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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dlihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 

 ا

 

Alif 

 

Tidakdilambangkan 

 

Tidakdilambangkan 

   

 ب

 

Ba 

 

B 

 

be 

   

 ت

Ta T te 

   

 ث

ṡa ṡ es (dengantitikdiatas) 

 

 ج

Jim J je 

   

 ح

 

ḥa 

ḥ ha (dengantitikdibawah) 

   

 خ

Kha kh kadan ha 

   

 د

Dal D de 

   

 ذ

Zal    Ż zet (dengantitikdiatas) 
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 ر

Ra R er 

 ز

 

Zai Z zet 

 س

 

Sin S es 

 ش

 

Syin sy esdan ye 

 ص

 

ṣad ṣ es (dengantitikdibawah) 

 ض

 

ḍad ḍ de (dengantitikdibawah) 

 ط

 

ṭa ṭ te (dengantitikdibawah) 



x 

 

x 

 

 ظ

 

ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah) 

 ain‘ ع

 

̒ apostrofterbalik 

 غ

 

Gain G ge 

 ف

 

Fa F ef 

 ق

 

Qaf Q qi 

 ك

 

Kaf K ka 

 ل

 

Lam L el 

 م

 

Mim M em 

 ن

 

Nun N en 

 و

 

Wau W we 

 ه

 

Ha H ha 

 ء

 

hamzah ̓̓ apostrof 

 ى

 

Ya Y ye 

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 vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
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 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda 

 

Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah ا َ

 

a a 

 Kasrah اِ

 

i i 

 ḍammah ا َ

 

 

u u 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda 

 

Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥahdanyā̓̓ يَ 

 

ai a dan i 

 fatḥahdanwau وَ 

 

au a dan u 

 Contoh: 

 kaifa : كيف

 haula : هو ل

3. Maddah 

 Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakatdan 

Huruf 

Nama 

 

 

Hurufdantanda Nama 

 Fatḥahdanalifatauyā̓̓ .… ا َ / …يَ 

 

ā a dangaris di 

atas 
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 Kasrahdanyā Ī i dangaris di ي

atas 

 ḍammahdanwau ū u dangaris di و

atas 

Contoh: 

 māta : ما ت

 ramā : رمى

 qīla : قيل

4. Tāmarbūṭah 

 Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua yaitu: tā’marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 rauḍah al-aṭfāl : رو ضة الا طفا ل

 al-madīnah al-fāḍilah : المدينة الفا ضلة

 al-ḥikmah :  الحكمة

5. Syaddah (Tasydīd) 

  Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā : ربنا

 najjainā : نجينا

 al-ḥaqq : الحق

 nu”ima : نعم
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 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ؠـــــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : علي

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عربي

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 syamsyiah 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 ( - ). 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس

 al-zalzalah (az-zalzalah) : الزالز لة

 al-falsafah : الفلسفة

7. Hamzah. 

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

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

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

Contoh : 

 ta’murūna : تامرون

 ’al-nau : النوع

 syai’un :  شيء

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 
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kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

 Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-jalālah (الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

دين الله  dīnullāh  با الله   billāh      

Adapun tā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  

في رحمة اللههم   hum fīraḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

  Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

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

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 

 Abū Naṣr al-Farābī 

 Al-Gazālī 

 Al-Munqiż min al-Ḋalāl 

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
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Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 

Ḥāmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   : subḥānahūwata’ālā 

saw.   : ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 

a.s.   : ‘alaihi al-salām 

H   : Hijrah 

M   : Masehi 

SM   : Sebelum Masehi 

l.   : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   : Wafattahun 

QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR   : Hadis Riwayat
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ABSTRAK 

Nama   : Nurfadillah Rahman 

NIM  : 10200119040 

Judul   : Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Uang Panai’ 

Telaah Siyasah  Syar’iyyah di Kota Makasssar 

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Otoritas Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Tentang Uang Panai’ Telaah Siyasah Syar’iyyah di Kota Makasssar. Pokok 

masalah tersebut selanjutnya di bagi ke dalam beberapa yaitu: Bagaimana Aturan 

Hukum fatwa MUI Indonsia tentang Uang Panai’ dan Bagaimana Penerapan Fatwa 

MUI Indonesia tentang uang Panai’ Telaah siyasah Syariyyah. 

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan 

penelitian yakni Normatif Syar’I dan pendekatan yuridis Empiris. Dengan 

menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi 

dan studi Pustaka. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah 

editing, anlisis data dan penarik kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Aturan Hukum Fatwa MUI mengenai 

Uang Panai’ bahwa Aturan Hukum fatwa MUI menyatakan bahwa uang panai boleh 

saja namun tidak mempersulit laki-laki untuk terlibat di dalamnya. Sekalipun tidak ada 

uang panai di tempat lain, MUI menghormati tradisi Uang Panai di Sulawesi Selatan. 

MUI tidak melarang, menolak, atau tetap mentolerir tradisi ini sehingga menjadi adat 

masyarakat Bugis Makassar. MUI menegaskan, banyak anak muda yang akhirnya 

memilih untuk tidak menikah bukan karena tradisi tersebut, melainkan karena sulit dan 

membutuhkan biaya lebih dari yang mereka mampu, oleh laki-laki. Orang-orang Bugis 

dalam masyarakat menerima keabsahan uang panai dan mengantisipasi bahwa uang 

itu akan diubah sesuai dengan talenta calon pengantin. (Pria yang ingin melontarkan 

pertanyaan). Implementasi Fatwa MUI tentang Uang Panai, yang menyatakan bahwa 

karena Uang Panai memiliki kekuatan untuk mengeluarkan infak, maka lebih 

diutamakan jika itu adalah kebiasaan dalam perkawinan suku Bugis. Selain itu, sangat 

penting bahwa Uang Panai diselesaikan secara damai untuk mencegah berkembangnya 

gaya tabzir, israf (pemborosan), dan hedonistik. Demi persyaratan hukum uang panai, 

kebiasaan pada dasarnya diterima selama itu. Pada dasarnya, praktik-praktik itu sah-

sah saja asalkan sesuai dengan standar syariah. Karena itu, Uang Panai tunduk pada 

hukum Syariah, termasuk mengizinkan pernikahan dan tidak menindas laki-laki. 

Hormati wanita, jadilah orang yang bisa dipercaya, dan hindari sikap manipulatif 

berikutnya.  

Implikasi dari penelitian ini adalahTerkait dengan Uang Panai, diharapkan 

masyarakat memposisikan Fatwa MUI secara baik dan benar. Serta mengamalkannya 

setiap hari dan membantu MUI Sulsel dalam menyebarkannya agar setiap orang 

mengetahui Fatwa MUI terbaru, dan melakukan proses pernikahan sesuai dengan 

Fatwa MUI. 

Kata Kunci:  Fatwa MUI, Uang Panai’, Siyasah Syariyyah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

              Bangsa Indonesia memiliki suku dan budaya yang berbeda-berbeda 

perbedaan ini merupakan ciri khas dari masing-masing daerah, sehingga menjadikan 

Indonesia kaya akan tradisi dan adat istiadat, misalnya perbedaan pada adat 

pernikahan, pakaian, bahasa, tarian dan makanan khas. Setiap daerah memiliki 

keaneka ragaman budayanya masing-masing setiap adat mempunyai ciri khas dari 

penduduknya. Kebudayaan yang ada di kota maupun di desa bersifat dinamik 

sehingga menimbulkan perbedaan pada kebudayaan di kota dan di desa itu sendiri 

seperti halnya pelaksanaan suatu tradisi. 

              Masyarakat Desa adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat dan 

tradisi apabila dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di perkotaan. Seperti 

tradisi pada acara pernikahan, selamatan cukuran anak, kematian dan lain-lain. 

Semua itu biasanya mengikuti tradisi nenek moyang terdahulu yang secara turun-

temurun menjadi warisan tradisi.1 Arti tradisi itu sendiri menurut bahasa merupakan 

adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih di jalankan dalam 

masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan hal 

yang paling baik dan benar dalam perayaan hari besar agama.2 

Sehubungan dengan keterkaitan antara tradisi dan kebudayaan. Kebudayaan dan 

agama, maka dalam suatu perintah agama adanya anjuran melakukan perkawinan, 

 

1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, Grafindo Persafa, 1996), h. 42 

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: 

Balai Pustaka), h. 1208. 
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karena manusia diciptakan berpasang-pasangan dan satu sama lain saling 

membutuhkan serta secara biologis bertujuan untuk reproduksi. Masyarakat 

Indonesia yang mempunyai 5 keanekaragaman agamanya yaitu Islam, Hindu, 

Budha, Kristen Protestan, Kristen katolik, masing-masing agama ini memiliki aturan 

sendiri tentang konsep dan hukum yang berlaku bagi agama masing-masing. Namun 

di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang diatur dalam pasal 1 UU no. 1-1997 

dikatakan bahwa ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).3  

Tradisi dan kebudayaan yang beragam salah satunya tradisi perkawinan yang 

ada disuku bugis makassar yaitu Uang Panai’. Uang panai’ adalah salah satu tradisi 

unik yang dimiliki suku Bugis Makassar yang masih tetap dilestarikan oleh 

masyarakat bugis sampai hari ini. Uang panai’ memiliki nilai-nilai yang sangat 

penting bagi masyarakat bugis yang sulit terpisahkan dengan filosofi kehidupan 

masyarakat karena tradisi ini sangat erat kaitannya dengan budaya siri na pacce salah 

satu budaya suku bugis yang dijunjung tinggi dan telah tertanam sejak dahulu pada 

masyarakat suku bugis.4  

Salah satu nilai yang terkandung pada uang panai’ yaitu nilai sosial. Saat ini 

nilai sosial mengalami sebuah pergeseran nilai yaitu ada sebuah perbedaan nilai 

sosial dari awal munculnya uang panai’ dengan nilai sosial uang panai’ yang saat 

ini dipahami masyarakat. Terlihat dari segi status sosial sangat menentukan tinggi 

rendahnya uang panai’ seorang Saat ini nilai sosial mengalami sebuah pergeseran 

nilai yaitu ada sebuah perbedaan nilai sosial dari awal munculnya uang panai’ 

 
3Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 6 

4Mutakhirani Mustafa, Irma Syahriani, Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ 

Dalam Perspektif Budaya Siri’, Jurnal Yaqzhan, Vol. 6, No. 2, (2020) h. 218. 
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dengan nilai sosial uang panai’ yang saat ini dipahami masyarakat. perempuan 

bugis. Ketika perempuan tersebut dari kalangan bangsawan maka laki-laki yang akan 

meminangnya diwajibkan membawa uang panai’ sebagai bentuk penghargaan, hal 

ini berbeda dengan perempuan yang tidak berstatus bangsawan maka laki-laki yang 

akan meminangnya tidak memiliki kewajiban untuk membawa uang panai’. Seiring 

perkembangan zaman maka terjadi sebuah pergeseran nilai sosial, Uang panai’ dan 

status sosial perempuan dalam perspektif budaya siri' pada perkawinan Suku Bugis 

Makassar Sulawesi Selatan, dimana uang panai’ berlaku untuk semua perempuan 

bugis. Bahkan tinggi rendahnya nominal uang panai’ ditentukan oleh status sosial 

perempuan meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, 

pekerjaan dan status ekonomi perempuan.5 

Dalam islam, Uang panai’ tidak di anjurkan tetapi itu hanya sekedar tuntutan 

adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan. Uang panai’ dianggap simbol 

hadiah pernikahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang 

panai’ yang selama ini dianggap sebagai uang untuk membeli istri sebenarnya keliru. 

Kecilnya uang panai’ yang diberikan pihak laki-laki tergantung pada kesepakatan 

kedua belah pihak pada saat acara proses lamaran. 

Walaupun pemberian uang panai’ tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, 

namun pemberian uang panai’ sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada 

masyarakat Bugis Makassar dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan 

syari’at maka hal ini diperbolehkan. Mahar dan uang panai’ merupakan dua perbedaan 

yang tidak bisa disatukan, jika mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau 

barang dari mempelai laki-laki pada mempelai perempuan ketika dilangsungkan 

akad nikah,  

 
5Hajra Yansa, Dkk, Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya 

Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, Jurnal PENA, Vol.  3 No. 2, h. 526 
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maka uang panai’ adalah uang belanja untuk pengantin mempelai wanita yang 

diberikan oleh pengantin pria merupakan tradisi adat suku bugis-makassar di 

sulawesi selatan.6 

Biaya uang panai’ merupakan suatu hal yang sangat diprioritaskan dalam 

sebuah perkawinan, karena kesuksesan pesta tersebut sebagian besar ditunjang oleh 

jumlah uang panai’ tersebut. Suatu perkawinan yang meriah dan megah merupakan 

suatu kebanggaan bagi keluarga atau kerabat yang bersangkutan, penentuan uang 

panai’nya itu sangat beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status ekonomi, 

bahkan berdarah Karaeng atau tidaknya calon mempelai perempuan sangat 

diperhitungkan”. Biaya uang panai’ terkadang kebanyakan perempuan dan laki laki 

tidak jadi menikah karna tidak sesuai dengan jumlah uang panai’ yang diinginkan 

oleh orang tua pihak perempuan. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan Mengeluarkan fatwa 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang uang panai’ agar tidak menyulitkan pernikahan, karna 

pernikahan yang disukai oleh agama adalah yang dimudahkan.7 Fatwa ini hukumnya 

mubah atau diperbolehkan selama tidak menyalahi prinsip Syariah yang Dimana 

prinsip Syariah yaitu: mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan laki-laki, 

memuliakan wanita, jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif, jumlahnya 

dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, 

 
6MUI Digital, MUI Sulsel Siap Terbitkan Fatwa Uang Panai’ Https://Mui.Or.Id/Mui-Provinsi/Mui-

Sulsel/35649/Mui-Sulsel-Siap-Terbitkan-Fatwa-Uang-Panai’/  Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 17:57 

Wita 

7Puji Fauziah, Mui Sulsel Keluarkan Fatwa Tentang Uang Panai’: Jangan Menyulitkan 

Pernikahan,Https://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Nasional/Pr-014910903/Mui-Sulsel-Keluarkan-

Fatwa-Tentang-Uang-Panai’-Jangan-Menyulitkan-

Pernikahan#:~:Text=Sementara%20itu%20Ketua%20Bidang%20Fatwa,Perilaku%20menyimpang

%20lantaran%20uang%20Panai’. Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2023 Pukul 18:16 Wita. 

https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35649/mui-sulsel-siap-terbitkan-fatwa-uang-panai/
https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35649/mui-sulsel-siap-terbitkan-fatwa-uang-panai/
https://www.pikiran-rakyat.com/Nasional/Pr-014910903/Mui-Sulsel-Keluarkan-Fatwa-Tentang-Uang-Panai’-Jangan-Menyulitkan-Pernikahan#:~:Text=Sementara%20itu%20Ketua%20Bidang%20Fatwa,Perilaku%20menyimpang%20lantaran%20uang%20Panai’
https://www.pikiran-rakyat.com/Nasional/Pr-014910903/Mui-Sulsel-Keluarkan-Fatwa-Tentang-Uang-Panai’-Jangan-Menyulitkan-Pernikahan#:~:Text=Sementara%20itu%20Ketua%20Bidang%20Fatwa,Perilaku%20menyimpang%20lantaran%20uang%20Panai’
https://www.pikiran-rakyat.com/Nasional/Pr-014910903/Mui-Sulsel-Keluarkan-Fatwa-Tentang-Uang-Panai’-Jangan-Menyulitkan-Pernikahan#:~:Text=Sementara%20itu%20Ketua%20Bidang%20Fatwa,Perilaku%20menyimpang%20lantaran%20uang%20Panai’
https://www.pikiran-rakyat.com/Nasional/Pr-014910903/Mui-Sulsel-Keluarkan-Fatwa-Tentang-Uang-Panai’-Jangan-Menyulitkan-Pernikahan#:~:Text=Sementara%20itu%20Ketua%20Bidang%20Fatwa,Perilaku%20menyimpang%20lantaran%20uang%20Panai’
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bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami, serta sebagai 

bentuk tolong menolong dalam rangka menyambung silaturahmi.8 

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya uang panai’, uang panai’ 

tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Berpendidikan tinggi 

(S1, S2, S3 dan kedokteran), Status sosial (anak kepala desa, anak imam, atau anak 

kepala sekolah), Keturunan bangasawan (Andi dan Puang) dan Adanya rasa gengsi. 

Faktor inilah yang membuat seseorang batal menikah karena persoalan uang panai’ 

yang tinggi atau tidak dapat di penuhi oleh laki-laki.  

Dampak yang diakibatkan oleh tingginya uang panai’ ialah kawin lari atau 

silariang, laki-laki terkadang mencuri untuk memenuhi uang panai’, meminjam uang 

bank, dan bahkan lebih parahnya ada yang bunuh diri karena gagal menikah. Itulah 

sebabnya MUI mengeluarakan fatwa Nomor 2 Tahun 2022 Tentang uang panai’ 

agar tidak meyulitkan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.  

Selanjutnya, peneliti berniat melakukan penelitian serta mengkaji mengenai 

sejauh mana Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Uang Panai’ Perspektif Siyasah Syar’iyyah Di Sulawesi Selatan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi 

  1. Fokus Penelitian 

   Pada penelitian ini ada beberapa Aspek yang menjadi fokus 

penelitian,yaitu: 

a. Otoritas 

b. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2022 

c. Uang Panai’ 

 
8Fatwa MUI Sulsel Nomor 2 Tahun 2022 
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d. Siyasah Syar’iyyah 

               2. Deskripsi Fokus 

Untuk memahami lebih dalam, maka perlu dijelaskan  beberapa aspek judul 

penelitian sebagai berikut: 

a) Otoritas 

Otoritas atau kewenangan adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada 

lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan 

fungsinya. Sarana untuk menjamin ketaatan dengan menghindari perlunya persuasi 

dan argumen rasional di satu sisi serta tekanan dan paksaan di sisi lainnya. Jika 

“kekuasaan” merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, maka 

“otoritas” berarti hak untuk mempengaruhi orang lain. 

b) Fatwa MUI 

Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang 

suatu masalah kehidupan umat Islam. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan dalam Undang-Undang Fatwa tentang uang panai’ tersebut 

dikeluarkan MUI Sulsel dengan fatwa Nomor 02 Tahun 2022 tentang uang panai’. 

Mui Sulsel menjelaskan bahwa uang panai’ adalah adat yang hukumnya mubah 

selama tidak menyalahi prinsip syariat agama. Ketua Umum MUI Sulsel, 

Najamuddin menjelaskan, dalam fatwa uang panai’ yang dikeluarkan MUI Sulsel 

tidak memberikan standar uang maksimum, namun tergantung kesepakatan dua 

belah pihak. 

c) Uang Panai’ 

 Uang panai’ atau panai’ juga dapat diartikan sebagai wujud dari keseriusan 

seorang pria, ketika ia akan melamar seorang perempuan. Uang panai’ dapat pula 

https://www.pikiran-rakyat.com/tag/MUI
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/uang-panai
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/MUI
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/uang-panai
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/MUI
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diartikan sebagai uang belanja. Uang panai’ sejak dahulu, berlaku sebagai mahar 

ketika seorang pria ingin melamar perempuan pilihannya yang berasal dari suku 

Bugis Makasar di Sulawesi Selatan dan masih berlaku hingga sekarang. Akan tetapi, 

karena nominal uang panai’ cukup besar seringkali uang panai’ ini menjadi beban 

bagi laki-laki untuk melamar seorang perempuan. 

d) Siyasah Syariyyah 

Siyasah Syariyyah adalah ilmu yang membahas tentang urusan 

ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang- undangan dan sistim yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal ini. 

Dasar utama dari adanya Siyasah Syariyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam 

diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan 

menegakkan hokum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak 

terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit. Menurut Abdurrahman Taj 

yang merumuskan Siyasah Syariyyah sebagai hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa 

(semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universial demi terciptanya tujuan-

tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-

Qur’an maupun al-sunnah.9 

C. Rumusan Masalah 

Setelah menguraikan latar belakang masalah maka dirumuskan sebuah pokok 

masalah yaitu bagaimana Otoritas Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 

Tahun 2022 tentang uang panai’ dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Sub masalah 

antara lain; 

 
9Abd. Al-Rahman Taj, “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Wa Al-Fiqh Al-Islami”, (Qahira: 

Mathba’ah Dar Al-Ta’lif, 1993), H. 10. 
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1. Bagaimana Aturan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang uang 

panai’? 

2. Bagaimana penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang uang panai’ 

telaah siyasah syar’iyyah? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah peneliti melakukan penelusuran ditemukan bahwa belum ada yang 

mengangkat penelitian seperti apa yang dimaksud oleh peneliti. Dimana dalam artian 

bahwa penelitian kali ini adalah penelitian yang awal dan sebuah inovasi baru, di  

mana membahas mengenai otoritas Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 

Tahun 2022 tentang uang panai’, namun kali ini peneliti menemukan literatur-

literatur yang sedikit berbeda dengan penelitian seperti berikut; 

a. Mutakhirani Mustafa, Irma Syahriani, Pergeseran Makna Pada Nilai 

Sosial Uang Panai’ Dalam Perspektif Budaya Siri’. Uang Panai’ 

sebenarnya membeli darah perempuan bangsawan, sedangkan untuk 

perempuan yang tidak berketurunan bangsawan tidak mendapatkan uang 

panai’ dari laki-laki yang akan meminangnya pada saat itu.10 Jurnal Ini 

hanya membahas tentang pergeseran makna pada uang panai’ dilihat dari 

persepektif budaya siri na pace tidak membahas tentang otoritas fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

b. Nur Avita, Mahar Dan Uang Panai’k Dalam Perspektif Hukum Islam. 

Didalam hukum islam mahar merupakan pemberian seseorang laki-laki 

kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnyabakan menjadi hak milik 

istri istri secara penuh.11 Skripsi membahas tentang mahar dan uang 

 
10Mutakhirani Mustafa, Irma Syahriani, Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai’ 

Dalam Perspektif Budaya Siri’, Jurnal Yaqzhan, Vol. 6, No. 2, (2020) h. 1. 

11Nur Avita, “Mahar Dan Uang Panai’k Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi: 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019, h. 60. 



 

 

 

9 

 

 

 

Panai’k dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti adalah tentang otoritas Majelis Ulama Indonesia terkait 

fatwa  tentang uang panai' 

c. Laylan Nadia, Tradisi Uang Panai’ dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di 

Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan 

Hukum Islam, Hasil penelitian menunjukkan keberadaan uang panai’ 

disebabkan oleh adat istiadat dan sebagai tradisi yang sudah turun temurun 

pada masyarakat bugis Makassar.12  Hasil penelitian  ini menunjukkan 

pandangan Hukum Islam sebagian besar masyarakat di Kota Bontang yang 

bersuku Bugis Makassar tidak jarang mengatakan bahwa uang panai’ 

diplesetkan sebagai mahar. Pemberian uang Panai’ dalam perkawinan 

masyarakat Bugis Makassar adalah suatu kewajiban yang tidak bisa 

ditinggalkan, karena apabila tidak ada uang panai’ maka tidak akan 

terlaksana acara perkawinan. Sedangkan Penulis ingin meneliti secara 

ekspelisit mengenai otoritas fatwa ulama Indonesia tentang uang panai’. 

d. Asriani Alimuddin, Makna Simbolik Uang Panai’  Pada Perkawinan Adat 

Suku Bugis Makassar di Kota Makassar, berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh dalam penelitian ini, bahwa Simbol  yang  terkandung  dalam  

uang  panai’ pada  proses  perkawinan  adat suku  Bugis Makassar, yaitu 

simbol  penghargaan atau penghormatan,  simbol  pengikat, simbol  strata  

sosial,  simbol  keikhlasan dan ketulusan  yang memiliki makna yang 

merupakan bentuk penghargaan dari  pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan yang begitu ia cintai dan rela  melakukan segalanya, ikhlas 

 
12Nadiyah Layla, Tradisi Uang Panai’ Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang 

Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. Skripsi, Fakultas Syariah UIN 

Antasari Banjarmasin. (2021) 
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berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan.13 Jurnal 

ini lebih mengacu kepada makna simbolik uang panai’ pada suku bugis 

makassar sedangkan penulis ingin meneliti tentang bagaimana pengaturan 

mengenai otoritas Fatwa Majenelis Ulama Indonesia mengenai uang 

panai’. 

e. Hajra Yansa, Dkk, Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam 

Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi 

Selatan, hasil penelitiannya bahwa uang Panai’ kian hari menjadi 

persyaratan yang wajib ada dipernikahan Suku Bugis Makassar khususnya 

masyarakat Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kab. Bulukumba. 

Fenomena ini harus dicermati oleh pemerintah dan semua kalangan 

masyarakat agar seluruh masyarakat memahami makna dan nilai yang 

terkandung dari uang panai’.14 Akan tetapi pada jurnal ini hanya fokus 

pada ketentuan hukum pada uang panai’ dan Status Sosial perempuan, 

sedangkan penulis ingin meneliti bentuk otoritas yang dilakukan oleh 

majelis ulama Indonesia  mengenai uang panai’. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun   tujuan penelitian sebagai berikut: 

a.   Untuk mengetahui posisi atau status Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang uang panai’? 

 
13Asriani Alimuddin, Makna Simbolik Uang Panai’’  Pada Perkawinan Adat Suku Bugis 

Makassar Di Kota Makassar, Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik Vol. 10 No. 2 h. 117 2020 th. 

14Hajra Yansa, DKK, Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya 

Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, Jurnal PENA, Vol. 3 No. 2 (ISSN 

2355-3766) h. 524 2016 th. 
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b. Untuk mengetahui penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang uang panai’ dalam perspektif 

siyasah syar’iyyah? 

1. Kegunaan penelitian  

Adapun  kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk  memberikan sumbangan pemikiran ke arah ilmu pengetahuan sosial 

khususnya dalam bidang kajian pemerintahan dan sebagai bahan referensi 

bagi yang memiliki keinginan melakukan penelitian di bidang yang sama. 

b. Sebagai sarana dan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar Bagaimana 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 

2022 tentang uang panai’ 

c. Menjadi rujukan bagi Akademisi untuk menganalisa secara mendalam 

mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

2  Tahun 2022 tentang uang panai’ 
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 BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Uang Panai’ 

Dewasa ini, interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang 

tentang pengertian mahar dan uang panai’ dalam adat Suku Bugis masih banyak 

yang keliru. Dalam adat perkawinan Suku Bugis, terdapat dua istilah yaitu sompa 

(Mahar) dan Dui’ Menre’ (Bugis) atau Uang Panai’ atau Dui balanja (Makassar). 

Secara sederhana, uang panai’ atau Dui balanja (Makassar) atau Dui’ 

Menre’(Bugis) atau uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak 

mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan.1 

Uang panai’ tersebut ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. 

Uang panai’ memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu rukun 

dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar.2 Pemberian uang panai’ adalah suatu 

kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang panai’ berarti tidak ada 

perkawinan. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi 

jumlah uang panai’ yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal 

dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan 

perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat.3 

 
1Andi Rifaa’atusy Syarifah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Acara 

Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawa Kab. 

Soppeng”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2010), H. 

35. 

2Samsuni, “Budaya Mahar Di Sulawesi Selatan”, Diakses Melalui Alamat 

(Http://Makassar.Tribunnews.Com/2013/11/06/Ketikabudayamenjadipetaka ), Tanggal 11 April 

2023 Pkl 12;00). 

3 Andi Yunus, “Fenomena Uang Panai’’k Dalam Perkawinan Bugis Makassar”, Diakses 

Http://Beritadaerah.Com/Articlewww.Orangbiasaji.Net/2012/11/TradisiuangPanai’’masalahataum

aslah At.Html, Pada Tanggal 11 April 2023 Pkl 12;06. 
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Mahar dan uang panai’ dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar adalah suatu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut 

memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun 

dalam hal ini uang panai’ lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu 

hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga 

jumlah nominal uang panai’ lebih besar daripada jumlah nominal mahar. Secara 

sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara 

keseluruhan uang panai’ merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-

laki kepada calon istrinya sebagai keperluan perkawinan dan rumah tangga dan juga 

sebagai imbalan atau ganti terhadap jerih payah orang tua membesarkan anaknya.4 

1. Sejarah Uang Panai’ 

Sejarah awal mulanya uang panai’ yaitu pada masa Kerajaan Bone dan 

Gowa-Tallo, di mana jika seorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari 

kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa sesajian yang 

menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi isteri dan anaknya kelak.  

Dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dihadapan 

keluarga wanita dengan sesajian yang akan diberikan kepada calon mempelai. Isi 

sesajian itu berupa Sompa/Sunrang, Doe’ Menre’/doe Panai’ dan Leko’ atau 

alu’/kalu’ atau erangerang/tiwi’tiwi’ ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak 

untuk mereka penuhi dan terkhusus Doe’ Menre’/doe’Panai’ yang kita kenal uang 

panai’ yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarannya oleh pihak perempuan 

dalam hal ini pihak keluarga kerajaan.5 

 
4Imam Ashari, “Makna Mahar Adat Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat 

Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016), h.  45. 

5Elvira, Rika. "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai’’) Dalam 
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Seiring berjalannya waktu, uang panai’ digunakan oleh seluruh 

masyarakat suku bugis, bukan hanya dari kalangan keluarga kerajaan saja, 

melainkan dari suku lain yang ingin meminang wanita suku Bugis, hal ini dilakukan 

untuk mengangkat derajat wanita Bugis di hadapan lelaki yang ingin meminangnya. 

 Hal itu dilakukan tidak lain untuk menghormati wanita yang akan 

dinikahinya, uang panai’ sendiri merupakan simbol penghargaan atau 

penghormatan, simbol pengikat, simbol strata sosial, simbol keikhlasan dan 

ketulusan yang memiliki makna yang merupakan bentuk penghargaan pihak laki-

laki kepada pihak perempuan.6  

Uang panai’, juga konon diciptakan untuk melindungi perempuan Bugis 

dari orang Belanda yang gemar menikahi perempuan Bugis dengan mudah. Pada 

zaman penjajahan Belanda, para penjajah tersebut dengan sesuka hati mereka akan 

menikahi wanita bugis pada saat itu, apabila mereka ingin mencampakkan wanita 

tersebut dan menikahi yang lainnya lagi.  

Maka pada saat itu orang tua yang memiliki anak perempuan berinisiatif 

bagi siapa saja yang akan menikahi putrinya maka harus mengeluarkan uang 

belanja terlebih dahulu. Dengan kata lain uang panai’ akan mengangkat martabat 

dan perempuan Bugis-Makassar pada saat itu.7 

Dalam catatan lain disebutkan juga sejarah uang panai’ bermula dari ada 

seorang anak bangsawan yang memiliki paras rupawan dan ingin dinikahi oleh 

seorang pemuda asal Belanda,8 namun sang bangsawan tidak rela jika anaknya 

 
Perkawinan Suku Bugis Makassar." Skripsi, Universitas Hasanuddin (2014) 

6Alimuddin, Asriani. "Makna Simbolik Uang Panai’’pada Perkawinan Adat Suku Bugis 

Makassar Di Kota Makassar." Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik 10.2 (2020), h.117-132. 

7Www.Etnis.Id Diakses Pada Tanggal  11 April 2023 Pkl. 23.06 

8 Www.Paradase.Id Diakses Pada Tanggal  11 April 2023 Pkl. 23.09 

http://www.etnis.id/
http://www.paradase.id/
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disentuh oleh laki-laki manapun yang akhirnya menerapkan syarat yang berat 

dengan keharusan si lelaki membayar uang panai’ (belanja) secara keseluruhan .  

2. Prosesi Pernikahan Suku Bugis  

Di dalam suku Bugis sebelum prosesi pa’botingeng (pernikahan), terdapat 

beberapa rentetan acara adat yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Di 

antaranya adalah assuro. Assuro adalah proses peminangan dari pihak keluarga 

calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan 

pemberian uang panai’ yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada 

pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima.9 

Terdapat dua istilah dalam adat pernikahan suku Bugis yaitu sompa dan duik 

menre’. Sompa atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-

laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran 

Islam. Sedangkan dui’ menre’ atau uang panai’/doik belanja adalah uang hantaran 

yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada 

keluarga calon mempelai wanita.10  Uang panai’ (Uang acara) adalah sejumlah 

uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat mappettuada 

(mappasienrekeng).  

Budaya uang panai’ dikeluarkan untuk menikahi wanita Bugis Makassar. 

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa uang panai’ diberikan pihak laki-laki kepada 

keluarga pihak wanita untuk kelangsungan acara pernikahan. Jika jumlah uang naik 

 
9Basri, M., Ritonga, J., & Nur, M. Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai’ Dalam 

Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur) 

(Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). (2017) 

10Rusman, Rusman, M. Thahir Maloko, And Muh Saleh Ridwan. "Pemahaman 

Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah Dan Kedudukannya Dalam Perkawinan." Jurnal 

Diskursus Islam vol 5 no. 2 (2017), h. 303-320. 
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yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi 

kehormatan bagi pihak keluarga perempuan.11 

Kehormatan yang dimaksud di sini adalah rasa penghargaan yang diberikan 

oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan 

mengadakan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai’ tersebut 

Jumlah uang panai’ ternyata ditentukan diluar dari sepengetahuan calon mempelai 

laki-laki, dan itu semua ditentukan langsung oleh keluarga calon mempelai wanita.  

Perkawinan masih menjadi masalah dan akan selalu demikian. 

Pembenaran berdasarkan kebiasaan dan prinsip Perlu diselesaikan karena alasan 

yang berkaitan dengan budaya, agama, dan faktor lainnya, Ini juga memerlukan 

pembelaan hak dengan menghentikan anak muda untuk menikah. kebebasan dan 

hak dasar manusia mereka yang disebabkan karna uang Panai’ 12  

Suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat jika ditopang oleh 

adanya keluarga atau rumah tangga yang stabil, serta kebijakan dan kepentingan 

pemerintah dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui 

penciptaan sistem peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi 

seluruh warga negara Indonesia. Sulit untuk mengenali apakah pernikahan, seperti 

pernikahan mut'ah, adalah dasar keluarga. Oleh karena itu, pemerintah harus 

mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab atas 

pernikahan mut'ah serta siapa pun dari dalam atau di luar organisasi pemerintah 

yang berpartisipasi dalam serikat semacam ini.13 

 
11Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). Tradisi Uang Panai’ sebagai Budaya 

Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara). Holistik, Journal Of Social And Culture. 

12 Patimah Halim, Farahdiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi dalam Mengatasi 

Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, Jurnal Al-Qadau, Vol. 7, No.2 (Desember 

2020), h. 62. 
13 Muhammad Saleh Ridwan, “ Perkawinan Mut’ahPerspektif Hukum Islam Dan Hukum 

Nasional” Jurnal Al-Qadāu, vol.1, No. 1 (2014), h.46.  
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Tida’ jarang dengan tingginya uang panai’ yang ditentukan dapat 

menghambat pernikahan antara keduanya. Namun uang panai’ tidak selamanya 

berupa uang, dapat juga berupa properti, namun pada hakikatnya, Panai’ 

dipersiapkan untuk belanja acara pernikahan, sampai penyewaan gedung, uang 

panai’ juga dijadikan ajang adu gengsi antar keluarga yang ada di suku bugis, 

apabila suatu keluarga melangsungkan pernikahan dengan mewah, maka akan 

menjadi perbandingan dalam strata sosial mereka, dan keluarga tersebut akan 

mendapatkan citra yang bagus di mata masyarakat.  

Maka akan menjadi aib apabila pernikahan di suku bugis tidak 

dilangsungkan dengan mewah. Maka melihat uang panai’ yang seperti itu 

menjadikan nilai luhur dari uang panai’ luntur, bukan menjadi suatu persembahan 

karena menghargai kehormatan wanita yang akan dinikahinya namun menjadi suatu 

bahan untuk terlihat baik di mata masyarakat. Konteks terlihat baik dimata 

masyarakat itu menjadi nilai yang menghilangkan nilai sakral lainnya. Sehingga  . 

Secara adat, para tokoh adat akan berusaha menengahi lamaran perempuan dengan 

mempertemukan kedua belah pihak.14 

3. Pandangan Ahli Mengenai Uang Panai’ 

   Jumlah uang panai’ yang bergantung dari tingkat strata sosial dan 

pendidikan calon mempelai wanita dilihat dari sisi peran keluarga calon 

mempelai wanita.15 Dalam adat Bugis, pencapaian derajat tinggi dalam sistem 

 
14 Muh. Ikbal M., Kurniati, “Dampak Menikahi Wanita Yang Telah Dipinang”, Siyasatuna 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Siyasah Syar’iyyah, Vol.1, No.3 (September 2020), h.498 

15 Basri, Mhd, Jago Ritonga, And Muhammad Nur. Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai’ 

Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur). Diss. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017. 
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stratifikasi sosial sangat penting (Pelras 2006). Lapisan sosial dalam masyarakat 

Bugis memiliki tingkatan. Tingkatan tersebut antara lain: 

a. Bangsawan Tinggi  

b. Bangsawan Menengah  

c. Arung Palili  

d. Todeceng  

e. To Maradeka, dan 

f. Ata (Hamba). 

Tingkatan ini yang akan mempengaruhi dalil perjodohan, uang belanja 

dan mahar. Sedangkan jumlah atau besaran uang panai’ untuk mereka yang 

berlaku di masa lalu adalah:16 

a. Bangsawan Tinggi 88 real + satu orang hamba (ata) senilai 40 real + 

satu ekor kerbau senilai 25 real  

b. Bangsawan Menengah 44 real  

c. Arung Palili 40 real  

d. Todeceng (orang baik-baik) 28 real  

e. To Maradeka (orang biasa-biasa) 20 real  

f. Hamba (ata) 10 real  

Peran yang dimiliki keluarga calon mempelai wanita yang semakin tinggi, 

maka nilai uang panai’ yang juga semakin tinggi adalah perilaku yang dianggap 

pantas untuk kedudukan tersebut. Strata sosial ini akan mempengaruhi sudut 

 
16Www.Paradase.Id Diakses Pada Tanggal 11 April 2023 Pkl. 23. 40 

http://www.paradase.id/
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pandang dan cara hidup masyarakat.17 Wade, C. dan Travis, C. (2007) menjelaskan 

bahwa peran merupakan kedudukan sosial yang diatur oleh seperangkat norma yang 

kemudian menunjukkan perilaku yang pantas. hal ini menunjukkan bahwa secara 

sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, masyarakat yang berada dimanapun memang 

dibagi berdasarkan beberapa tingkatan sosial. 

 Parsons, seorang ahli sosiologi menyimpulkan adanya beberapa sumber 

status seseorang yaitu:18 

a. Keanggotaan di dalam sebuah keluarga. Misalnya, seorang anggota 

keluarga yang memperoleh status yang tinggi oleh karena keluarga tersebut 

mempunyai status yang tinggi di lingkungannya.  

b. Kualitas perseorangan yang termasuk dalam kualitas perseorangan antara 

lain karakteristik fisik, usia, jenis kelamin, kepribadian.  

c. Prestasi yang dicapai oleh seseorang dapat mempengaruhi statusnya. 

Misalnya, pekerja yang berpendidikan, berpengalaman, mempunyai gelar, 

dan sebagainya.  

d. Aspek materi dapat mempengaruhi status seseorang di dalam 

lingkungannya. Misalnya, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.  

Bagi masyarakat Bugis-Makassar, pernikahan bukan sekedar 

mempertemukan hubungan dua insan dalam satu mahligai rumah tangga, akan 

tetapi lebih daripada itu, pernikahan adalah momen mempertemukan dua keluarga 

besar dengan segala identitas dan status sosial serta cara melestarikan garis silsilah 

 
17 Basri, Mhd, Jago Ritonga, And Muhammad Nur. Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai’ 

Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur). Diss. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017. 

18Basri, Mhd, Jago Ritonga, And Muhammad Nur. Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai’ 

Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur). Diss. Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017. 
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dan posisi di tengah masyarakat. Hal ini adalah warisan sosial feodal masa silam 

yang jejak jejaknya masih sangat biasa ditemukan pada masa kini, khususnya pada 

momentum pernikahan.19 

B. Mahar 

Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki 

kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. 

Mahar dalam pernikahan Bugis yakni serahan dan jumlah besarnya masing-masing 

uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Mahar atau Sompa 

dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar tertentu yang disebut kati. 

Besaran ini sudah ditentukan secara adat, berdasarkan derajat tertentu, atau sesuai 

dengan garis keturunan si mempelai wanita.20 

Mahar atau artinya mas kawin atau sebagai syarat sahnya suatu 

perkawinan. Pada strata sosial tertentu calon mempelai tidak pernah menerima 

mahar yang lebih rendah dari yang diterima oleh ibunya dahulu. Bagi masyarakat 

umumnya, tidak begitu dipermasalahkan, karena mereka biasa menerima mahar 

seperti kebanyakan orang yang sama nilainya. Besaran mahar sebenarnya telah 

diatur dalam adat, namun seiring perkembangannya jumlah mahar tergantung pada 

kesepakatan antar penyelenggara, baik itu dalam jumlah uang yang cukup besar 

atau bisa berbentuk seperangkat perhiasan emas bernilai tinggi.  

Mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki 

kepada seorang perempuan sebagai pengganti dalam sebuah pernikahan menurut 

 
19 Kamal, R. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’’di Kelurahan 

Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar (Doctoral Dissertation, Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar). 

20Andi Asyraf, “Mahar Dan Paenre Dalam Adat Bugis, Studi Etnografi Islam Dalam 

Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan”, Skripsi (Sulawesi Selatan: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2015), h. 45. 
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kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, atau berdasarkan ketetapan dari si 

hakim. Dalam bahasa Arab, mas kawin sering disebut dengan istilah mahar, shadaq, 

faridhah dan ajr. Mas kawin disebut dengan mahar yang secara bahasa berarti 

pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya 

laki-laki tersebut sudah pandai dan mahir, baik dalam urusan rumah tangga kelak 

ataupun dalam membagi waktu, uang dan perhatian. Mas kawin juga disebut shadaq 

yang secara bahasa berarti jujur, lantaran dengan membayar mas kawin 

mengisyaratkan kejujuran dan kesungguhan si laki-laki untuk menikahi wanita 

tersebut. Mas kawin disebut dengan faridhah yang secara bahasa berarti kewajiban, 

karena mas kawin merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikahi 

seorang wanita. Mas kawin juga disebut dengan ajr yang secara bahasa berarti upah, 

lantaran dengan mas kawin sebagai upah atau ongkos untuk dapat menggauli 

isterinya secara halal. Para ulama telah sepakat bahwa mahar hukumnya wajib bagi 

seorang laki-laki yang hendak menikah. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak 

memakai mahar, maka pernikahannya tidak sah karena mahar termasuk salah satu 

syarat sahnya sebuah pernikahan.21 

Mahar dalam Islam adalah tanda cinta. Ia juga merupakan simbol 

penghormatan dan pengagungan perempuan yang disyariatkan Allah sebagai 

hadiah laki-laki terhadap perempuan yang dilamar ketika menginginkannya 

menjadi pendamping hidup sekaligus sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan 

dan kehormatannya.  

Secara sepintas, mahar dan uang panai’ di atas memang memiliki 

pengertian dan makna yang sama, yaitu keduanya sama-sama merupakan 

kewajiban. Namun, jika dilihat dari sejarah yang melatar belakanginya, pengertian 

 
21Imam Ashari, “Makna Mahar Adat Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat 

Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016), h. 60. 
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kedua istilah tersebut jelas berbeda. Sompa atau yang lebih dikenal dengan mas 

kawin atau mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan uang panai’ 

atau dan uang jujuran adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat. Mahar, 

uang jujuran dan uang panai’ tidak hanya berbeda dari segi pengertian saja, akan 

tetapi berbeda pula dalam hal kegunaan dan pemegang ketiganya. 

C. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingginya Uang Panai’  

Uang Panai’ adalah istilah yang paling sering disebut dan diperbincangkan 

oleh masyarakat suku Bugis pada umumnya. Uang Panai’ ini sudah ada sejak 

zaman dahulu. Masyarakat suku Bugis menggunakan Uang Panai’ untuk 

melaksanakan acara pernikahan. Masyarakat suku Bugis menyebutnya dengan 

salah satu syarat wajib yang harus dilakukan ketika ingin melaksanakan suatu 

pernikahan. Karena tanpa adanya uang panai’ tidak akan ada yang namanya 

pernikahan. Hanya saja sedikit ada permasalahan yang sering menjadi hambatan 

ketika ingin melaksanakan suatu pernikahan di dalam suku bugis yaitu tentang 

tingginya kisaran uang panai’ yang diberikan calon pengantin perempuan kepada 

calon pengantin laki-laki yang ingin melamarnya. 

Dalam proses pelaksanaan Uang Panai’ terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingginya uang panai’ dalam pernikahan masyarakat Suku Bugis. 

Sistem kekerabatan dalam masyarakat manapun, hubungan kekerabatan merupakan 

aspek utama, baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya 

sebagai struktur dasar yang akan suatu tatanan masyarakat. Pengetahuan mendalam 

tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan guna memahami apa yang 

mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh 

orang Bugis dan yang saling berkaitan dalam membentuk tatanan sosial mereka. 

Aspek tersebut antara lain adalah perkawinan.  
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Pada umunya orang Bugis mempunyai sistem kekerabatan yang disebut 

dengan assiajingeng yang mengikuti sistem bilateral. Yaitu sistem yang mengikuti 

lingkungan pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu. Garis keturunan 

berdasarkan kedua orang tua. Hubungan kekerabatan ini menjadi sangat luas 

disebabkan karena, selain ia menjadianggota keluarga ibu, ia juga menjadi anggota 

keluarga dari pihak ayah. Robert R Bell mengemukakan ada 3 jenis hubungan 

kekerabatan :  

a. Kerabat dekat (conventional kin), seperti suami, istri, orang tua dengan anak 

dan antar saudara (siblings).  

b. Kerabat jauh (discretionary kin), terdiri atas individu yang terikat dalam 

keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan tetapi ikatan 

keluarganya lebih jauh dari keluarga dekat.  

c. Orang yang dianggap kerabat (fictive kin), seseorang yang dianggap anggap 

anggota kerabat karena ada hubungan khusus misalnya teman akrab dan 

rekan bisnis.22 

Hubungan kekerabatan atau assiajingeng ini dibagi atas siajing mareppe 

(kerabat dekat) dan siajing mabela (kerabat jauh). Kerabat dekat atau siajing 

mareppe merupakan kelompok penentu dan pengendali martabat keluarga. Anggota 

keluarga dekat inilah yang menjadi to masiri (orang yang malu) bila anggota 

keluarga perempuan ri lariang (dibawa lari oleh orang lain), dan mereka itulah yang 

berkewajiban menghapus siri tersebut. Anggota siajing mareppe didasarkan atas 

dua jalur, yaitu reppe mareppe yaitu keanggotaan yang didasarkan atas hubungan 

darah, dan siteppang mareppe (sempu lolo) yaitu keanggotaan didasarkan atas 

 
22Andi Rifaa’atusy Syarifah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Acara 

Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawa Kab. 

Soppeng”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2010), h. 

45. 
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hubungan perkawinan. 

d. Stratifikasi Sosial  

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat 

bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. 

Status yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat ada yang didapat dengan suatu 

usaha (achievement status) dan ada yang didapat tanpa suatu usaha (ascribed status) 

misalnya status yang berdasarkan garis keturunan. Sistem stratifikasi sosial di 

dalam suatu masyarakat dapat bersifat :  

Tertutup (closed sosial stratification), membatasi kemungkinan pindahnya 

seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas 

atau ke bawah. Di dalam sistem ini satu-satunya jalan untuk menjadi anggota dalam 

suatu masyarakat adalah kelahiran. Terbuka (open sosial stratification), setiap 

anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan 

sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari 

lapisan yang atas ke lapisan dibawahnya. Pada umumnya system terbuka memberi 

perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan 

landasan pembangunan masyarakat dari pada sistem yang tertutup. 

D. Uang Panai’ Perspektif Siyasah Syariyyah 

Sebelum dikaji bagaimana pandangan siyasah syariyyah tentang uang 

panai’, ada baiknya terlebih dahulu dikaji secara singkat gambaran umum tentang 

hukum Islam dan beberapa istilah yang terkait dengan dengan hukum Islam. Istilah 

hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam kamus 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan  

1. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;  
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2. undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan 

hidup masyarakat;  

3. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; 

dan  

4. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam 

pengadilan).23 

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau 

norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik 

peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan 

ditegakkan oleh penguasa.  

Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang 

seperti hukum modern (Hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum 

adat dan hukum Islam , kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mahmūd Syaltūt 

didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw 

untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada 

semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian 

yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. 

untuk disampaikan kepada umat manusia untuk dibawa oleh Nabi Muhammad saw. 

untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya 

baik di dunia maupun di akhirat kelak.24 

Menurut hukum Islam, pernikahan didefinisikan sebagai ijab qabul, atau 

akad, yang mengesahkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan kerabat 

 
23Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 250. 

24Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1(Cet I.; Jakarta: Logos,1999), h. 3 
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sedarah atau mahram. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan adalah keluarga 

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dua pihak, baik laki-laki maupun 

perempuan, harus dipersiapkan dengan matang agar tercipta rumah tangga yang 

harmonis.25 

Pendapat ulama tentang uang panai’, seseorang diharuskan menikahkan 

puteranya jika sang anak membutuhkan perkawinan dan tidak mampu menanggung 

biayanya, menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Karena 

kebutuhan untuk menikah boleh jadi tidak lebih ringan dari makan dan minum 

untuk dipenuhi kebutuhnya. Maka hal tersebut dapat dimasukkan dalam kategori 

nafkah yang wajib. Al- Mardawai dalam kitab AlInshaf berkata, “seseorang wajib 

menjaga kesucian diri orang yang wajib dia nafkahi, baik bapak, kakek, anak, cucu 

dan selain mereka yang wajib diberi nafkah. Inilah pendapat yang shahih menurut 

mazhab (yaitu mazhab Ahmad).26 

 Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata kebutuhan menusia terhadap 

pernikahan sangat mendesak. Kadang kebutuhannya seperti kebutuhan makan dan 

minum. Karena itu, ulama berkata “orang yang wajib memberi nafkah kepada 

seseorang, maka wajib baginya untuk menikahkannya jika dia memiliki keluasan 

harta, maka wajib bagi seorang bapak menikahkan puteranya jika sang anak 

membutuhkan pernikahan sedangkan dia tidak memiliki biaya pernikahan”. Akan 

tetapi, saya mendengar sebagian kaum bapak yang lupa dengan kondisi mereka saat 

muda, ketika puteranya meminta kepadanya untuk menikah. Dia berkata 

 
25Jusanita, Rahmiati, “Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan 

Perempuan Muda”, Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Siyasah Syar’iyyah, Vo. 1, No. 2 

(Mei 2020), h.254. 

 

26Teer Haar, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 

167. 
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kepadanya. “ menikahlah dari hasil keringatmu.” Sikap ini tidak boleh dan haram 

baginya, jika dia mampu menikahkannya. Anaknya akan menuntutnya pada hari 

kiamat jika dia tidak menikahkannya sementara dia mampu untuk melakukan hal 

itu.27 

Jika kebutuhan terhadap lainnya dan perkawinan anak berbarengan, 

sedangkan harta yang dimiliki hanya cukup untuk melaksanakan salah satu dari 

keduanya, maka hendaklah dia menilai pernikahan sang anak, apakah harus 

dilakukan sekarang atau ditunda, jika sang anak membutuhkan pernikahan dan 

khawatir dirinya terjerumus perbuatan haram, maka pernikahannya harus 

didahulukan dari lain untuk dirinya dan juga lain untuk bapaknya, karena dua sebab:  

Pertama: sesungguhnya menjaga kesucian dirinya dari terjerumus dalam 

perbuatan haram, adalah perkara wajib yang tidak boleh ditunda. Sedangkan perihal 

kebutuhan lain masih mungkin ditunda hingga Allah berikan kemudahan baginya.  

Kedua: kebutuhan lain berkenaan hidup tidak diwajibkan bagi seorang 

bapak, kecuali jika dia memilik kelebihan uang belanja untuk dirinya dan untuk 

orang yang wajib dia nafkahi. Dalam kondisi seperti ini, dia wajib menikahi 

anaknya agar dia tidak terjerumus pada perbuatan haram.  

Pada dasarnya uang panai’ merupakan tradisi dalam budaya Bugis-untuk 

menikahi Wanita. Bugis uang panai’ dan jumlah nominalnya yang terkenal sangat 

banyak semestinya tidak dijadikan patokan karena bagaimanapun segala hal 

tergantung dari usaha individu dan berpulang kepada keputusan tuhan yang maha 

esa. Disamping itu pihak keluarga juga harus lebih terbuka mengenai kelangsungan 

pernikahan yang tidak dapat dinilai dari kemegahan pesta atau perayaan pernikahan 

yang dilakukan. Serta dari banyak tidaknya uang yang dimiliki oleh pria yang akan 

 
27Anonim, Http:/Islamqa-Pemimpin-Umat-.Info/Id/83191. Diakses Pada Tanggal 12 April 

2023 Pukul 12;00 
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melamar. Karena uang hanya hiasan dalam kehidupan sementara tujuan hidup 

adalah ketenangan.  Selain itu kedua belah pihak juga siap lahir batin karena 

dilarang menikah jika syarat sahnya saja sudah terpenuhi, menurut undang-undang 

perkawinan.28 

Siyasah Syar'iyyah dapat dikatakan sebagai kebijakan syari'ah, yaitu 

sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau 

pemerintah untuk menentukan bagaimana syari'ah diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Siyasah Syar'iyyah adalah sebuah disiplin yang 

berhubungan dengan politik hukum dalam sebuah negara. Secara literal, Siyasah 

Syar'iyyah berarti kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintah 

yang berjalan sesuai dengan syari'ah. Dalam pengertian yang luas ini, maka Siyasah 

Syar'iyyah adalah semua kebijakan pemerintah, baik yang terdapat tuntunan dari 

syari'ah mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama sekali. Dalam kajian 

Hukum Islam istilah Siyasah syar’iyyah dapat diartikan sebagai Pemikiran tentang 

politik dan perkembangan Islam dan Penentuan hukum berdasarkan situasi dan 

kondisi dalam menjalankan pemerintahan.29 

Siyasah Syar'iyyah dapat diarahkan kepada penyusunan suatu aturan 

hukum. Hukum dalam arti ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan penciptaan 

dan pengaturan alam semesta dan juga syariat untuk mengatur kehidupan manusia 

adalah ciptaan Allah. Dialah al-Malik (pemilik kekuasaan), al-Hakim (pencipta 

hukum), Rabb al-'Alamin (pemelihara alam semesta). Siyasah Syariyyah juga 

disebut sebagai hal yang mengubah dari buruk menjadi lebih baik melalui syari'at 

 
28 Nur Aisyah, “ Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di 

Kabupaten Bantaeng”, Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Siyasah Syar’iyyah, vol 4, 

No.2 (Desember 2017), h.186. 

29Arlis, Siyasah Syar’iyyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam, Jurnal 

Ilmiah Syariah, Vol. 10  No. 2 (2011) h. 173-174 
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Islam, Allah membebani manusia kewajiban mengaktualisasi kodrat mereka 

sebagai hamba Allah dan untuk kewajiban tersebut, memberi mereka kekuasaan 

sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan 

mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain juga mewajibkan pemerintah agar 

menegakkan hukum Allah dalam dan untuk mengatur kehidupan masyarakat. 

Untuk itu, Kewenangan yang diberikan Allah kepada pemerintah melalui Al-Qur'an 

tidak hanya terbatas pada penerapan hukum-hukum Allah, tetapi juga kewenangan 

menemukan aturan-aturan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur 

syari'at secara tegas dan rinci atau sama sekali didiamkan untuk diatur oleh manusia 

sepanjang hal itu sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan ajaran 

syariat.30  

Berbicara Siyāsah syar’iyyah, tidak lepas dari hubungan pemerintah dan 

masyarakat. Kebutuhan manusia   akan   Negara   didasarkan   atas pertimbangan   

akal   dan   hadist. Argument   rasionalnya   terletak   pada   kebutuhan   universal   

semua   manusia   untuk bergabung,  bekerjasama  dan  menikmati  berbagai manfaat  

kepemimpinan  tanpa  peduli apakah  mereka  menganut  suatu  agama  atau  tidak.  

Argument rasionalnya itu juga diperkuat   dengan   landasan   dari   sunnah   nabi   

Muhammad   SAW.   Ia   menganjurkan sejumlah  sunnah  atau  hadist  Nabi  yang  

menekankan  perlunya  kepemimpinan  dan pemerintahan.31 

Salah satu pelajaran tersebut secara gamblang tersirat dalam penyatuan 

Nabi Muhammad dengan Aisyah R.A. dan para istri Rasulullah SAW. Perkawinan 

yang sukses juga dapat menjadi saluran transmisi ilmu agama, yang berimplikasi 

positif bagi masa depan Islam, khususnya bagi perempuan. Aisyah dan istri-istri 

 
30Arlis, Siyasah Syar’iyyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam, Jurnal 

Ilmiah Syariah, Vol. 10  No. 2 (2011) h. 174-175 

31Usman Jafar, Hukum Tata Negara Islam 2 Telaah Atas Pengolaan Pemerintah 

Dandiplomasi Dalam Bingkai Syari’ah,(Watampone: Penerbit Syahadah, 2016), h.184 
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Nabi lainnya dilatih untuk menjadi mentor perempuan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang dialami perempuan yang tidak dapat ditangani oleh Nabi 

secara pribadi. demi kesusilaan dan keterbukaan, termasuk dalam hal ini adalah 

masalah kewanitaan seperti masalah haid, nifas, junub, dan sebagainya. Rasulullah 

menyadari bahwa tidak mungkin untuk menggambarkan secara lengkap dan 

lengkap hal-hal yang begitu rahasia bagi kelompok Hawa. Akibatnya, dia jadi 

terkadang menggunakan bahasa kiasan yang membuat wanita tidak mengerti apa 

yang dia jelaskan. Dan di antara istri-istri Nabi Aisyah yang tercatat namanya dalam 

sejarah sebagai ulama wanita yang terkenal dalam urusan fikih Wanita.32 

Berdirinya suatu negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk 

menegakkan hukum dan keadilan. Di tegaknya sebuah keadilan berarti 

melaksanakan perintah dan   menghindar   dari   kejahatan   dan   kemasyarakatan   

tauhid   mempersiapkan bagi munculnya suatu masyarakat yang hanya mengabdi 

pada Tuhan. Karena ketika terjadi pertikaian dalam suatu urusan antara orang-orang 

yang terlibat dalam soal pemerintahan Islam. Al- Qur’an menuntut kedua pihak-

yakni yang memerintah dan diperintah agar kembali kepada kitabullah dan Sunnah 

Rasul yang menjelaskan atau menerapkan apa yang tercantum dalam kitabullah itu. 

Allah swt Berfirman QS An-Nisa/4:58-59: 

نهتِ اِلٰهى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيَْْ النَّاسِ اَنْ تََْكُمُوْا ۞  َ يََْمُركُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الْْمَه َ اِنَّ اللّهٰ بِِلْعَدْلِۗ  اِنَّ اللّهٰ
بهِ  يعَِظُكُمْ  ا  َنعِِمَّ بَصِيْْاً   ۗ ٖ  عًاۢ  ي ْ سََِ َ كَانَ  اللّهٰ اِنَّ  الرَّسُوْلَ   ٥٨  عُوا  وَاَطِي ْ  َ اللّهٰ عُوا  اَطِي ْ ا  اهمَنُ وىْ الَّذِيْنَ  يَ ُّهَا  يٰهى

اِلَٰ  فَ رُدُّوْهُ  شَيْءٍ  فِْ  تَ نَازَعْتُمْ  فاَِنْ  مِنْكُمْْۚ  الْْمَْرِ  وَالْيَ وْمِ   وَاوُلِٰ  بِِللّهِٰ  تُ ؤْمِنُ وْنَ  تُمْ  اِنْ كُن ْ وَالرَّسُوْلِ  اللّهِٰ 
لِكَ خَيٌْْ وَّاَحْسَنُ تََْوِيْلًً     ٥٩  َࣖالْْهخِرِۗ ذه

Terjemahannya: 

 
32  Hamzah Hasan, “Pernikahan Di Bawah Umur  (Analisis Tentang Konsekuensi 

Pemidanaan” Jurnal Ad-Daulah, vol.6, No.1, (Juni 2017), h. 104. 
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   Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya 

kamu menetapkannnya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member 

pengajaran kepadamu.  Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat. Wahai 

orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan 

ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian Jika kamu berbeda 

tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya. Allah Swt memberitahukan bahwa dia memerintahkan 

agar aman-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya di dalam 

hadis Al-Hasan, dari Samurah: Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan 

kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami 

Waki', dari Sufyan, dari Abdullah ibnus Saib, dari Zazan, dari Abdullah ibnu 

Mas'ud yang mengatakan, "Sesungguhnya syahadat itu menghapus semua dosa 

kecuali amanat." Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa di hari kiamat kelak seseorang 

diajukan (ke hadapan peradilan Allah). Jika lelaki itu gugur di jalan Allah, 

dikatakan kepadanya, "Tunaikanlah amanatmu." Maka lelaki itu menjawab, 

"Bagaimana aku akan menunaikannya, sedangkan dunia telah tiada?" Maka amanat 

menyerupakan dirinya dalam bentuk sesuatu yang terpadat di dalam dasar neraka 

Jahannam.  

Maka lelaki itu turun ke dasar neraka, lalu memikulnya di atas pundaknya. 

Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa setiap kali ia mengangkat amanat itu, maka amanat 

itu terjatuh dari pundaknya, lalu ia pun ikut terjatuh ke dasar neraka; begitulah 

selama-lamanya. Zazan mengatakan bahwa lalu ia datang menemui Al-Barra ibnu 

Azib dan menceritakan hal tersebut kepada Al-Barra. Maka Al-Barra mengatakan, 

"Benarlah apa yang dikatakan oleh saudaraku. Termasuk ke dalam pengertian 
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amanat ini ialah nasihat sultan kepada kaum wanita, yakni pada hari raya. 

Kebanyakan Mufassirin menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 

Usman ibnu Talhah ibnu Abu Talhah. Nama Abu Talhah ialah Abdullah ibnu Abdul 

Uzza ibnu Usman ibnu Abdud Dar ibnu Qusai ibnu Kitab Al-Qurasyi Al-Abdari, 

pengurus Ka'bah. Dia adalah saudara sepupu Syaibah ibnu Usman ibnu Abu Talhah 

yang berpindah kepadanya tugas pengurusan Ka'bah hingga turun-temurun ke anak 

cucunya sampai sekarang. Usman yang ini masuk Islam dalam masa perjanjian 

gencatan senjata antara Perjanjian Hudaibiyah dan terbukanya kota Mekah. Saat itu 

ia masuk Islam bersama Khalid ibnul Walid dan Amr ibnul As. Pamannya bernama 

Usman ibnu Talhah ibnu Abu Talhah, ia memegang panji pasukan kaum musyrik 

dalam Perang Uhud, dan terbunuh dalam peperangan itu dalam keadaan kafir. 

Sesungguhnya kami sebutkan nasab ini tiada lain karena kebanyakan 

Mufassirin kebingungan dengan nama ini dan nama itu (yakni antara Usman ibnu 

Abu Talhah pengurus Ka'bah dan Usman ibnu Talhah ibnu Abu Talhah yang mati 

kafir dalam Perang Uhud). Penyebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Usman 

tersebut ialah ketika Rasulullah Saw. mengambil kunci pintu Ka'bah dari tangannya 

pada hari kemenangan atas kota Mekah, kemudian Rasulullah Saw. mengembalikan 

kunci itu kepadanya (setelah ayat ini diturunkan). 

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan sehubungan dengan perang 

kemenangan atas kota Mekah, telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Ja'far 

ibnuz Zubair, dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Abu Saur, dari Safiyyah binti 

Syaibah, bahwa ketika Rasulullah Saw. turun di Mekah, semua orang tenang. Maka 

beliau Saw. keluar hingga sampai di Baitullah, lalu melakukan tawaf di 

sekelilingnya sebanyak tujuh kali dengan berkendaraan, dan beliau mengusap 

rukun Hajar Aswad dengan tongkat yang berada di tangannya.33 

 
33 M.Quraish Shihab, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al.Quran dan dan Terjemahan Al-Quran 
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Seusai tawaf, beliau memanggil Usman ibnu Talhah, lalu mengambil kunci 

pintu Ka'bah darinya. Kemudian pintu Ka'bah dibukakan untuk Nabi Saw., lalu 

Nabi Saw. masuk ke dalamnya. Ketika berada di dalam beliau melihat patung 

burung merpati yang terbuat dari kayu, maka beliau mematahkan patung itu dengan 

tangannya, lalu membuangnya. Setelah itu beliau berhenti di pintu Ka'bah, 

sedangkan semua orang dalam keadaan tenang dan diam dengan penuh hormat 

kepada Nabi Saw.; semuanya berada di masjid.

 
(Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 87. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang lebih mengarah 

kepada sebuah proses berfikir yang dan tentunya tetap pada penggunaan logika 

yang ilmiah, serta dikaitkan dengan fenomena yang diamati. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penilitian yang 

memfokuskan pada pengumpulan data dan informasi yang telah ditemukan di 

Lapangan.  

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan. Alasan saya memilih Kota Makassar, Selain 

karena Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Uang Panai’. Di Kota Makassar masih banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui mengenai Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia mengenai 

Uang Panai’ di jumpai dan ini sangat menarik untuk diteliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Pendekatan Teologi Normatif Syar’i  

Pendekatan normatif syar’i adalah upaya untuk memahami agama melalui 

pendekatan Syar’i dengan menelusuri syariat Islam yakni, Al-Qur’an, Hadist, Ijma 

dan Fatwa yang tentu tetap pada koridor pembahasan 
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2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan 

perundang-undangan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji 

menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer1. Diperoleh dengan cara 

mengumpulkan informasi atau data yang ada di lapangan. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu sebuah keterangan atau fakta yang secara 

langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dapat juga di definisikan bahwa 

data primer ialah data yang yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai 

bahan informasi yang dicari.2 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara baik berupa 

buku, catatan, bukti yang telah ada serta arsip.3 Sehingga penelitian ini memerlukan 

literatur buku-buku, perundang-undangan tentang hukum Islam dan kepustakaan 

ilmiah lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

1. Observasi 

Teknik observasi ini merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau 

 

1Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung, 

2017), h.70. 

2Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yoqyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 

3Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yoqyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 73. 
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mengamati objek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang 

peneliti ketahui. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan 

secara sistematis atas Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Uang Panai’. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dan berlandaskan pada tujuan 

penelitian, dengan pertanyaan yang open onded (wawancara yang jawabannya tidak 

terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi serta 

dilakukan tidak secara formal terstruktur.4 Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

memperoleh data dari narasumber seputar penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

tokoh yang akan diwawancara adalah: 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

 
4Dedi, Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 180. 

No. INFORMAN JUMLAH 

1. Majelis Ulama Indonesia 3 orang 

2. Masyarakat 3 orang 

3. Tokoh Agama 1 orang 
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hukum-hukum dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah cara pengumpulan data pustaka melalui membaca 

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah peneliti dan semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, mengelola, menyelidiki suatu masalah, atau 

menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objek dengan tujuan 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 

dalam mengumpulkan data5. Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu 

aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian 

peneliti yang sebenarnya. 

F. Teknik Pengolahan dan Analis Data 

Teknik pengolahan data dan analisis data yang dimaksud adalah data yang 

diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah dan dikerjakan serta dimanfaatkan 

sedemikian rupa dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik Pengolahan data 

yang digunakan adalah teknik pengolahan data kualitatif yang bersifat induktif yaitu 

dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian mengambil 

kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah:6 

1. Display data 

 
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi6; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 68. 

6Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 196 
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Display data merupakan penyajian serta pengorganisasian data ke dalam 

satu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data 

dilakukan secara induktif, yang menguraikan setiap permasalahan dalam 

permasalahan penelitian dengan memaparkan secara langsung kemudian 

menjelaskan secara spesifik. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisaikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti 

mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada 

masalah, baik data yang terdapat di lapangan ataupun yang terdapat pada 

kepustakaan. Data dikumpulkan dipilih secara efektif serta disesuaikan dengan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan 

pengelolahan dengan meneliti ulang.  

3. Editing 

Editing adalah proses meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama 

dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuain dan 

relevansinya dengan data yang lain.7 

4. Analisis data 

Analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokan, melihat 

keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah 

siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan 

informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil 

 
7Abu Ahcmadi Dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2017) 

h. 85 
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keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan penelitian yang diangkat. 

5. Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam menganilisis data kualitatif ialah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara 

yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data dan 

Kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data sangat penting bagi peneliti, karena tidak akan 

ada kesalahan dan dapat mampu membuktikan secara tertulis bahwa data dan 

informan yang di dapat benar-benar merupakan hasil wawancara langsung dan 

dilampirkan dalam bentuk pernyataan wawancara yang berisi identitas informan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Majelis Ulama Indonesia merupakan gerakan masyarakat yang sejak 

didirikan oleh para ulama muslim yang semakin populer di kalangan umat Islam. 

Majelis Ulama Indonesia dapat disamakan dengan ormas-ormas Islam lainnya yang 

menjaga independensi dan hidup mandiri dalam hal ini. Semangat ini diwujudkan 

dalam kemandirian, yaitu sifat tidak terpengaruh oleh orang lain saat mengeluarkan 

pendapat, pikiran, atau sikap atau saat mengambil keputusan atas nama perusahaan. 

Posisi pemerintah Indonesia terhadap ormas Islam.  

Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud untuk menjadi organisasi 

superstruktur yang mengelola organisasi-organisasi sosial di kalangan umat Islam 

ini, juga tidak dimaksudkan untuk memposisikan diri sebagai satu wadah yang 

merepresentasikan keragaman dan keragaman umat Islam. Sesuai dengan tujuan 

awalnya, Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai tempat pertemuan para 

cendekiawan, zuama, dan intelektual Muslim dari berbagai komunitas Muslim. 

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak menghalanginya untuk 

mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam maupun 

luar negeri, sepanjang hubungan dan kerjasama tersebut tidak menyimpang dari 

visi, misi, dan fungsi organisasi serta dilandasi dengan saling menghormati satu 

sama lain. posisi orang lain. Majelis Ulama Indonesia menyadari bahwa itu adalah 

bagian integral dari tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam yang harus 

hidup berdampingan dan bekerja sama di antara bagian-bagian penyusunnya untuk 

kebaikan dan kemajuan negara, yang dibuktikan dengan hubungan dan kerja sama 
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mereka. Salah satu upaya mewujudkan Islam adalah posisi Majelis Ulama 

Indonesia.1 

Majelis Ulama Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat (khaira 

ummah) yang berkualitas, serta bangsa yang aman, adil, kaya materil dan spiritual 

(baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) yang diridhoi oleh Allah SWT.  

Adapun Visi dan Misi Majelis Ulama adalah sebagai berikut: 

Visi MUI (Majelis Ulama Indonesia) 

Terciptanya kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

yang baik, mendapat ridha dan ampunan. Allah SWT (baldatun thoyyibatun wa 

robbun ghofur) menuju masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), demi 

mewujudkan rahmat bagi semua orang dalam kerangka  

Misi MUI (Majelis Ulama Indonesia). 

1. Memanfaatkan ulama sebagai panutan untuk menggerakkan secara efektif 

kelembagaan dan kepemimpinan ummat (qudwah hassanah) 

2. Terlibat dalam dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, untuk mendorong 

perkembangan moral dan terwujudnya masyarakat yang berkualitas di 

segala bidang kehidupan. 

3. Membina persatuan dan ukhuwah Islamiyah untuk mengakui keutuhan 

dan persatuan umat Islam sedunia 

4. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh NKRI melalui 

pemupukan ukhuwah Islamiyah dan persatuan. 

5. Menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tempat 

masyarakat dapat hidup dengan cara yang diridhai dan memperoleh 

 
1Sumber Data: Profi Majelis Ulama Indonesia tahun 2023 
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ampunan Allah SWT (baldatun thayibatun wa rabbun ghafur) menuju 

masyarakat yang berkualitas (khaira ummah) guna mewujudkan 

kemuliaan Islam dan Muslim (izzul Islam wal muslimin) adalah apa yang 

dimaksud dengan frasa ini. 

MUI, atau Majelis Ulama Indonesia, memiliki tujuan. 

Majelis Ulama Indonesia berupaya mewujudkan masyarakat (khaira 

ummah) yang berkualitas, serta bangsa yang aman, adil, kaya materil dan spiritual 

(baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) yang diridhoi oleh Allah SWT. 2 

Tugas Majelis Ulama Indonesia 

1. Menggerakan secara efektif kepemimpinan dan kelembagaan umat dengan 

menjadikan kiai tauladan (qudwah hasanah), sehingga umat Islam dapat 

diarahkan dan didorong untuk menanamkan dan memajukan 

2. Menggerakan secara efektif lembaga-lembaga pimpinan umat dengan 

menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), agar mampu 

membimbing dan mendorong umat Islam dalam menanamkan dan 

menumbuhkembangkan akidah Islam serta mengemban keluar syari'ah 

islamiyah. 

3. Sebagai wadah bagi para akademisi muslim, zu'ama, dan lainnya untuk 

berdiskusi bagaimana menjaga umat dan memajukan kehidupan 

demokratis, toleran, bercita-cita tinggi, dan Islami. 

4. Sebagai tempat pertemuan civitas akademika, zu'ama, dan civitas akademik, 

Umat Islam harus mempelajari dan mengamalkannya, menyebarkan ide 

persatuan umat Islam. 

 
2 Sumber Data: Profi Majelis Ulama Indonesia tahun 2023 
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5. Sebagai wadah umat Islam, silaturahmi, dan dialog antaragama. 

6. Sumber fatwa yang terpercaya bagi umat Islam dan pemerintah.3 

B. Aturan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Uang Panai’ 

Ikhwanul Muslimin Indonesia adalah kelompok muslim yang sedang naik 

daun yang didirikan oleh para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. 

membimbing umat Islam Indonesia menuju kehidupan beragama dan 

bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala; menasihati 

pemerintah dan mengeluarkan fatwa tentang masalah agama dan sosial. 

Dua puluh enam ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia saat itu, 

sepuluh ulama yang menjadi komponen ormas Islam di tingkat pusat, antara lain 

NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, 

GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, serta empat ulama dari Spiritu Islam hadir 

dalam rapat atau musyawarah yang berujung pada pendirian MUI tersebut. Menurut 

“Piagam Pendirian MUI” yang ditandatangani oleh zuama dan akademisi Muslim, 

hasil diskusi tersebut adalah kesepakatan untuk menciptakan ruang musyawarah 

ulama.  

Sebagian besar energi bangsa terserap dalam perjuangan politik kelompok. 

dan kurang peduli terhadap kesejahteraan spiritual ummat, yang dikemukakan oleh 

zuama dan cendekiawan muslim dalam “Piagam Pendirian MUI” yang 

ditandatangani oleh seluruh peserta diskusi yang kemudian disebut Musyawarah 

Ulama Nasional.  Majelis Ulama Indonesia telah mengemban misi selama 25 tahun, 

menjadi wadah bagi ulama, zu'ama, dan ulama untuk membahas berbagai 

persoalan. Untuk Membantu umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan 

beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala; 

 
3 Sumber Data: Profi Majelis Ulama Indonesia tahun 2023 
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Menasihati Pemerintah dan masyarakat tentang isu-isu agama dan sosial; 

Meningkatkan upaya mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antarumat 

beragama; Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa; Bertindak sebagai 

penghubung antara ulama dengan pemerintah dan bertindak sebagai penerjemah 

antara kedua belah pihak.  

Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa pulau sehingga 

daerah tertentu seperti Orang Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja telah 

mengadopsi praktik persembahan uang panai. Uang Panai adalah istilah untuk 

pemberian uang yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita 

sebagai tanda penghargaan sebagai imbalan atas dana prosesi pernikahan. Bagi 

suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, uang panai digunakan sebagai uang 

belanja atau sebagai uang untuk pesta pernikahan sebagai tanda kesungguhan laki-

laki menjadi kepala rumah tangga. Mahar dan Uang Panai berbeda. Mahar adalah 

kewajiban agama yang tidak dapat dihindari selama prosesi pernikahan. Sementara 

masyarakat Bugis, Makassar, dan Mandar Toraja memiliki tuntutan adat yang 

dikenal dengan uang panai' sebagai pajak.4 

“Uang panai tidak boleh dipersulit bagi kaum laki-laki, MUI Sulsel 

mengeluarkan fatwa tersebut, MUI Sulsel menghormati tradisi uang panai di 

sulsel sekalipun, uang panai itu tidak ada di daerah-daerah lain. Sehingga 

menjadi tradisi masyarakat bugis makassar, maka MUI tidak menghapuskan 

dan tidak menolak dan tetap menerima dan mansahkan tradisi tersebut namun 

yg ditekankan oleh MUI bahwa jangan karna tradisi tersebut akhirnya banyak 

diantara anak muda tidak jadi menikah, karna dipersulit maksudnya angka 

uang panai itu melebihi dari kemapuan dari laki-laki. Jadi laki- laki bugis 

masyarakat itu tidak menolak adanya uang panai tetapi mengharapkan agar 

 
4https://www.muilamandau.or.id/pg/visi/#:~:text=Misi%20Majelis%20Ulama%2

0Indonesia%20(MUI)&text=Melaksanakan%20dakwah%20Islam%2C%20amar%20ma,b

erkualitas%20dalam%20berbagai%20aspek%20kehidupan. 

 

https://www.muilamandau.or.id/pg/visi/#:~:text=Misi%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI)&text=Melaksanakan%20dakwah%20Islam%2C%20amar%20ma,berkualitas%20dalam%20berbagai%20aspek%20kehidupan
https://www.muilamandau.or.id/pg/visi/#:~:text=Misi%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI)&text=Melaksanakan%20dakwah%20Islam%2C%20amar%20ma,berkualitas%20dalam%20berbagai%20aspek%20kehidupan
https://www.muilamandau.or.id/pg/visi/#:~:text=Misi%20Majelis%20Ulama%20Indonesia%20(MUI)&text=Melaksanakan%20dakwah%20Islam%2C%20amar%20ma,berkualitas%20dalam%20berbagai%20aspek%20kehidupan
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disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin. (Sang laki-laki yang mau 

melamar).”5 

Masyarakat membayar biaya kepada laki-laki untuk berpartisipasi dalam 

perayaan dan prosesi pernikahan. Besarnya perubahan berdasarkan kesepakatan 

antara keluarga laki-laki dan perempuan.  

“Hal ini penting dalam memrikan uangg panai, jangan sampai ada unsur 

keterpaksaan dalam memberikan uang panai yang dimana akan memicu 

terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan karna ingin menghalalkan 

berbagai cara untuk mendapatkan uang demi meminang perempuan yang 

sudah lama dinanti-nya.”6 

 

Macam-macam bingkisan perkawinan dalam adat Bugis-Makassar, antara 

lain passio (pengikatan), sompa atau sunrang (mahar), dan uang panai' (sesaji). 

Beberapa realitas terkait Uang Panai yang ada di lingkungan tersebut meliputi: 

1. Tradisi Uang Panai, yang sebelumnya dimaksudkan untuk menghormati 

keluarga mempelai wanita, telah berubah dan sekarang berfungsi sebagai 

panggung dan tampilan status sosial; 

2. Beberapa individu memperlakukan wanita sebagai komoditas untuk 

mendapatkan uang panai tertinggi; 

3. Menunjuk uang panai, yang memiliki gelar tambahan (tahsiniyat), 

dibandingkan dengan mahar yang diwajibkan secara hukum, (tahsiniyat) 

dianggap sebagai aspek pernikahan yang paling penting; 

4. Menjadikan Uang Panai' sebagai faktor penentu apakah akan terjadi suatu 

perkawinan yang bertentangan dengan keadaan yang ditetapkan oleh syariat 

Islam; 

5. Melakukan berbagai kejahatan (seperti riba dan pencurian) untuk memenuhi 

 
5 Syamsul Bahri Abd. Hamid, (Sekretaris Komisi Fatwa MUI), Wawancara, Gowa, 12 Juli 

2023. 
6 Fahmi Agung Bahar, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Gowa, 13 Juli 2023. 
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uang panai'; 

6. Ada kasus anak muda berzina karena tidak bisa menikah karena tingginya 

Uang Panai'; 

7. Terjadinya kawin lari (silariang) dan perkawinan yang tidak tercatat yang 

dilakukan oleh kedua mempelai akibat ketidakmampuan pihak laki-laki 

untuk menyelesaikan Uang Panai; 

8. Banyak pria dan wanita lajang memilih untuk tidak menikah karena tidak 

mampu membayar uang panai. 

9. Munculnya efek psikologis laki-laki akibat tingginya Uang Panai', seperti 

stres dan kekhawatiran.7 

Olehnya itu salah satu sebab dari MUI Provinsi Sulawesi Selatan harus 

mengeluarkan fatwa dan usul tentang fenomena Uang Panai sehubungan dengan 

hal tersebut di atas.  Sebagaimana dalil yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-

Nisa/4: 25: tentang Uang Panai yang berhubungan dengan Fatwa MUI: 

ن فَ تَ يهَ  تِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡهَنُكُم مِٰ تِكُمُ وَمَن لََّّۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًْ أَن ينَكِحَ ٱلۡمُحۡصَنهَتِ ٱلۡمُؤۡمِنهَ
بَ عۡض  نۢ  مِٰ بَ عۡضُكُم  بِِِيهَنِكُمْۚ  أَعۡلَمُ   ُ وَٱللَّّ َٱلۡمُؤۡمِنهَتِْۚ  أُجُورهَُنَّ ْۚۚ  ٖ  وَءَاتوُهُنَّ  أَهۡلِهِنَّ  بِِِذۡنِ  فٱَنكِحُوهُنَّ 

ت  بٱِلۡمَعۡرُوفِ  فِحهَ مُسهَ غَيَْۡ  صَنهَتٍ  َمُُۡ أَخۡدَان   ٖ  تِ  مُتَّخِذهَ َوَلَْ  حِشَةٖ  بفِهَ أتََيَْۡ  فإَِنۡ  أُحۡصِنَّ  فإَِذَاى   ْۚۚ
َ  ٖ 

لِكَ  َ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمْۡۚ وَأَن تَصۡبِِوُاْ خَيْۡ فَ عَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنهَتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِْۚ ذهَ  ٖ 
ُ غَفُور َلَّكُمۡۗ وَٱللَّّ َرَّحِيم   ٖ   ٖ  ٢٥  

Terjemahnya: 

Dan barangsiapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi, 

perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang 

beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. 

 
7https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34742/bagaimana-hukum-uang-panaik-

menurut-islam/) 

https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34742/bagaimana-hukum-uang-panaik-menurut-islam/
https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34742/bagaimana-hukum-uang-panaik-menurut-islam/
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Sebagian dari kamu adalah Sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-

Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuanya dan berilah mereka 

maskawin yang pantas karena mereka adalah perempuan-perempuan yang 

memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-

laki lain sebagai piaraanya. Apabila merea telah berumah tangga atau bersuami 

tetapi mereka melakukan perbuatan keji, (Zina) maka hukuman bagi mereka 

setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak 

bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang 

takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina), tetapi jika kamu 

bersabar, itu lebh baik bagimu. Allah maha Pengampun. Maha Penyayang. 8 

 Tradisi panai diwariskan kepada masyarakat Bugis oleh nenek moyang 

Bugis, yang berusaha memberikan pelajaran bahwa perempuan memiliki harga diri 

yang tinggi dan pantas untuk dihormati dan diakui. Permintaan uang panai 

berlebihan membuat keluarga laki-laki tidak mampu menyediakan uang panai 

untuk keluarga perempuan, minat yang tinggi pada uang panai kadang-kadang 

dapat mengakibatkan masalah seperti silariang atau ketika laki-laki dan perempuan 

lebih suka kawin lari daripada tidak menikah meskipun fakta bahwa perilaku yang 

mereka ambil tidak pantas, mereka tidak mendapat persetujuan orang tua mereka 

namun, banyak orang melakukannya, sebagian karena laki-laki dan Gadis-gadis 

menikmati satu sama lain. Setiap masalah harus memiliki perbaikan dan jalan 

keluar, dan Setiap masalah harus memiliki penyelesaian dan jalan menujunya, 

sebaik mungkin. Jawabannya adalah menghentikan masalah sebelum dimulai. 

masalah yang sama dibawa oleh keinginan kuat keluarga perempuan untuk uang 

panai. Meskipun pihak perempuan mengontrol proses uang panai, pihak laki-laki 

memiliki kewenangan untuk merundingkan jumlah uang panai yang akan 

diberikan. 9 

 
8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012), h. 

106. 
9Rinaldi1, dkk. Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone, 

Vol.05, No. 1 (Januari, 2023), h. 9-11. 
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Memandang keluarga sakinah sebagai keluarga yang tidak hanya mapan 

secara spiritual, ekonomi, dan sosial, tetapi juga telah mampu memberikan manfaat 

bagi masyarakat bahkan masyarakat. Pada hakekatnya, wanita karir dan keluarga 

sakinah berjalan beriringan. Anda tidak harus merelakan keluarga Anda untuk 

berkarir, tetapi Anda perlu memikirkan bagaimana membangun keluarga sakinah 

sambil mengejar karir Anda. Terbentuknya keluarga sakinah dibantu oleh empat 

hal: agama, ekonomi, sosial, dan psikologis. Partisipasi mereka dalam kegiatan 

keagamaan di dalam rumah menunjukkan kontribusi mereka dalam aspek 

keagamaan. Kontribusi mereka terhadap perekonomian sangat besar karena mereka 

telah berkembang menjadi Mereka sekarang menjadi salah satu pilar ekonomi 

domestik, sehingga kontribusi mereka dalam perekonomian sangat nyata. Dengan 

pekerjaan mereka sebagai instruktur, mereka berhasil meningkatkan status sosial 

rumah tangga. Pada tataran psikologis, semua keuntungan dari pekerjaan mereka 

sebagai pendidik telah membebaskan keluarga mereka dari rasa rendah diri dan 

memupuk rasa syukur.10 

Adat "uang panai" merupakan salah satu adat tradisional yang semakin 

marak menjadi perbincangan media dan masyarakat, mulai dari anak muda hingga 

orang tua. Adat ini sangat langka dan hanya dipraktekkan oleh suku Bugis 

Makassar.  

“Dalam kehidupan masyarakat suku bugis, nilai tradisi yang masih kental dan 

membudaya sampai sekarang yang menggambarkan identititas lokal dan 

watak masyarakat dlam meberikan uang panai, dengan adanya fatwa ini kami 

selaku orang tua sangat bersyukur karna sudah ada ketetpan bahwa uang pani 

ini tidak boleh memberatkan bagi laki-laki, sehingga ada tekanan tertentu 

bagi ummat muslim yang mengerti hal itu.”11 

 
10Laela Safriani, Aisyah Kara, Kurniati, Peran Dosen Wanita Uin Alauddin Dalam 

Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam, Jurnal Diskursus Islam, vol. 04 No. 2, 

Agustus 2016, h. 282. 

11 Muhammad Agus Salim, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Gowa, 13 Juli 2023 
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Terinspirasi dari penemuan uang panoramik yang mengubah cara pandang 

masyarakat Bugis Makassar dan Orang Luar. Selain itu, ritual ini mengangkat 

sejumlah isu sosial, silariang (Kawin Lari) menjadi salah satunya. Tingginya 

kekayaan panai” dijadikan tempat prestise dan kesempatan menampilkan 

kedudukan sosial dalam masyarakat. uang semakin tidak berharga akhir-akhir ini. 

perempuan sangat mempengaruhi berapa banyak uang yang dihabiskan. Status 

sosial perempuan ditentukan oleh status ekonomi, pekerjaan, tingkat pendidikan, 

kesehatan fisik, dan prestasi sastra mereka. Hasil panen saat ini "dianggap sebagai 

siri" atau kebanggaan seorang wanita dan keluarganya. Nilai sosial, nilai 

kepribadian, nilai pengetahuan, dan nilai agama semuanya termasuk dalam nilai 

uang.12 

C. Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang uang panai’ Telaah 

siyasah syar’iyyah 

Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai menunjukkan 

ketertarikan tersebut. “MUI merekomendasikan untuk mendapatkan berkah Uang 

Panai, disarankan untuk mengeluarkan sebagian dari infaq kepada orang yang 

berhak melalui lembaga resmi. MUI Sulawesi Selatan berpesan dalam fatwanya 

agar Uang Panai yang sudah menjadi tradisi dalam pernikahan suku Bugis-

Makassar, mampu mengeluarkan infak. Selain itu, untuk menghindari sifat-sifat 

tabzir dan israf (pemborosan) dan gaya hedonis, penting agar uang panai tidak 

menjadi penghalang prosesi pernikahan dan diputuskan secara kekeluargaan. untuk 

 
12Hajra Yansa, dkk. Uang Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya 6,5, Pada 

Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, Jurnal Pena, Vol.3 No.2 Issn 2355-3766524.  
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persyaratan hukum uang panai, pada dasarnya adat istiadat yang aturannya 

diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.  

Aturan syariah diikuti dalam Uang Panai, seperti membolehkan 

pernikahan dan tidak membebani laki-laki. Selanjutnya, menghormati perempuan, 

jujur, dan tidak manipulative. Jumlahnya bersyarat secara adil dan sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. Uang panai' yang diberikan mempelai laki-laki 

lebih banyak dari mahar. Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomi 

membawa pergeseran atau perubahan kekayaan karena uang panai' yang diberikan 

memiliki nilai yang tinggi. Dampak positif dari tingginya uang panai yang 

ditentukan adalah munculnya semangat kerja bagi laki-laki yang ingin memperistri 

gadis pujaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain dampak positif dari motivasi 

kerja laki-laki untuk memenuhi kebutuhan uang Panai', juga terdapat dampak 

negatif dari tingginya kebutuhan uang Panai.'13 

Uang panai digunakan sebagai uang pernikahan atau uang belanja oleh suku 

Bugis-Makassar sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki untuk menjadi calon 

kepala rumah tangga. Uang panai tidak sama dengan mahar. Mahar adalah 

kewajiban agama yang menjadi mutlak selama prosesi pernikahan Sedangkan uang 

panai merupakan kebutuhan adat dalam masyarakat Bugis-Makassar sebagai bea 

yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk hajatan dan prosesi pernikahan. 

Jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keluarga laki-laki dan 

perempuan. Perkawinan suku Bugis-Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Sulsel), khususnya pemberian uang panai atau uang sebagai harta benda oleh 

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, menjadi perhatian Majelis Ulama 

 
13Ibrahim Kadir1, dkk.“ Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar  (Studi Kasus Sosiologi 

Di Kabupaten Pangkep)”  Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 21 No.2, (Mei – Agustus 2021) h. 434). 
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Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan.  Tidak ada kata-kata yang jelas dalam hukum 

Islam tentang pernikahan di bawah umur, namun itu tidak berarti bahwa hukum 

Islam tidak mengatur lebih lanjut batasan-batasan tersebut. Untuk mendamaikan 

pernikahan di bawah umur yang terus meningkat, diperlukan upaya terus-menerus 

untuk menyelidiki hukum Islam, yang dikenal sebagai ijtihad. Sementara itu, 

undang-undang nasional menetapkan usia perkawinan yang ideal, yaitu 19 tahun 

untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.14 

Terkait Uang Panai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan 

(Sulsel) mengeluarkan fatwa. Selama hukum uang panai tidak memberatkan atau 

menimbulkan tantangan bagi pihak laki-laki, itu mubah, atau dapat diterima. "Oleh 

karena itu, Uang Panai sebagian besar baik-baik saja. Yang penting kedua belah 

pihak-pihak laki-laki dan perempuan-ada kesepakatan. Tidak ada masalah jika 

Anda setuju," Batasan minimal dan maksimal jumlah nominal uang panai yang 

diperbolehkan tidak disebutkan atau diatur oleh MUI Sulawesi Selatan, dalam 

fatwanya. karena kedua belah pihak telah menyetujuinya. Kesepakatan kedua belah 

pihak adalah yang terpenting.  

“Penghormatan dan kesepakatan tetap ada, jadi islam datang untuk 

memudahkan  (Ta’izir) sekalipun ada tradisi yang tidak ada di hukum islam 

tapi sudah menjadi tradisi,  jangan coba-coba tradisi tersebut menyusahkan 

salah satu pihak  sehingga syariat islam Allah Swt tidak bisa dilakukan karna 

tradis juga dibuat oleh manusia.”15 

Keduanya rela dalam hal agama. Tapi jangan dibikin ribet atau 

memberatkan, dengan keluarnya fatwa MUI Sulsel ini akan membantu masyarakat 

memahami pandangan uang panai sehingga tidak berdampak negatif pada siapapun, 

 

14Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati, Nur Taufiq Sanusi, Tinjauan Hukum Islam Dan 

Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros, Jurnal 

Diskursus Islam, Vol.06 No. 2, Agustus 2018.  h. 336 

15Abd Latif, Tokoh Agama, Wawancara, Gowa 11 Juli 2023. 
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termasuk calon pasangan yang batal menikah karena kesulitan keuangan. Dengan 

demikian fatwa ini dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat kita. Semoga menjadi 

pedoman dalam proses pernikahan. Menikah itu memudahkan, bukan mempersulit, 

menurut pandangan agama kita, “Uang Panai Boleh, Tapi Tidak Membebani" uang-

panai-boleh, tapi tidak memberatkan Uang Panai Bisa, Tapi Tidak Membebani" 

Uang boleh, tapi jangan memberatkan. menjelaskan sejarah dan pentingnya fatwa 

MUI tentang Uang Panai. Salah satunya disebabkan oleh banyaknya isu uang Panai 

yang muncul di masyarakat. 

“Ada Lembaga khusus untuk membantu anak muda yang tidak bisa menikah 

ini terjadi di suatu negara islam di joordania. Ada Lembaga yg membantu 

anak muda yang tidak mampu menikah dengan memperlihatkan bukti seperti 

Ktp pekerjaan dibawah standar dan akan diberikan kemampuan.”16 

Kadang-kadang, sebuah keluarga tidak dapat bersatu melalui pernikahan 

karena masalah dengan uang panai. Oleh karena itu, tidak proporsional untuk 

memahami hukum uang panai dalam fikih. Padahal uang panai hanyalah tambahan 

Terkadang masalah keuangan menghalangi sebuah keluarga untuk bersatu melalui 

pernikahan. Oleh karena itu, memandang hukum uang panai dalam fikih tidaklah 

proporsional. Padahal uang panai hanyalah tambahan MUI Sulawesi Selatan 

menyatakan dalam fatwanya.  

“Untuk memurnikan pernikahan maka masyarakat dipermudah dan jangan 

dipersulit, karna tidak ada jalan lain atau jalan keluar untuk mensucikan 

masyarakat kecuali dengan pernikahan. Yang paling mengerikan, anak muda 

sudah mampu untuk membayar uang panainya tapi bukan Mahar, tetapi uang 

terpakainya tidak mampu kesana untuk sampai ke 200 juta, padahal 10 juta 

sudah cukup. Karna kemampuan seoarang laki-laki, bukan berarti 200 juta 

laki-laki tidak mampu mebayarnya tapi hanya kemampunya sebesar 100 juta 

misalnya. Jadi sudah menjadi Sunnahtullah bahwa setiap laki-laki itu untuk 

membeli perempuan beda-beda rezkinya, tidak boleh disamakan dengan anak 

Mentri, anak Walikota dll. Itulah sebabnya islam hadir untuk membals dan 

 
16Yusri Muhammad Arsyad, Tokoh MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 13 Juli 2023. 



 

 

 

53 

 

 

menyesuaikan keadaan, dan menyesuaikan situasi dan kondisi, itulah 

hebatnya islam.”17 

Oleh karena itu, memandang hukum uang panai dalam fikih tidaklah 

proporsional. Padahal uang panai hanyalah tambahan MUI Sulawesi Selatan 

mengatakan dalam fatwanya bahwa uang panai adalah tradisi yang peraturan 

perundang-undangannya dapat diterima asalkan sesuai dengan standar syariah. Aturan 

syariah dalam Uang Panai dirancang untuk mempermudah pernikahan dan tidak 

memberikan tekanan yang tidak semestinya pada laki-laki. 

“Penerapanya yaitu banyak sosialisasi dari ulama-ulama, ustadz-ustadz kita 

untuk diceramahkan di masjid, dimana-mana agar supaya ilmu pengetahuan 

ini betul-betul diamalkan, karna islam tidak bisa diterapkan tanpa ilmu, ilmu 

itu melalui penglihatan, pendengaran (Sebagai panca Indera). itulah kawal 

nya kemudian. Sebagai tokoh masyarakat harus memberikan contoh teladan 

bagi masyarakat kita, kita sebagai tokoh masyarakat jangan mempersulit anak 

muda, ada saat kita yang akan melaksanakan pernikahan, bahkan kita harus 

betul-betul konsisten dan istiqomah agar dapt membantu anak muda kita 

cepat-cepat menikah Sakira Baznas  sangat membantu dan baguss karna dapat 

mempermudah anak muda sekarang ini.” 18 

Pemuliaan wanita adalah prinsip kedua syariah. Selanjutnya, hindari 

manipulasi dan bersikaplah tulus. Adil dan sesuai dengan kesepakatan para pihak, 

besarnya bersyarat. itu sebagai tanda komitmen, tanggung jawab, dan ketulusan 

calon suami. Sekaligus sebagai sarana menyambung silaturahmi melalui gotong 

royong. Islam memiliki seperangkat pedoman untuk mengamalkan rahmatan 

lilalamin, atau menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Selama yang dilakukan 

tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka syariat Islam itu sederhana dan tidak 

memberatkan. Dengan demikian, Islam ada dan tidak pernah mempersulit 

kehidupan sehari-hari, termasuk menjalankan ibadah pernikahan. Karena dalam 

 
17 Shaifullah Rusmin, Tokoh MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 12 Juli 2023. 

18 Yusri Muhammad Arsyad, Tokoh MUI Sulawesi Selatan, Wawancara, 12 Juli 2023. 
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Islam, mahar merupakan sarana untuk mengangkat derajat wanita. Hadiah apa pun 

yang diberikan mempelai pria sesuai dengan kemampuannya menunjukkan 

komitmennya dalam mengelola pernikahan. Oleh karena itu, persoalan tata cara 

perayaan perkawinan bukan lagi persoalan yang mempersulit penyatuan dua insan 

dalam ikatan perkawinan. Karena mahar, ijab kabul, dan mempelai semuanya harus 

hadir agar suatu perkawinan menjadi sah, mempelai, mempelai pria, saksi, dan wali. 

Uang yang dibayarkan oleh calon suami kepada keluarga calon istri (uang 

panaik) digunakan untuk menutupi biaya resepsi pernikahan (walimatul 'urs). Salah 

satu syarat wajib adat yang berlaku bagi suku adat Bugis adalah uang panaik atau 

sering disebut dengan uang belanja. Nilai uang yang diminta oleh keluarga 

mempelai wanita meningkat seiring dengan status sosial atau bahkan tingkat 

pendidikan calon mempelai wanita. Orang Bugis mengklaim bahwa tidak adanya 

uang panaik menandakan tidak adanya pernikahan karena merupakan kebutuhan 

pernikahan sesuai dengan tradisi Bugis. Karena bagi mereka, kewajiban atau syarat 

untuk menyumbangkan uang adalah Karena bagi mereka, diwajibkan untuk 

menyumbangkan uang sama dengan kewajiban untuk memberikan mahar. 

Hukum Islam melarang pemberian uang kepada Panaik; mahar hanya boleh 

diberikan kepada calon mempelai wanita, dan disarankan agar wanita tidak 

menginginkan mahar yang besar. Musyawarah antara kedua belah pihak digunakan 

untuk menentukan berapa banyak uang Panaik yang pantas. Setelah kesepakatan 

tercapai, uang panaik diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. 

Tidak ada batasan minimal atau maksimal untuk mahar atau acara walimatul 

'urs menurut hukum Islam, namun banyak hadits Nabi Muhammad yang 
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mengungkapkan bahwa wanita yang membawa paling banyak akan diutamakan. 

Yang paling berkah adalah yang memiliki mahar paling sederhana.19 

Pernikahan sah jika dilakukan menurut agama masing-masing pasangan 

dan dicatat sesuai dengan persyaratan hukum. Sedangkan calon pengantin non 

muslim mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, sedangkan calon 

pengantin yang beragama Islam mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan 

Agama. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang panai 

bukanlah syarat sahnya perkawinan melainkan hanya merupakan perangkat 

tambahan dari kebiasaan masyarakat suku Bugis. Sehingga perkawinan tetap dapat 

dilangsungkan dan diakui secara hukum dan agama walaupun mempelai pria tidak 

memberikan uang panai. Karena tidak memberikan uang panai' bukan merupakan 

dasar untuk membatalkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU As 

yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dibubarkan karena 

gagal. untuk memberikan Uang Panai, wali dari perkawinan yang tidak sah atau 

yang dilakukan tanpa kehadiran dua orang saksi dapat meminta pembatalan atas 

nama keluarga secara garis lurus dimulai dari suami atau istri, kuasa hukum, dan 

suami atau istri. 

Salah satu kebiasaan masyarakat etnis Bugis untuk menutupi biaya 

pernikahan adalah pemberian "uang panai" (hadiah dari laki-laki kepada 

perempuan). Akan tetapi, uang panai bukanlah syarat pernikahan yang sah menurut 

hukum atau menurut agama. aw sehingga tidak dapat menjadi alasan pembatalan 

perkawinan.20 

 
19 https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34742/bagaimana-hukum-uang-panaik-

menurut-islam/ 

20 Dyah Auliah Rachma Ruslan, Uang Panai’ Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada 

Suku Bugis Makassar, Bameti Customary Law Review, 1 (1) Juni 2023: 6 – 9 E-Issn: Xxxx-Xxxx 

https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34742/bagaimana-hukum-uang-panaik-menurut-islam/
https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/34742/bagaimana-hukum-uang-panaik-menurut-islam/
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Program bimbingan perkawinan yang dijalankan Kementerian Agama ni 

bermanfaat, menurut kajian maqasid al-syariah. Karena semua informasi yang 

diberikan kepada kedua mempelai dapat membantu mereka menyelesaikan 

perselisihan rumah tangga mereka sebelum memulai hidup baru. Namun, ada 

konseling perkawinan di kementerian agama setempat. Soppeng belum berhasil 

karena menurut data putusan Pengadilan Agama yang naik setiap tahunnya, belum 

mampu menurunkan angka perceraian di Kabupaten Soppeng. Kurangnya dana 

yang membatasi jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan bimwin, serta 

ketidaktahuan dan pemahaman calon peserta menjadi faktor penghambat 

pelaksanaan bimwin. Minimnya dana yang membatasi jumlah orang yang dapat 

mengikuti bimwin kegiatan bimwin, serta kurangnya informasi dan pemahaman 

calon pasangan tentang kegiatan bimwin menjadi faktor penghambat pelaksanaan 

bimwin. Sementara itu, ada dua faktor pendukung internal dan eksternal 

pengadopsian bimwin. 21 

Terkait dengan uang panai yang pada umumnya Pro dan Kontra, Mengenai 

perihal uang panai ini  tentunya tetap ada Pro dan Kontra, namun melihat dari 

sisi  adat masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan khusunya, uang 

panai ini sudah menjadi hal yang lumrah dari zaman dahulu hingga sekarang 

dan bisa dikatakan sebagai adat yang turun temurun dan merupakan cirikhas 

dan adat istiadat yang sudah menjadi budaya, kemudian uang panai ini selalu 

terjadi pro dan kontra tentang tingginya uang panai yang  menjadi mahar, 

walaupun itu sangat memberatkan bagi laki-laki tapi itu merupakan bukti 

keseriusan dari seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan.22 

Pendapat masyarakat tentang uang panai' sangat penting dalam sebuah 

perkawinan karena berfungsi untuk mengangkat status sosial, prestise sosial, dan 

keberhasilan atau keberhasilan persatuan selain menjadi persyaratan untuk 

 
Penerbit: Pusat Kajian Pesisir Dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura 

, h.9.  

21Ririn Aprinda, Kurniti, Rahman Syamsuddin, Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan 

Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, Jurnal Al. 

Qadau, Vol.9 No.1 (Juni Tahun 2022) h.40-41. 

22 Fikrian Baiduri, Tokoh masyarakat, Wawancara,  Gowa, 13 Juli  Juli 2023. 
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perkawinan dalam adat suku Bugis-Makassar. Budaya lain memandang uang panai 

sebagai tolok ukur untuk mengukur kualitas keluarga, oleh karena itu kebajikan, 

status ekonomi, pendidikan, kecantikan fisik wanita, dan faktor-faktor lain seperti 

kehormatan menentukan tingkat kekayaan publik Panai'. berbeda dari baik 

kedudukannya maupun maharnya. Hukum adat menetapkan konsep "Uang Panai." 

yang harus diselesaikan; kesepakatan menentukan besarnya uang panai. yang akan 

melangsungkan perkawinan kedua belah pihak keluarga. sedangkan mahar adalah 

prinsip dasar dan persyaratan untuk pernikahan yang harus dijunjung tinggi oleh 

keluarga. memberikan calon mempelai laki-laki yang akan Dia menikah. 

Pernikahan adalah sunnah yang sakral. Ibadah yang paling baik menurut Rasulullah 

SAW adalah yang diterima dan yang tidak memberatkan bagi dua orang yang 

melangsungkan perkawinan. 23 

Allah Swt sendiri dan seluruh syariatnya memudahkan hambanya, kenapa 

manusia yang membuat tradsi untuk mempersulit manusia, Seperti halnya seorang 

laki-laki tidak jadi menikahi seorang Wanita,  gara-gara uang panai ini melebihi 

kemampuan dari sang laki-laki dan itu banyak terjadi, Ini yang dikecam  oleh MUI 

karna bertentangan dengan nilai-nilai islam, jadi kita tidak boleh ekstim 

disini,artinya bahwa islam atau mui betul-betul mendahulukan mana yang 

terpenting dan mana yang penting,  mana yang penting dari yang tidak penting,  

Artinya ada hukum prioritas artinya bagaiamana anak muda sekarang, cepat 

menikah,kalau anak muda cepat menikah maka anak Wanita juga banyak yang 

sudah menikah, Karna pernikahan merupakan sarana yang terbaik untuk 

melindungi kehormata kita, melindungi keturunan dan kemuliaan kita, Itulah syriat 

 
23 Reski Kamal, Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Di Kelurahan Pattalassang 

Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar Skripsi. Uin Alauddin Makassar, h. 59.  
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yang paling berat sekarang karna bagaimana anak muda sekarang bersih dari 

pergaulan bebas,bersih dari perzinahan, Kekuatan penerapan fatwa MUI  fatwa 

sifatanya himbauan , edukasi  bagai masyarakat  

Masyarakat sudah punya adat tentang uang panai, orang-orang beriman  bila 

ingin melihat bagaimanauang panai itu dari sisi aspek syariah  apakah sah atau 

tidak, maka fatwa itu menjelaskan bahwa membolehkan danmengabsahkan 

mengenai uang panai . kebolehnya ini bukan berarti memberatkan dan memeujikan 

saudara-saudari tp sifatnya ada dan bagian dari aksesosoris dari bagain akad 

perkawinan. Dan itu abash dari sisi kekuatanya itu tergantung orang beriman, jika 

orang beriman ini sesuai dengan syariah maka ikutilah fatwa MUI  yaitu tetap ada 

tapi tidak  memberatkan dan sesuai dengan kemampuan dan kelayakan, namun bila 

ygjalankan fatwa itu adalah orang yg memiliki nilai uang dan memiliki segalnya 

tidak apa-apa asalakan tidak menyusahkan walaupun memiliki uang panai yang 

tinggi atau yang banyak. 

Itu hanya kerelaan dan bukan paksaan, bagi perempuan itu adalah  tidak 

boleh memberatkan laki-laki. Olehnya itu diturunkan fatwa itu. Misalnya laki-laki 

hanya mampu menyediakan makanan saja, maka itu di bolehkan dan dilakuan 

dengan cara jalan yang baik. Olehnya itu penerapanya sangat urgensi dan dijadikan 

rujukan bagi semua kalangan, pihak dan orang-orang yg ingin  jalankan syariat 

dengan menerapkan uang panai yg merupakan perjanjian dari akad . 

Perjanjian pembayaran uang panai merupakan syarat pinangan berupa uang 

pembayaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang panai‟ yang diberikan 

oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih banyak dari Mahar. Secara sosial wanita 

mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Selain itu uang panai juga 

merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap wanita yang akan dinikahinya 

tersebut. Tetapi dengan fenomena Uang Panai‟ yang terbilang tidak sedikit 
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nominalnya banyak pemuda-pemuda yang mengucilkan harapannya untuk segera 

menikah, malah tidak jarang mempengaruhi psikologi seseorang untuk melakukan 

hal-hal yang tidak lazim, misalnya kasus pemuda yang membawa lari atau 

mengajak kabur anak gadis orang (silariang). 

Lama pembuatan fatwa itu dilakukan bisa dengan cepat dan mudah aslakan 

adal landaan dan maslah-maslaah yg menjdi rumit bisa diselesaikan dan 

persiapanya paling 4 pekanAda Lembaga dan instansi-instansi dan organisasi-

organisasi dan masyarakat yg mendukung semua itu dan sekarang ini tidak ada yang 

menolak Respon masyarakat wartwan itu banyak yg melaukan penelitian dan 

mempertanyakan berbagai aspek , bahwa uang panai dalam prespektif islam tidak 

memberatkan dan abash. Cara sosialisasiknya melalui media dan diumumkan, 

melalaui media cetak, media streaming  serta melalui pertemuan-pertemuan.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian yang telah diuraikan diatas, maka kami 

selaku penelitidapat menarik kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Aturan Hukum Fatwa MUI mengenai Uang Panai’ bahwa Uang panai 

tidak boleh, tetapi tidak dipersulit bagi kaum laki-laki, MUI Sulsel 

mengeluarkan fatwa tersebut, MUI Sulsel menghormati tradisi uang panai 

di sulsel sekalipun, uang panai itu tidak ada di daerah-daerah lain. 

Sehingga menjadi tradisi masyarakat bugis makassar, maka MUI tidak 

menghapuskan dan tidak menolak dan tetap menerima dan mansahkan 

tradisi tersebut namun yg ditekankan oleh MUI bahwa jangan karna tradisi 

tersebut akhirnya banyak diantara anak muda tidak jadi menikah, karna 

dipersulit maksudnya angka uang panai itu melebihi dari kemapuan dari 

laki-laki. Jadi laki- laki bugis masyarakat itu tidak menolak adanya uang 

panai tetapi mengharapkan agar disesuaikan dengan kemampuan calon 

pengantin. (Sang laki-laki yang mau melamar 

2. Penerapan Fatwa MUI Sulawesi Selatan tentang Uang Panai’bahwa dalam 

fatwanya sebaiknya Uang Panai ini merupakan suatu  tradisi dalam 

pernikahan suku Bugis, karna  mampu mengeluarkan infak. Selain itu, 

untuk menghindari sifat-sifat tabzir dan israf (pemborosan) dan gaya 

hedonis, penting agar uang panai tidak menjadi penghalang prosesi 

pernikahan dan diputuskan secara kekeluargaan. untuk persyaratan hukum 

uang panai, pada dasarnya adat istiadat yang aturannya diperbolehkan 

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Olehnya itu Aturan 



 

 

syariah diikuti dalam Uang Panai, seperti membolehkan pernikahan dan 

tidak membebani laki-laki. Selanjutnya, menghormati perempuan, jujur, 

dan tidak manipulatif.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan implikasi 

penelitian terkait Otoritas Fatwa MUI tentang Uang Panai’ bahwa: 

1. Diharapkan kepada para masyarakat agar memposisikan Fatwa MUI tahun 

2022 tentang Uang Panai’ sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan 

syariat islam yang berlaku. Serta mengamalkanya dlam kehidupan sehari-

hari dan membantu MUI Sulsel menyebarluaskanya sehingga tidak ada lagi 

yang tidak Update mengenai Fatwa MUI tersebut yang baru-baru 

dikeluarkan.  

2. Diharapkan kepada para masyarakat yang beriman dan bertaqwa agar 

menerapkan Fatwa MUI tentang Uang Panai’ dan kepada orang tua segerah 

menikahkan anaknya Ketika sudah dewasa, serta bagi kaum perempuan 

agar tidak menyusahkan kaum laki-laki, Ketika ingin melaksanakan ibadah 

pernikahan, jangan sampai laki-laki batal menikah karna persoalan Uang 

Panai’ yang terlalu besar dan laki-laki tersebut tidak bisa membawanya 

karna faktor ekonomi, sehingga membuat masalah yang tidak diinginkan. 
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