan (Jakarta, 

Prenadamedia Group ,2020) , h 216 
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lanjut dalam sumber lain Denzim sebagaimana yang dikutip oleh David Hales , 

mengaskan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan 4 cara yakni triangulasi 

data,peneliti,teori dan metodologi . 

A. dan Analisi Data 

B. Pengujian dan Keabsahan Data 
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BAB IV  

Tradisi Erang erang Dalam perkawinan Adat di Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa Prespektif Hukum Islam 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 1.Kondisi Geografis 

Desa Bontosunggu adalah salah satu desa yang berada di Bontonompo 

selatan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan , Mempunyai luas wilayah 

2,32 Ha . Berada 1200 s/d 15000 dpl. Suhu berkisar 18 s/d 20 C. Curah Hujan 

Pertahun rata- rata 2.150 . mm . Jarak dari pusat kota 2,3 km 

Secara Geografis, wilayah Desa Bontosunggu terletak dan berbatasan 

dengan : 

a.Sebelah Timur Desa Tonasa Kabupaten Takalar 

b.Sebelah Barat Desa Salajangki Kabupaten Gowa 

c.Sebelah Selatan Desa Tonasa Kabupaten Takalar 

d.Sebelah utara kelurahan Bontoramba Kabupaten Gowa 

Kondisi Sosial Budaya di Desa Bontosunggu cukup baik pada masa-masa 

sebelumnya ,serta pertumbuhan ekonomi Masyarakat di Desa Bontosunggu secara 

umum juga mengalami peningkatan . Hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah 

penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun sejenis pekerjaan tersebut 

pada umumnya belum dapat di pastikan bersumber dari hasil usaha dari 

pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk desa Bontosunggu masih banyak 

yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap di bidang pertanian dan 
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perkebunan. Desa Bontosunggu secara Administrasi terdiri dari 5 Dusun dengan 

Jumlah RW  sebanyak 10 dan jumlah RT sebanyak 20 Sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 Data Administrasi Dusum, RW dan RT Desa Bontosunggu 

No Nma Dusun Jumlah RW Jumlah RT 

1 

2 

3 

4 

5 

Dusun Bontociniayo  

Dusun Gallang 

Dusun Tamallate  

Dusun Sorobaya 

Dusun Kampung Beru 

3 

1 

2 

2 

2 

6 

2 

4 

4 

4 

 

Kultur Tanah terdiri dari daratan rendah, landau .Letak wilayah berada 2,5 

km dari pusat pemerintahan Kecamatan, 33 Km dari pusat pemerintahan 

Kabupaten dan 41 km ke pemerintahan Provinsi . Dapat dijangkau dengan 

kendaraan roda empat dan roda dua . Desa Bontosunggu dilewati oleh jalan 

kabupaten sepanjang 3 Km.
33

. Adapun jumlah penduduk di Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan pada Tahun 2022 – 2023 sebanyak 3021 jiwa yang 

kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai petani , buruh tani , nelayan , pegawai 

swasta , dan pegawai negeri sipil . 

Oleh karena itu , Sebagaian besar mata pencaharian di Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa hidup dari hasil pertanian , sehingga 

pihak pemerintah berusa semaksimal mungkin untuk berusaha meningkatan taraf 

hidup dengan cara panca usaha tani atau mengajurkan para pertain khusunya yang 

punya tanah (kebun) yang kosong supaya ditanami dengan tanaman seperti : Jagung 

, padi dan tanaman sayur-sayuran seperti : Terong , Lombok dan sebagainya . Hal 
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ini di dukung dengan kondisi wilayah setempat. 

Desa Bontosunggu adalah pemekaran dari Desa Salajangki dimana Desa 

Salajangki pada waktu itu wilayahnya cukup luas, pertumbuhan penduduk yang 

semakin meningkat , dan perkembangan zaman sudah mulai maju . Kemudian 

akhirnya Aparat desa bersama tokoh adat , tokoh perempuan dan tokoh pemuda 

mengusulkan untuk memekarkan menjadi desa . 

Gambar 4. 1  Gambar Peta Sosial Desa 

Gambar 4. 2 Kapasitas Hasil Pendapatan Desa Bontosunggu Kecamatan 

Bontonompo Selatan Kab Gowa 2022 -2023 
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B. Kondisi Masyarakat 

Dilihat dari segi sosial pendidikannya Masyarakat di desa Bontosunggu 

mempunyai kepedulian yang cukup besar dalam hal pendidikan . Hal ini trerlihat 

dari orang tua mereka yang menyekolahkan anak-anak mereka karena di Desa 

bontosunggu sendiri terdapat beberapa tingkat pendidikan mulai dari TK , SD , 

SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan , da SMA Bontonompo Selatan . Sedangkan 

pada tingkat perguruan tinggi belum ada sarana dan prasarana yang mendukung, 

namun hal itu tidak mematahkan semangat anak muda di desa Bontosunggu untuk 

melanjutkan sekolah hingga ke perguruan tinggi di Kota Makassar . 

Masyarakat di Desa Bontosunggu memeluk agama islam . Dalam kehidupan 

beraagama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam 

sangat berkembang dengan baik . Kehidupan mereka di warnai dengan adat istiadat 

yang masih sangat kental . Pada bidang budaya ini masyarakat desa Bontosunggu 

menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang di warisi oleh para 

leluhur , hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearipan lokal pada 

setiap prosesi pernikahan , panen raya, serta prosesi cuci kampong jika sakah satu 

dari masayarakat melanggar ketentuan hukum adat . Lembaga yang paling berperan 

dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah 

Lembag Adat Bontosunggu (LAD) , lembaga ini masih tetap aktif , baik dalam 

kepengurusan maupun melaksanakan tugas-tugasnya.
34

    

1.Pandangan Tokoh Adat Tentang Makna Tradisi Erang-erang di Desa 

Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa 
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 RPJM DESA, Desa Bontosunggu ,Kec Bontonompo Selatan Kab . Gowa Tahun 2017--
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Tradisi Erang-erang di Desa Bontosunggu wajibkan kepada calon 

mempelai laki-laki, Namun tradisi ini bukan sebagai tolak ukur sah nya 

perkawinan,adapun syarat sah dalam perkawinan terdiri dari : wali nikah , saksi, 

mahar, dan sudah cukup umur atau baliqh .Tradisi Erang-erang merupakan 

inisiatif dari pihak calon mempelai laki – laki. 

 Adapun isi dari Erang-erang yaitu : 

a.Panccana (tempat buah-buahan), Isi panccana (buah- buahan),Bosara (tempat 

penutup makanan) ,Kaluku (kelapa), Pakkadokkang (tempat lauk),Bembeng 

Paja’(Lauknya) ,Bembeng uring (panci), Jangang-jangang (Tempat cincin 

pengikat), Biseang (Perahu yang terbuat dari sarung), Taramoso’(terumus), 

Pamoneang kopi ( tempat kopi) ,Pamoneang kanre (tempat nasi) . Rangkaian ini 

merupakan perlengkapan rumah tangga , kemudian ada panne (piring) ,kappara, 

patongko uring ( penutup panci), si’ru (sendok) . Benda ini di isi berbagai macam 

lauk seperti ikan, tumpi-tumpi, ayam, dan daging . 

b.Isi palipung ( macam-macam makanan) terdidi dari 12 macam , palipung ini 

tidak boleh kurang dari 12 macam , bembeng paja terdiri dari 12 macam yang 

terdiri dari berbagai macam lauk-pauk , sedangkan pangganreang terdiri dari 4 

lusin, 2 piring besar dan 2 piring kecil . Adapun ciri khas Erang-erang di desa 

bontosunggu berisi beberapa macam kue seperti : dodoro , konte, sirikaya ,bolu , 

dan cucuru .Selain daripada makanan , pihak laki–laki juga bisa memberi Erang-

erang berupa rumah beserta isinya , kursi , maupun sawah . Selain sebagai simbolik 

bahwa calon mempelai laki–laki dari keturunan yang baik , juga mencitrkan kasta 

dari calon mempelai laki–laki . Erang-erang yang diberikan calon mempelai laki–
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laki terhadap calon istrinya harus lengkap berupa sandang dan pangan . Selain 

Erang- erang yang diberikan oleh calon mempelai suami kepada calon mempelai 

istri , pihak dari calon mempelai perempuan juga memberikan Erang-erang berupa : 

Baju , sarung, sepatu, celana panjang dsb . 

c. Erang-erang di bawa sebelum akad nikah atau pada saat Hari-H akad nikah, 

Erang-erang sendiri sudah ada sejak zaman dahulu dan di lakukan secara turun- 

temurun oleh warga di desa Bontosunggu , Erang-erang yang di bawa oleh pihak 

calon mempelai laki–laki kemudian di perebutkan oleh keluarga ataupun tamu yang 

hadir dalam acara perkawinan tersebut . 

Adapun proses Penyerahan Erang-erang dari pihak mempelai laki–laki 

dimulai pada saat pembicaraan uang mahar atau istilah yang biasa di gunakan pada 

suku Makassar di sebut uang panai . Pada saat pembicaraan uang pihak mempelai 

laki–laki membawa beberapa macam kue seperti : Umba–umba , konte , dan 

dodoro. Kemudian pada saat akad nikah pihak mempelai laki–laki membawa 

beberapa macam makanan sebanyak 12 yang terdiri dari : Umba–umba, kue lapisi, 

cucuru , bolu , agar–agar , biji rangka , baruasa . 

Tradisi ini mempunyai makna tertentu yang mencitrakan jati diri dari pihak 

laki–laki dan menggambarkan bahwa calon mempelai laki–laki dari keturunan yang 

baik, orang yang baik yang dapat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap calon 

mempelai istri sebaliknya jika pihak laki–laki tidak membawa Erang-erang 

mencitrakan seseorang yang laki-laki yang tidak dapat di berikan tanggung jawab 

sebagai kepala rumah tangga kelak . 

Erang-erang ialah yang Nampak dilihat dan dapat di nikmati hingga 
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keterunannya kelak . Tradisi ini mengartikan bahwa pihak calon mempelai laki– 

laki telah memperlihatkan kepada keluarga calon mempelai istri bahwa ini adalah 

makanan , pakaian yang akan di gunakan dalam keseharian-Nya. Erang-erang 

terdiri dari beberapa makanan, dan pakaian masing-masing mempunyai makna 

tertentu .  

Erang-erang berbeda dengan proses perkawinan pada umumnya , Erang-

erang sendiri merupakan ciri khas adat dari suku bugis – Makassar .Tradisi 

Erang-erang berbeda di setiap daerah . Di desa bontosunggu Tradisi Erang-erang 

hanya berupa makanan dan berbagai macam buah-buahan yang memiliki makna di 

setiap sajian makanan yang dibawa 
39 

Erang-erang di bawa oleh 12 gadis masing–masing gadis membawa 

perlengkapan seperti makanan atau pakaian untuk calon mempelai wanita , setiap 

Erang-erang yang di bawa memiliki makna tertentu seperti : 

a. Umba–umba memiliki makna yang di ibaratkan setiap rumah tangga 

akan mengalami jatuh bangun akan tetapi di harapkan keluarga yang 

akan di bina nantinya akan membawa kebahagiaan dalam keaadan 

susah maupun senang . 

b. Kue lapisi di ibaratkan sebagai keturunan di mulai dari ayah, ibu , 

anak sampai cicitnya . 

c. Cucuru bayao memiliki makna keluarga yang bahagia rasa manis dari 

kue ini sebagai harapan bagi kehidupan pasangan yang 

melangsungkan perkawinan agar keluarga yang di bina kelak di 

penuhi rasa manisnya memadu kasih dan kebahagiaan . 
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d. Baruasa memiliki lambang kesetian yang di harapkan agar pasangan 

yang melangsungkan perkawinan bisa abadi hingga maut memisahkan 

e. Sirikaya melambangkan kehidupan dan mendatangkan kemakmuran 

dalam berumah tangga kelak, kue ini biasa di bawa dalam acara 

perkawinan yang identik dikirimkan oleh mertua kepada calon 

menantunya 

f. Dodoro merupakan kue khas dari suku Bugis – makassar, dodoro 

merupakan lambang keteladan atau dalam istilah Makassar adalah 

piccuru , dodoro sendiri terbuat dari beras (padi) dan juga gula merah 

, dalam suku Bugis – makassar keduanya merupakan lambang 

kehidupan , rasa manis dari kue tersebut melambangkan kebahagiaan. 

g. Biji nangka , memiliki rasa yang manis memiliki bentuk yang lonjong 

seperti buah nangka ,maka di harapkan kehidupan perkawinan yang 

akan di jalani berbuah manis pula 

h. Bolu memiliki makna agar kehidupan berumah tangga kedua calon 

mempelai dapat berlangsung manis dan damai . 

Pada umumnya Erang-erang memiliki makna : kebahgiaan , melimpahnya 

rezeki , dan keturunan yang akan terus ada .Erang-erang adalah suatu tradisi dan 

adat yang tidak bisa di pisahkan dalam pelaksanaan perkawinan di Desa 

Bontosunggu , budaya ini tetap ada walaupun zaman telah maju seperti sekarang . 

Adanya tradisi ini menunjukan bahwa calon mempelai laki–laki menghormati 

serta menghargai calon mempelai perempuan , keluarga dan kerabat nya . 

Budaya ini masih di pegang teguh di Desa Bontosunggu . Menurut Zaenab 
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Daeng Minne.
35

 Erang-erang wajib di berikan kepada calon mempelai perempuan 

sebagai adat di Desa Bontosunggu , di samping Erang-erang tidak memberatkan 

dari pihak laki–laki , karena hanya berisi makanan dan pakaian yang dapat di 

gunakan serta di manfaatkan . 

Pendapat dari Zaenab Daeng Minne senada dengan pendapat dari Hj. Jaalna 

daeng ngona selaku tokoh adat dan perempuan di Desa Bontosunggu
36

 tanpa adanya 

Erang-erang tidak mencerminkan adat dan budaya di suku Bugis- Makassar 

khususnya di Desa Bontosunggu Acara perkawinan tanpa adanya Erang-erang 

tidaklah lengkap dan sempurna karena tradisi ini merupakan salah satu bagian dari 

prosesi perkawinan yang sudah di lakukan sejak turun temurun . Orang di luar suku 

Bugis- Makassar yang ingin melaksanakan acara perkawinan harus mengikuti adat 

istiadat dan kebudayaan di daerah ini. 

Secara umum, menurut informan penelitian , makna dari Erang-erang itu 

adalah sebagai simbol penghormatan dan sebagai hadiah yang di berikan calon 

mempelai laki-laki kepada calon mempalai wanita sebanyak 12 macam yang 

masing-masing memiliki arti dan makna tertentu sesuai adat dan kebudayaan di 

Desa Bontosunggu . 

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Erang-erang di Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa 

Perkawinan atau pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-

laki dan perempuan untuk membinah rumah tangga yang sakinah , mawaddah , 

dan warrahmah untuk melanjutkan keturunan  yang sesuai dengan syariat islam 

                                                           

                 3
 Hj Sikirna , Tokoh Adat Perempuan di Desa Bontosunggu, (1, April, 2023) 

                 4
 Zaenab Daeng Minne, Tokoh Adat di Desa Bontosunggu, (1, April, 2023) 
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Namun perkawinan juga tidak bisa di lepaskan dari adat istiadat yang 

berlaku di setiap daerah , termasuk Tradisi Erang-erang yang melekat dalam 

budaya di Desa Bontosunggu  Tradisi ini sudah ada sejak turun temurun . 

Tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat islam , Tradisi ini juga tidak 

bertentangan dengan keagamaan sebab Tradisi Erang-erang isinya dapat di 

manfaatkan dan di gunakan serta dapat nikmati oleh banyak orang , Tradisi ini juga 

tidak ada unsur paksaan dari pihak calon mempelai perempuan , Erang-erang yang 

di berikan juga murni inistif dari calon memoelai laki-laki sebagai bentuk 

penghormatan . Tradisi ini juga tidak musyirik dan tidak menduakan Allah Swt . 

Tradisi ini masih seseuai dengan tujuan perkawinan yang telah di atur dalam Al- 

Qur’an yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawwadah , warrahmah . Allah 

swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4:;4 yang berbunyi : 

اً  ْ  ﴿ وَاٰتوُا النِّسَاءَۤ صَدُقٰتِهِنَّ نِِْلَةً  اً فاَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْء  مِّنْهُ نَ فْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤ    ﴾ ٤مَّريِْۤ  
Terjemahnya: 

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 

yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah 

pemberian itu dengan senang hati. 
 

Al-Qur’an telah menerangkan bahwa dalam pandang islam konsep 

perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang , Perkawinan dalam ajaran 

islam bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan 

laki-laki melainkan perkawinan harus di siapkan secara matang , sebab dalam 

islam perkawinan sangat tinggi kedudukannya dan sangat mulia , seseorang yang 

menikah juga bertujuan untuk menyempurnakan agamanya . Lebih dari pada itu 

perkawinan memiliki arti yang mulia , luas dan tinggi . 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang di telah di himpun dan di analisa, dari tiga rangkaian 

masalah , maka penulis menyimpulkan bahwa : 

1.Pandangan Tokoh Adat Tentang Makna Tradisi Erang-erang di Desa 

Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa 

Makna dari Erang-erang itu adalah sebagai simbol penghormatan dan 

sebagai hadiah yang di berikan calon mempelai laki-laki kepada calon 

mempalai wanita sebanyak 12 macam yang masing-masing memiliki arti 

dan makna tertentu sesuai adat dan kebudayaan di Desa Bontosunggu . 

Tradisi ini merupakan simbol penghormatan calon mempelai laki-laki 

kepada calon istrinya. 

2.Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Erang-erang di Desa 

Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kab Gowa perkawinan juga 

tidak bisa di lepaskan dari adat istiadat yang berlaku di setiap daerah , 

termasuk Tradisi Erang-erang yang melekat dalam budaya di Desa 

Bontosunggu Tradisi ini sudah ada sejak turun temurun . Tradisi ini tidak 

bertentangan dengan syariat islam , Tradisi ini juga tidak bertentangan 

dengan unsur keagamaan sebab Tradisi Erang-erang isinya dapat di 

manfaatkan dan di gunakan jangka panjang serta dapat nikmati oleh 

banyak orang , Tradisi ini juga tidak ada unsur paksaan dari pihak calon 

mempelai perempuan . 
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B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian , maka peneliti menyarankan 

yaitu :  

 Mayarakat akan tetap mempertahankan adat kebudayaan yang telah melekat dari 

leluhurnya selagi Tradisi tersebut tidak bertentangan dengan unsur agama dan unsur 

lain yang terkandung di dalamnya, dengan cara merawat dan melestarikan budaya 

yang hingga sekarang tetap melekat dalam masyarakat adat di suku Bugis- 

Makassar khusunya di Desa Bontosunggu dengan cara saling menghormati , 

menghargai dan menjaga budaya tersebut . 
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