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ABSTAK 

Nama : Nur Adillah Shadiqah 
NIM   : 10100120059 
Judul  : Pelaksanaan Doi’ Pallawa Tana Sebagai Adat Perkawinan Bugis 
Di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 
Perspektif Hukum Islam 
 

Skripsi ini adalah studi mengenai Pelaksanaan Doi’ Pallawa Tana 
Sebagai Adat Perkawinan Bugis Di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara 
Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam. Dengan masalah pokok yang 
menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan doi’ 
pallawa tana sebagai adat perkawinan Bugis serta mengetahui tinjauan 
hukum Islam terhadap pelaksanaan doi’ pallawa tana sebagai adat 
perkawinan Bugis Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis 
penelitian hukum empiris-normatif. Data yang digunakan yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer (lapangan) diperoleh melalui wawancara, 
sedangkan data sekunder (pustaka) diperoleh melalui penelusuran sumber-
sumber pustaka terkait, Dengan menggunakan pendekatan normatif (syar’i), 
sosiologi dan antropologi serta dengan metode pengumpulan data yakni p 
dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan doi’ pallawa tana 
sebagai adat perkawinan bugis di Kelurahan Bongki merupakan turunan 
musyawarah yang telah diakui secara turun-temurun. Pembayaran doi’ 
pallawa tana mulanya diserahkan kepada Kepala Lingkungan tempat calon 
pengantin perempuan berdomisili, namun saat ini telah mengalami 
pergeseran dengan membagi hasil pembayaran kepada Ketua RT dan RW 
dengan alasan bahwa Kepala Lingkungan telah memiliki penghasilan tetap. 
Praktik doi’ pallawa tana dilakukan dengan tujuan, sebagai bentuk pelaporan, 
penghargaan dan imbalan jasa, serta dukungan terhadap tradisi. (2) praktik 
pembayaran doi’ pallawa tana di Kelurahan Bongki dalam pandangan hukum 
islam dianggap sebagai hukum Mubah, karena pada pelaksanaannya telah 
disesuaikan dengan konsep dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dan 
tidak bertentangan dengan nash (al-Qur’an dan hadis). 

Implikasi, Peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca untuk mengetahui salah satu prosesi dalam pernikahan bugis yakni 
doi’ pallawa tana di kelurahan Bongki, Kabupaten Sinjai. Peneliti juga berharap 
penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu 

peristiwa yang sangat penting bagi diri manusia.1 Islam memandang bahwa 

pernikahan merupakan suatu hal yang luhur dan sakral, bermakna ibadah 

kepada Allah mengikuti Sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar 

keikhlasan tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang 

harus diindahkan.2 Beberapa ayat dalam al-Qur’an menjelaskan mengenai 

anjuran melaksanakan pernikahan salah satunya pada QS an-Nur/ 24: 32.  

مُ   اِنْ يَّكُوْنوُْا فقُرََاۤءَ يغُْنِِِ
ْۗ كُُْ
ِٕ
لِحِيَْْ مِنْ عِبَادِكُُْ وَاِمَاۤى ُ وَاسِعٌ علَِيٌْ وَاَنْكِحُوا الَْْيََمٰى مِنْكُُْ وَالص ٰ ْۗ وَاللّ ٰ ُ مِنْ فضَْلِه اللّ ٰ  

Terjemahnya:  

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, 

dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 

Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui3 

Asal-usul istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح). Dalam konteks 

fikih, terdapat juga penggunaan istilah nikah dan zawaj untuk merujuk pada 

perkawinan. Di Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah perkawinan. Saat ini, 

 

1Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, “Pernikahan Adat Jawa Di Desa 
Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,” Haluan Sastra Budaya 2, no. 1 (2018): h. 20. 

2Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 14, 
no. 2 (2016): h. 185. 

3Kementrian Agama, R I“Al-Quran dan Terjemahnya,” Kementerian Agama RI, 2022. H. 
354 
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seringkali terjadi perbedaan antara "pernikahan" dan "perkawinan" meskipun pada 

intinya keduanya hanya berbeda dalam akar katanya saja. 

Menurut syariat, makna "nikah" juga mengacu pada akad pernikahan. 

Sementara pengertian hubungan badan hanyalah sebuah kiasan. Dalam konteks ini, 

pernikahan merujuk pada penyatuan dua individu dengan jenis kelamin berbeda, 

yakni laki-laki dan perempuan, yang menjalin ikatan melalui perjanjian atau akad. 

Dalam kumpulan hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan sama dengan 

pernikahan, yakni sebuah akad yang kuat atau "mitsaqan ghalizhan" yang bertujuan 

untuk taat pada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.4 

Pada dasarnya, Rukun pernikahan dalam Islam terdiri dari beberapa elemen, 

yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, 

dua orang saksi laki-laki, ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya, 

serta kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya. Selain itu, terdapat syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan. Untuk 

calon mempelai laki-laki, syarat-syarat tersebut mencakup beragama Islam, terang 

prianya, tidak terpaksa, tidak memiliki empat istri, bukan mahram dari calon istri, 

tidak memiliki istri yang haram untuk dimadu dengan calon istri, mengetahui bahwa 

calon istri tidak haram dinikahinya, serta tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau 

umrah. Sedangkan untuk calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya meliputi 

beragama Islam, terang wanitanya, tidak terpaksa, tidak memiliki suami, bukan 

mahram dari calon suami, tidak sedang dalam masa iddah, mengetahui bahwa calon 

suami tidak haram dinikahinya, serta tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau 

umrah. 

 

 
4Muhammad Yunus Samad, “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” Istiqra: Jurnal 

Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5, no. 1 (2017): h. 75. 
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Kedua, Pentingnya kehadiran wali dari calon mempelai perempuan dalam 

proses perkawinan tidak dapat diabaikan. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa 

kehadiran wali yang berhak, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Ketiga, 

Kehadiran saksi dalam perkawinan juga merupakan aspek yang vital. Setiap 

perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang menjadi bagian integral dari 

pelaksanaan akad nikah. Persyaratan bagi saksi-saksi ini mencakup menjadi mukalaf 

atau dewasa, beragama Islam, memahami dan mendengarkan ucapan-ucapan yang 

disampaikan selama akad nikah, adil, berjumlah dua orang, dan keduanya harus laki-

laki. Keempat, Ijab dan qabul, Akad nikah melibatkan serangkaian ijab yang 

diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya, 

disaksikan oleh dua orang saksi. Kelima, Mahar, Meskipun bukan merupakan bagian 

yang menyusun rukun perkawinan, namun dalam Islam dianggap sebagai kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dengan kata lain, 

mahar adalah suatu kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan kepada istri 

dalam konteks perkawinan.5 

Di indonesia yang meraupkan negara yang dikenal dengan multikultural nya, 

yakni perbedaan dalam adat, budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan 

kepercayaan.6 Dalam hal budaya, Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya. 

Indonesia masih sangat mempertahankan warisan budaya yang dimiliki hingga saat 

ini. Dengan mempertahankan budaya dan adat istiadat, maka kekayaan akan 

keberagaman budaya Indonesia semakin terasa. Budaya merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena meliputi seluruh aspek hidup yang 

 
5Achmad Asfi Burhanudin, “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya,” El-Faqih: Jurnal 

Pemikiran Dan Hukum Islam 4, no. 1 (2018): h. 3-5. 
6Munir Salim, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat 

Adat Nusantara,” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 6, no. 1 (2017): h. 67. 
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ada dalam diri individu berupa kemampuan berpikir, bertindak dan berperilaku, 

serta dilaksanakan guna untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat.7 

Berbicara mengenai adat dan kebiasaan masyarakat tentunya memiliki 

hubungan keterkaitan dengan beberapa rangkaian upacara atau prosesi yang 

dianggap sakral dalam masyarakat adat. Seperti halnya upacara kematian, upacara 

perkawinan, dan kegiatan lainnya yang dianggap sakral dan penting dalam 

lingkungan masyarakat adat. Dalam hal ini proses pelaksanaan rangkaian upacara 

adat pada setiap tempat tentunya berbeda-beda dan memiliki keunikan masing-

masing.  

Pada upacara pernikahan tentunya setiap daerah memiliki proses 

pelaksanaan upacara masing-masing yang sesuai dengan adat yang berlaku pada 

daerahnya. Seperti pada masyarakat suku Bugis yang memiliki adat pelaksanaan 

upacara perkawinan yang sudah dilakukan sesuai dengan adat yang telah diwariskan 

secara turun-temurun.  Prosesi pernikahan dalam pernikahan suku Bugis yakni 

dimulai dengan prosesi Mammanu-manu, Madduta, Tundang Penni (pesta malam pra-

akad nikah), Botting (Akad nikah), dan terakhir yakni Mapparola (Kunjungan balik 

keluarga istri kepada keluarga suaminya).8 

Beberapa prosesi dalam pernikahan bugis juga memiliki syarat-syarat 

dalam pelaksanaan masing-masing prosesi tersebut, salah satunya yakni 

syarat adanya doi’ pallawa tana. Secara istilah doi’ pallawa tana merupakan 

uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak pemerintahan yang 

berada di daerah administratif terkecil pihak wanita yakni Kepala lingkungan 

 
7Mahdayeni Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, and Ahmad Syukri Saleh, 

“Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam 
Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan),” Tadbir: Jurnal 
Manajemen Pendidikan Islam 7, no. 2 (2019): h. 154. 

8Muhammad Sabri, “Eksistensi Nilai Tolong Menolong (Assitulu-Tulungeng) Pada 
Proses Pernikahan Etnis Bugis,” LISANI: Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya 2, no. 2 (2019): 
h. 4-6. 
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ataupun kepala RT/RW. Dapat juga dikatakan sebagai uang jaminan kepada 

pihak laki-laki yang ini memasuki wilayah dari pihak wanita. 

Pada dasarnya doi’ pallawa tana Dalam Islam serta Undang-Undang 

yang mengatur pernikahan tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur 

doi’ pallawa tana sebagai syarat pernikahan. doi pallawa tana lebih cenderung 

diatur oleh hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Hukum adat 

mengatur hal ini sebagai bagian dari tradisi dan praktik lokal yang berkaitan 

dengan pernikahan. Sehingga dalam suatu wilayah atau daerah adat doi’ 

pallawa tana mejadi suatu yang harus dibayarkan pada pemerintah Kelurahan 

setempat. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan dianggap 

sebagai tindakan tidak memenuhi dan mematuhi syarat pada adat perkawinan 

yang telah diwariskan dan dilaksanakan secara turun-temurun. Namun, dalam 

konteks agama Islam dan Undang-Undang pernikahan, doi’ pallawa tana tidak 

dianggap sebagai syarat sah untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu 

daerah yang masih mempertahankan doi’ pallawa tana sebagai syarat dalam 

melaksanakan pernikahan yakni di Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, 

Kabupaten Sinjai 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengkaji perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan 

doi’ pallawa tana sebagai adat perkawinan Bugis Sinjai di Kelurahan Bongki, 

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Peneliti menganggap penting 

melakukan penelitian tersebut karena doi’ pallawa tana sampai sekarang ini 

masih menjadi syarat dalam pernikahan Bugis khususnya di Kelurahan 

Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Doi’ Pallawa Tana Sebagai Adat 

Perkawinan Bugis di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten 

Sinjai Menurut Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh peneliti. Untuk 

memudahkan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai judul penelitian 

dan menghindari adanya kesalahpahaman serta tindakan efisiensi waktu 

maka penulis memberi batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan 

dengan memfokuskan penelitian serta deskripsi fokus terkait pada: 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tradisi doi’ pallawa tana 

sebagai adat perkawinan Bugis Sinjai di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai 

Utara dalam perspektif hukum Islam  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka, penelitian ini akan 

dijabarkan ke dalam dua sub fokus penelitian yaitu: 

a. Fokus pada pelaksanaan tradisi doi’ pallawa tana sebagai adat perkawinan 

Bugis Sinjai. Pada pelaksanaan doi’ pallawa tana dimulai dari musyawarah 

mengenai pembayaran doi’ pallawa tana pada saat prosesi mapettuada, 

yang di tentukan oleh pemuka adat ataupun kepala lingkungan terhadap 

jumlah pembayaran atau penyerahan doi’ pallawa tana yang akan diberikan 

oleh mempelai laki-laki. 

b. Fokus pada analisis Hukum Islam terkait dengan tradisi doi’ pallawa tana 

sebagai adat perkawinan Bugis Sinjai. Tradisi ini mencakup beberapa 

aspek-aspek yang terkadang bersentuhan dengan aspek keagamaan. 
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C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka 

peneliti merumuskan masalah pokok yaitu bagaimana perspektif hukum Islam 

terhadap pelaksanaan doi’ pallawa tana sebagai adat perkawinan Bugis di 

Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Adapun sub 

permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan doi’ pallawa tana sebagai adat perkawinan 

Bugis Sinjai di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten 

Sinjai? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan doi’ pallawa 

tana sebagai adat perkawinan Bugis Sinjai di Kelurahan Bongki 

Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai?  

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka atau biasa disebut juga kajian pustaka (literature 

review) merupakan sebuah usaha untuk meninjau atau mengkaji kembali 

berbagai literatur yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh akademisi atau 

peneliti lain mengenai topik yang akan kita teliti: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Erni Sulistiawati yang berjudul “Doi’ Pallawa 

Tana Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di Desa Saotengah 

Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”.9 Universitas Hasanuddin 

(2019). Alasan peneliti mengambil skripsi ini sebagai tinjauan Pustaka 

karena dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis sama-sama membahas mengenai pelaksanaan dari doi’ pallawa 

tana. Namun dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan doi’ 

 
9Erni Sulistiawati, “Doi’pallawa Tana Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis Di 

Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” (Universitas Hasanuddin, 2019). 
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pallawa tana dalam pelaksanaan perkawinan adat Bugis Sinjai, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas 

mengenai Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan doi’ pallawa 

tana. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Surianti yang berjudul “Praktik Pembayaran Doi’ 

Pallawa Kampong dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam: 

Studi Kasus Lingkungan Pakkae Palanro Kabupaten Barru”.10 Institut 

Agama Islam Negeri Pare-Pare (2022). Pada penelitian ini menyebut 

uang jaminan dengan doi’ Pallawa Kampong. Selain itu pada penelitian 

terdahulu berfokus pada praktek pembayaran uang jaminan. Adapun 

lokasi dari penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu dilakukan di 

Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. 

3. Thesis yang ditulis oleh Fazal Alzagladi yang berjudul “Pernikahan 

Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan 

Hukum Islam”.11 Universitas Islam Indonesia (2018). Penelitian yang 

dilakukan di Kabupaten Boolang Mongodow Sulawesi Utara ini berisi 

mengenai pandangan masyarakat Boolang Mongodow terhadap 

pembayaran uang jaminan yang disebut dengan yoko.  

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Baqi Jaelani yang berjudul 

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Pelangkah Kampung Dalam 

Perkawinan Adat Betawi (Studi Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan 

 
10Surianti Surianti, “Praktik Pembayaran Doi’Pallawa Kampong Dalam Perkawinan 

Adat Bugis Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten 
Barru” (IAIN Parepare, 2022). 

11Fazal Alzagladi, “Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow 
Dalam Tinjauan Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia, 2018). 
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Jagakarsa, Jakarta Selatan)”.12 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hidayatullah Jakarta (2023). Penelitian ini berfokus hanya pada masalah 

uang pelangkah kampung dalam adat betawi menurut hukum Islam yang 

terjadi hanya di wilayah Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, 

Jakarta Selatan. 

5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Debi Lizarman dan Susi Fitria Dewi yang 

berjudul “Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling 

Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci”.13 Universitas Negeri Padang 

(2019). Jurnal ini berisi makna simbolik dari pemberian uang jaminan 

dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh 

Kerinci. 

Adapun perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian ini akan lebih fokus mengenai pelaksanaan doi’ 

pallawa tana sebagai uang jaminan untuk memperoleh izin masuk wilayah 

pada adat perkawinan Bugis Sinjai, serta perspektif hukum Islam terhadap doi’ 

pallawa tana sebagai adat perkawinan Bugis Sinjai. Berdasarkan uraian kajian 

pustaka yang telah penulis bahas dan kaitkan, terdapat perbedaan terhadap 

penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis baik dari 

segi lokasi maupun fokus penelitian. 

  

 
12Muhammad Baqi Jaelani,“Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Pelangkah 

Kampung Dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi Kasus Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan 
Jagakarsa, Jakarta Selatan).” (Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta). 

13Debi Lizarman and Susi Fitria Dewi, “Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan 
Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci,” Journal of Civic Education 2, no. 4 
(2019): 363–70. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah pokok yang telah dijelaskan di 

atas, maka tujuan masalah pokok yaitu untuk mengetahui perspektif hukum 

Islam terhadap pelaksanaan doi’ pallawa tana sebagai adat perkawinan di 

Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Adapun Tujuan 

dari sub masalah yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan doi’ pallawa tana sebagai adat perkawinan 

Bugis Sinjai di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan doi’ 

pallawa tana sebagai adat perkawinan Bugis Sinjai di Kecamatan Sinjai 

Utara Kabupaten Sinjai. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teori penelitian ini berguna sebagai pengetahuan baru bagi 

penulis dan pembaca mengenai persoalan pelaksanaan doi’ pallawa tana 

sebagai adat perkawinan Bugis Sinjai dalam bidang hukum Islam, serta dapat 

menjadi bahan acuan bagi penelitian yang akan datang mengenai persoalan 

pelaksanaan Doi’ pallawa tana sebagai adat perkawinan Bugis Sinjai dalam 

perspektif hukum Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan 

pengalaman baru terhadap pelaksanaan doi’ pallawa tana di Kelurahan Bongki 

Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan dari penelitian ini juga 

diharapkan agar masyarakat terkhusus di Kelurahan Sinjai Kecamatan Sinjai 
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Utara Kabupaten Sinjai dapat mengetahui dan memahami mengenai 

perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan doi’ pallawa tana. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Al-Qur'an dan karya-karya hukum Islam tidak menggunakan istilah 

"hukum Islam" secara khusus, tetapi istilah yang sering muncul di dalamnya 

adalah seperti Syariah, Fiqh, hukum Allah, dan istilah-istilah yang berkaitan 

dengannya.1  

Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari "Islamic law" dalam 

karya-karya literatur barat. Istilah ini menjadi umum digunakan untuk 

mengklarifikasi makna hukum Islam, oleh karena itu, penting untuk 

memahami arti masing-masing kata yang terlibat. Secara etimologis, kata 

hukum berasal dari akar kata bahasa Arab, yakni "hakama-yahkumu", yang 

kemudian membentuk kata hukman. Istilah "al-hukmu" merupakan bentuk 

tunggal dari bentuk jamak "al-ahkam". Dari akar kata "hakama" ini juga 

muncul kata "al-hikmah" yang berarti kebijaksanaan. Tujuan dari hal ini 

adalah agar individu yang memahami dan mengetahui hukum dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dianggap sebagai 

orang yang bijaksana.2 

Makna lain yang berasal dari akar kata tersebut adalah "mengendalikan 

atau mengekang kuda", yang pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum ada 

untuk mengontrol atau menahan individu dari melakukan hal-hal yang 

dilarang oleh agama. Selain itu, makna "mencegah atau menolak" juga 

merupakan salah satu interpretasi dari kata "hukum" yang berasal dari akar 

 
1Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar, Buku Ajar Pengantar Hukum 

Indonesia (Airlangga University Press, 2019). h. 1 

2Hasma, Pegantar Hukum Islam (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2021), h. 1. 
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kata "hakama". Ini mencakup mencegah ketidakadilan, menghindari 

kezaliman, menolak penganiayaan, serta menolak mafsadat atau kerusakan 

lainnya.3 

Hukum memiliki arti dalam memutuskan, menetapkan, dan 

menyelesaikan setiap permasalahan. Secara terminologi hukum dalam 

pandangan para pakar ushul fikih sebagai perintah Allah yang berkaitan 

dengan perbuatan mukalaf (subjek hukum) memalui cara iqtida (ketetapan), 

takhyir (pilihan) atau wadh’i.4 

Dalam konteks ini, Islam adalah hasil dari akar kata aslama-yuslimu-

Islaman, yang mengikuti pola af ala-yuf’ilu-if’alan, dengan makna ketundukan, 

kepatuhan, serta bisa juga merujuk pada damai dan keselamatan. Namun, pada 

asalnya, kata Islam memiliki konotasi makna keselamatan (dari bahaya) dan 

kebebasan (dari cacat).5 

Sebagaimana dalam QS Ali Imran/3:20. 

 َ يْ ه ينَْ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالُْْم ِ ِ َّبَعَنِ ْۗوَقُلْ لِ لََّّ ِ وَمَنِ ات يَ  لِلّ ٰ وْكَ فقَُلْ اَسْلمَْتُ وَجِْْ  ءَاَسْلمَْتُُْ ْۗ فاَِنْ اَسْلمَُوْا فقَدَِ اهْتدََوْا ۚ وَاِنْ  فاَِنْ حَاۤجُّ

ُ بصَِيٌْْۢ بِِلعِْبَادِ  َّمَا علَيَْكَ البَْلٰغُ ْۗ وَاللّ ٰ َّوْا فاَِن ࣖ توََل  

Terjemahnya: 

Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad) katakanlah, 
“Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang 
mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi 
Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, “Sudahkah kamu masuk 
Islam?” Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat 
petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah 
menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.6 

 
3S H Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga 

Indonesia (Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 2. 

4Panji Adam, Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi (Sinar Grafika, 2021), h. 3. 

5Hasma, Pegantar Hukum Islam (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2021), h. 2. 

6Kementerian Agama, R I “Al-Quran dan Terjemahnya,” Kementerian Agama RI, 2022, h. 
52. 
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Islam mengimplikasikan sebuah sikap ketundukan dan penyerahan diri 

bagi hamba ketika berhadapan dengan Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa 

dalam relasi antara manusia dengan Allah manusia seharusnya merasa rendah 

diri, mengakui kelemahan, serta mengakui kekuasaan Allah Swt. Meskipun 

manusia memiliki kemampuan akal dan intelektual yang tercermin dalam ilmu 

pengetahuan namun kemampuan tersebut tidak sebanding dengan ilmu dan 

kekuasaan Allah. Kemampuan manusia sangatlah terbatas dan kecil, terbatas 

hanya pada analisis dan pengaturan kembali materi-materi alamiah yang 

sudah ada untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. Namun, manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan 

atau mengubah yang tidak ada menjadi ada.7 

2. Pengertian Syariah dan Fikih  

Kata "syariah" memiliki asal dari kata "syara’a" dalam bahasa Arab. 

Menurut ar-Razi dalam karyanya "Mukhtar-us Shihab", kata ini dapat memiliki 

makna seperti menempuh, menjelaskan dan menunjukkan jalan. Sementara 

menurut al-Jurjani, Syariah juga dapat mengacu pada makna mazhab dan 

thariqah mustaqim, yaitu jalan yang lurus.8 Secara terminologi syariah 

dibedakan dari akidah yang mengacu pada firman-firman Allah yang terkait 

dengan keyakinan atau kepercayaan, serta dapat dibedakan dari akhlak yang 

mencakup firman-firman Allah yang terkait dengan pandangan terhadap yang 

baik dan buruk, yang layak dan tidak layak. Dalam konteks firman-firman 

Allah, juga termasuk pemahaman hadis (sabda, perbuatan, dan sikap Nabi 

Muhammad Saw) yang berkaitan dengan tindakan manusia karena apa yang 

 
7Hasma, Pegantar Hukum Islam (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2021), h. 3-4. 

8Nurhayati Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih,” 
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2018): h. 128. 
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disampaikan oleh Nabi Muhammad pada dasarnya dipandu oleh wahyu dari 

Allah Swt.9 

Dalam terminologi, terdapat berbagai definisi mengenai fikih Salah 

satunya adalah definisi yang diajukan oleh Ibnu Qudamah, yang menyatakan 

bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang terkait 

dengan perbuatan manusia yang bersifat parsial, yang berasal dari dalil-dalil 

yang spesifik, dan diperoleh melalui penelitian terhadap dalil tersebut. 

Sementara itu, Ibnu as-Subki mengemukakan definisi fikih sebagai 

pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang terkait dengan perbuatan 

manusia yang diperoleh dari dalil-dalil syariah yang spesifik.10 Dari kedua 

definisi fikih tersebut, definisi yang dikemukakan oleh Ibnu as-Subki lah yang 

dipandang lebih tepat dalam menunjuk pengertian fikih, dikarenakan telah 

menggambarkan pengertian fikih secara sederhana sekaligus secara lengkap.  

3. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Ruang lingkup hukum Islam mencakup objek kajian hukum Islam atau 

area-area hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam. Islam tidak hanya 

mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau manusia 

dengan benda, tetapi juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan 

Tuhan.11 Ruang lingkup hukum Islam meliputi, ibadah dan muamalah. Islam 

adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, yang mengatur 

hubungan antara pencipta dengan ciptaan melalui bentuk ibadah. Selain itu, 

Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia, seperti dalam transaksi 

ekonomi, pernikahan, pembagian warisan, dan bidang lainnya, dengan tujuan 

 
9Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2019), h. 3. 

10Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2019), h. 7. 

11H S Sufyati, “Ruang Lingkup Hukum Islam,” Akuntansi Syariah (Konsep Dasar), 2022, 
h. 14. 
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agar manusia hidup dalam kesatuan yang damai, adil, dan penuh kasih 

sayang.12 Bidang muamalah mencakup berbagai aspek, termasuk hukum-

hukum perorangan/keluarga, hukum perdata, hukum pidana, prosedur 

hukum acara peradilan, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, 

serta hukum ekonomi dan kepemilikan harta.13 

4. Sumber-sumber Hukum Islam 

Sumber hukum secara umum dapat dijelaskan sebagai asal atau akar 

dari segala sesuatu yang dapat menghasilkan aturan-aturan hukum yang 

memiliki kekuatan mengikat.14 Sumber hukum juga dapat dipahami sebagai 

segala hal yang dapat menghasilkan aturan-aturan yang bersifat mengikat, 

yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.15  

Dalam hukum Islam, Sumber hukum adalah landasan pengambilan 

hukum Islam. Dalam kepustakaan sumber hukum Islam seringkali diartikan 

dengan dalil hukum Islam ataupun dasar hukum Islam.16 Pada dasarnya 

konsep "sumber" merujuk pada sesuatu yang menjadi akar atau dasar 

terciptanya sesuatu sedangkan "dalil" merujuk pada sesuatu yang 

memberikan petunjuk atau arahan bagi seseorang untuk menemukan sesuatu. 

Dengan sederhana perbedaan antara sumber dan dalil dalam konteks hukum 

Islam dapat dilihat dari asal mula dan dasar utama yang melahirkan hukum 

seperti al-Qur'an dan Sunnah.  

 
12Abdul Munib, “Hukum Islam Danmuamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang 

Muamalah),” Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman 5, No. 1 (2018): h. 73. 

13Muhmmad Ahsan, “Memahami Hakikat Hukum Islam,” TASAMUH: Jurnal Studi Islam 
11, no. 2 (2019): h. 243. 

14Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 39. 

15A. Nuzul, Pengantar Ilmu Hukum (Bone, 2015), h. 50. 

16Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga 
Indonesia, (2017) h. 91. 
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Namun, dalil merupakan metode atau langkah-langkah yang telah 

dilakukan melalui proses ijtihad untuk menemukan hukum Islam. Langkah-

langkah tersebut dapat berupa istihsan, mashlahah al-mursalah, sadd az-

zari’ah, istishhab, syar’u man qablana, dan sebagainya. Dengan kata lain, 

sumber hukum Islam dapat dianggap sebagai dalil hukum Islam, tetapi tidak 

semua dalil hukum Islam dapat dianggap sebagai sumber hukum Islam..  

a. Al-Qur’an dan Sunah Sebagai Sumber dan Dalil Utama Hukum Islam 

1) Al-Qur’an 

Kata "al-quran" dalam bahasa Arab berasal dari kata "Qara'a", yang 

berarti "membaca". Dalam bentuk mashdar, artinya adalah "bacaan" dan "apa 

yang tertulis di dalamnya". Secara terminologi, Al-Qur'an adalah Kalamullah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis dalam mushaf 

berbahasa Arab, dan sampai kepada kita melalui jalan mutawatir. 

Membacanya dianggap sebagai ibadah, dimulai dengan Surat al-Fatihah dan 

diakhiri dengan Surat An-Nas.17 Ulama ushul fikih mendefinisikan al-Qur'an 

sebagai firman Allah yang merupakan mukjizat, diturunkan kepada Nabi 

Muhammad sebagai penutup para Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. al-

Qur'an tercatat dalam mushaf dan disampaikan kepada umat manusia secara 

mutawatir. Membacanya dianggap sebagai ibadah, dimulai dari Surah al-

Fatihah dan diakhiri oleh Surah An-Nas.18 

Perlu ditegaskan bahwa al-Qur’an bukanlah kitab hukum, apalagi kitab 

undang-undang yang menampilkan diri sebagai kumpulan suatu peraturan 

hukum yang bersifat sistematis dan terperinci pasal demi pasal dan bersifat 

 
17Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam,” Tahkim (Jurnal Peradaban 

Dan Hukum Islam) 1, no. 1 (2018): h. 105. 

18Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2019), Ushul Fiqh, h. 116. 
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spesifik. Sebagaimana ditegaskan al-Qur’an sendiri, sebagai kitab wahyu, 

fungsi dari al-Qur’an, antara lain:19 

a) Sebagai petunjuk (al-Huda) bagi mereka yang bertakwa, menuntun menuju 

keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat; 

b) Sebagai rahmat yang membimbing umat manusia untuk hidup dalam kasih 

sayang, dan membuktikan keesaan Tuhan yang Maha Pengasih dan 

Penyayang; 

c) Sebagai sumber bimbingan (maw’izha) dan pengajaran bagi umat manusia 

untuk mencapai keunggulan dan kesucian yang terdapat dalam fitrahnya; 

d) Sebagai penjelasan (tibyan) dan penjelasan rinci atas segala hal yang 

diperlukan manusia untuk kepentingannya di dunia dan akhira;  

e) Sebagai kriteria (furqan) yang membedakan antara kebaikan dan 

keburukan, kebenaran dan kesalahan, serta antara jalan yang benar dan 

yang sesat; 

f) Sebagai sumber cahaya (nur) yang menyinari hati manusia agar dapat 

melihat kebenaran dan mengikuti jalan yang benar dalam hidupnya. 

Meskipun al-Qur'an bukan merupakan kitab undang-undang namun 

dalam perannya sebagai penjelasan (tibyan), penjelasan rinci (tafshil), dan 

kriteria (furqan), al-Qur'an memuat ayat-ayat yang membahas ketentuan-

ketentuan hukum Islam. 

2) Sunah 

Secara etimologis, Sunah merujuk pada "cara yang dikenakan" atau 

"cara yang disetujui". Istilah yang lebih umum untuk Sunah adalah hadis, yang 

memiliki berbagai makna seperti "dekat", "baru", dan "berita". Secara 

terminologi, Sunah mengacu pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw, 

 
19Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2019), h. 125. 
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selain dari al-Qur'an, termasuk perkataan, perbuatan, atau persetujuan beliau. 

Hubungan Sunah dengan al-Qur'an dilihat dari perspektif materi hukum yang 

terkandung di dalamnya, yaitu:20 

a) Muaqqid, merujuk pada penguatan hukum suatu peristiwa yang sudah 

diatur oleh al-Qur'an, kemudian diperkuat dan ditegaskan kembali oleh 

Sunah. Sebagai contoh, hukum-hukum tentang Shalat dan zakat telah 

disebutkan dalam al-Qur'an dan diperkuat oleh Sunah. 

b) Bayan, Yaitu Bayan adalah ketika Sunah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an 

yang masih samar. Hal ini melibatkan tiga aspek: Pertama, memberikan 

rincian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih kabur, seperti ketentuan 

tentang shalat yang tidak spesifik dalam al-Qur'an, yang kemudian 

diperjelas oleh Sunah, begitu juga dengan zakat, haji, dan puasa. Kedua, 

membatasi makna umum (taqyid al-muthlaq), misalnya al-Qur'an 

mendorong untuk membuat wasiat tanpa batasan jumlahnya, yang 

kemudian dibatasi oleh Sunah. Ketiga, membatasi generalisasi, contohnya 

ketika al-Qur'an melarang konsumsi bangkai, darah, dan daging babi, 

kemudian Sunah memberikan pengecualian terhadap bangkai ikan laut, 

belalang, hati, dan limpa. Terakhir, menciptakan hukum baru, seperti ketika 

Rasulullah melarang memakan binatang buas dan burung dengan paruh 

atau gigi tajam, suatu hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. 

b. Al-Ijma Sebagai Dalil Hukum Islam 

Salah satu sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Sunah adalah 

ijma, yang menduduki posisi ketiga dalam hierarki sumber hukum Islam. 

Istilah "ijma" sendiri baru secara formal muncul pada masa-masa awal 

mazhab. Ijma, menurut kesepakatan mayoritas ulama Sunni, merujuk pada 

 
20 Sulistiani, “Perbandingan Sumber Hukum Islam,” h. 106. 
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kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu periode setelah masa 

kenabian terkait suatu masalah. Menurut pandangan mayoritas ulama ushul 

fiqh lainnya, seperti Abu Zahra dan Wahab Khallaf, ijma didefinisikan sebagai 

kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu 

periode setelah wafatnya Rasulullah tentang suatu hukum syariah dalam 

kasus tertentu.21 Sederhananya ijma adalah kesepakatan semua mujtahid 

muslim yang berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafanya Nabi. 

Dalil Ijma sebagai hujjah yang pasti, didasarkan oleh alasan berikut: 

1) QS an-Nisa/4:115 

ه  َّبِعْ غيََْْ سَبِيْلِ المُْؤْمِنِيَْْ نوَُلَ ِ َ لََُ الهْدُٰى وَيتَ سُوْلَ مِنْْۢ بعَْدِ مَا تبََيَّْ ُّشَاقِقِ الرَّ ا وَمَنْ ي ْۗ وَسَاۤءَتْ مَصِيًْْ َ  وَنصُْلِه جََْنَّّ
ࣖمَا توََلّ ٰ  

Terjemahnya: 

Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran 
baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, 
Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan 
Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk 
tempat kembali.22 

Berdasarkan interpretasi, jumhur ulama  ancaman siksa dalam ayat 

tersebut diarahkan kepada individu yang menentang Rasulullah SAW dan 

menolak mengikuti ajaran orang-orang mukmin. Dalam konteks ini, konsep 

ijma adalah mengikuti jalan orang-orang mukmin. Karena meninggalkan jalan 

orang-orang mukmin dianggap sebagai perbuatan terlarang (haram), 

sementara mengikuti jalan mereka dianggap sebagai kewajiban (wajib), maka 

mematuhi ijma dianggap sebagai kewajiban. 

2) QS Ali Imran/3:110 

ةٍ اُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ  ِ ْۗ كُنْتُُْ خَيَْْ اُمَّ تأَمُْرُوْنَ بِِلمَْعْرُوْفِ وَتنَِْوَْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَتؤُْمِنوُْنَ بِِللّ ٰ  

 
21Sitty Fauzia Tunai, “Pandangan Imam Syafi'I Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan 

Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini,” Jurnal 
Ilmiah Al-Syir’ah 3, No. 2 (2016). 

22Kementerian Agama, RI “Al-Quran Dan Terjemahnya,” Kementerian Agama RI, 2022, 
h. 97. 
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Terjemahnya:  

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari 
yang mungkar, dan beriman kepada Allah.23 

Pujian yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dalam ayat 

tersebut menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang adil dan dipilih. 

Oleh karena itu, ijma yang dihasilkan oleh mereka dianggap sebagai hujjah 

atau bukti yang kuat.  

c. Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam 

Secara etimologis, Qiyas adalah bentuk verbal dari kata "qâsa- yaqîsu" 

yang bermakna mengukur atau mengetahui ukuran sesuatu.24 Secara 

terminologi dalam ilmu usul fiqh, qiyas merujuk pada proses menarik 

kesamaan hukum antara sesuatu yang tidak memiliki nas hukumnya dengan 

sesuatu yang memiliki nas hukumnya karena terdapat persamaan pada aspek 

tertentu, yang disebut sebagai illat hukum.25  

Menurut pandangan Ibnu an-Subki, qiyas adalah proses menarik 

kesamaan hukum antara suatu hal dengan hal lainnya berdasarkan kemiripan 

faktor-faktor hukum menurut penilaian mujtahid yang mengadopsi hukum 

tersebut. Sementara menurut al-Amidi, qiyas merujuk pada kesamaan antara 

kasus khusus (cabang) dengan kasus umum (asal) berdasarkan aspek-aspek 

hukum dasar menurut pemahaman mujtahid tentang keberadaan hukum 

tersebut dalam kasus khusus. 

 
23Kementerian Agama, RI “Al-Quran Dan Terjemahnya,” Kementerian Agama RI, 2022, 

h. 64. 

24Muhd Farabi Dinata, “Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam,” Al-Ilmu 5, no. 
2 (2020): h. 170. 

25Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm,” Mazahib, 
2016, h. 44. 
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Dalam perkembangannya, kata qiyas banyak digunakan sebagai 

ungkapan dalam upaya penyamaan antara dua hal yang berbeda, baik 

penyamaan yang berbentuk Inderawi, seperti pengqiyasan dua buah buku. 

Atau pengqiyasan secara maknawiyah, misalnya “Fulan tidak bisa diqiyaskan 

dengan si Fulan”, artinya tidak terdapat kesamaan dalam bentuk ukuran.  

d. Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Yang Tidak Disepakati 

Secara bahasa, kata ‘urf merupakan derivasi dari kata ‘arafa-ya’rifu-

‘urfan, yang berarti mengetahui.26 Kemudian 'urf menurut istilah yaitu sesuatu 

yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan 

perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup 'urf amaly 

dan qauly. Dengan kata lain,'urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku 

padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.27 

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan ‘urf sebagai “sesuatu yang 

dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan 

termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan”. 'Urf memiliki kunci 

pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu 

perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan 

tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak. Dalam kenyataannya, 

banyak dari ulama fikih mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan 

banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam 

membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan 

 
26M Noor Harisudin, “’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” Jurnal 

Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 20, no. 1 (2016): h. 67. 

27Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’Urf Sebagai Sumber 
Hukum Islam,” Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 9, no. 2 (2015): 
h. 391. 
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tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, 

maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori 'urf.28 

B. Perkawinan  

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya 

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah, yang 

bermakna al-wat’u dan ad-dammu wa at-tadakhul, biasa juga disebut dengan 

ad-dammu wa al-jam’u yang memiliki arti bersetubuh, berkumpul dan akad. 

Perkawinan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata nikah dan zawaj. 

Keduanya biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat di 

dalam al-Qur’an maupun hadis Rasulullah saw. Sebagai contoh, pada kata na – 

ka – ha (نكح) dalam al-Qur’an yang berarti kawin.29 Sebagaimana terdapat 

dalam QS an-Nisa/4:3 

نَ الن ِسَاۤءِ مَثْنٰٰ وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فاَِنْ خِفْتُُْ اَلَّْ تعَْدِلوُْا فوََاحِدَةً اَوْ مَا   وَاِنْ خِفْتُُْ اَلَّْ تقُْسِطُوْا فِِ اليَْتٰمٰى فاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لكَُُْ م ِ

 مَلكََتْ اَيمَْانُكُُْ ْۗ ذٰلَِِ اَدْنٰٰى اَلَّْ تعَُوْلوُْاْۗ 

Terjemahnya: 

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) 
seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang 
demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.30 

Demikian pula dengan kata zawaj, yang di dalam al-Qur’an berarti 

kawin sebagai mana terdapat dalam QS. Al-Azhab/33:37 

ى اَزْوَاجِ اَدْعِ  جْنٰكَهاَ لِكََْ لَْ يكَُوْنَ علَََ المُْؤْمِنِيَْْ حَرَجٌ فِْ نِْاَ وَطَرًاْۗ زَوَّ ا قضَٰٰ زَيدٌْ مِ  مْ   فلَمََّ ِ
ِٕ
يَاۤىِٕ  

 
28Dar Nela Putri, “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,” Jurnal El-

Mashlahah 10, no. 2 (2020): h. 16. 

29H A Kumedi Ja’far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Arjasa Pratama, 2021), h. 
13. 

30Kementerian Agama, R I“Al-Quran Dan Terjemahnya,” Kementerian Agama RI, 2022. 
h. 77. 



24 
 

 

Terjemahnya: 

Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
(menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar 
tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri 
anak-anak angkat mereka.31 

 Dalam pengertian majaz, nikah di istilahkan dengan akad, yang dimana 

akad merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah 

adalah akad, maka pernikahan di definisikan sebagai suatu akad yang sangan 

kuat dan mitsaqan ghalidhan untuk memenuhi perintah dari Allah dan 

melaksanakannya adalah ibadah. 

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang 

pernikahan, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan 

bahwa: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa”.  

Definisi di atas bila dirinci akan di temukan:  

a. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri.  

b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan sejahtera.  

c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu 

sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya 

melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan 

 
31Kementerian Agama, R I“Al-Quran Dan Terjemahnya,” Kementerian Agama RI, 2022. 

h. 423. 
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pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina 

keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha 

Esa. Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) 

tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang 

pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. 

Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri 

dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (government). 

2. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Hukum Islam ditegaskan bahwa, perkawinan dinyatakan termasuk 

bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan 

rukunnya.32 

Rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa ragam perspektif. 

Pertama, Perspektif Fiqh. Rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang 

berbeda dari segi Bahasa. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat 

dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat 

adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat 

itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlalu untuk 

setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti 

tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.33 Menurut Jumhur Ulama 

rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-

syarat tertentu, sebagai berikut:34 

a. Calon suami, dengan syarat:  

 
32Mochamad Adrian Pranata and Muhammad Yunus, “Keabsahan Akad Nikah Melalui 

Video Call Menurut Hukum Islam,” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2021, h. 21. 

33Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974,” Jurnal Yustitia 19, no. 1 (2018): h. 90. 

34Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974,” Jurnal Yustitia 19, no. 1 (2018), h. 91. 
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1) Beragama Islam 

2) Laki-laki  

3) Jelas orangnya  

4) Dapat memberikan persetujuan  

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

b. Calon istri, dengan syarat:  

1) Beragama Islam  

2) Perempuan  

3) Jelas orangnya  

4) Dapat dimintai persetujuannya  

5) Tidak terdapat halangan perkawinan  

c. Wali nikah, dengan syarat:  

1) Laki-laki  

2) Dewasa  

3) Mempunyai hak perwalian  

4) Tidak terdapat halangan perwalian  

d. Saksi nikah, dengan syarat:  

1) Minimal dua orang laki-laki  

2) Hadir dalam ijab qabul  

3) Dapat mengerti maksud akad  

4) Islam  

5) Dewasa  

e. Ijab Qabul, dengan syarat:  

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria  
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3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau Terjemahnya dari kedua kata 

tersebut  

4) Antara ijab dan qabul bersambungan  

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya   

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau 

umrah 

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu 

calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang 

saksi. 

Kedua, Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur 

mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan suatu 

perkawinan. Syarat-syarat ini diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan pasal 

12.  

Syarat perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu: 

a. Syarat Materiil 

Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada pihak-pihak yang 

melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subjektif. Syarat-syarat 

perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 

12 adalah sebagai berikut: 

1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1) 

2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum 

berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2)  

3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita 

sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 

7)  
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4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam 

hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8) 

5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak 

lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan 

pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami 

(Pasal 9) 

6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan 

kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga 

kalinya) (Pasal 10);  

7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus 

janda (Pasal 11); 

b. Syarat Formil  

Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan 

perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, disebut juga syarat objektif. 

Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, 

dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa 

tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-

undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara 

pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut:35 

1) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.  

2) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.  

3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran  

4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka 

yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari 

pengadilan.  

 
35K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 

16. 
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5) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta 

perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat 

kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.  

6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.  

7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan. 

3. Tujuan Perkawinan  

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan 

perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami 

istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan.36 

Tujuan perkawinan diantaranya adalah bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah 

mempunyai arti sebagai ketenangan dimana kata-kata ini untuk menjadi 

perlawanan keguncangan, keresahan, kehancuran dalam proses kehidupan 

rumah tangga.37 

Mawaddah dan rahmah. Dalam al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen 

Agama diterjemahkan dengan ‘rasa kasih dan sayang’. Dalam penjelasan kosa 

katanya, mawaddah berasal dari fi’il wadda-yawaddu, waddan wa 

mawaddatan yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan rahmah berasal 

dari fi’il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan yang berarti sayang, 

menaruh kasihan. 

4. Hikma Perkawinan  

Perkawinan atau pernikahan merupakan sarana terbaik untuk 

menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan mampu menjauhkan 

 
36Moh Rohman, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 

Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan,” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan 
Perundangan Islam 7, no. 1 (2017): h. 7. 

37J M Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama (Penerbit Universitas 
Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 5. 
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manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang 

dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Swt. Rasulullah 

saw bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A.38: 

“Sesungguhnya perempuan menghadap dalam bentuk setan, dan 

membelakangi dalam bentuk setan (pula). Jika salah seorang dari kalian 

melihat seorang perempuan (dan tergoda), hendaklah ia mendatangi istrinya, 

karena hal tersebut dapat mencegah apa yang terdapat dalam dirinya (yakni 

gejolak syahwat)”. 

Hikmah kedua, pernikahan merupakan sarana terbaik untuk 

mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat 

menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri 

dalam Islam. Rasulullah saw bersabda:  

“Kawini lah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat 

memberikan keturunan (subur, red) karena sesungguhnya aku akan 

membanggakan banyaknya diri kalian kepada para Nabi pada hari kiamat.” 

 Keturunan yang banyak dapat memberi kemaslahatan secara umum 

dan manfaat yang dapat dirasakan secara khusus. Dengan demikian, banyak 

negara berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan 

bantuan sebagai motivasi kepada siapa pun yang memiliki keturunan yang 

banyak.  

Hikmah ketiga yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq tentang hikmah 

pernikahan adalah naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan 

semakin sempurna setelah lahirnya anak. Kemudian rasa kasih sayang akan 

semakin nampak, dengan itu akan menyempurnakan sifat kemanusiaan 

seorang manusia. 

 
38Akmal Abdul Munir, “Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri’hukum 

Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunah,” Hukum Islam 21, No. 2, h. 34. 
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C.  Adat Perkawinan Bugis Sinjai 

Prosesi adat pada perkawinan Bugis Sinjai, terdapat beberapa tahap 

yang dilalui, mulai yakni mammanu’-manu’, madduta, mappetuada, 

mappaccing, tudang botting, dan marola.39  

1. Mammanu’-manu’  

Istilah mammanu’-manu’ dalam masyarakat Bugis Sinjai biasa pula 

disebut mappese-pese, mabbaja laleng atau mattiro. Untuk zaman sekarang 

kelihatan pencarian jodoh melalui kegiatan mammanu’-manu’ yang ketat 

dengan syarat-syarat berdasarkan adat istiadat dan tradisi bagi di kalangan 

masyarakat Sinjai tidak seketat dulu lagi karena adanya asimilasi ajaran Islam 

berdasarkan tawaran dalam hadis Nabi saw.  

Dengan demikian, untuk masa sekarang kategori sikapuk (sepadan) 

bukan lagi karena hubungan darah maupun faktor hubungan struktur sosial, 

tetapi dengan mengutamakan faktor agama, sehingga tidak hanya sebatas 

perkawinan antara bangsawan dengan bangsawan di lingkungan keluarga, 

melainkan secara luas dengan melihat kedudukan, misalnya antara kaya 

dengan yang kaya. Kondisi seperti ini di kalangan masyarakat Sinjai, biasa 

terjadi pada seorang gadis bangsawan adat disejajarkan kawin dengan pria 

golongan biasa karena si pria tersebut mempunyai kedudukan sosial dan 

dianggap setara dengan kedudukan bangsawan, misalnya karena pria tersebut 

seorang terdidik, sarjana yang memiliki pendidikan tinggi, dan baik agamanya. 

Dengan pemahaman seperti itulah, maka suatu perkawinan yang baik 

biasanya di dahului oleh pemilihan jodoh, dan di sinilah fungsinya mammanu'-

manu selain mencari berita tentang calon yang akan dipersunting, juga 

 
39 M Dahlan, “Islam Dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai,” Jurnal Diskursus 

Islam 1, no. 1 (2013): h. 28. 
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sekaligus mengadakan penyelidikan layak atau tidaknya calon tersebut untuk 

dijodohkan. 

2. Madduta 

Madduta biasa pula diistilahkan massuro yakni meminang dengan cara 

pihak pria meminta kepada wanita untuk menjadi istrinya dengan cara-cara 

yang berlaku umum, yakni cara terang-terangan di masyarakat sesuai dengan 

tradisi dan budaya lokal setempat. Oleh karena sifatnya terang-terangan, maka 

pada prosesi madduta ini keluarga kedua belah pihak sibuk mengundang 

keluarga terdekat dan tokoh masyarakat di lingkungannya untuk mengikuti 

prosesi tersebut. Keluarga pihak pria menunjuk pabbicara (juru bicara) 

disertai rombongan yang cukup dari kerabatnya. Pada prosesi madduta itu, 

dibicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam perkawinan utamanya uang 

belanja yang disebut doi menre' atau mappenre balanca. 

3. Mapettuada 

Mappetuada yakni menetapkan pembicaraan setelah proses madduta 

dilaksanakan. Pada acara mappetuada, biasanya juga ditindak lanjuti dengan 

mappasierekeng yakni menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang 

telah dibicarakan bersama pada proses madduta. Pada kesempatan itu 

diserahkan oleh pihak pria yaitu pattenre' ada’ atau passio (pengikat) berupa 

cincin, beserta sejumlah benda simbolis lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol 

sesuatu yang manis, buah nangka (panasa) yang mengibaratkan harapan 

(minasa); dan lain sebagainya. Apabila waktu perkawinan akan dilaksanakan 

dalam waktu singkat, maka passio ini diiringi passuro tnita yang diserahkan 

setelah pembicaraan telah disepakati. Inti dari prosesi mappetuada dengan 

berbagai unsurnya, adalah untuk memperkuat hubungan silaturrahim antara 

kerabat dan keluarga pihak pria dan wanita. 
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Dalam situasi demikian, dibicarakan secara terbuka segala sesuatu 

terutama mengenai hal-hal yang prinsipil, terutama jumlah mahar (sompa) 

yang disebut dui menre (uang naik) dan sompa (persembahan), dan dalam 

masyarakat Sinjai biasanya pihak pria di acara tersebut memberikan kepada 

keluarga wanita berupa cincin passio (cincin pengikat), uang tellu lima suku, 

nilainya Rp. 450.000. Disediakan pula ale sunreng diserahkan kepada pabbali 

salompe (bagian orang yang berbicara), taha sapposeseng (bagian sepupu 

sekali), pallawa tanah/wanua (bagian pemerintah setempat). Khusus untuk 

mahar atau sompa di kalangan masyarakat Sinjai, berdasarkan data yang 

ditemukan, dapat dibedakan menurut tingkat kebangsawanan terdiri atas 

sompa arua polona arua rellah (88 reall) untuk golongan raja. Sompa enneng 

pulona enneng rella (66 real) untuk golongan arung yang tidak memerintah. 

Sompa patappulo eppa rella (44) untuk to deceng. Sompa duappulo dua rella 

(22) untuk golongan ata malebbi. Sompa seppulo dua rella (12) untuk ata 

matuna.  

Di lihat pada zaman sekarang, besarnya uang naik untuk status sosial 

menengah ke bawah di kalangan masyarakat Sinjai sebesar kisaran Rp. 15-50 

juta. Sedangkan untuk yang memiliki status sosial tinggi dari kalangan 

bangsawan, orang kaya dan anak gadisnya memiliki pekerjaan yang mapan 

bisa mencapai kisaran Rp. 100-500 juta 

4. Mappaccing  

Mappaccing, yakni suatu kegiatan bertujuan untuk membersihkan diri 

dari segala sesuatu pada calon pengantin. Maksud dari membersihkan diri 

disini, ialah membersihkan diri dari sesuatu yang dikhawatirkan dapat 

menghambat acara pernikahan. Pada kegiatan ini dalam budaya masyarakat 
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Sinjai di rangkaian dengan acara mandi kembang pada sore harinya dan 

mappanre temme pada malam harinya yang disebut tudangpenni.  

Upacara ini secara simbolik menggunakan daun paccing (pacar). Pada 

prosesi ini calon pengantin dianggap telah siap dengan hati yang suci dan 

bersih, serta telah ikhlas untuk melangkah memasuki alam rumah tangga. 

5. Tudang Botting  

Tudangbotting adalah upacara pernikahan, yang sebelumnya dirangkai 

dengan acara penting, yaitu akad nikah dengan beberapa prosesi mulai dari 

madduppa botting, mappenre botting, mengucapkan akad nikah, dan berlanjut 

ke mappasikaraiva botting.  

Acara tudang botting, dirangkaikan dengan resepsi (walimah) dan 

nasehat perkawinan atau khotbah nikah, yang merupakan ajaran Islam. Pada 

acara tersebut hadir para keluarga dan serta para tamu undangan untuk 

memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua 

mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua 

mempelai bermesraan. 

6. Marola 

Setelah pesta perkawinan, maka yang terakhir adalah marola atau 

mapparola, yakni kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah 

mempelai pria. Ini sebagai kunjungan silaturahim yang tujuannya adalah 

untuk lebih mengakrabkan keluarga kedua belah pihak sebagaimana yang 

menjadi ajaran Islam. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang 

biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya.  

Setelah mempelai wanita dan pengiring-Nya tiba di rumah mempelai 

pria, mereka langsung disambut oleh seksi padduppa (penyambut) untuk 

kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera 
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menemui menantinya untuk memberikan hadiah paddupa berupa perhiasan, 

pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa 

kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada 

mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan passolo 

(kado). 

D. Doi’ pallawa tana  

1. Pengertian Doi’ Pallawa Tana  

Doi’ pallawa tana apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti, uang 

penghalang tanah. doi’ pallawa tana berasal dari bahasa bugis yang terdiri dari 

tiga kata, doi’ (uang), pallawa (penghalang), dan Tana (tanah).40 secara 

sederhana doi’ pallawa tana merupakan uang penghalang yang harus 

dibayarkan dari pihak laki-laki sebagai bentuk izin untuk memasuki wilayah 

dimana calon istri bertempat tinggal yang dibayarkan kepada pemerintah 

setempat, saat ini doi’ pallawa tana dibayarkan melalui kepada Kepala 

Lingkungan ataupun pada ketua RT/RW. doi’ pallawa tana merupakan 

persyaratan bagi perkawinan adat Bugis Sinjai yang mengharuskan pihak laki-

laki untuk membayar sejumlah uang agar dapat menikahi calon istrinya dan 

melangsungkan perkawinan, dengan demikian bagi pihak laki-laki yang bukan 

merupakan masyarakat wilayah Sinjai berkewajiban untuk membayar 

sejumlah uang yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait pada saat 

prosesi mapettuada.  

2. Fungsi dan Tujuan Doi’ pallawa tana  

Fungsi dan tujuan dari pelaksanaan pembayaran doi’ pallawa tana adalah 

membuka penghalang dan memperoleh izin untuk memasuki suatu wilayah 

 
40 Sulistiawati, “Doi’pallawa Tana Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis di Desa 

Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai,” h. 33. 
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tempat mempelai wanita bertempat tinggal. doi’ pallawa tana juga bertujuan 

sebagai bentuk penghormatan dan partisipasi dari pihak laki-laki kepada 

Kepala Lingkungan selaku penguasa dalam wilayah lingkungan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

1. Authorship 

Status atau keadaan menjadi penulis atau pengarang suatu karya tulis. 

Pada dasarnya orang yang namanya patut dimasukkan dalam daftar penulis 

hanyalah mereka yang memberikan intellectual contribution yang langsung 

serta bermakna dalam proses penelitian tersebut.1 

2. Plagiarisme 

Plagiarisme adalah suatu tindak pelanggaran bagi ilmu pengetahuan. 

Plagiarisme merupakan kegiatan copy dan paste dari produk intelektual dari 

orang lain yang di salah gunakan tanpa menyebutkan nama, penemu, dan 

penggagas orisinal.2 

3. Peer Reviewer  

Suatu jurnal ilmiah yang baik tentu mempunyai mitra bestari 

(peerreviewers) yang akan menilai kelayakan suatu manuskrip untuk 

dipublikasi. Mitra bestari yang baik akan membuat penilaian yang objektif dan 

independen mengenai kelayakan diterima atau tidaknya suatu manuskrip 

berdasarkan kelayakan (feasiblity), daya tarik (interesting), adanya unsur 

kebaruan (novelty), nilai etika (ethics), dan relevansi dengan masalah 

kesehatan yang terdapat dalam suatu populasi. 

  

 

1rianto Setiabudy, “Etika Penelitian: Apa Dan Bagaimana?,” Majalah Kedokteran Andalas 
37 (2015): h. 21. 

2Muhammad Abdan Shadiqi, “Memahami Dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam 
Menulis Karya Ilmiah,” Buletin Psikologi 27, no. 1 (2019): h. 32. 
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4. Manajemen Data 

Pedoman etik penelitian untuk manajemen data di antaranya, data 

harus dikumpulkan dengan jujur dan etis, data harus disimpan dengan 

pengamanan yang baik, untuk data yang tidak konfidensial maka harus ada 

keterbukaan untuk berbagi informasi.3 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu 

jenis penelitian hukum empiris-normatif. Metode penelitian hukum empiris-

normatif Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini 

menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan 

penambahan data atau unsur empiris.4 

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sinjai, tepatnya pada Kelurahan 

Bongki, Kecamatan Sinjai Utara. Pilihan lokasi tersebut didasarkan atas 

keadaan yang terjadi pada masyarakat setempat yang masih menjaga 

kelestarian adat perkawinan Bugis. 

C. Pendekatan Penelitian  

1. Pendekatan Normatif (Syar’i) 

Pendekatan Normatif (Syar’i) ialah, pendekatan terhadap suatu 

masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur’an, Al-

Hadis, kaidah ushul fikih dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah 

 

3rianto Setiabudy, “Etika Penelitian: Apa Dan Bagaimana?,” Majalah Kedokteran Andalas 
37 (2015):Setiabudy, h. 24. 

4Fraddian Atma, “Pelaksanaan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Dalam Kaitannya Pembentukan Kabupaten Layak Anak (Studi Di Kabupaten Mempawah),” 
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) 
Universitas Tanjungpura 5, No. 3, h. 68. 
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permasalahan terkait dengan pelaksanaan Doi’ pallawa tana Sebagai Adat 

Perkawinan Bugis Sinjai. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang 

membahas atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada 

pembahasan tersebut.5 Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilihat 

secara langsung, fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dalam penelitian ini 

penulis memilih penelitian di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara 

Kabupaten Sinjai. 

3. Pendekatan Antropologi 

Antropologi ialah disiplin ilmu yang mempelajari mengenai manusia. 

Dalam antropologi lebih jauh menafsirkan mengenai kehidupan manusia, baik 

kepribadian kebudayaan hingga kemasyarakatan. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam suatu penelitian adalah suatu hal yang sangat 

penting dan paling dibutuhkan dalam suatu penelitian. Sumber data 

merupakan subjek yang perolehan data-data dan informasinya yang nanti 

akan di analisis. Data yang ada di dalam suatu penelitian dibedakan dari 

sumber data yang sumber perolehan-Nya langsung dari lapangan ataupun 

seorang responden yang kemudian disebut dengan data primer, dan data yang 

sumber perolehan-Nya ialah dari bahan hukum yang kemudian disebut data 

sekunder.6 

  

 
5Moh Rifa’i, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis,” Al-

Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2018): h. 23. 

6E Nurhaini, Metode Penelitian Hukum (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 136. 
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1. Data primer  

Data primer merupakan data yang sumber pencarian dilakukan secara 

langsung dari para informan, maka dari itu sebuah data primer adalah data 

yang di temukan oleh seorang peneliti yang pada awalnya belum ada. Adapun 

bentuk sumber data primer yang telah digunakan di dalam penelitian yang 

diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, seperti data tentang pelaksanaan Doi’ pallawa tana dan mengenai 

perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan Doi’ pallawa tana.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia berupa kepustakaan 

dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data 

sekunder adalah Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara 

langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan 

dan sumber-sumber lain seperti buku, dokumen, jurnal penelitian atau artikel 

yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu 

dalam mengumpulkan data yang berguna untuk penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi  

Observasi merupakan metode dalam penulisan dengan secara langsung 

terjun ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan dan pendekatan 

pada objek yang ingin diteliti. Melalui metode ini dapat mempermudah 

peneliti untuk mengetahui kondisi lokasi maupun objek yang diteliti sebelum 

melanjutkan penelitian. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara 

dialog baik secara langsung maupun tidak langsung (tatap muka) maupun 
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melalui media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai 

sebagai sumber data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa 

dikonstruksikan makna dalam satu topik.7 Dalam proses wawancara informasi 

diperoleh dari tanya jawab antara peneliti dan informan. Pengumpulan 

informasi pada metode wawancara dibutuhkan informan yang kredibilitas 

terhadap aspek yang ingin diteliti yakni pelaksanaan Doi’ pallawa tana. 

Dengan ini wawancara dapat dilakukan kepada Kepala Kelurahan, Kepala 

Lingkungan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain sebagainya. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan 

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung 

penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

kemudian ditelaah. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar penelitian lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

sehingga mudah diolah. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan 

yaitu, berupa pedoman tertulis tentang wawancara dan panduan 

dokumentasi, yang dipersiapkan untuk mempermudah mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

  

 
7Moh Ahsanulkhaq, “Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode 
Pembiasaan,” Jurnal Prakarsa Paedagogia 2, no. 1 (2019): h. 27. 
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G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Dalam suatu penelitian, pengelolaan data merupakan suatu kegiatan 

yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapat 

data dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian analisa dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik 

yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh di kepustakaan setelah 

menyeleksi dan menyusun kembali kemudian di simpulkan secara sistematis. 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sinjai merupakan Salah satu kabupaten yang berada di provinsi 

Sulawesi selatan. Ibu kota dari Kabupaten Sinjai yaitu Balangnipa yang 

terletak di Kecamatan Sinjai Utara. Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah 

819.96 km (81.996 Ha).1 Secara administratif Sinjai mencakup sembilan 

kecamatan yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan 

Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan 

Sinjai Borong, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Tellu Limpoe, Dan 

Kecamatan Pulau Sembilan.2 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sinjai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Nurul Aynul and Nurul Pratiwi, “Taman Konservasi Kima Berbasis Ekowisata Dan 

Edukasi Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai,” 

Jurnal Pena Penelitian Dan Penalaran 5, no. 1 (2018): h. 939. 

2K Risnawati, “Analisis Arahan Pengembangan Kecamatan Sinjai Utara Dalam 

Mendukung Perkembangan Kabupaten Sinjai,” Losari: Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman, 

2021, h. 36. 
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Sinjai terletak di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang 

berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar.3 Kabupaten Sinjai secara 

geografis terdiri atas wilayah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi 

dengan ketinggian antara 0- 2.871meter diatas permukaan air laut (mdpl). 

Wilayahnya termasuk 9 pulau-pulau kecil di Teluk Bone yang masuk ke 

wilayah kecamatan Pulau Sembilan. Pesisir di Kabupaten Sinjai berada di 

sepanjang batas sebelah timur dan tergolong sempit meliputi Kecamatan 

Sinjai Timur, Sinjai Utara dan kecamatan Tellu Limpoe. Selanjutnya daerah 

dataran tinggi yang merupakan lereng timur Gunung Lompobattang-Gunung 

Bawakaraeng meliputi kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Serta 

dataran tinggi Pegunungan Bohonglangi meliputi sebagian wilayah kecamatan 

Bulupoddo 

Tabel 4.1. Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Sinjai 

No Kecamatan  Ibu Kota Kecamatan Luas Total Area 

1.  Sinjai Barat Tassililu 135.53 

2.  Sinjai Borang Pasir Putih 66.97 

3.  Sinjai Selatan Bikeru 131.99 

4.  Tellulimpoe Mannanti 147.30 

5.  Sinjai Timur Samataring 71.88 

6.  Sinjai Tengah Saaenre 129.70 

7.  Sinjai Utara Balangnipa 29.57 

8.  Bulupoddo Lamatti Riattang 99.47 

9.  Pulau Sembilan Pulau Harapan 7.55 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sinjai Dalam Angka 2020 

 

3 Hardianto Rahman, Ismail Ismail, and Muh Anis, “Model Pengembangan Bumi Panrita 

Kitta Kabupaten Sinjai,” 2019, h. 1. 
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1. Letak Geografis Kelurahan Bongki 

Secara geografis luas wilayah kelurahan Bongki ± 4,81Km2, batas 

wilayah kelurahan Bongki sebelah utara Kabupaten Bone sebelah utara 

Kelurahan Biringere, sebelah barat Kelurahan Lamatti Rilau, dan Sebelah 

Timur Kelurahan Balangnipa. Kabupaten Sinjai terletak pada titik 5°2'56" - 

5°21'16" Lintang Selatan dan 119°56'30" - 120°25'33" Bujur Timur. 

Pada awalnya Kelurahan Bongki terbagi menjadi dua lingkungan 

utama: Paruntu dan Benteng. Namun, pada tahun 2002, terjadi pemekaran 

berdasarkan Surat Keputusan Camat Sinjai Utara No. 01/I/2002/SUT tanggal 

7 Januari 2002. Melalui keputusan tersebut, struktur lingkungan Kelurahan 

Bongki mengalami transformasi menjadi empat lingkungan. Lingkungan 

Paruntu dipisahkan menjadi dua bagian, yakni Paruntu dan Popanda, 

sementara Lingkungan Benteng juga mengalami pemekaran menjadi Benteng 

dan Samaenre.4 

2. Kondisi Demografis 

Kelurahan Bongki terdiri dari 1.976 KK dengan jumlah penduduk 7914 

jiwa yang terbagi atas 3.650 laki-laki dan 4.264 wanita. Sebagian besar 

penduduk Kelurahan Bongki bermata pencaharian karyawan swasta, 

wirausahawan, Aparatur negeri sipil (ASN), serta sebagian kecil bermata 

pencarian sebagai petani sawah dan kebun.  

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Bongki 

No Jumlah Penduduk Kelurahan Bongki 

1.  Jumlah KK 1.976 KK 

2.  Perempuan 4.264 Jiwa 

 

4 Hadrania, “Pengaruh Religiusitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap Minat Membayar 

Zakat Mal Di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai” (Makassar: Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h. 55. 



46 
 

 

3.  Laki-laki 3.650 Jiwa 

Jumlah Perempuan+ Laki-

laki 

7.914 Jiwa 

Sumber: Kantor Kelurahan Bongki tahun 2023 

B. Pelaksanaan Doi’ Pallawa Tana Sebagai Adat Perkawinan Bugis Sinjai 

di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 

Pernikahan atau perkawinan adalah perintah yang hendaknya 

disegerakan ketika setiap pemuda yang secara lahiriyah dan batiniyah telah 

mampu untuk memasuki sebuah fase kehidupan baru untuk membentuk 

sebuah keluarga.5 Masyarakat bugis Sinjai di Kelurahan Bongki pada 

umumnya menganut satu agama yakni agama Islam. Dalam perkawinan di 

Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, pada dasarnya 

tetap mengikuti nilai-nilai dalam ajaran hukum Islam, tetapi dipadukan 

dengan nilai tradisi yang secara turun-temurun telah dilakukan dan dianggap 

tidak bertentangan dengan hukum Islam.  

Adat perkawinan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Sinjai 

merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai tradisional, yang telah 

diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian adat perkawinan 

Bugis di Sinjai tidak hanya sekedar serangkaian ritual formal saja, akan tetapi 

juga mencerminkan kekayaan budaya dan filosofi kehidupan masyarakat 

Bugis yang telah dijunjung tinggi dan dilestarikan selama berabad-abad. Pada 

perkawinan Bugis di Kabupaten sanjai terdapat beberapa prosesi yang 

 

5Sitti Arafah, “Pernikahan ‘Bersahaja’ Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat 
Bugis Kota Palopo,” Mimikri 6, no. 2 (2020): h. 171. 
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dianggap penting dan wajib dilaksanakan mulai dari prosesi mammanu’-

manu’, madduta, mappetuada, mappaccing, tudangbotting, dan marola.6  

Mappettuada merupakan salah satu rangkaian prosesi yang sakral 

dalam adat perkawinan Bugis di Sinjai. Prosesi ini melibatkan kedua rumpun 

keluarga dan melibatkan tokoh adat serta tokoh masyarakat yang bertemu di 

kediaman calon mempelai perempuan untuk melakukan musyawarah tentang 

berbagai hal terkait pernikahan yang akan dilangsungkan. Hal-hal yang 

dibahas meliputi uang panai, penentuan tanggal pernikahan, doi’ pallawa tana, 

serta prosesi lainnya yang akan dilakukan dalam acara perkawinan nantinya. 

Doi’ pallawa tana merupakan salah satu aspek penting dalam adat 

perkawinan Bugis di Sinjai. Ini merupakan bentuk dari kewajiban bagi pihak 

laki-laki agar memperoleh izin masuk wilayah pihak calon mempelai 

perempuan.7 Seperti yang dikatakan oleh Asfa yang merupakan tokoh adat di 

Kelurahan Bongki: 

“Doi’ pallawa tana tradisi ketika melangsungkan suatu pernikahan 
dimana pihak dari laki-laki itu berasal dari luar daerah kelurahan atau 
desa dari pihak perempuan berasal, maka itulah yang dikenakan pallawa 
tana, dalam aturan adat itu diperuntukkan untuk kepala dusun atau 
kepala lingkungan.”8 

Dalam konteks adat Bugis di Sinjai, doi’ pallawa tana memiliki makna 

simbolis yang mendalam. Selain sebagai bentuk penghormatan dan 

pengakuan atas pemerintah setempat yakni kepala lingkungan, doi’ pallawa 

tana juga menunjukkan komitmen serius dari pihak laki-laki dalam 

mempersiapkan pernikahan. Meskipun doi’ pallawa tana bersifat tradisional, 

 

6 M Dahlan, “Islam Dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai, ”Jurnal Diskursus 
Islam 1, no. 1 (2013): h. 28. 

7Erni Sulistiawati, “Doi’pallawa Tana Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis Di 
Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai” (Universitas Hasanuddin, 2019), h. 
24. 

8Asfah (52 Tahun) Tokoh adat Kelurahan Bongki, Wawancara, Sinjai 13 Januari 2024 
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namun nilai-nilai dan praktiknya masih sangat dijunjung tinggi dalam 

masyarakat Bugis di Kelurahan Bongki. Hal ini menunjukkan bahwa adat 

perkawinan Bugis tidak hanya sekadar serangkaian ritual formal, tetapi juga 

mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan penghargaan 

terhadap tradisi leluhur. 

Doi’ pallawa tana, sebagai sebuah tradisi adat, memiliki ciri khas 

tersendiri yang dimana hanya berlaku pada konteks adat perkawinan semata. 

Sebuah tradisi adat yang secara khusus dan bersifat terbatas karena hanya 

dilakukan dalam konteks adat perkawinan. Tradisi ini memiliki peran khusus 

dalam upacara perkawinan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

proses tersebut di dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Bongki. Hal ini 

disampaikan oleh Asfah dalam wawancaranya mengatakan: 

“Pada aturan adat tradisi ini bersifat terbatas, karena mutlak hanya 
dilakukan pada adat perkawinan. Tradisi ini tidak berlaku selain dari 
pada adat perkawinan.”9 

Dalam praktiknya, tradisi pallawa tana tidak diterapkan dalam situasi 

atau konteks lain di luar upacara perkawinan. Ini menunjukkan bahwa tradisi 

ini memiliki batasan yang jelas dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari atau dalam situasi yang tidak terkait dengan perkawinan. 

1. Asal-usul Pelaksanaan Doi Pallawa Tana 

Pada masa lampau, peran kepala lingkungan atau kepala dusun dalam 

masyarakat Bugis di Sinjai tidak selalu diukur dengan penghasilan finansial 

seperti yang kita kenal saat ini. Sebaliknya, posisi mereka dianggap sebagai 

penjaga kampung dan penjaga wilayah, yang bertanggung jawab atas 

keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut. 

Sebagai pengakuan akan peran penting mereka dalam menjaga wilayah, maka 

 

9Asfah (52 Tahun) Tokoh adat Kelurahan Bongki, Wawancara, Sinjai 13 Januari 2024 
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sistem doi’ pallawa tana dialokasikan untuk mereka. Seperti yang dikatakan 

oleh Ansar sebagai Kepala Lingkungan Paruntu Kel. Bongki: 

“Pada zaman dulu kepala lingkungan atau kepala dusun tidak 
berpenghasilan, maka doi’ pallawa tana diperuntukkan atau menjadi 
bagian untuknya, karena kepala dusun atau lingkungan dianggap sebagai 
penjaga kampung dan penjaga wilayah, maka seluruh masyarakat yang 
berada di wilayahnya merupakan tanggung jawabnya, baik buruknya 
masyarakat ia yang menjaga, maka di putuskanlah oleh adat bahwa doi’ 
pallawa tana diperuntukkan untuk Kepala Lingkungan atau Kepala 
Dusun. Di artith5 kan juga sebagai “taha to matoa kampong” artinya 
bagian dari orang yang dituakan di sebuah kampung, sebagai bentuk rasa 
hormat masyarakat.”10 

Konsep "taha to matoa kampong" yang berarti bagian dari orang yang 

dituakan di sebuah kampung, merupakan ungkapan dari budaya Bugis yang 

menunjukkan penghargaan dan hormat kepada kepala lingkungan atau kepala 

dusun. Hal ini merupakan simbol dari rasa hormat dan pengakuan atas peran 

mereka sebagai pemimpin lokal. Fenomena pemberian upah kepada kepala 

lingkungan atau kepala dusun dapat dianalisis sebagai bagian dari dinamika 

sosial dan budaya masyarakat Bugis di Sinjai. Upah ini tidak hanya memiliki 

dimensi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial dan simbolis yang kuat 

dalam memperkuat hubungan antara pemimpin dan warganya, serta dalam 

memelihara keharmonisan dan stabilitas masyarakat setempat. Hal ini 

terutama mengingat bahwa pada zaman dahulu, kepala lingkungan atau 

kepala dusun tidak menerima upah langsung dari raja atau penguasa 

setempat. Seperti yang dikatakan oleh Hirmas Tokoh Masyarakat di Kel. 

Bongki: 

“Munculnya pallawa tana sebenarnya karena kepala wilayah (Kepala 
Lingkungan/Kepala Dusun) tidak mendapat sumber pendapatan dari 
raja sebagai pemilik wilayah. Sehingga diadakan musyawarah tokoh adat 
yang menghasilkan kesepakatan bahwa tradisi doi’ pallawa tana 
diperuntukkan kepada kepala wilayah pada saat itu, yang kemudian 

 

10Ansar (51 Tahun), Kepala Lingkungan Paruntu, Wawancara, Sinjai 16 Januari 2024 
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sekarang diberikan pada Kepala Lingkungan/Kepala Dusun sebagai 
bentuk rasa hormat kepada penguasa wilayah.”11 

Meskipun demikian, kepala lingkungan atau kepala dusun 

mendapatkan dukungan dan penghargaan dari masyarakat setempat atas 

kinerja dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. 

Pemberian upah atau penghargaan kepada kepala lingkungan atau kepala 

dusun tetap dilaksanakan hingga saat ini meskipun telah memiliki penghasilan 

lain didasarkan pada tradisi adat serta norma sosial masyarakat Bugis di 

Sinjai.  

2. Aturan Pelaksanaan Doi’ Pallawa Tana 

Doi’ pallawa tana merupakan satu aspek penting dalam adat 

perkawinan Bugis di Kelurahan Bongki. Dianggap sebagai bentuk kewajiban 

yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak pemerintah kelurahan dari 

pihak perempuan berdomisili. Dalam pelaksanaannya memuat beberapa 

aturan umum, berikut beberapa aturan mengenai proses pelaksanaan doi’ 

pallawa tana: 

a. Kesepakatan bersama 

Sebelum melaksanakan doi’ pallawa tana, pertama-tama dilakukan 

musyawarah bersama dengan dua rumpun keluarga dari pihak laki-laki 

maupun pihak perempuan yang disaksikan oleh tokoh adat dan masyarakat 

adat pada saat prosesi mapettuada. Dimana pada saat prosesi ini kedua belah 

pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan 

yang telah disetujui. Tahapan ini akan dirundingkan dan diputuskan segala 

 

11Hirmas (51 Tahun), Tokoh Masyarakat Kelurahan Bongki, Wawancara, Sinjai 14 
Januari 2024 
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sesuatu yang berkaitan dengan upacara.12  Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Asfah ketika wawancara menyampaikan bahwa: 

“Pembahasan mengenai pallawa tana menjadi pembahasan ketika 
prosesi lamaran atau mapettuada, yang dihadiri oleh kedua pihak 
keluarga dan para tokoh-tokoh adat di Kelurahan, tujuannya itu untuk 
mencapai kesepakatan supaya dalam pelaksanaan adat doi’ pallawa tana 
ini dilancarkan dan ke depannya tidak menjadi masalah bagi kedua 
pihak”13 

Nara sumber menyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut 

tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari terhadap pihak-pihak 

yang telah menyetujui pelaksanaan tradisi doi’ pallawa tana sehingga 

musyawarah menjadi salah satu kegiatan yang penting dan wajib dilakukan. 

Melalui proses musyawarah ini, ditentukan mengenai jumlah, bentuk, dan tata 

cara pelaksanaan doi pallawa tana.  

b. Penentuan besaran pembayaran doi’pallawa tana 

Tradisi doi’ pallawa tana memiliki ciri khas tersendiri di setiap daerah, 

dan prosesnya dapat berbeda-beda. Hal ini bergantung pada hasil 

musyawarah yang dilakukan oleh perangkat kelurahan, bersama dengan 

tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Jumlah pembayaran doi’ pallawa 

tana dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah tersebut. 

Pada kelurahan Bongki, besarannya telah ditetapkan sebesar Rp500.000,00. 

Penetapan jumlah pembayaran doi’ pallawa tana tersebut merupakan 

hasil dari musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait, dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi masyarakat 

setempat, nilai-nilai tradisi, dan kebutuhan pelaksanaan tradisi tersebut. 

Dalam proses musyawarah ini, akan dicari keseimbangan antara 

 

12Kembong Daeng Nurfadillah and Andi Agussalim AJ, “Bentuk Dan Makna Ungkapan 
Konotasi Dalam Prosesi Mapettuada Di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng,”  h. 4. 

13Asfah (52 Tahun), Tokoh adat Kelurahan Bongki, Wawancara, Sinjai 13 Januari 2024 
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mempertahankan tradisi adat dengan tidak memberatkan pihak-pihak yang 

terlibat. 

Sebagai hasil musyawarah, penetapan jumlah sebesar Rp500.000,00 di 

kelurahan Bongki menunjukkan kesepakatan yang telah dicapai oleh 

masyarakat setempat. Angka ini telah dipertimbangkan secara seksama 

sebagai jumlah yang wajar dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Hal 

ini disampaikan oleh Ansar dalam wawancara mengatakan: 

“Pallawa tana setiap daerah itu berbeda, berdasarkan hasil musyawarah 
dari perangkat kelurahan setempat bersama dengan tokoh adat dan toko 
masyarakat, apabila dianggap tidak memberatkan maka akan disepakati 
jumlahnya, terkhusus di kelurahan Bongki besaran yang telah disepakati 
bersama dalam musyawarah kelurahan yaitu Rp500.000,00.”14 

Pada kelurahan Bongki, ketetapan jumlah pembayaran doi’ pallawa 

tana sebesar Rp500.000,00 tidaklah bersifat mutlak berdasarkan hukum adat. 

Sebenarnya, hukum adat tidak secara jelas menetapkan jumlah pasti yang 

harus dibayarkan untuk doi’ pallawa tana. Tradisi ini cenderung mengikuti 

prinsip-prinsip kearifan lokal yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan 

kondisi serta kesepakatan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Hirmas dalam wawancara mengatakan: 

“Dalam ketetapannya jumlah yang harus dibayarkan pada kelurahan 
Bongki itu Rp500.000,00, tetapi ini bukan ketetapan dari hukum adat 
karena pada hukum adat tidak menyebutkan secara jelas jumlah yang 
harus di bayaran. Tidak ada hukum adat yang menerangkan secara jelas 
mengenai jumlahnya, maka yang bisa dilakukan dalam menentukan 
besarannya harus melalui musyawarah bersama dengan toko adat dan 
toko masyarakat beserta perangkat kelurahan agar tidak membebani 
masyarakat. Jadi Bukan seenaknya bagi kepala lingkungan menetapkan 
besarannya sekian. Semua tokoh adat dan tokoh adat dan tokoh 
masyarakat berkumpul dan membicarakan mengenai hal-hal dalam 
mengambil keputusan adat untuk doi palllawa tana.”15 

 

14Ansar (51 Tahun), Kepala Lingkungan Paruntu, Wawancara, Sinjai 16 Januari 2024 

15Hirmas (51 Tahun), Tokoh Masyarakat Kelurahan Bongki, Wawancara, Sinjai 14 
Januari 2024 
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 Dalam konteks ini, penetapan jumlah pembayaran doi’ pallawa tana 

yang spesifik dilakukan melalui proses musyawarah bersama antara 

perangkat kelurahan, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Musyawarah ini 

bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh 

semua pihak yang terlibat, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Ketika 

tidak ada ketetapan yang jelas dalam hukum adat mengenai jumlah yang harus 

dibayarkan, musyawarah menjadi mekanisme yang penting untuk 

menetapkan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

masyarakat setempat. Dalam musyawarah ini, berbagai faktor dapat 

dipertimbangkan, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nilai-nilai tradisi, dan 

kebutuhan pelaksanaan tradisi tersebut. 

Setiap pendapat dan pertimbangan dalam rapat adat didengarkan 

dengan seksama, dan keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan 

bersama masyarakat. Rapat adat menjadi wadah untuk menjaga keadilan 

sosial dalam penetapan besaran pembayaran doi’ pallawa tana, sehingga 

keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama dan diterima 

oleh seluruh masyarakat. Partisipasi perangkat kelurahan, tokoh adat dan tokoh 

masyarakat dalam rapat adat menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang adil 

dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat secara keseluruhan.  

c. Penerima doi’ pallawa tana 

Dalam persoalan adat, pembahasan mengenai hak penerimaan doi’ 

pallawa tana, kepala lingkungan lah berhak menerima pembayaran doi’ 

pallawa tana karena dalam bahasa adat, “pallawa kampong” atau “pallawa 

tana” diidentifikasi dan diartikan sebagai kepala lingkungan atau kepala 

dusun. Seperti yang dikatakan Ansar selaku Kepala Lingkungan Paruntu: 

“Pada persoalan adat kita berbicara mengenai hak, yang berhak 
menerima doi pallawa tana ialah saat ini kepala lingkungan, karena 
pallawa tana dalam bahasa adat bisa juga di sebut pallawa kampong, 
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yang diartikan sebagai kepala lingkungan atau kepala dusun. Namun 
pada praktiknya yang menerima pallawa tana ini tidak selalu diberikan 
hanya kepada kepala lingkungan atau kepala dusun, namun ini bukan 
bagian dari aturan adat tapi hanya kebijakan dari kepala lingkungan 
untuk membagi hasil dari pallawa tana kepada kepala rt atau rw dimana 
pihak perempuan berdomisili maka rt dan rw setempat harus dapat.”16 

Dalam peraturan adat, memang diatur bahwa penerimaan doi pallawa 

tana secara tradisional diperuntukkan bagi kepala lingkungan. Namun, aturan 

adat tidak secara tegas menyatakan bahwa penerimaan doi’ pallawa tana 

harus atau mutlak diberikan kepada kepala lingkungan saja. Karena tidak 

adanya ketentuan yang jelas dalam aturan adat yang menyatakan bahwa doi’ 

pallawa tana hanya boleh diterima oleh kepala lingkungan, oleh karena itu, 

kepala lingkungan berpendapat dan memandang bahwa membagi hasil dari 

pembayaran doi’ pallawa tana kepada pihak lain yakni ketua RT dan RW 

tidaklah melanggar atau bertentangan dengan aturan dan norma-norma adat.  

Dalam hal ini, kepala lingkungan membuat keputusan untuk 

memperluas lingkup penerimaan doi’ pallawa tana, mencakup juga ketua RT 

dan RW. Hal ini merupakan kebijakan yang diambil oleh kepala lingkungan 

dikarenakan kepala lingkungan umumnya sudah memiliki sumber 

pendapatan lain, sehingga tidak lagi mengandalkan doi’ pallawa tana sebagai 

sumber pendapatan atau penghasilannya. Dalam hal kebijakan yang 

dikeluarkan, penerimaan doi’ pallawa tana telah mengalami pergeseran. 

Kebijakan ini untuk membagi hasil dari tradisi doi’ pallawa tana kepada ketua 

RT atau RW di tempat di mana pihak perempuan atau penyelenggara acara 

perkawinan berdomisili. 

3. Fungsi dan Tujuan Pelaksanaan Doi’ Pallawa Tana  

Secara umum doi’ pallawa tana merupakan sejumlah uang yang 

memiliki fungsi untuk membuka penghalang bagi seorang laki-laki agar dapat 

 

16Ansar (51 Tahun), Kepala Lingkungan Paruntu, Wawancara, Sinjai 16 Januari 2024 
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memasuki wilayah tempat tinggal perempuan yang menjadi calon istri atau 

perempuan yang akan dipinangnya.17 Hal ini sejalan dengan yang telah 

disampaikan oleh Hasanuddin Jafar dalam wawancaranya mengatakan: 

“Doi pallawa tana itu bertujuan sebagai biaya untuk memasuki wilayah, 
jadi harus dibayarkan kepada pemilik wilayah yaitu Kepala Lingkungan. 
Doi pallawa tana ini bagian dari adat perkawinan apabila pihak laki-laki 
berbeda wilayah dengan pihak perempuan yang ingin dinikahi maka 
harus memperoleh dulu izin untuk memasuki wilayah”18 

Menurut bapak Hasanuddin Jafar tujuan dilaksanakannya doi’ pallawa 

tana berperan sebagai pembuka penghalang bagi laki-laki untuk memasuki 

wilayah dari perempuan yang akan dipinangnya. Penghalang yang 

dimaksudkan adalah izin dari pemerintah wilayah Kelurahan Bongki yang 

menjadi lambang persetujuan dan pengakuan resmi terhadap pernikahan 

antara dua keluarga yang berbeda domisili atau wilayah. Hal ini 

menggarisbawahi bahwa pentingnya hubungan antar wilayah dalam konteks 

perkawinan, yang tidak hanya melibatkan individu dan keluarga semata, 

tetapi juga melibatkan pemerintahan yang memegang peranan penting dalam 

mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Adapun tujuan lain 

diberlakukannya pembayaran doi’ pallawa tana di Kelurahan Bongki sebagai 

berikut: 

a. Sebagai bentuk pelaporan  

Dalam hal ini doi’ pallawa tana berfungsi sebagai bentuk pelaporan 

kepada tokoh adat dan perangkat Kelurahan bahwasanya seseorang akan 

menjadi bagian dari warga Kelurahan Bongki. Seperti yang dikatakan oleh 

Asfah selaku tokoh adat Kelurahan Bongki: 

 

17Sulistiawati, “Doi’pallawa Tana Dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat Bugis Di Desa 
Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai,” h. 34. 

18Hasanuddin Jafar (70 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai 25 Januari 
2024 
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“Sebagai pelaporan kepada tokoh adat dan perangkat kelurahan yang 
lain dari pihak laki-laki bahwasanya dia akan menjadi bagian dari warga 
kelurahan atau desa tempat calon istri bertempat tinggal.”19 

Dalam wawancara tersebut menjelaskan bahwa salah satu aspek yang 

menjadi tujuan dari tradisi ini adalah sebagai pelaporan kepada tokoh adat 

dan perangkat kelurahan lainnya dari pihak laki-laki. Hal ini dilakukan untuk 

menyampaikan bahwa pihak laki-laki tersebut akan menjadi bagian dari 

warga kelurahan atau desa tempat calon istri bertempat tinggal. Melalui 

proses ini, pihak laki-laki secara terbuka menyatakan niatnya untuk 

bergabung dengan keluarga calon istri serta memastikan bahwa langkah 

tersebut diakui dan diterima oleh tokoh adat dan perangkat kelurahan lainnya. 

b. Sebagai bentuk penghargaan dan imbalan jasa  

Dalam adat perkawinan Bugis di Kelurahan Bongki, pelaksanaan doi’ 

pallawa tana juga memiliki makna sebagai bentuk penghargaan dan imbalan 

jasa kepada Kepala Lingkungan. Selain menjadi bagian dari proses adat 

perkawinan Bugis di Kelurahan Bongki, doi’ pallawa tana juga menjadi wujud 

dari penghargaan dan penghormatan kepada Kepala Lingkungan dimana hal 

ini mencerminkan hubungan yang erat antara adat dan kehidupan sosial 

masyarakat Kelurahan Bongki. Seperti yang disampaikan oleh Ansar selaku 

Kepala Lingkungan Paruntu: 

“Adanya tradisi ini (doi’ pallawa tana) selain menjadi bagian dari adat 
perkawinan sebenarnya juga menjadi wujud ungkapan penghormatan 
kepada Kepala lingkungan, karena dengan adanya tradisi ini menjadikan 
keberadaan Kepala Lingkungan itu diakui”20 

Dengan demikian, pelaksanaan doi’ pallawa tana juga dapat diartikan 

sebagai ungkapan rasa syukur atas perlindungan dan dukungan yang 

diberikan oleh pemerintah kelurahan terhadap warganya. Melalui tradisi ini 

 

19Asfah (52 Tahun), Tokoh adat Kelurahan Bongki, Wawancara, Sinjai 13 Januari 2024 

20Ansar (51 Tahun), Kepala Lingkungan Paruntu, Wawancara, Sinjai 16 Januari 2024 
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masyarakat akan lebih mengakui keberadaan pemerintah kelurahan yang 

memiliki peran yang penting dalam memelihara kehidupan sosial dan budaya 

di wilayahnya. bentuk penghargaan dan imbalan jasa kepada pemerintah 

kelurahan yakni Kepala Lingkungan menunjukkan betapa pentingnya 

hubungan saling menghormati antara masyarakat adat dan pemerintah dalam 

menjaga kestabilan di dalam masyarakat Bugis di Kelurahan Bongki.  

c. Sebagai bentuk dukungan terhadap adat dan tradisi 

Melalui pelaksanaan doi’ pallawa tana, masyarakat secara aktif telah 

mempertahankan dan memperkuat identitas budaya yang dimiliki. Tradisi ini 

menjadi suatu momen yang penting di dalam mewujudkan nilai-nilai luhur 

yang telah diwariskan kepada masyarakat Bugis di Kelurahan Bongki. Tradisi 

ini bukan hanya sekedar sebuah serangkaian adat perkawinan, tetapi juga 

menjadi salah satu bentuk dukungan yang nyata terhadap keberlangsungan 

tradisi dan keberlanjutan budaya karna dipandang sebagai unsur yang dapat 

memperkaya budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.21  

Kemudian dalam wawancara Hirmas selaku Tokoh Masyarakat mengatakan:  

“Apabila ditinjau dari asal-usul adanya doi’ pallawa tana, seharusnya 
pelaksanaannya sudah dapat dihentikan, karena pada awalnya doi’ 
pallawa tana hadir karena kepala kampung atau sekarang di sebut 
kepala lingkungan pada saat dahulu itu tidak menerima upah dari raja 
sehingga hadir lah doi’ pallawa tana sebagai sumber pendapatan bagi 
mereka, tetapi walaupun pada masa kini mereka sudah berpenghasilan 
tradisi ini tidak serta-merta dihentikan karena tradisi ini dianggap 
sebagai warisan leluhur yang secara turun temurun telah dilakukan. 
Masyarakat pun tidak ada yang merasa terbebani akan keberlangsungan 
tradisi ini karena dianggap sebagai bentuk menjaga adat dan budaya 
yang telah berlangsung sejak lama.”22 

 

21Titiek Suliyati, “Etnis Bugis Di Kepulauan Karimunjawa: Harmoni Dalam Pelestarian 
Budaya Dan Tradisi,” Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan 11, No. 1 (2016): h. 67. 

22Hirmas (51 Tahun), Tokoh Masyarakat Kelurahan Bongki, Wawancara, Sinjai 14 
Januari 2024 
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 Dalam penuturan diatas menjelaskan bahwa, tradisi doi’ pallawa tana 

bukan hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga merupakan ungkapan 

penghargaan dan kesetiaan masyarakat terhadap budaya. Menghentikan 

pelaksanaan tradisi ini akan dianggap sebagai pemutusan warisan budaya. 

Pelaksanaan tradisi ini menjadi sebuah upaya dalam mempertahankan jati diri 

masyarakat sebagai bagian dari masyarakat Bugis yang kaya akan tradisi dan 

nilai-nilai luhur. Dengan demikian, bagi masyarakat Bugis di Kelurahan Bongki 

pentingnya tradisi doi’ pallawa tana dianggap sebagai menjaga 

keberlangsungan dan keberagaman budaya dalam masyarakat. Menjadikan 

tradisi doi’ pallawa tana dalam adat perkawinan Bugis di Kelurahan Bongki 

sebagai ungkapan dukungan terhadap adat dan tradisi juga dikatakan oleh 

Hasanuddin Jafar: 

“Apabila ada masyarakat yang merasa keberatan dengan keberadaan 
pallawa tana maka akan dilakukan musyawarah kembali bersama 
dengan tokoh-tokoh adat, perangkat kelurahan dan toko masyarakat. 
Tapi sejauh ini belum ada yang keberatan karena tradisi ini dianggap 
sebagai bentuk dukungan terhadap adat istiadat.”23 

 Adah atau adat dalam bahasa arab disebut dengan arti “Kebiasaan” 

yaitu prilaku masyarakat yang selalu terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu 

kala, cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan 

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

yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Dengan kata 

lain Adat adalah kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan dianggap baik 

oleh akal pikiran.24  

 

23Hasanuddin Jafar (70 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai 25 Januari 
2024 

24musafir Musafir, “Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi 
Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah,” Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana 
Islam 5, No. 1 (2023): h. 51. 
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 Pallawa tana telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 

dan tradisi masyarakat Bugis di Kelurahan Bongki sejak lama. Sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan telah tertanam dalam kesadaran masyarakat 

sebagai suatu hal yang alami dan diterima secara luas. Dalam perspektif 

masyarakat Bugis, melaksanakan tradisi doi’ pallawa tana bukanlah hal yang 

dianggap memberatkan, melainkan merupakan suatu kehormatan dan 

kebanggaan untuk terus menjaga tradisi leluhur. Sehingga apabila terdapat 

masyarakat yang merasa keberatan dengan keberadaan doi' pallawa tana, 

langkah yang kemudian akan diambil adalah melakukan musyawarah 

bersama dengan tokoh-tokoh adat, perangkat kelurahan, dan toko 

masyarakat. Musyawarah yang dilakukan melibatkan berbagai pihak terkait, 

seperti tokoh-tokoh adat yang memiliki otoritas dalam memutuskan masalah 

tradisional, perangkat kelurahan yang bertanggung jawab atas urusan 

administratif, dan toko masyarakat yang mewakili suara masyarakat luas. 

Tujuannya adalah untuk mendengarkan semua pendapat dan memastikan 

bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kesepakatan 

bersama. 

Namun, hingga saat ini, belum ada yang secara resmi mengungkapkan 

keberatan terhadap tradisi ini. Hal ini disebabkan oleh pandangan umum di 

masyarakat yang menganggap doi' pallawa tana sebagai bentuk dukungan 

yang kuat terhadap adat dan tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-

tahun. 
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C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Doi’ Pallawa Tana 

Sebagai Adat Perkawinan Bugis Sinjai di Kelurahan Bongki Kecamatan 

Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 

 Dalam panorama masyarakat Bugis yang kaya akan tradisi dan adat 

istiadatnya, praktik perkawinan membawa serta sejumlah tradisi yang 

menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya. Salah satu 

tradisi yang menonjol dalam konteks adat perkawinan Bugis di Kelurahan 

Bongki adalah "doi’ pallawa tana", sebuah praktik yang secara khas dilakukan 

sebagai bagian dari adat perkawinan di masyarakat Bugis di Kelurahan 

Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.  

 Dalam adat perkawinan masyarakat Bugis di Kelurahan Bongki, praktik 

yang dikenal sebagai "doi pallawa tana" memainkan peran penting sebagai 

tradisi dari prosesi pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini 

dapat dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk dalam hukum mubah.  

Istilah "mubah" dalam hukum Islam merujuk pada perbuatan mukalaf. 

Menurut para ahli ushul ialah apa yang diberikan kebebasan kepada para 

mukalaf untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkannya.25 Mubah 

adalah sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara 

mengerjakan atau meninggalkan. Jadi, disini tidak terdapat tuntutan untuk 

mengerjakan atau meninggalkan. hal ini tidak diperintahkan dan tidak pula 

dilarang. Hukum dalam bentuk ini disebut ibahah sedangkan perbuatan yang 

diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut mubah.26 Dengan demikian, 

mubah merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama untuk seorang 

mukalaf, antara mengerjakan dan meninggalkannya. Artinya boleh memilih 

 

25Fikri Muhtada Muhtada and Muhammad Abdul Aziz Abdul Aziz, “Kajian Hukum 
Taklifi Menurut Para Imam Mazhab,” Tahkim 17, no. 2 (2022): h. 257. 

26Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh (Kencana, 2014), h. 363. 
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antara mengerjakan ataupun meninggalkan. Apabila dikerjakan tidak 

mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Firman 

Allah QS Al-Maidah/5:2: 

 وَاِذَا حَللَتُُْْ فاَصْطَادُوْا 

Terjemahnya:  

"...Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu 
berburu..."27 

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa, jika seorang Muslim telah 

menyelesaikan ihram-nya, maka ia dibolehkan untuk berburu. Kegiatan 

berburu ini tidak mendatangkan pahala dan tidak pula mendatangkan dosa 

bagi pelakunya, melainkan netral. Oleh karena itu, ketentuan mengenai hukum 

mubah membawa konsep fleksibilitas dalam Islam. Hal ini berarti dalam 

agama Islam, ada begitu banyak perbuatan dan tindakan yang diperbolehkan 

untuk dilakukan, namun juga diperbolehkan untuk ditinggalkan.  

Dalam hukum islam, mubah termasuk salah satu dari lima kategori 

hukum taklifi. Dinamakan hukum taklifi dikarenakan perintah ini langsung 

pada perbuatan seorang mukalaf, yaitu seseorang yang telah balig dan berakal 

sehat. Disebut juga tuntutan karena hukum taklifi menuntut agar seorang 

mukalaf melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti.28  

 

 

 

 

 

 

27Kementerian Agama, RI “Al-Quran Dan Terjemahnya,” Kementerian Agama RI, 2022, 
h. 106. 

28M Ridha Ds, “Pebandingan Hukum Syara’(Hukum Taklif Dan Hukum Wadh’i),” Al-
Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 8 (2012): h. 77. 
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Berikut penjelasan mengenai pembagian hukum taklifi:  

Tabel. 4.3 Pembagian Hukum Taklifi 

Pembagian Hukum Taklifi 

Wajib: wajib adalah sebuah perintah 

hukum yang harus dikerjakan 

mukalaf. Hukum wajib ini adalah 

hukum yang harus dilaksanakan 

dengan ketentuan mendapat pahala 

jika dilaksanakan dan mendapat 

dosa jika ditinggalkan. 

Mandub (sunnah): Sunnah 

merupakan sesuatu yang 

diperintahkan oleh syar‘i agar 

dikerjakan oleh seorang mukalaf 

secara tidak pasti. Dalam artian, 

bahwa bentuk perintah yang 

menunjukkan tidak adanya 

kewajiban. Nash dan dalil memuat 

perintahnya tersebut tidaklah 

bersifat wajib. 

Muharram (haram): haram ialah 

tuntutan yang secara tegas dari 

hukum syara’ untuk tidak dikerjakan 

dan ditinggalkan, dengan perintah 

secara pasti. Yang berarti perintah 

larangan itu sendiri menunjukan 

bahwa larangan itu adalah pasti. 

Makruh: Makruh adalah sesuatu 

yang diperintahkan oleh hukum 

syara’ agar mukalaf mencegah untuk 

mengerjakan sesuatu, dengan 

perintah yang tidak pasti. 

Mubah: mubah merupakan pilihan 

yang berupa kebolehan untuk 

melaksanakan atau 

meninggalkannya. Mubah memiliki 

posisi yang netral dan tidak 

berimplikasi hukum berupa halal 
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maupun dosa. Namun biasanya 

segala hal yang mubah tentunya 

mengandung manfaat. 

Pelaksanaan doi’ pallawa tana pada masyarakat Bugis di Kelurahan 

Bongki, adalah praktik yang menandai peristiwa perkawinan dengan 

memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu, dalam hal ini adalah kepala 

lingkungan ataupun pada perangkat kelurahan setempat. Pelaksanaan tradisi 

ini dianggap sebagai hukum mubah dengan alasan bahwa upacara adat yang 

dilaksanakan pada perkawinan di lingkungan masyarakat Kelurahan Bongki 

telah disesuaikan dengan konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran 

hukum Islam, termasuk al-‘urf. 

Al-‘urf dalam kamus al-wasith, secara etimologi al-‘urf berarti sesuatu 

yang baik. Adapun secara terminologi, mempunyai definisi sebagai sesuatu 

yang biasa dilakukan oleh manusia, baik itu dari perbuatan maupun dari 

perkataan yang sudah menjadi populer di antara mereka.29 Para ulama telah 

sepakat bahwa ‘urf harus berdasarkan pada al-Qur’an, hadis, ijmak, dan dalil.30 

Adapun dalil al-Qur’an mengenai ‘urf, firman Allah QS al-A’raf/7:199 

 خُذِ العَْفْوَ وَأْمُرْ بِِلعُْرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الجْٰهِلِيَْْ 

Terjemahnya:  

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan 
berpalinglah dari orang-orang bodoh.”31 

 

29Fauzul Hanif Noor Athief, “Konsep ‘Urf Sebagai Variabel Produk Hukum,” Suhuf 31, 
no. 1 (2019): h. 45. 

30Sunan A utad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam 
Penetapan Hukum Islam,” Tsaqafah 13, no. 2 (2017): h. 285. 

31 Kementerian Agama, RI “Al-Quran Dan Terjemahnya,” Kementerian Agama RI, 
2022. h. 176 
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 Kata al-‘urf dalam ayat di atas, dimana umat manusia disuruh untuk 

mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang 

baik dan telah menjadi kebiasaan pada masyarakat.  Adapun hadis yang 

menganggap al-‘urf dapat dijadikan salah satu hujjah (dasar atau 

pertimbangan) dalam menetapkan atau penentuan hukum Islam. hal ini 

sebagaimana pada hadis Rasulullah saw: 

ىه المسلمون حس نا فهو عند الله حسن   ما رأ

Artinya:  

 “Apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah” 
(H.R. Ahmad dan Ibnu Mas’ud). 

Dalam hadis diatas, konsep al-‘urf menekankan pada pentingnya 

memahami dan mengakomodasikan kebiasaan atau adat yang baik dalam 

suatu masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada hadis tersebut, jika 

umat Islam menganggap suatu perbuatan atau praktik sebagai hal yang baik, 

dan hal tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka hal tersebut 

dapat diterima dan diakui sebagai baik pula di sisi Allah. Hal ini berarti, bahwa 

adat atau kebiasaan yang baik yang berkembang dalam masyarakat yang 

diakui dan dihargai oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip agama 

Islam. 

Jika dilihat dari segi keabsahannya, al-‘urf terbagi menjadi dua yaitu 

pertama, al-‘urf al-fasid yang dimana kebiasaan yang berlaku pada masyarakat 

dan bertentangan dengan dalil-dalil hukum syara’. Sedangkan al-‘urf al-sahih 

merupakan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan nash yaitu al-Qur’an dan hadis.32  

 

32N Zahrum and Anita Marwing, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai’dalam 
Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar,” Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 
2 (2023): h. 276. 
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Praktik pembayaran doi’ pallawa tana tergolong dalam al-‘urf al-sahih 

karena dalam masyarakat yang menerapkan praktik pembayaran doi’ pallawa 

tana, hal ini dianggap sebagai bagian dari tradisi perkawinan yang sah dan 

diterima secara luas oleh masyarakat setempat. Meskipun tidak secara 

langsung diatur di dalam al-Qur’an maupun hadis, praktik ini telah menjadi 

bagian dari kehidupan sosial dan budaya yang telah sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran islam, yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti 

yang dikatakan oleh Burhanuddin selaku imam kelurahan Bongki dalam 

wawancara berkata: 

“Kalau membicarakan pallawa tana sebenarnya itu adalah bentuk dari 
turunan musyawarah atau hasil musyawarah secara turun temurun yang 
diakui sampai sekarang. Tidak bertentangan dengan hukum islam 
karena kuncinya “Bekerja sama dalam hal kebaikan”, dimana kebaikan 
yang dimaksud dalam hal memperlancar pelaksanaan pernikahan yang 
dilangsungkan.”33 

Doi’ pallawa tana, sebenarnya merupakan turunan dari musyawarah 

yang telah diakui secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini. 

Praktik ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena keberadaan 

tradisi ini tidak menyimpang dari ajaran Islam, pada prinsip utamanya yang 

mengedepankan kebaikan.  Dengan kata lain, praktik pembayaran doi pallawa 

tana yang telah dilaksanakan di Kelurahan Bongki sejak lama, tidak 

menghalalkan yang haram dan tidak pula membuat yang wajib menjadi batal, 

serta tidak menimbulkan mafsadah (kerugian dan kerusakan). 

Konsep bekerja sama dalam hal kebaikan menjadi kunci dalam 

pemahaman dan pelaksanaan tradisi doi’ pallawa tana.  Hal ini 

mengisyaratkan bahwa praktik ini dilakukan dengan niat baik untuk 

memperlancar penyelenggaraan pernikahan dengan sebaik mungkin. Dengan 

demikian, doi’ pallawa tana tidak hanya diterima oleh masyarakat Bugis di 

 

33Burhanuddin (55 Tahun), Imam Kelurahan Bongki, Wawancara, Sinjai 23 Januari 
2024 
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Kelurahan Bongki sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga diterima karena telah 

sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kerja sama dalam kebaikan. 

Firman Allah QS Al-Maidah/5:2 

ِ وَالتَّقْوٰى    وَتعََاوَنوُْا علَََ البِْ 
 Terjemahnya:  

“….Tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa….”34 

Pada ayat di atas, mengajarkan nilai-nilai kerjasama dalam hal 

kebaikan dan ketakwaan. Ayat ini mengandung pesan penting tentang 

pentingnya bantuan dan dukungan antar sesama umat manusia dalam 

melakukan perbuatan baik dan menegakkan takwa. Hal ini menegaskan 

bahwa sebagai manusia yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat, 

memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam mendukung satu sama lain 

dalam melakukan perbuatan baik. Kebaikan tersebut meliputi segala bentuk 

amal saleh yang menguntungkan bagi individu dan masyarakat secara luas, 

seperti dengan memberi sedekah, menolong yang membutuhkan, 

memperbaiki lingkungan, dan lain sebagainya.  

Pada praktik pembayaran doi’ pallawa tana, praktik ini dianggap sesuai 

dengan konsep maslahah mursalah, dimana pada pelaksanaannya membawa 

manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam prosesi adat perkawinan di 

Kelurahan Bongki. Dalam hal ini lebih mengutamakan manfaat daripada 

mudhorat.  Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari praktik ini antara lain: 

1. Memperkuat hubungan sosial dan kekeluargaan, dimana praktik ini 

dapat menjadi sarana untuk mempererat ikatan sosial dan kekeluargaan 

 

34 Kementerian Agama, RI “Al-Quran Dan Terjemahnya,” Kementerian Agama RI, 
2022. h. 106. 
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antara pihak pengantin dan pihak lain dalam masyarakat, seperti kepala 

lingkungan maupun dengan Ketua RT/RW di Kelurahan Bongki. 

2. Mendorong solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat, melalui 

praktik ini, masyarakat dapat menunjukkan solidaritas dan saling 

membantu satu sama lain dalam proses penyelenggaraan perkawinan. 

3. Membantu meringankan beban keuangan, pembayaran doi’ pallawa tana 

bisa menjadi sumber dana tambahan bagi perangkat kelurahan, seperti 

kepala lingkungan atau ketua RT/RW. 

4. Menjaga tradisi dan identitas budaya, praktik ini juga dapat dianggap 

sebagai bagian dari warisan budaya yang dilestarikan oleh masyarakat 

Bugis di Kelurahan Bongki, sehingga dapat menjaga keberlangsungan 

dan keberagaman budaya lokal 

Dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat ini, praktik pembayaran 

doi’ pallawa tana dapat dipandang sesuai dengan konsep maslahah mursalah 

karena lebih mengutamakan manfaat atau maslahat daripada mudharat atau 

kerugian. Meskipun tidak ada nash (dalil) yang secara langsung mengatur 

mengenai pelaksanaan praktik ini dalam Islam, namun prinsip kebaikan dapat 

dipertimbangkan sebagai landasan moral untuk mendukung praktik ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Doi' Pallawa Tana, sebagai salah satu rangkaian prosesi perkawinan, 

memiliki makna simbolis yang mendalam dalam konteks adat Bugis di 

Sinjai. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada kepala lingkungan 

atau kepala dusun, doi' pallawa tana juga menunjukkan komitmen serius 

dari pihak laki-laki dalam mempersiapkan pernikahan. Asal-usul 

pelaksanaan doi' pallawa tana dapat ditelusuri ke zaman lampau di mana 

kepala lingkungan atau kepala dusun dianggap sebagai penjaga wilayah 

dan tidak memiliki penghasilan finansial dari penguasa setempat. 

Meskipun kepala lingkungan kini memiliki sumber pendapatan lain, 

tradisi doi' pallawa tana tetap dipertahankan sebagai bagian dari 

warisan budaya. Aturan pelaksanaan doi' pallawa tana diatur melalui 

musyawarah bersama antara perangkat kelurahan, tokoh adat, dan 

tokoh masyarakat. Penetapan besaran pembayaran doi' pallawa tana 

dan penerimaannya kepada kepala lingkungan atau kepala dusun 

ditentukan melalui proses musyawarah ini, yang bertujuan untuk 

mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak 

yang terlibat. Pelaksanaan doi' pallawa tana memiliki fungsi dan tujuan 

yang penting dalam konteks adat perkawinan Bugis di Kelurahan Bongki. 

Selain sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap 

pemerintah setempat, doi' pallawa tana juga berperan sebagai pembuka 

penghalang bagi laki-laki untuk memasuki wilayah calon istri serta 

sebagai wujud dukungan terhadap adat dan tradisi yang telah 

berlangsung selama bertahun-tahun. 
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2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai 

mubah, yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih 

antara melaksanakannya atau meninggalkannya. Dengan konsep 

fleksibilitas dalam Islam, praktik ini dianggap sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran Islam yang menekankan kebaikan. Pengakuan terhadap tradisi 

doi’ pallawa tana sebagai bagian dari al-‘urf atau kebiasaan yang baik 

dalam masyarakat juga memberikan legitimasi terhadap praktik ini. 

Meskipun tidak secara langsung diatur dalam al-Qur'an atau hadis, 

praktik ini dianggap sebagai turunan musyawarah dan telah diterima 

secara luas oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa 

praktik ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Praktik doi’ 

pallawa tana juga dapat dipandang dari sudut pandang maslahah 

mursalah, di mana praktik ini membawa manfaat bagi berbagai pihak 

yang terlibat dalam prosesi perkawinan di Kelurahan Bongki. Dengan 

memperkuat hubungan sosial, mendorong solidaritas, meringankan 

beban keuangan, dan menjaga tradisi serta identitas budaya, praktik ini 

dapat dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap kebaikan dalam 

masyarakat. 

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

dilapangan serta mengkaji literatut yang terkait dengan doi’ pallawa, 

kemudian disusun secara sistematis dalam hasil penelitian ini, maka beberapa 

hal yang menjadi implikasi sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Menambah pemahaman dan keilmuan pada bidang ilmu agama dan 

hukum mengenai pelaksanaan doi’ pallawa tana sebagai adat perkawinan 
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bugis di kelurahan bongki kecamatan sinjai utara Kabupaten Sinjai ditinjau 

dari perspektif hukum Islam. 

2. Implikasi Sosiologis 

a. Memberikan saran kepada masyarakat Kabupaten Sinjai terkhusus 

masyarakat Kelurahan Bongki untuk mempertahankan serta melestarikan 

prosesi doi’ pallawa tana sebagai adat perkawinan dengan memastikan 

bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip dan syariat hukum 

Islam. 

b. Memberikan saran kepada aparat kelurahan terkhusus Kepala Lingkungan 

untuk tetap menjaga tradisi pemberian doi’ pallawa dalam pernikahan 

sesuai dengan aturan  yang telah berlaku secara turun-temurun dan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus di Kelurahan 

Bongki mengenai esensi dan tujuan dari doi’ pallawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

BUKU 
 

Adam, Panji. Hukum Islam: Konsep, Filosofi Dan Metodologi. Sinar Grafika, 
2021. 

Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fikih. Jakarta: Amzah, 2019. 

Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar. Buku Ajar Pengantar 
Hukum Indonesia. Airlangga University Press, 2019. 

Hasma. Pegantar Hukum Islam. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2021. 

Ja’far, H A Kumedi. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Arjasa Pratama, 
2021. 

Nurhaini, E. Metode Penelitian Hukum. Bandung: PT Refika Aditama, 2018. 

Nuzul, A. Pengantar Ilmu Hukum. Bone, 2015. 

Rohidin, S H. Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia 
Hingga Indonesia. Lintang Rasi Aksara Books, 2017. 

Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Ushul Fikih. Kencana, 2014. 

Sugiarto, Umar Said. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 

Wantjik Saleh, K. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1980. 

Wiludjeng, J M Henny. Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama. Penerbit 
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020. 

JURNAL 

Ahsan, Muhmmad. “Memahami Hakikat Hukum Islam.” TASAMUH: Jurnal 
Studi Islam 11, no. 2 (2019): 231–48. 

Ahsanulkhaq, Moh. “Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui 
Metode Pembiasaan.” Jurnal Prakarsa Paedagogia 2, no. 1 (2019). 

Alzagladi, Fazal. “Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang 
Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Universitas Islam 
Indonesia, 2018. 

Arafah, Sitti. “Pernikahan ‘Bersahaja’ Di Masa Pandemi Covid-19 Pada 
Masyarakat Bugis Kota Palopo.” Mimikri 6, no. 2 (2020): 171–88. 

Athief, Fauzul Hanif Noor. “Konsep ‘Urf Sebagai Variabel Produk Hukum.” 
Suhuf 31, no. 1 (2019): 40–57. 

Atma, Fraddian. “Pelaksanaan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Pembentukan 
Kabupaten Layak Anak (Studi Di Kabupaten Mempawah).” Jurnal 
Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa 
S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura 5, No. 3 (N.D.). 

 

 
70 



71 
 

 

 
 
 

Burhanudin, Achmad Asfi. “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya.” El- 
Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 4, no. 1 (2018): 1–14. 

Dahlan, M. “Islam Dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai.” Jurnal 
Diskursus Islam 1, no. 1 (2013): 20–35. 

Dinata, Muhd Farabi. “Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam.” Al-Ilmu 
5, no. 2 (2020): 168–81. 

Ds, M Ridha. “Pebandingan Hukum Syara’(Hukum Taklifi Dan Hukum 
Wadh’i).” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 8 (2012): 77–90. 

Fuad, Ahmad Masfuful. “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ Al-Ḥukm.” 
Mazahib, 2016, 42–60. 

Harisudin, M Noor. “’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fikih) Nusantara.” 
Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 20, no. 1 (2016): 66– 
86. 

Lizarman, Debi, and Susi Fitria Dewi. “Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat 
Perkawinan Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci.” 
Journal of Civic Education 2, no. 4 (2019): 363–70. 

Shadiqi, M. A. (2019). Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam 
Menulis Karya Ilmiah. Buletin Psikologi, 27(1), 30-42. 

Mahdayeni, Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, and Ahmad Syukri 
Saleh. “Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, 
Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan 
Sumber Penghidupan).” Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 7, 
no. 2 (2019): 154–65. 

Muhtada, Fikri Muhtada, and Muhammad Abdul Aziz Abdul Aziz. “Kajian 
Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab.” Tahkim 17, no. 2 (2022): 
245–60. 

Munib, Abdul. “Hukum Islam Danmuamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam 
Bidang Muamalah).” Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke 
Islaman 5, no. 1 (2018): 72–80. 

Munir, Akmal Abdul. “Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al- 
Tasyri’hukum Perkawinan Dalam Kitab Fikih Al-Sunnah.” Hukum Islam 
21, no. 2 (n.d.): 320–49. 

Musafir, Musafir. “Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi 
Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah.” Jurnal Al-Ahkam: 
Jurnal Hukum Pidana Islam 5, no. 1 (2023): 41–62. 

Nurfadillah, Kembong Daeng, and Andi Agussalim AJ. “Bentuk Dan Makna 
Ungkapan Konotasi Dalam Prosesi Mapettuada Di Kecamatan Liliriaja 
Kabupaten Soppeng,” n.d. 

Nurhayati, Nurhayati. “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul 
Fikih.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2018): 124–34. 

Pranata, Mochamad Adrian, and Muhammad Yunus. “Keabsahan Akad Nikah 
Melalui Video Call Menurut Hukum Islam.” Jurnal Riset Hukum 
Keluarga Islam, 2021, 20–25. 



72 
 

 

 
 
 

Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. “Pernikahan Adat Jawa Di Desa 
Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.” Haluan Sastra Budaya 
2, no. 1 (2018): 19–40. 

Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang- 
Undang No. 1 Tahun 1974.” Jurnal Yustitia 19, no. 1 (2018). 

Putri, Dar Nela. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” Jurnal El- 
Mashlahah 10, no. 2 (2020): 14–25. 

Rifa’i, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis.” 
Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2, no. 1 (2018): 23–35. 

Rohman, Moh. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan 
Perkawinan.” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 7, no. 1 
(2017): 1–27. 

Sabri, Muhammad. “Eksistensi Nilai Tolong Menolong (Assitulu-Tulungeng) 
Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis.” Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, 
Dan Budaya 2, no. 2 (2019): 1–10. 

Salim, Munir. “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat 
Masyarakat Adat Nusantara.” Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan 
Ketatanegaraan 6, no. 1 (2017): 65–74. 

Samad, Muhammad Yunus. “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam.” Istiqra: 
Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam 5, no. 1 (2017). 

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Konsep ‘Urf Dalam 
Penetapan Hukum Islam.” Tsaqafah 13, no. 2 (2017): 279–96. 

Setiabudy, Rianto. "Etika Penelitian: Apa Dan Bagaimana?." Majalah 
Kedokteran Andalas 37 (2015): 20-25. 

Sufyati, H S. “2.2 Ruang Lingkup Hukum Islam.” Akuntansi Syariah (Konsep 
Dasar), 2022, 14. 

Sugiarto, Umar Said. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 

Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Sumber Hukum Islam.” Tahkim (Jurnal 
Peradaban Dan Hukum Islam) 1, no. 1 (2018). 

Suliyati, Titiek. “Etnis Bugis Di Kepulauan Karimunjawa: Harmoni Dalam 
Pelestarian Budaya Dan Tradisi.” Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan 11, 
no. 1 (2016): 67–77. 

Tunai, Sitty Fauzia. “Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber 
Penetapan Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perkembangan 
Hukum Islam Dewasa Ini.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 3, no. 2 (2016). 

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” Jurnal Pendidikan Agama Islam- 
Ta’lim 14, no. 2 (2016): 185–93. 

Zahrum, N, and Anita Marwing. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang 
Panai’dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.” BUSTANUL 
FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 2 (2023): 266–82. 



 

73 
 

 
 
 

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’urf 
Sebagai Sumber Hukum Islam.” Lisan Al-Hal: Jurnal 
Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan 9, No. 2 (2015): 
379–96. 

 
SKRIPSI 

Jaelani, Muhammad Baqi. “. Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang 
Pelangkah Kampung Dalam Perkawinan Adat Betawi (Studi 
Kasus Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta 
Selatan).” Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah 
Jakarta, N.D. 

Sulistiawati, Erni. “Doi’pallawa Tana Dalam Pelaksanaan Perkawinan 
Adat Bugis Di Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe 
Kabupaten Sinjai.” Universitas Hasanuddin, 2019. 

Surianti, Surianti. “Praktik Pembayaran Doi’Pallawa Kampong Dalam 
Perkawinan Adat Bugis Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di 
Lingkungan Pekkae Palanro Kabupaten Barru.” IAIN Parepare, 
2022 

THESIS 

Alzagladi, Fazal. Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang 
Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam. Ms Thesis. 
Universitas Islam Indonesia, 2018. 

WEB 

Kementrian Agama, R I. “Al-Quran Dan Terjemahan.” Kementerian 
Agama RI, 

2022. 



 

80 
 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Nur Adillah Shadiqah, Lahir di Sinjai, 22 September 

2002. Berasal dari Kabupaten Sinjai tepatnya di 

Kecamatan Sinjai Utara, Kelurahan Bongki. Anak ke tujuh 

dari sepuluh bersaudara dari pasangan Bapak Aminullah 

Sir dan Ibu Sitti Wahdaniar Achmad. Peneliti memulai 

pendidikan formalnya ke Taman Kanak-kanak yakni TK Aisyiyah Butsanul 

Athfal II Lita, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar yakni SDN 

1 Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya 

melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di UPTD SMPN 5 Sinjai 

dan lulus pada tahun 2017, dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah 

Menengah Atas di UPT SMAN 1 Sinjai, dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 

yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Alauddin 

Makassar pada Jurusan Hukum Keluarga Islam. 

penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah Swt dan kedua 

orang tua untuk dapat menimba ilmu mulai dari Taman Kanak-kanan sampai 

dengan menyelesaikan studi di tingkat Perguruan Tinggi. Penulis berharap 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca. 

 

 

 


