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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح
 Kha kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش
 Syin sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
  ٌ  Nun N En 
 Wau W We و
 Ha H Ha هـ
 hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

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

dengan tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا´

 Kasrah I I ا¸

 ḍammah U U ا 

 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ـ´ ي̊

 fatḥah dan wau Au u dan u ـ´ و̊

Contoh: 
 

 kaifa : ف´ ي˚ ك´
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 haula : ه́ و̊  ل́

 
3. Maddah 

 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
 

Huruf 

Nama Huruf dan 
 

Tanda 

Nama 

 ى ´ ... | ا ´ ...
 

fatḥah dan alif atau yā’ 
 

Ā 
a dan garis di 

atas 

 ـي¸ـــــ
 

kasrah dan yā’ 
 

Ī 
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau Ū و ـ
u dan garis di 

 
atas 

 

 
Contoh: 

 māta : ي́ا ت́

 ramā : ر́ ي́ي

 qīla : ل¸ ي̊ م́

ٌ   و̊ ت  yamūtu : ي´ 

 
4. Tā’ marbūṭah 

 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
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adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 

Contoh: 

 ل¸ ا´طف˚ ´الأ ضة´ و˚ ر´

 ة´ضه¸ ا´نف˚́ ا ة´ي  ˚ د¸ ٌ  ´ ن˚́ ا

 

 

: rauḍah al-aṭfāl 

: al-madīnah al-fāḍilah 

ٌ ة   al-ḥikmah : ا́ ن̊ ح̧ ك̊́ 

 
5. Syaddah (Tasydīd) 

 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ــ  ٌ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 
 

 rabbanā : ´رتَّا  ´

ج ي̊ ا́  ٌ  ٌ ´  ٌ  : najjainā 

́ ن̊ ح́ ك  al-ḥaqq : ا

ٌ   ̧ ٌ ع ى́  : nu“ima 

 aduwwun‘ : ع́د و

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ــــ¸ـ ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 



Contoh: 

xii 

 

 

 

 ع´ ي ه̧ ع´

 ي رب´

: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 

: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli- 

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

نَّش ٌ̊   ص  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا́

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انَّ́س ن̊ س́نة́ 

 al-falsafah : ا́ ن̊ف́ ه̊  س́فة́ 

́ ن̊ةلاد́   al-bilādu : ا

 
7. Hamzah 

 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 



Contoh: 
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  ٌ ́  ta’murūna : ت´أ˚ ي ر و̊

ٌ   و̊ ع  ‘al-nau : ا´نُّ

 syai’un : ش́ ي̊ ء

 umirtu : أ ي̧ ر̊ ت

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 
 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 
9. Lafẓ al-Jalālah ( الل) 

 

 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lain- 

nya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 
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ẓ z al- 

 
Contoh: 

 billāh ب¸الله¸ dīnullāh د̧ ي̊ ٌ   الل¸

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada laf 

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fī raḥmatillāh = ¸الل ة¸ ٌ  ´ ح˚ ر´ ي˚ ¸ف ى˚ ه 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 
B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- 

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

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

Naṣr Ḥamīd Abū) 
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Nama : Hasnia 
Nim : 10300120054 
Judul : Analisis Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap 

Dampak Perkawinan Paksa Pada Masyarakat Bugis Maros (Studi 
Kasus di Desa Bonto Mate’ne) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkawinan paksa 
pada Masyarakat Bugis untuk itu masalah yang diangkat yakni 
(1)Mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa pada 
masyarakat bugis di Desa Bonto Mate’ne. (2)Mengetahui dampak perkawinan 
paksa dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat 
bugis di Desa Bonto Mate’ne.(3)Mengetahui perbandingan hukum adat dan 
hukum islam terhadap perkawinan paksa di Desa Bonto Mate’ne. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
(penelitian lapangan) yang di laksanakan masyarakati Desa Bonto Mate’ne 
dengan metode pengumpulan data primer yaitu data yang di peroleh melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yaitu data yang 
dikumpulkan melalui literature-literatur dan artikel yang relevan dengan 
penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukka bahwa (1) perkawinan paksa didasarkan 
pada adat istiadat yang kuat dalam masyarakat dimana tekanan dari keluarga 
dapat menjadi faktor utama dalam memaksa seseorang untuk menikah (2) 
Orang tua memperhatikan keutuhan rumah tangga anak-ananknya, hingga 
akan berusaha sekuat tenaga dan akan melakukan berbagai cara supaya 
perkawinan anak-anak mereka tidak jatuh ke lembah perceraian (3) 
Kebanyakan perkawinan paksa di Desa Bonto mate’ne itu terjadi karena 
turun temurun keluarga yang memaksa anaknya menikah sesuai dengan 
pilihan orang tua karena pilihan orang tua lebih baik dari pada pilihan anak 
itu sendiri dan juga sebagai cara untuk mempertahankan tradisi itu. 

Implikasi dari penelitian itu yaitu: Masyarakat Bugis Khususnya di Desa 
Bonto Mate’ne sangat menjunjung tinggi sebuah perkawinan dan semuanya 
berakhir bahagia hingga semua di karuniai keturunan, meskipun tidak dapat 
dipungkiri ada juga yang berakhir dengan perceraian tapi itu sulit di jumpai 
di Desa Bonto Mate’ne. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu hal yang didambakan oleh setiap insan 

manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk membina bahterah rumah 

tangga yang sah menurut agama maupun peraturan negara. 

Perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang mengahalalkan hubungan 

antara laki-laki dan perempuan untuk memungkinkan kedua belah pihak 

bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Akad sendiri 

diartikan sebagai perjanjian dimana seorang waanita dan seorang pria 

mengikatkan diri mereka dalam satu perkawinan, melalui ijab qabul dengan 

mahar yang telah di tentukan dan di saksikan oleh dua orang saksi.1 

Melihat posisi pernikahan sebagai bagian yang sangat menentukan 

dalam meraih anugerah Allah swt dalam hal berpasang-pasangan, oleh 

karenanya islam sangat memperhatikan persoalan ini. Dalam islam itu 

sendiri pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang sangat agung sebagai 

sarana dalam membangun peradaban. Upaya untuk memelihara keluarga 

secaramulia yang mendapatkan dukungan dari Al-Qur’an. Oleh karena itu, 

islam sangat menghargai dan meninggikan ikatan suci ini dan 

menganggapnya sebagai sarana untuk mewujudkan banyak tujuan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan dunia dan kehidupan masa depan yang 

lebih bahagia. 

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga bukan hanya tentang 

sepasang suami istri yang hidup bersama di tempat tinggal tertentu, tetapi 
 

1 Zarifah Nurdin, Perkawinan (Perspektif Fiqih, Hukum Positif Indonesia Dan Adat Di 
Indonesia) (Bengkulu: El-Markazi, 2017), h.29. 
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juga sebagai “support system” yang selalu mendukung satu sama lain untuk 

mencapai hidup yang bahagia bersama.2 

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Putus dan 

berakhirnya suatu perkawinan disebabkan beberapa hal yaitu karena 

perceraian, kematian, serta karena putusan pengadilan. Salah satu contoh 

penyebab putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah adanya 

permohonan pembatalan perkawinan oleh suami ataupun istri. Pembatalan 

perkawinan diatur dalam Undang- Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan 

dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan.3 

Perkawinan yang dipaksa oleh pihak ayah yakni perkawinan yang 

tidak dengan kemauan dan persetujuan dari anak yang akan menikah atau 

yang terjadi karena ada desakan atau tekanan, bisa berakibat fatal serta tidak 

tercapainya keharmonisan didalam membina rumah tangga dan berakibat 

kepada perceraian. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana 

hubungan perkawinan yang mana banyak keluarga yang tidak harmonis yang 

terlihat dari sering terjadinya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan 

antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Banyak suami-istri yang 

juga tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dan berakhir 

dengan perceraian dan salah satu penyebab ketidakharmonisan tersebut 

adalah adanya kawin paksa. 

Sebenarnya saat ini sudah bukan zamannya lagi perkawinan paksa 

karena ditingkat pendidikan anak perempuan dengan anak laki-laki adalah 

relatf sama, kalau dahulu memang pada umumnya anak perempuan tidak 

banyak berpendidikan tinggi sehingga orang tua dianggap lebih tahu mana 

yang lebih baik untuk jodoh anaknya. 

 

2 Kustiah Sunarty dan Alimuddin Mahmud, Dasar Pembentukan Anatomi, Sistem Dan 
Patologi Keluarga (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016), h.21. 

3 Faisal, “Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya,” Jurnal Hukum Islam Dan 
Perundang-Undangan Vol.4 No.1 (2017). 
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Dalam UU No 12 Tahun 2022 Pasal 4 (1) disebutkan bahwa 

pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. 

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi “ yang termasuk 

dalam pemaksaan perkawinan ialah perkawinan anak, pemaksaan 

perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan 

perkawinan korban dengan pelaku perkosaan”.4 

Islam menghormati perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. 

Perempuan diberikan hak untuk menentukan calon suami yang akan menjadi 

teman hidupnya dalam susah dan bahagia, dalam meraih kegagalan dan 

kesuksesan. Islam melarang orang tua atau wali untuk memaksakan 

kehendaknya kepada anaknya dalam memilih calon suami. Memilih suami 

sebagai pendamping hidup bagi seorang perempuan merupakan hak yang 

diberikan kepadanya secara mutlak. Sehingga, ketika seorang bapak ataupun 

wali yang lain merampas hak tersebut secara paksa dengan menikahkan anak 

perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya maka hal itu dapat 

dikategorikan sebagai sebuah kejahatan.5 

Sebagai orang tua yang telah melahirkan, merawat, medidik, dan 

menyayangi anaknya dengan sepenuh hati tentu selalu mengingkan anaknya 

hidup bahagia, termasuk juga bahagia bersama kelaurganya nanti 

(suami/istri). Maka ikut sertanya orang tua dalam memilihkan jodoh 

anaknya tidak dapat dipersoalkan atau disalahkan. Sehingga, menjadi sebuah 

kewajaran jika terdapat orang tua yang ikut serta menentukan pilihan jodoh 

bagi anak-anaknya. Perkawinan paksa yang biasa dijumpai pada dewasa ini 

sedikit banyaknya adalah merupakan pengaruh kebiasaan bagi masyarakat 

yang pada zaman dahulu memang orang tua sangat berperan dalam memilih 

jodoh untuk anak-anaknya. 

 

 
 

 
Seksual. 

4 Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2002, Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

 
5 Lilik Ummi Kaltsum, “Rethinking Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan,” Jurnal 

Palastren Vol.6, No. (2013): h.402. 
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Contoh kasus Selfi dan Adi 

Pasangan ini menikah sejak tahun 2017, pada saat itu selfi berusia 25 

tahun dan Adi 27 tahun, Selfi berprofesi sebagai bidan dan Adi berprofesi 

sebagai guru di sekolah dasar. Selfi dan Adi di jodohkan sebagai alasan agar 

harta keluarga kedua pasangan ini tidak jatuh ketangan orang lain, yang di 

ketahui bahwa pasangan ini adalah keluarga dekat. 

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih 

dan sayang dan antara suami dan isteri tidak mau berbagi suka dan duka, 

maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat 

dikatakan telah gagal, sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing 

suami-isteri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya 

tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga. Bersahabat dengan 

Perempuan (isteri) termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan 

menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk 

menyegarkannya dengan hal-hal yang mubah.6 

Saya menikah dengan adi karena paksaan orang tua, kami berdua 

tidak saling cinta dan saya juga telah memiliki pacar hubungan kami sangat 

serius, tapi orang tua saya tidak merestui saya dengan pacar saya karena 

mereka tidak mau harta keluarga jatuh kepada orang lain yang tidak 

memiliki hubungan darah. Diawal pernikahan kami sering bertengkar hebat 

tapi seiring berjalannya waktu kami sama-sama menyadari, dan semua itu 

tentunya berkat dari nasehat orang tua kami berdua dan akhirnya sampai 

saat ii rumah tangga kami baik-baik saja. 

Dalam Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi (‘aqad) yang 

mengandung unsur pengesahan hubungan kelamin antara seorang laki-laki 

dengan perempuan yang bukan mahramnya. Perkawinan juga manifestasi 

kecintaan dan kasih sayang antara sesama manusia. Sebagaimana firman 

Allah dalam Surat Ar-Rum, ayat 21 : 

 

6 Nur Khozin, Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Cet.1 (Jakarta: 
Amzah, 2010), h.29. 
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كُمَْ•يَْ•بَ   ن 
 

 
Terjemahnya: 

مِنَْ اٌٰتِهَو  ََْٰٰٰ ل قَ َا ن ًۗ نََْل كُمََْخ  اَفسُِكُمَْ•ا نََْمِّ اج  سْكُنََُا زْو  ا•لِّت   ٰ ْٰ ًََْوْ ا•اِل  ل ََه  ع  ج  َو 

ةَ  دَّ و  َٰ َمَّ  ٰ حْةْ ر  ََِٰاِنَََّوَّ ْٰ ذلِكَ َفِ ٌتَ َٰٰ ٰٰ ٰٰ  ٰ وْمَ َل 
رُوْنَ •تَ •يَََّلِّق   ف كَّ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

7
 

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah 

menetapkan dengan cara perkawinan, agar manusia dapat meneruskan 

keturunan dan menyalurkan nafsu seksualnya secara baik dan benar, 

sehingga diharapkan akan dapat membawa ketenangan jiwa dalam rangka 

pengabdian diri kepada Allah SWT. Dengan demikian secara umum, 

perkawinan bukan hanya untuk meneruskan keturunan, bahkan lebih dari 

itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kedamaian, kebahagiaan, 

dan ikatan kekerabatan diantara suami istri. 

Hukum Islam telah menentukan syarat-syarat pernikahan, salah 

satunya adalah adanya persetujuan orang tua dari calon mempelai wanita. 

Persetujuan ini penting agar memasuki gerbang pernikahan dan berumah 

tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan 

kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan pernikahan 

dapat tercapai.8 Karena persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang 

memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh dalam hal ini yang 

dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syafi‘i misalnya menyebutkan 

bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. 

Lain halnya kalau persetujuan datangnya dari gadis dewasa menurut ulama 

Syafi‘iah tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama 

 

7  Agama Kementerian, Al-Quran Dan Terjemahnya (Jakarta Timur: Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, 2019). 

8 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.74. 
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Syafi‘iah ketika sudah memenuhi syarat- syarat tertentu maka orang tua 

dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis tersebut. 

Oleh karena itu perkawinan harus didasarkan oleh persetujuan dari 

kedua calon mempelai, bukan hanya satu pihak yang menyetujui 

berlangsungnya suatu perkawinan. hal ini dimaksudkan agar setiap orang 

dapat bebas memilih pasangan untuk kedepannya menjalani kehidupan 

berumah tangga. Konsep diatas dapat dihubungkan dengan sistem 

perkawinan yang terjadi pada zaman dulu, dimana seorang anak harus patuh 

terhadap keinginan orang tuanya untuk dinikahkan dengan pilihan orang tua 

tersebut. sebagai anak tidak dapat menolak kehendak orang tuanya 

meskipun ia memiliki kehendak lain. Dengan demikian, praktik kawin paksa 

yang masih berlangsung hingga saat ini adalah akibat kontribusi dari cara 

pandang terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial. Dalam konteks 

kehidupan sosial, perkawinan seringkali di maknai sebagai kewajiban sosial 

daripada manifestasi kehendak bebas tiap-tiap individu. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap 

analisis perbandingan hukum adat dan hukum islam terhadap dampak 

perkawinan paksa pada masyarakat bugis maros (studi kasus di desa bonto 

mate’ne) 

a. Analisis perbandingan hukum adat dan hukum islam terhadap 

perkawinan paksa pada masyarakat bugis maros 

b. Dampak perkawinan paksa pada masyarakat bugis maros 

2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan fokus penelitian diatas,maka dapat dideskripsikan 

bahwa penelitian ini dibatasi pada analisis perbandingan hukum ada dan 

hukum islam terhadap dampak perkawinan paksa pada masyarakat bugis 

maros, untuk lebih memahami dan mengidentifikasi masalah, maka akan 

dijelaskan hal pokok sebagai berikut: 
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a. Analisis perbandingan hukum adat dan hukum islam terhadap 

perkawinan paksa pada masyarakat bugis maros. 

1. Hukum adat dan hukum islam terhadap perkawinan paksa pada 

masyarakat bugis 

Jika ditinjau dari pespektif adat dalam masyarakat bugis, masih 

terdapat orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa salah satunya 

karena alasan kebangsawanan. Pada sebagian masyarakat bugis konsep wali 

mujbir ini yang dijadikan standar oleh adat bahwa orang tua memiliki 

kewenangan dalam mencari jodoh untuk anaknya, sebagai upaya dalam 

menjaga kualitas keturunannya. Dan tidak menutup kemungkinan seiring 

berjalannya waktu perkawinan paksa ini sudah mulai mendapat penolakan 

dari generasi sekarang. 

Suku bugis khusunya di Kabupaten Maros, memiliki keragaman 

budaya yang mencakup nilai-nilai kesopanan dan norma atau aturan sebagai 

pedoman hidup. Secara umum masyarakat Bugis terkenal setia dengan 

tradisitradisinya dan dikenal dengan gelar-gelar kebangsawanan yang 

senantiasa mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Disamping itu semua 

orang bugis juga terkenal sangat menghormati Ulama dan cendekiawan serta 

pemerintah. Inilah yang mejadikan tradisi-tradisi suku bugis masih ada dan 

lestari hingga kini.9 

Bagi suku bangsa yang tinggal disekitar orang Bugis, mengenal 

mereka sebagai orang yang berkarakter keras dan menjunjung tinggi 

kehormatan. bahkan demi kehormatan (siri’), orang Bugis rela melakukan 

tindakan kekerasan, karena siri’ ini merupakan harga diri yang mesti 

dipertahankan. Karakter keras menjadi lebel orang Bugis karena keteguhan 

mempertahankan sesuatu dan keberanian dalam menghadapi tantangan.10 

 

9 Sarifa Suhra, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Budaya Masyarakat Bugis,” 
Jurnal Darussalam Vol.11 No. (2019): h. 228. 

10 Nur Avita, Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 
Perkawinan Masyarakat Bugis) (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.32. 
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Perkawinan paksa tersebut ditinjau menurut hukum islam terdapat 

pertentangan yakni orang tua atau keluarga yang menikahkan anak terdapat 

unsur paksaan dan si anak tidak menyetujuinya. sedangkan menurut hukum 

islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya dengan pilihannya 

hendaklah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak-anaknya baik 

itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Apabila pernikahan itu terlanjur 

terjadi maka pada dasarnya pernikahan itu adalah sah jika yang menjadi wali 

mujbir (ayah dan kakek) walaupun tanpa ada persetujuan dari si anak. Sebab 

wali mujbir itu adalah wali yang berhak memaksa, dan yang dinikahkan 

dengan itu adalah sekufu, namun alangkah mulianya jika si wali mujbir 

tersebut meminta persetujuan kepada si anak, akan tetapi jika yang menjadi 

wali mujbir seperti paman maka izin si anak sangat diperlukan jika tidak ada 

izinnya maka pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan dan apabila dalam 

kehidupan rumah tangganya, ternyara sering terjadi pertengkaran, dan telah 

dilakukan usaha damai namun tidak berhasil maka mereka yang dipaksa 

menikah tersebut memiliki hak khiyar apakah akan melanjutkan perkawinannya 

atau tidak. 

a. Dampak perkawinan paksa pada masyarakat bugis 

Orang tua melakukan perkawinan paksa atau menjodohkan anak gadisnya 

didasarkan atas berbagai alasan, diantaranya kekhawatiran orang tua bahwa 

sang anak akan mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab. 

Dan juga mereka berasumsi bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi 

tanggung jawab dari orang tua. 

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala “saling mengambil 

satu sama lain”. Jadi, perkawinan merupakan ikatan timbal balik. Meskipun 

mereka berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami istri 

mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan 
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dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan guna 

memperat atau mendekatkan yang sudah jauh. Hal ini sering ditemukan 

antara mitra usaha atau sahabat bahkan saudara yang menikahkan atau 

menjodohkan anak mereka sejak kecil.11 

Mengenai sistem kekerabatan pada masyarakat bugis dikenal dengan 

istilah asseajingen, yakni hubungan antara seorang anak terhadap sanak 

keluarga kandung dari bapak adalah sama dengan hubungan terhadap 

ibunya, garis keturunan berdasarkan kedua orang tua (bilateral).12 

Keanggotaan dalam suatu kekerabatan disebut dengan istilah siajing 

yang dibedakan atas siajing mareppe (kerabat dekat) dan siajing mabela 

(kerabat jauh). Kerabat dekat inilah yang merupakan kelompok penentu dan 

pengendali martabat keluarga. Oleh karena itu, kerabat dekat ini harus selalu 

dilbatkan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga seperti 

perjodohan/pelamaran, warisan dan masalah solidaritas yang diwujudkan 

untuk saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung 

jawab dan memperlihatkan kepentingan sesamanya. 

dalam bentuk gotong royong untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

diantaranya persiapan perkawinan, biaya perkawinan dan sebagainya.13 

 
 

 

11 Andi Numaga N, Adat Istiadat Pernikahan Bugis (Makassar: CV.Telaga Zamzam, 
2002), h.3. 

12 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi 
Selatan, cet. 3 (Makassar: Grafindo persada, 2006), h.70. 

13 Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan Di Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat 
(Makassar: Indobis Publishing, 2006), h.121-122. 
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Sejatinya perkawinan ideal bagi sebagian besar masyarakat bugis 

yaitu seorang laki-laki maupun perempuan sangat diharapkan mendapat 

jodoh dalam lingkungan keluarga sendiri, baik dari pihak ayah maupun pihak 

ibu. Adapun hubungan perkawinan yang baik dalam lingkungan keluarga 

adalah hubungan horizontal, yaitu:14 

a.  Siala  Massapposiseng,  pernikahan  antara  sepupu  satu  kali. 
 

Hubungan perkawinan semacam ini merupakan yang paling ideal 

apalagi dikalangan bangsawan, hal ini bertujuan untuk menjaga 

derajat kemurnian darah antara keduanya. Perjodohan ini juga 

sering disebut dengan assialang marola (perjodohan yang sesuai. 

b. Siala Massappo Kadua, pernikahan antara sepupu dua kali. Perjodohan 

ini dikenal dengan istilah asialanna memeng (perjodohan yang sangat 

serasi). 

c. Siala Massappo Katellu, pernikahan antara sepupu tiga kali. Seringkali 

disebut dengan istilah ripasilorogengngi, yaitu mendekatkan kembali 

hubungan kekerabatan yang jauh. 

d. Penerapan budaya yang diterapkan oleh orang Bugis bukanlah suatu 

konsep yang mutlak harus dilaksanakan. Akan tetapi praktik tersebut 

dilakukan demi menciptakan keluarga yang harmonis. Selain itu, 

pernikahan yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip 

kesepadanan tersebut maka keluarga tersebut akan mengalami 

15kesulitan dalam beradaptasi dan tidak jarang akan menimbulkan 

 

14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi 
Selatan, h.74. 

15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi 
Selatan, h.78. 
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16 Achmad Uchlis, Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur “Tinjauan Hukum Positif Dan 
Islam” (Surabaya: CV.Jakad Publishing, 2019), h.15. 

 

 

 
 
 

 
konflik yang tidak hanya berdampak pada satu rumah tangga saja, 

melainkan akan berdampak pada keluarga dari kedua belah pihak. 

Dari beberapa perempuan yang melaksanakan perkawinan tersebut, 

keinginan orang tua juga menjadi salah satu faktor yang dominan. Dimana 

orang tua menikahkan anaknya ketika sudah dianggap dewasa dan siap 

untuk berumah tangga. Sebagai orang tua yang memiliki anak gadis tentunya 

tidak akan merasa tenang sebelum anaknya menikah, karena adanya 

kekhawatiran akan melakukan hal-hal yang melanggar syariat. 

Hal ini sangat kuat kaitannya dengan masyarakat bugis yang 

senantiasa menjaga siri’ (kehormatan). Karena jika anak gadisnya melakukan 

hal-hal yang bagi sebagian orang bugis itu telah melanggar aturan 

(pangadereng) dalam masyarakat, maka hal tersebut dianggap sangat 

memalukan dan melanggar budaya siri’ orang bugis. 

Disatu sisi, orang tua yang memaksakan anaknya untuk menikah 

dengan laki-laki yang dipilihkan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk 

melihat anaknya hidup bahagia. Karena menurut mereka ketika mencarikan 

pendamping untuk anaknya pastilah dari keluarga baik-baik sehingga 

nantinya sang anak juga diperlakukan dengan baik.16 

C. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini akan 

mempermasalahkan bagaimana analisis perbandingan hukum adat dan 

hukum islam terhadap dampak perkawinan paksa pada masyarakat bugis 

maros (studi kasus di desa bonto mate’ne). Dari masalah pokok ini dianalisis 

secara teoritis dan empiris dalam keadaan beberapa sub masalah yaitu: 

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa pada 

masyarakat bugis di Desa Bonto Mate’ne? 

2. Bagaimana dampak perkawinan paksa dalam kehidupan berumah 

tangga dan kehidupan sosial masyarakat bugis di Desa Bonto Mate’ne? 
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17 Abu Bakar, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali Dan Hak Perempuan Dalam 
Penentuan Jodoh),” Jurnal Ahkam Vol.1 No.2, Juni (2019): h.83. 

 

 

 
 
 

 
3. Bagaimana perbandingan hukum adat dan hukum islam terhadap 

perkawinan paksa di Desa Bonto Mate’ne? 

D. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk 

mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan 

plagiat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk 

menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukan yaitu menegaskan 

perbedaanya dengan hasil-hasil penelitian yang sejenis dan yang pernah 

dilakukan oleh orang lain. Memastikan bahwa pokok masalah yang akan 

diteliti berbeda dengan penelitian sebelumya walaupun masih dalam tema 

yang sama 

Dengan demikian penelitian menegaskan penelitian yang dilakukan 

adalah baru. Dalam penelitian proposal skripsi ini, peneliti membutuhkan 

literatur yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. 

1) Jurnal Abu Bakar yang berjudul “Kawin Paksa (Problem Kewenangan 

Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh). Dalam penelitian 

tersebut ditemukan bahwa seorang perempuan dewasa dalam 

pandangan mayoritas ulama dianggap telah memiliki kemampuan 

untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berhubugan dengan 

transaksi-transaksi keuangan seperti perdagangan, kepegawaian dan 

sebagainya. Oleh karena itu, sangat logis jika perempuan juga dapat 

melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan urusan 

pripadinya termasuk dalam menentukan pasangan hidupnya.17 

2) Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ihsan, SH., yang berjudul “Kawin 

Paksa Perspektif Gender (Studi terhadap Hak Memilih Calon Suami 

oleh Perempuan). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam fiqih, 

khususnya kajian Imam mazhab ada pendapat yang membenarkan 
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19 Abdul Hamid, Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 
Jember) (Jember: Asy-syari’ah III, 2017), h.46. 

 

 

 
 
 

 
kawin paksa dengan berdasar kepada konsep ijbar yang dikemukakan 

oleh Imam Syafi‟i. namun apabila keluar dari konsep ijbar maka hal 

tersebut sudah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Lain halnya 

dalam persperktif gender, kawin paksa dinilai sebagai salah satu 

bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender bahkan dinilai sebagai 

diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin terutama perempuan 

karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih pasangan 

hidupnya seperti kaum pria.18 

3) Jurnal Abdul Hamid yang berjudul “Perceraian Sebab Kawin Paksa 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember). Dalam penelitian tersebut 

dijelaskan bahwasanya ada sekita 76 kasus yang terdaftar mengenai 

perceraian karena kawin paksa. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa kesadaran orang tua akan tujaun perkawinan masih terbilang 

kurang sehingga adanya unsur paksaan dalam perkawinan yang dapat 

menyebabkan terjadinya perceraian. Disamping itu, perkawinan paksa 

juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, 

budaya dan keluarga.19 

4) Jurnal Amin Mukrimun yang berjudul “pernikahan paksa gadis 

dibawah umur oleh wali perspektif ulama dan keempat mazhab”. 

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya perkawinan itu 

haruslah sukarela dan perkawinan bersifat internal dan bersifat 

monogomi. Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih 

jodoh dengan empat kriteria yaitu karena cantiknya, karena 

keturunanya, hartanya dan karena agamanya, yang lebih utama dari 

keempat kriteria itu adalah karena agamanya. 

5) Jurnal Agus Mahfudin yang berjudul “Dampak kawin paksa terhadap 

keharmonisan  keluarga”.  Dalam  penelitian  tersebut  dijelaskan 

 

18 Muhammad Ihsan, “Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih 
Calon Suami Oleh Perempuan),” Jurnal Saree Vol.1 No.1 (2019): h.68. 
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bahwasanya perkawinan bukanlah hanya pertemuan lahir batin pria 

dan watapi dalam perkawinan juga untuk mendapatkan kebahagiaan, 

ketenangan, dan kedamaian. 

6) Skripsi Sry Irnawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Pernikahan atas Paksaan Orang Tua di Kelurahan Bontoramba Kec. 

Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri” 

Tahun 2013-2015). Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa 

pernikahan pattongko siri‟ merupakan sebuah pernikahan untuk 

menutupi rasa malu. Pernikahan ini terjadi karena terdapat pihak 

yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga harus 

digantikan oleh orang lain. Pattongko siri‟ biasa terjadi pada wanita 

yang hamil diluar nikah dan orang yang menghamilinya tidak 

bertanggung jawab, sehingga keluarga mencari pengganti untuk 

menutupi rasa malu yang mereka alami. 

B. Tinjauan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 
a. Mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa 

pada masyarakat bugis di Desa Bonto Mate’ne. 

b. Mengetahui dampak perkawinan paksa dalam kehidupan berumah 

tangga dan kehidupan sosial masyarakat bugis di Desa Bonto Mate’ne. 

c. Mengetahui perbandingan hukum adat dan hukum islam terhadap 

perkawinan paksa di Desa Bonto Mate’ne. 

2. Manfaat Penelitian 

 
a. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembagan tatanan ilmu 

pengetahuan. 
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b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi pemikiran dan masukan kepada masyarakat setempat 

dalam memahami hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia 



 

 

 
BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perkawinan Paksa 

Perkawinan biasa dikenal juga dengan istilah pernikahan. 

Pernikahan sendiri adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan 

oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara 

norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan terdiri 

berbagai macam menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas 

sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan 

dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Scholten mengartikan 

perkawinan sebagai hubungan yang kekal yang berarti harus berlangsung 

abadi, seumur hidup pasangan suami istri dan disahkan oleh negara.1 

Perkawinan ini harus dilakukan dengan menaati peraturan 

perkawinan yang ditetapkan oleh negara Perkawinan paksa dalam arti 

bahasa berasal dari dua kata yakni kawin dan paksa. Kawin dalam artian 

bahasa Indonesia berarti perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan 

sehingga menjadi suami istri. Sedangkan paksa adalah perbuatan, tekanan, 

desakan dan sebagainya yang mengaharuskan mau atau tidak mau dapat 

harus. 

Perkawinan menurut hukum islam adalah perbuatan yang suci, yaitu 

suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran 

Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga, serta 

berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama 

masing-masing. Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani 

memiliki arti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan 

saja di dunia tapi juga di akhirat, bukan saja lahiria tetapi juga batinia, bukan 

saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang 

 

1 Vincensia Esti Purnama Sari, “Asas Monogami Dalam Hukum Perkawinan Di 
Indonesia,” in Jurnal Law Review, vol. Vol.6 No.1 (Fakultas Hukum Universitas Pelita 
Harapan, 2006), h.96. 
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sama dalam doa. Sehingga kehidupan dalam keluarga itu rukun dan damai, 

dikarenakan suami istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama 

pada arah dan tujuan yang sama.2 

Perkawinan dalam teori hukum adat, ialah perkawinan yang 

mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam 

masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum 

perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hukuman pelamaran yang 

merupakan “rasan sanak” (hubungan antara orang tua keluarga dari para 

calon suami,istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) 

menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan 

selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, 

keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat 

dalam perkawinan.3 

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai 

suatu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Menurut hukum 

agama perkawinan sebagai perbuatan yang suci (sakral) yaitu suatu 

perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan 

Yang Maha Esa, agar berkehidupan 

keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga dengan baik 

sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan ialah suatu 

akad (perjanjian) dimana seorang wanita dan seorang pria mengikatkan diri 

mereka dalam suatu perkawinan yang sah dengan dasar sukarela untuk yang 

 
 
 
 

 

2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Islam (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h.11. 

3 Hamid, Perceraian Sebab Kawin Paksa (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember), 
h.45. 
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membentuk keluarga yang kekal melalui ijab qabul dengan mahar yang telah 

ditentukan dan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi.4 

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi salah 

satunya adalah kerelaan calon istri wajib bagi wali untuk menanyai terlebih 

dahulu kepadacalon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum dinikahkan. 

Berdasarkan perngertian di atas, perkawinan mengandung aspek akibat 

hukum dimana melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan 

kewajiban. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka 

didalamnya terdapat tujuan mengharapkan ridha Allah swt. 

Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan 

merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat 

dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan 

hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Berikut dalam ungkapan “untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” 

merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa” didalam UU tersebut. 

Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting 

dan mengandung akibat-akibat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh 

karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, 

bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib 

dicegah oleh siapa yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila 

pernikahan itu telah dilaksanakannya. Sepasang suami-isteri tidak ada yang 

tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup 

dan anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas Perjuangan dan 

ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau isteri.5 

 

 

4 Sadiani, Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta: Intimedia, 2008), 
h.51. 

5 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada 
Kendana Media Group, 2016), h.42. 
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H. Nurul Al-Mujahra, Doa-Doa Suami, Istri Dan Anak, Cet.1 (Yogyakarta: Gema 6 

insani press, 2017), h.23. 

 

 

 
 
 

 
Mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal 

untuk selama-lamanya dalam suatu pertalian lahir dan bathin antara dua 

pribadi, maka pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang 

menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga. 

Untuk membentuk dan mewujudkan suatu rumah tangga yang 

bahagia dan sejahtera lahir dan batin tersebut tidak mudah, oleh sebab itu 

masing-masing anggota keluarga harus menyadarai tentang tujuan yang 

diidamkan persyarataan yang harus dimiliki oleh calon suami istri antara lain 

adanya cinta kasih antara mereka berdua. Untuk melangsungkan perkawinan 

yang didasari cinta kasih itu harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu 

atas kemauanya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain (orang tua). 

Sebagaimana tercantum dalam pasal 6 undang-undang perkawinan no. 16 

tahun 2019 ayat 1 yaitu: “ perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua 

belah pihak atau calon mempelai tertulis yang disahkan oleh pegawai 

pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 

sepanjang pihak ketiga bersangkutan. 

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinaan, 

dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, 

berdasarkan jama’ah ahli Hadist, “Hai para pemuda, jika diantara kamu 

mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin”. Selanjutnya Nabi 

berkata pula “Barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, 

niscahya Allah akan member karunia dan harta”, dan “Kawinilah mereka 

dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik 

asalkan ia beragama”. Dengan demikian tujuan perkawinan menurut 

Kompilasi Hukum Islam merupakan perkara yang harus dilaksanakan 

berdasarkan nilai-nilai al Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw.6 

Imam Syafi’I hidup pada suatu masa dimana para gadis sedikit sekali 

mengetahui siapa orang yang akan melamarnya itu, kecuali dikenalkan oleh 
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2009), h.229. 

 

 

 
 
 

 
kaluarganya. Oleh karena itu, Al-syafi’I memberikan hak eksklusif kepada 

seorang wali untuk menikahkan putrinya secara paksa. Hal eksklusif ini 

terkait dengan kecemasan sang wali atas nasib putrinya dan takut salah pilih 

kalau dibebaskan begitu saja. Dan diperkirakan bahwa pilihan sang wali 

penuh dengan perhitunngan. Selain itu sang wali dipastikan menjatuhkan 

pilihannya kepada lakilaki yang setara dan cocok bagi putrinya, tidak 

dilandasi oleh kepenringan- kepentingan pribadinya. Andaikan Al- 

syafi’ihidup masa sekarangdan menyaksikan capaian-capaian kaum 

perempuan dalam bidang sains dan pengetahuan di tambah lagi kemampuan 

mereka dalam memilih mana yang layak laki-laki yang layak di terima atau di 

tolaknya,serta terdapat kasus-kasus rumah tangga yang berubah menjadi 

kehidupan neraka ketika mereka dikawin secara paksa maka sudah pasti 

bahwa beliau akan mengubah pandanganya.7 

Apabila terjadi pertengkaran atau permusuhan antara suami istri 

yang dijodohkan tersebut. Allah telah memerintahkan agar mengutus hakam. 

yang akan memutuskan apa yang terbaik bagi keduanya, baik bersatu atau 

berpisah, dan berpisah dengan penukaran (tebusan yang dikeluarkan oleh 

istri) atau tidak. 

Lazimnya yang dipaksa (dijodohkan) itu adalah pihak perempuan 

saja, namun tak jarang pihak laki-lakipu ada yang merasakan hal yang 

demikian. Sebagaimana kasus-kasus yang telah disebutkan diatas. Terdapat 

perbedaan antara laki-laki dan wanita apabila mereka ingin menikah. Jika 

bagi wanita tidak dapat menikah tanpa wali, sedangkan bagi laki-laki tanpa 

walipun bisa menikah. Karena laki-laki tidak membutuhkan wali. Dan dalam 

akad nikah yang mengucapkan Kabul adalah mempelai laki-laki itu sendiri. 

Sedangkan ijab adalah wali dari pihak wanita. Jadi tanpa ada wali di pihak 

laki-laki pernikahan masih bisa terlaksana. Dalam sebuah hadis memang ada 

disebutkan bahwa “tidak sah pernikahan tanpa wali”, namun wali yang 
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dimaksud disini adalah dari pihak wanita bukan dari pihak laki-laki. Bagi 

laki-laki yang dijodohkan walaupun pada mulanya tidak menyetujui 

perjodohan tersebut, akan tetapi dalam akad nikah si laki-laki mengucapkan 

Kabul, maka hal itu sudah dianggap bahwa dirinya menyetujui pernikahan 

yang terlaksana walaupun dalam hati ada rasa ketidak relaan.8 

Upaya untuk melakukan regenerasi dalam Islam telah diatur dengan 

tata cara yang sedemikian rupa supaya ada perbedaan dengan makhluk 

ciptaan Allah yang lain, dimana dikenal dengan fiqih munakahat. Makna 

ikatan ini tidak hanya seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan 

persetubuhan.Tapi Allah menyebutkan pernikahan itu adalah janji yang erat, 

yaitu perjanjian antara suami dan istri untuk hidup bersama. Sehingga bila 

mereka dipisahkan oleh kematian maka akan dipersatukan lagi diakhirat asal 

tetap melaksanakan perintah-perintah Allah.9 

Dalam sejarah terbentuknya perjalanan masyarakat dimulai dari 

hubungan personal antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan, antara lain untuk memperoleh keturunan, maka 

timbullah hubungan antar laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi 

kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang 

berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain 

untuk hidup bersama.10 

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 

yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang 

suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah 

tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. 

Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak 

 

8 Majdi Fathi Ali Kuhail, Fatwa-Fatwa Pernikahan Dan Hubungan Suami Istri, ed. Cet.I 
(Jakarta: Kalam Pustaka, 2006), h.84. 

9 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.387. 
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Setia, 2011), h.31. 

 

 

 
 
 

 
cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur’an dan As- 

Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan 

hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum 

Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.11 

Dalam penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari 

sebuah perkawinan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya 

perkawinan dimaksudkan bersifat internal dan bersifat monogami.Agama 

mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat 

kriteria yaitu karena cantiknya, karena keturunannya, hartanya dan karena 

agamanya (akhlak), yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena 

agamanya.Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran 

bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan 

untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga.Para wali itu sendiri 

tidak boleh mengawinkan anak secara paksa. 

Kawin paksa juga merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan 

terhadap kedua calon mempelai, apalagi kalau kawin paksa dilakukan 

terhadap anak di bawah umur.Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang 

kekerasan fisik.Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan bahagia 

dan sakinah berupa kebahagian rumah tangga, namun tidak sedikit yang 

berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian.Hal tersebut karena 

akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat 

dari keterpaksaan semata.Selain itu kawin paksa juga membawa dampak 

yang negatif terhadap perempuan seperti dalam aspek psikologis membuat 

perempuan tertekan, nervous, apatis dan penyesalan diri.Kemudian, kawin 

paksa juga sangat potensial menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga 

dan berujung pada perceraian. 
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B. Dampak Perkawinan Paksa 

Meskipun terkadang Perkawinan paksa ini berakhir dengan happy 

ending berupa Kebahagiaan rumah tangga akan tetapi tidak sedikit pula yang 

berimbas pada ketidakharmonisan didalam rumah tangga maupun 

kekerasan dalam rumahtangga yang dapat berujung pada perceraian, itu 

semua akibat perkawinan yang tidak dilandasi dengan cinta kasih namun 

berangkat dari keterpaksaan semata. 

Adapun dampak yang dapat ditimpulkan dalam perkawinan paksa, 

diantaranya: 

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada seseorang atau sejumlah 

orang yang berposisi lemah, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara 

fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan 

penderitaan kepada objek kekerasan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan 

yang terjadi dalam rumah tangga berdasarkan data-data dari berbagai 

lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus 

yang ditangani oleh kepolisian adalah: 

1) Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, dimana korban 

mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan 

maupun berat. 

2) Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti 

ucapan,simbol dan sifat mengarah pada porno, perbuatan cabul, 

perkosaan dan sejenisnya 

3) Kekerasan Psikis 
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Bentuk kekerasan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, yang 

sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lehih dalam dan 

memerlukam rehabilitasi secara intensif.12 

b. Dampak Sosial 

Menikah Karena terpaksa akibat dijodohkan paksa bisa membuat 

seseorang jadi kurang mencintai keluarganya. Suami dan istri bisa 

diacuhkan dan bahkan anak-anak pun bisa juga tidak diperdulikan 

karena tidak adanya rasa cinta dari awal menikah dan kebencian 

terhadap pernikahan paksa yang dijalaninya dengan penuh kepura- 

puraan.sehingga terjadi relasi yang asimetris, hubungan yang tidak 

seimbang antara suami istri sehingga menyebabkan diskriminasi, 

kesalahpahaman dan relasi sosial yang tidak nyaman. 

c. Menimbulkan konflik dan perceraian 

d. Apabila sudah tidak ada gairah dalam menjalani rumah tangga, 

tidak ada cinta, cuek terhadap anak dan suami istri, selingkuh sering 

berselisih dengan anggota keluarga, terjadi kekerasan fisik, dan lain- 

lain maka bisa menjadi bumerang yang berujung pada perceraian. 

Yang menjadi korban tidak lain adalah anak-anak hasil perkawinan 

tersebut.Perlakuan kasar yang disebabkan oleh kondisi psikis yang 

tidak normal dan stabil ditambah dengan reaksi suami yang merasa 

dirinya tidak salah, karena yang melakukan tindakan pemaksaan 

bukan dari suami tetapi pada umumnya dilakukan oleh orangtua 

perempuan (istri). 13 

 
 
 
 
 
 

 

12 Mufidah Ch, “Rekontruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial 
Budaya Dan Agama,” Jurnal Egalita Vo.I No.2 (2016): h.11. 

13 Mufidah Ch, “Rekontruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial 
Budaya Dan Agama.": h.16 
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C. Perkawinan Masyarakat Bugis 

1. Tahap Peminangan 

Bagi masyarakat Bugis, tahap peminangan pada dasarnya merupakan 

rangkaian dari beberapa proses dan penetapan jodoh, dalam menetapkan 

jodoh atau memilih jodoh, mengacu pada beberapa prinsip atau acuan dasar, 

yaitu: 

a. Prinsip kekerabatan, yaitu mengutamakan lingkungan kerabat, baik 

dari pihak ayah maupun pihak ibu, misalnya sepupu sekali, sepupu 

dua kali, atau sepupu tiga kali. 

b. Prinsip kesamaanadat dan agama. 

c. Prinsip kesepakatan dan kemufakatan (assiamaturuseng= 

asiamturus) yaitu kesepakatan antara calon pengantin dan segenap 

keluarga dekat. Mengacu pada prinsip ini, pada umumnya kebebasan 

memilih jodoh antara muda mudi, baik dari pihak laki-laki maupun 

dari pihak perempuan hanya terjadi sebagian kecil.14 

Perkawinan dianggap ideal apabila tahapan-tahapan yang telah 

menjadi ketentuan adat dan agama tersebut dilalui, tahapan-tahapan yang 

berkaitan dengan acara peminangan ini dimulai dengan tahapan: 

1) Paita= yang diartikan sebagai proses penjajakan pihak laki-laki 

terhadap perempuan yang akan dilamar. 

2) Mappese-pese/mammanu-manu= menyelidiki keadaan dan status 

perempuan yang akan dilamar, mengetahui 

kemungkinan diterimanya lamaran, melakukan pelamaran secara 

tidak resmi apabila perempuan menerima, maka biasanya pihak perempuan 

membicarakan masalah doi menre sompa dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan pelaksanaan perkawinan sebagai pertimbangan awal bagi pihak laki- 

laki. 

 

 

14 Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 
h.37. 
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3) Massuro/madduta= massuro pelamaran secara resmi dari pihak 

laki-laki, menyepakati waktu pelaksanaan mappetuada ataumappasiarekeng 

4) Mappettu ada/mappasiarekeng= membicarakan dan menepakati 

hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanan perkawinan, yaitu: sompa, doi 

balanja, passuro mitana, tanra esso, pakaian, biaya pencatatan dan 

kendaraan.15 

2. Tahap persiapan 

 
Bagi masyarakat Bugis Maros, sebelum prosesi akad nikah terlebih 

dahulu dilakukan pesiapan agar pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan 

dengan sempurna sesuai dengan budaya atau adat. Oleh karena itu tahap 

persiapan menjelang acara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan persiapan mental calon pengantin, diantaranya: 

a. Mattampa= mengundang secara lisan dan tulisan keluarga, sahabat 

dan sekampung. 

b. Mabbaruga, atau massarapo= yaitu mendirikan tenda sebagai 

tempat pengantin menerima tamu dsn ucapan selamat. 

c. Mappasau= sebagai perawatan agar pengantin tampil dengan 

anggun pada pesta perkawinan.16 

d. Cemme pasili/cemme tula bala= mandi tola bala agara calon 

pengantin bersih dari gangguan roh jahat. 

e. Tudang penni= terdiri dari mappanre temme= mabbarasnji= 

mappacci= yang dilakukan oleh pengantin pada malam hari. Sebelum 

Islam, acara tudang penni hanya dengan acara mappacci sebagai 

simbol penyucian jiwa calon pengantin agar dapat menjalani rumah 
 

15 Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia,” Cet.IV (Jakarta: Akedemika 
Pressindo, 2015), h.75. 
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tangga dengan baik, sedangkan acara mappanre temme (khataman 

Alquran) dan mabbarasanji dilakukan setelah islam diterima oleh 

masyarakat bugis maros sebagai bentuk Islamisasi Budaya.17 

3. Tahap Pelaksanaan 

 
Perkawinan Tahap pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Maros 

dipandang sebagai puncak dari persiapan menjelang perkawinan dan 

merupakan tahap yang sangat menentukan keseluruhan proses budaya pada 

tahap pelaksanaan perkawinan mempunyai persamaan antara satu daerah 

dengan daerah yang lainnya yang tergabung dalam masyarakat Bugis 

tellumpoccoe, diantara tahap pelaksanaan perkawinan tersebut:18 

a. Madduppa= penjemputan pengantin laki-laki oleh pihak pengantin 

perempuan. 

b. Mappenrebotting= pengantin laki-laki berangkat kerumah (tempat 

pengantin perempuan untuk akad nikah dengan membawa leko atau 

passuro mitana= sesuai dengan ketentuan adat. 

c. Ripakawing= prosesi akad nikah yang ditandai dengan pernyataan 

ijab qabul. 

d. Mappasikarawa= pengantin laki-laki (suami) diantar ketempat 

(kamar) penganting perempuan untuk menyentuh salah satu bagian 

tubuh pengantin perempuan (istri). 

e. Mappabotting = pengantin laki-laki dan perempuan duduk 

bersanding dipelaminan untuk menerima tamu dan ucapan selamat 

yang diapit oleh passeppibotting. 

 

 

17 Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocco’e (Jakarta: Gaung Persda 
Press, 2017), 257. 
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Dari beberapa rangkaian tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan 

budaya masyarakat Bugis dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam 

budaya Bugis mulai dari tahap peminangan sampai tahap pelaksanaan 

perkawinan telah diatur dalam adat istiadat setempat dan berlaku secara 

turun menurun yang tentunya tidak terlepas dari ajaran Islam (syariat) 

hukum Islam. 

D. Dasar Hukum Perkawinan 

 
Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah 

dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa 

nafsunya saja karenanya seseorang yang telah berumah tangga berarti ia 

teah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) agama islam. 

Oleh karenanya nikah disyaratkan berdasarkan dalil al-Qur’an dan al hadits, 

adapun ayat yang menunjukkan syariat nikah adalah firman Allah SWT dalam 

surah An-Nisa ayat 3: 

اِنَْ َٰ َخِفْتُمََْو  ََِٰقْسِطُوْا•تََُا لَّ ًَ َفِ تٰمى•الْ انْكِحُوْاَٰٰ اَف  ابَ َم  نَ َل كُمََْط  اۤءََِمِّ ثََْالنِّس  نَٰ•م  ٰٰ 

َ
نْ ٰ َٰ َا دْٰ  ا لَّ

 

 
Terjemahnya : 

ثَُ لثَ •و  َٰٰ َٰ بع َۚ رُٰ َٰ َخِفْتُمََْف اِنََْو  ةَ •فَ َعْدِلوُْا•تَ َا لَّ احِد  اَا وََْو  تََْم  ل ك  ََْٰم  نُكُم ًۗ  ٰ اْ ٌْ ذلِكَ َا  َٰٰ

 عُوْلوُْا ًَۗ•تَ 

“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 zhalim.”19 

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, 

Sunnah untuk sebagian orang, mubah untuk sebagian orang , maka pendapat ini 

berdasarkan qiyas mursal, yaitu suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar 
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20 Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta: Pranamedia, 2019), h.12. 

 

 

 

 

 

 

penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi di dalam 

mazhab maliki tampak jelas di pegang. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir 

dengan bahagia dan sakinah berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak 

sedikit berimbas pada ketidak keharmonisan atau perceraian. Hal tersebut karena 

akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari 

keterpaksaan semata. Selain itu kawin paksa juga membawa dampak yang negatif 

terhadap perempuan seperti dalam aspek pisikologis membuat perempuan 

tertekan, apprehensive, aparatis dan penyesalan diri. Kemudian, kawin paksa juga 

sangat potensial dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan berujung 

pada perceraian.
20

 

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat 

dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan 

keturunannya, melainkan antara dua keluarga .Dari baiknya pergaulan 

antara si isteri dengan suaminya, kasih-mengasihi, berpindahlah kebaikan itu 

kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral 

dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mecegah 

segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara 

dari kebiasaan hawa nafsunya. 

Bahkan dalam sejumlah nash yang berbicara tentang asas atau prinsip 

suatu perkawinan setidaknya ada sepuluh hal yang harus dipatuhi oleh 

setiap keluarga,karena asas inilah yang menjadi fondasi sekaligus alat 
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instrument untuk membangun keluarga sakinah, selain itu asas ini juga 

menjadi indikator tercapainnya tujuan perkawinan, adapun prinsip-prinsip 

tersebut antara lain:21 

a. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya 

mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah 

tangga 

b. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri 

 
c. Perkawinan untuk selamanya 

 
d. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama 

 
e. Kehidupan keluarga berjalan secara musyawarah dan demokrasi 

 
f. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam 

kehidupan berkeluarga 

g. Menghindari terjadinya kekerasan 

 
h. Bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan partnership, yang 

berarti saling menolong, membantu dan menyelesaikan semua urusan 

rumah tangga 

i. Ada keadilan 

 
j. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.22 

 

21 Khoiruddin Nasution, “Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum 
Perkawinan Di Dunia Muslim, Studi Sejarah, Metode, Pembaruan Dan Materi Dan Status 
Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim,” Skripsi, 2009, h.231. 
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D. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa 

Perkawinan adalah salah satu sunnah Nabi yang harus diikuti diteladani 

oleh para pengikutnya karena selain meniru perkawinan juga merupakan 

sudah lumrah manusia untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Jadi 

jika dua kata tersebut digabungkan berarti kawin paksa adalah perkawinan 

yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu pihak atau kedua pasangan 

kerana pernikahannya dipaksa oleh wali atau salah satu keluarga. 

Perkawinan juga merupakan harapan yang memiliki tempat tersendiri di 

dalam kehidupan manusia karena mengandung ikatan antara dua orang yang 

berpasangan dapat meninggikan derajat mereka dan kawin paksa sampai 

saat ini sering kali diperdebatkan karena hal-hal ini disebabkan oleh salah 

mengartikan penempatan hak serta kewajiban yang bisa dijadikan penyebab 

awal munculnya kawin paksa yaitu antara lain :23 

1. Kekeliruan di dalam menempatkan hak serta kewajiban orang tua 

kepada anak dan anak kepada orang tuanya yang tidak mengerti 

sehingga hak dijadikan kewajiban dan kewajiban dijadikan hak dan 

bahkan sering kali menuntut akan kewajiban sehinga melupakan dan 

tidak menghiraukan hak-hak orang lain. 

2. Restu sering kali dijadikan kewajiban yang mau tidak mau harus di 

dapatkan dari orang tua terhadap anaknya di dalam menentukan 

pasangan. 

22 Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat, h.17. 

23 Dewi Candranigrum, “‘Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan,’” Jurnal 
Perempuan Vol.21 No. (2019): h.3. 
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3. munculnya pemikiran yakni orang tua selalu memberikan yang 

terbaik bagi anaknya. Dan tak akan pernah membuat anaknya 

menderita serta disakiti orang lain sedikitpun dan tanpa mereka 

sadari mereka menjadi orang tua sudah memaksakan kehendaknya 

sehingga tidak memperdulikan perasaan anaknya tanpa disadari 

mereka telah menyakiti dan melukai anaknya sendiri. 

4. Nilai dan norma juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan 

terjadinya kawin paksa. Baik agama sebagai suatu keyakinan serta 

budaya yang tetap kokoh. Semacam kewajiban bagi orang tua 

mencarikan pasangan hidup untuk anak, dan begitu juga perkataan 

yang sering muncul dimasyarakat untuk wanita yang belum menikah 

dianggap tidak laku, secara tidak langsung sudah mendorong orang 

tua untuk secepatnya mencarikan pasangan hidup untuk anaknya 

dengan sekuat tenaga. 

5. Munculnya suatu kebiasaan atau semacam tradisi menikahkan anak, 

cara dipaksa kepada suadara dekat sepupu atau menikahkan dengan 

pemuda yang lebih baik kehidupannya dan mereka memaksa anaknya 

untuk menikah yang menyebabkan anak tidak bisa menolak lagi dan 

berdalih menikah dengan suadara dekat agar harta tidak jatuh 

ditangan orang lain dan masih banyak alasan lainya. 

Hal seperti ini seringkali terjadi disebabkan beberapa alasan. Pertama, 

orang tua seringkali merasa memiliki anaknya sehingga ia merasa berhak 

memaksakan anaknya menikah dengan siapapun. Kedua rendahnya atas 
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pengertian orang tua terhadap anak bisa berdampak tidak baik bagi sang 

anak. Ketiga, alasan ekonomi. Alasan ini bisa menjadi suatu faktor yang 

sering terjadi atau dominan yang di beberapa daerah.24 

Hal seperti ini seringkali terjadi disebabkan beberapa alasan. Pertama, 

orang tua seringkali merasa memiliki anaknya sehingga ia merasa berhak 

memaksakan anaknya menikah dengan siapapun. Kedua rendahnya atas 

pengertian orang tua terhadap anak bisa berdampak tidak baik bagi sang 

anak. Ketiga, alasan ekonomi. Alasan ini bisa menjadi suatu faktor yang 

sering terjadi atau dominan yang di beberapa daerah. 

Kawin paksa terkadang tak jarang dapat menyebabkan efek negatif 

untuk anak. Hal seperti ini yang membuat anak tidak ingin dikawinkan 

dengan pilihan orang tua di antaranya : 

1. Segi psikologis, kawin paksa dapat menyebabkan atau menganggu 

kesehatan secara Fisik dan psikis, anak merasa takut dan merasa 

tertekan. 

2. Segi ekonomis, apabila antara suami dan isteri sudah bekerja 

keduaduanya sama-sama mampu dan tidak membebankan satu sama 

lain kepasangan sehingga pengeluaran hal keuangan masih bersifat 

individual. Hal yang seperti ini menyebabkan keluarga yang 

disharmonis. 

 
 

 

24 Holilur Rohman, “‘Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah,’” 
Journal Of Islamic Studies and Humanities Vol.1 No.1 (2016): h.73. 
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3. Segi sosial, sulitnya untuk menyesuaikan diri dan bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitar dikarenakan persoalan intern di dalam 

keluarga dan ini disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan secara 

paksa. 

4. Segi seksual, hubungan seksual menjadi tidak sehat dikarenakan 

tidak adanya rasa cinta dan hasrat, dan hanya melakukan secara 

terpaksa. 

5. Menyebabkan Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis 

dikarenakan tidak adanya pengertian di dalam berkomunikasi serta 

keogoisan antara pasangan. 

6. Orang tua sering ikut campur di dalam urusan rumah tangga anak, 

contonya soal ekonomi, orang tua masih memberikan kebutuhan 

berupa uang sehingga menyebabkan suami tidak ada rasa 

bertanggung jawab atas kewajiban di dalam rumah tangganya. Secara 

fikih kawin faksa merupakan suatu fenomena yang terjadi di 

masyarakat sehingga menimbulkan tidak adanya kerelaan di antara 

pasangan yang dipaksa. 

Secara umum wali nikah dapat dibedakan yaitu: Pertama, Wali nasab, 

calon dari mempelai perempuan yaitu dari anggota keluarga lakilaki yang 

memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab 

dibagi menjadi dua yakni : wali nasab yang berhak untuk menentukan serta 

memaksa perempuan itu harus kawin dengan siapa dan wali nasab tidak 

memiliki hak serta kekuasaan untuk memaksa wali nasab biasa, yaitu 
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saudara laki-laki kandung atau sebapak, paman yaitu saudara laki-laki 

kandung atau sebapak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki 

menurut garis keturunan. Wali nasab yang berhak untuk memaksa disebut 

wali mujbir.25 

Kedua, wali mujbir, adalah orang yang bisa memaksa. Wali nasab 

mujbir adalah wali nasab yang berhak memaksa kemauanya untuk 

menikahkan tanpa adanya izin dari calon mempelai perempuan yang 

bersangkutan dan batas-batas wajar. Wali mujbir terdiri dari: ayah, kakek 

dan seterusnya ke atas. Wali mujbir memiliki hak serta kekuasaan 

mengawinkan anak perempuanya walaupun tidak harus izin terlebih dahulu 

kepada anak perempuanya dan harus memenuhi beberapa persyaratan, 

yaitu:26 

a. Tidak adanya permusuhan yaitu antara wali mujbir dengan anak 

gadis tersebut. Sekufu‟ antara perempuan dengan laki-laki calon 

suaminya. 

b. Calon suami yang akan menikah itu mampu membayar mas kawin. 
 

c. Calon suami tidak cacat serta membahayakan pergaulan dengan 

dia, seperti orang buta. 

Ketiga, wali nasab biasa. Disebut wali nasab biasa sebab wali nasab 

tidak  memiliki  hak  atau  kekuasaan  untuk  memaksa  calon  mempelai 

 

25 Abdurrahman Al-jaziri, Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba’ah, Juz.4 (Beirut: Dar al-Fikr, 
1997), h.29. 

26  Soemiyati, Hukum  Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan 
(Yogyakarta: Liberty, 2007), h.46. 
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perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki-laki kandung atau 

seayah dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan. 

Keempat, wali hakim, yaitu penguasa atau wakil penguasa yang 

berhak dalam bidang perkawinan yang biasanya penghulu atau petugas lain 

depertemen agama. Calon mempelai perempuan dapat menggunakan 

bantuan yaitu dari wali hakim baik melewati pengadilan agama ataupun 

tidak, tergantung pada cara yang dapat ditempuh. Perkawinan yang 

dilangsungkan secara paksa padahal bertentangan dengan prinsip-prinsip 

dasar dan logika.Allah saja tidak membenarkan para wali anak perempuan 

yatim untuk memaksa menjual atau menyewakan hartanya (harta miliknya) 

kecuali dengan seizinnya, maupun membeli makanan, minuman, atau 

pakaian yang tidak ia sukai, maka iapun tidak diperbolehkan untuk 

memkasanya dalam hal perkawinan dengan orang yang tidak ia sukai. 

Wanita memiliki hak legal untuk melepaskannya dari suaminya, jika ia 

membencinya, lalu bagaimana menikahkannya dengan orang yang tidak ia 

sukai jika memang dari awal dia sudah membencinya.27 

Kelima, wali muhakkam, yaitu wali yang ditunjuk oleh mempelai 

perempuan yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa. Apa 

bila wali yang berhak tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali 

karena sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali 

hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, 

 

27 Abd al-Aziz Al-Malyabariz, “‘Fath Al-Mu‘in Bi Syarhi Qurrah Al-‘Ain,’” Jurnal Daar 
Al-Fikr Vol.III No (2012): h.567. 
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maka calon mempelai perempuan bisa menunjuk orang yang dianggap 

memilki orang yang pandai keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali 

yang ditunjuk oleh calon mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan 

saudara dan bukan penguasa itulah yang disebut wali muhakkam. 

Apabila seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang 

dinikahinya, maka perempuan juga boleh melihat laki-laki yang akan menjadi 

teman hidupnya. Apabila perempuan tertarik dan setuju ia boleh dinikahkan 

dan jika tidak maka tidak boleh memaksa. Agama Islam mengatur, seorang 

ayah memiliki kewenangan dalammemilihkan jodoh bagi anaknya. Menurut 

Madzhab Maliki, pemilihan pasangan untuk seorang wanita muslim 

tergantung pada kuasa daya “ijbar” yang diberikan kepada ayahnya atau 

walinya. Hak ijbar wali menurut al-Dimashqi tidak diberikan selain ayah dan 

kakek (dari pihak ayah) karena ayah dan kakek dianggap sebagai orang yang 

paling sempurna kasih sayangnyaserta mampu untuk mendidik dan merawat 

sedangkan menurut Sayyid Sabiq pengertian wali yakni suatu ketentuan 

hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang 

hukumnya. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa 

memang wali memiliki kekuasaan, kemampuan dan kehendak, sehingga 

dalam hal perkawinan wali sangat penting eksistensinya.28 

 
 
 
 
 
 

 

28 H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.13-14. 



 

 

 
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field resaech), yaitu 

suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data 

dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan permasalahan yang pendekatan penelitian (sosial Approul)1 atau 

penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Yang 

menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya secara 

nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, 

deskriptif yaitu bahwa penelitian ini bertujuan memberikan gambaran 

sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian berdasarkan hukum 

Islam dan peraturan perundang-undangan, data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, wawancara, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti bukan 

dalam bentuk angka.2 

Hasil analisis penelitian datanya berupa Pemaparan yang berkenaan 

dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk cerita. Penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan karena peneliti turun lansung pada objek 

penelitian dan bertanya langsung kepada responden mengenai hal yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) dan mengambil 

lokasi penelitian di desa bonto mate’ne. Adapun alasan penulis memilih 

 

1 Syahruddin Namawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif, 
Cet.II (Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h.8. 

2 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian, Cet.I (Jakarta: Kencana, 2014), h .22. 
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lokasi tersebut adalah karena di desa bonto mate’ne banyak terjadi 

perkawinan paksa. Dan penulis ingin lebih mengetahui penyebab terjadinya 

perkawinan paksa di masyarakat. Selain itu peneliti mendengar sedikit cerita 

dari salah satu teman kemudian peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

kawin paksa oleh masyarakat di Desa Bonto Mate’ne .Dan di Desa Bonto 

Mate’neini juga merupakan desa kecil dengan jumlah penduduknya kurang 

lebih seribu limaratus penduduk yang terdiri dari enam Rt, tetapi masih 

memberlakukan hukum adat mengenai penggrebekan, perjodohan dan 

kawin paksa karena hamil di luar nikah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

kasus yang terjadi, yaitu sudah cukup umur apabila melakukan perkawinan. 

B. Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan merupakan proses pembuatan, cara mendekati, usaha dalam 

rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang 

diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan 

yaitu: 

a. Pendekatan Sosiologi Hukum 

Pendekatan sosiologi hukum memiliki karakteristik yang khas antara 

lain: 

1. Dapat memberikan kejelasan pada proses praktek hukum sehingga 

menggunakan pendekatan “intrevetative understanding” dengan ini 

dapat memberikan penjelasan perkembangan dan efek perilaku 

manusia.3 

2. Mendeskripsikan praktek hukum di lingkungan masyarakat apakah 

bertentangan atau sudah sesuai dengan hukum yang telah di atur. 

3. Memberikan penjelasan factor-faktor apa yang mempengaruhi dan 

alasan-alasannya.4 

 
 

 
h.141. 

h.23-24. 

3 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

 
4 Zulfatun Nifmah, Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Teras, 2012), 
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4. Dapat menjadi pisau analisis terhadap peraturan hukum baik berupa 

undang-undang atau lainnya sehingga dapat menjawab apakah hukum 

itu tepat atau tidak dalam wilayah masyarakat tertentu. 

5. Lebih fokus pada isi hukum terhadap perilaku masyarakat yang 

melanggar dan menaati yang mempunyai kedudukan seimbang tidak 

lebih baik lebih buruk.. Perhatian tertuju pada objek yang di kaji 

sehingga tidak muncul pada penilaian normative seperti contoh 

bahwa hakim adalah manusia paling benar dan bijaksana.5 

b. Pendekatan Antropologi 

Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, secara 

terminologi antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia khususnya 

asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaanya dimasa 

lampau.6 

Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan 

sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud 

praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masayarakat. 

Alasan peneliti menggunakan penelitian ini karena peneliti akan meneliti 

bagaimana manusia dalam bermasyarakat dengan mempelajari perilaku 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat. peneliti gunakan sebagai 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya pneliti 

melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan keluarga 

pelaku kawin paksa.hasil wawancara tesebut kemudian peneliti telah 

kembali dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa 

penelitian untuk mengetahui selama pelaksanaan dari upaya atau ikhtiyat 

yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat terhadap Analisis Hukum Islam 

Tentang Kawin Paksa. Setelah keempat metode tersebut di atas terlaksana, 

maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. 

 

5 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2006), h.8. 

6 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Pt Grasindo, 2007), 
h.113. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari sumber data.7 data 

kualitatif digunakan dalam data dan sumber data dalam penelitian adalah 

subjek dari mana data diperoleh. Adapun jenis data yang diperlukan dalam 

penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.Kedua data tersebut 

didapatkan melalui sumber tertentu, yakni :8 

2. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai 

sumber informasi yang ingin dicapai. baik pribadi maupun dari suatu instansi 

yang mengelola data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan yakni memawancarai beberapa orang tua dan anak 

yang dikawinkan secara paksa dan yang serta beberapa tokoh dalam 

masyarakat di Kabupaten Maros. 

3. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, yakni 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Jenis data 

yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian 

lapangan. Data sekunder berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka 

seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud 

laporan. 

4. Data Tersier 

Data tersier merupakan data yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 
 
 
 

 

7 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. VIII (Bandung: Alfaeta, 2013), h.87. 

8 Suharsimi Airunto, Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Ed. Revisi, Cet. 
XII (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.107. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematika terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu 

gejala pada objek penelitian. Observasi berarti menumpulkan data 

langsung dari lapangan, diartikan juga sebagai suatu proses yang 

didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat 

sistematis, logis, objektif fan rasional terhadap berbagai macam 

fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. 

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian 

manusia dengan menggunakan panca indra lainnya. Kunci 

keberhasilan observasi sebagai tekhnik pengumpulan data sangat 

banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, 

mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan 

kemudian oeneliti menyimpulkan dari apa yang peneliti amati. 

Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian.9 

b. Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan antara 

pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.Wawancara merupakan salah 

satu tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 

Wawancara (interviewer) adalah suatu kejadian atau suatu proses 

interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, 

dalam wawancara tersebut bias dilakukan secara individu maupun 

dalam bentuk kelompok.10 

c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan 

 

9 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.I (Bandung: 
CV Jejak, 2018), h.109. 

10 S. Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012), h.46. 
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dengan masalah yang teliti. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, 

seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menunjuk pada berbagai perlatan yang 

digunakan selama melakukan penelitian.Instrument adalah mekanisme 

untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan 

mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan akhirnya 

memahami fenomena tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

instrument penelitian sebagai berikut: 

1) Dalam metode observasi maka instrument yang digunakan adalah 

cek list,dan kamera. 

2) Dalam metode wawancara maka instrument yang digunakan 

penulis adalah tape recorder, metode wawancara, dan lain-lain. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara 

kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya 

menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut 

pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan 

kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang 

individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. 

Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:11 

a). Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan 

mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari 

lapangan, dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat 

rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan inporman. 

Dalam rangkuman data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat 

 

11 Muhammad Tholchah Hasan dan dkk, Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan 
Teoritis Dan Praktis, Cet.III (Surabaya: Visipress Media, 2009), h.183. 
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iu[dipisahkan ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat 

ringkasan yang inti, proses dan pensyaratan yang berasal dari 

responden tetap dijaga.12 

b). Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, 

Dengan cara menyajikan dalam bentuk tulisan dari masyarakat 

setempat, kemudian melakukan penilaian dan perbandingan dari apa 

yang telah ditemukan oleh peneliti.13 

c). Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian. 

Dengan cara menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori 

baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Metode 

verifikasi yang diterapkan dalam penelitian, yaitu metode yang 

menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori 

(teori berdasarkan data). Sehingga peneliti dapat memunculkan teori 

atau kesimpulan yang baru yang sesuai dengan hasil dari peneliti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Miles dan Huberman, Cara Mudah Menulis Proposal Penelitian (E- 
Book:Cokroaminoto, 2017), h.56. 

13 Yuniza Syafutri, Penyajian Data (Bandung: Bolger, 2011), h.12.. 



 

 

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Etika Penelitian 

Seorang peneliti memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang 

keilmuan dan memiliki tugas dalam penelitian ilmiah untuk mencari 

kebenaran ilmiah. Peneliti dituntut untuk memilki kreativitas untuk 

memunculkan pemahaman baru, kemampuan baru dan temuan keilmuan 

demi kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmuwan-peneliti 

berpegang pada nilai integritas, kejujuran dan keadilan sehingga menjadi 

seseorang yang bertanggung jawab serta melihat sebuah masalah secara 

obyektif tanpa ada kepentingan untuk menghindari bias dalam penelitian. 

Bagi peneliti ada tiga aspek yang harus dilihat dalam sebuah penelitian yaitu : 

a. Pilihan yang seharusnya etis sekaligus dengan metode yang betul bagi 

peneliti melakukan kegiatan penelitian. (etika penelitian) 

b. Pilihan yang seharusnya etis bagi pribadi/personal peneliti 

berperilaku. (etika berperilaku) 

c. Pilihan yang seharusnya etis bagi peneliti mempublikasikan hasil 

penelitian. (etika kepengarangan/publikasi) 

Selain itu, peneliti terikat dengan etika penelitian yaitu rambu-rambu 

atau kode etik sekaligus metode yang benar dalam melakukan penelitian 

sehingga dapat menjembatani apa yang akan dilakukan baik dalam bertindak 

dan mengambil keputusan. Tiga Pendukung Etika Peneliti. 

Dalam menjalankan perannya seorang peneliti terdapat tiga elemen 

pendukung etika peneliti yang tertera didalam peraturan-peraturan yaitu : 

1. Kode Etika Peneliti (Perka LIPI No.6/E/2013) 

 
Pada peraturan ini terdapat rambu-rambu etika sesuai dengan asas 

dan nilai keilmuan bagi seorang peneliti dengan 4 (empat) tanggung jawab, 

yaitu : 
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1 Resky Nanda Pranaka,“Etika Penelitian,” 2013, https://litbang.kalbarprov.go.id, di 
akses pukul 21.01 pada tanggal 14 juli 2024. 

 

 

 
 
 

 
a. Terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah 

 
b. Terhadap hasil penelitian memajukan ilmu pengetahuan sebagai 

landasan kesejahteraan manusia 

c. Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang 

keilmuan peneliti tersebut itu sebagai bagian dari peningkatan peradaban 

manusia. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitian 

2. Klirens Etik Penelitian dan Publikasi (Perka LIPI No. 8/2013) 

Kliren etik merupakan instrument untuk mengukur keberterimaan 

secara etika suatu rangkaian sebuah penelitian dan kelayakan isi publikasi 

ilmiah. Hal ini sebagai bentuk pencegahan diawal sebelum persoalan etika 

terjadi. Selain itu pedoman ini terkait pada nilai moral pada pelaksanaan dan 

pelaporan penelitian. 

3. Kode Etika Publikasi Ilmiah (Perka LIPI No. 5/2014). 

Kode Etika Publikasi Ilmiah menjunjung 3 (tiga) nilai etik dalam 

publikasi Kenetralan yaitu bebas dari pertentangan kepentingan dan 

pengelolaan publikasi Keadilan yaitu memberikan hak kepengarangan 

kepada yang berhak sebagai pengarang Kejujuran yaitu bebas dari duplikasi, 

fabrikasi, falsifikasi serta plagiarism dalam publikasi.1 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 
1. Keadaan Geografis 

 

Desa Bonto Mate’ne adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. 

Desa Bonto Mate’ne berstatus sebagai desa definitive dan tergolong pula 

sebagai desa swasembada. Desa Bonto Mate’ne memiliki luas wilayah 4,67 
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Wikipedia bahasa Indonesia, “Bonto Mate’ne, Mandai Maros,”, 2 
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km2 dan jumlah penduduk sebanyak 2.348 jiwa dengan tingkat kepadatan 

penduduk sebanyak 502,78 jiwa/km2 pada tahun 2017. Pusat pemerintahan 

desa ini berada di Dusun Kampala. Jarak Desa Bonto Mate’ne dari pattene 

yang merupakan ibu kota Kecamatan Marusu adalah 7 km.2 

2. Keadaan Penduduk 

 

Desa Bonto Mate’ne memiliki luas 4,67 km dan penduduk berjumlah 

2.732 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 585,01 jiwa/km 

pada tahun 2021. Adapun rasio jenis kelamin pendudukDesa Bonto Mate’ne 

pada tahun tersebut adalah 96,97. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan 

ada sebanyak 96 penduduk laki-laki. Masyarakat Desa Bonto Mate’ne 

semuanya beragama islam dan termasuk Suku Bugis. 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu fasilitas yang bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan sumber daya manusia di 

bidang pendidikan,akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi 

dan sosial masyarakat. Pendidikan salah satu modal utama pendukung 

bangsa ini dan tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan 

yang baik tentunya dapat memperlancar proses pendidikan untuk 

menghasilkan output pendidikan yang baik pula, di Desa Bonto Mate’ne 

terdapat 1 Taman Kanak-Kanak (TK) dan 1 Sekolah Dasar. 

2. Kesehatan 
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Penerapan pembangunan di bidang kesehatan terlihat pada 

pembangunan prasarana fisik dan penyediaan tenaga kesehatan pada 

masyarakat secara menyeluruh dalam rangka mencegah dan pengendalian 

penyakit menular upaya meningkatkan daya tahan tubuh (imunisasi) akan 

meningkatkan gizi serta menciptakan kualitas lingkungan akan berakumulasi 

pada peningkatan mutu kesehatan masyarakat. Di Desa Boto Mate’ne 

terdapat 2 posyandu yang berada di dusun bonto biraeng, dan dusun bonto 

langkasa. 

3. Keadaan Sosial Penduduk 

Desa Bonto Mate’ne merupakan sebuah desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang mayoritas bermata pencaharian 

sebagai petani padi sawah dan pedagang. Adapun pekerjaan lainnya yang 

digeluti adalah buruh, nelayan, dan sopir. 

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Paksa 

Pada Masyarakat Bugis di Desa Bonto Mate’ne 

Masyarakat Bugis Maros sebagai masyarakat yang berbudaya dan dan 

beradat, senantiasa mematuhi dan menjunjung tinggi adat istiadat mereka 

seperti tentang perkawinan, sebelum melaksanakan akad nikah terlebih 

dahulu diadakan acara peminangan. Peminangan adalah kedua jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan yang berbeda hendak hendak di pertemukan 

kembali, atau dengan kata lain pemuda mau di kawinkan kembali dengan 

gadis yang telah menjadi pilihan oleh kedua belah pihak. 
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Dalam hal pemilihan jodoh, masyarakat bugis maros mengenal 

beberapa acuan, diantaranya: 

1) Memilih jodoh dengan mengutamakan lingkungan kerabat, baik 

dari pihak ayah maupun pihak ibu, yaitu sepupu sekali, sepupu dua 

kaliatau sepupu tiga kali. 

2) Memilih jodoh dari kesamaan darah atau strata sosial 
 

3) Memilih jodoh berdasarkan adat dan agama. 

Pada umumnya praktik kawin paksa ini dilakukan dalam rangka 

untuk menjaga hubungan kekerabatan yang tentunya itu tidak terlepas dari 

acuan pemilihan jodoh yakni mengutamakan hubungan keluarga demi untuk 

mempererat kembali jalinan persaudaraan. Dengan demikian, hubungan 

perkawinan itu merupakan jalinan pertaliaan yang seteguh-teguhnya dalam 

kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan itu wajib, 

karena seseorang dapat dikatakan utuh (makkalepu) jika ia telah 

melangsungkan perkawinan. Dengan demikian menjodohkan anak dengan 

sendirinya berarti menghubungkan atau mempertautkan dua keluarga 

menjadi satu. 

Pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor 

tertentu dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa di Desa Bonto 

Mate’ne. Maka di lakukan wawancara langsung kepada Bapak Hj. Sara 

(Selaku Kepala Adat di Desa Bonto Mate’ne) 

“Kebanyakan perkawinan paksa di Desa Bonto mate’ne itu terjadi 
karena turun temurun keluarga yang memaksa anaknya menikah 
sesuai dengan pilihan orang tua karena pilihan orang tua lebih baik 
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dari pada pilihan anak itu sendiri dan juga sebagai cara untuk 
mempertahankan tradisi itu.”3 

 
Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa perkawinan paksa 

didasarkan pada adat istiadat yang kuat dalam masyarakat dimana tekanan 

dari keluarga dapat menjadi faktor utama dalam memaksa seseorang untuk 

menikah, perkawinan paksa sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu 

di lestarikan, meskipun juga menyadari bahwa hal tersebut dapat melanggar 

hak asasi seseorang. Dari faktor utama diatas terdapat beberapa faktor lain 

diantaran: 

1. Faktor Ekonomi 

Orang tua dengan penghasilan yang terbatas sering kali merasa 

terbebani dengan tanggung jawab finansial yang berat, terutama 

ketika memiliki beberapa anak. Menikahkan anak dianggap sebagai 

strategi untuk memperoleh bantuan finansial jangka panjang, yang 

dapat meredakan tekanan ekonomi dan memastikan keberlanjutan 

dukungan keluarga orang tua menikahkan anaknya supaya ada yang 

membiayainya, dan karena anaknya lumayan banyak jadi dia 

menikahkan anaknya untuk meringankan beban orang tua. 

2. Faktor Sosial 

Alasan kuat yang mendasari keputusan untuk menikahkan anaknya 

meskipun sang anak menolak. Bahwa kekhawatiran terhadap dampak 

sosial dan reputasi keluarga. Apalagi sekarang perilaku seperti 

pacaran yang tidak terkendali dapat dianggap sebagai aib yang besar 

bagi keluarga. keputusan untuk menikahkan anak secara paksa 
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tampaknya didorong oleh upaya untuk menghindari stigma sosial dan 

mempertahankan integritas moral dan sosial keluarga.4 

3. Faktor Budaya 

Dinamika budaya dalam pengambilan keputusan perkawinan di 

masyarakat yang masih sangat menghargai tradisi. Studi ini juga 

mengajukan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai adat dapat 

berinteraksi dengan nilai-nilai modern tentang kebebasan dan 

otonomi individu. Dalam menggali lebih dalam, akan diperlukan 

pendekatan yang sensitif dan empati terhadap nilai-nilai yang dianut 

oleh masyarakat, sekaligus menjaga ruang untuk refleksi kritis 

terhadap bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berdampak pada 

individu dan keluarga secara keseluruhan. 

D. Dampak Perkawinan Paksa Dalam Kehidupan Berumah Tangga dan 

Kehidupan Sosial Masyarakat Bugis di Desa Bonto Mate’ne 

Dampak perkawinan paksa khususnya di Desa Bonto Mate’ne yakni 

berdampak positif meskipun tidak dapat dipungkiri ada juga yang berakhir 

dengan perceraian tapi itu sulit dijumpai di Desa Bonto Mate’ne. Orang tua 

memperhatikan keutuhan rumah tangga anak-ananknya, hingga akan 

berusaha sekuat tenaga dan akan melakukan berbagai cara supaya 

perkawinan anak-anak mereka tidak jatuh ke lembah perceraian. Kemudian 

perkawinan paksa yang di lakukan itu tidak semuanya berdampak negatif, 

akan tetapi ada pula beberapa keluarga yang rumah tangganya langgeng- 

langgeng saja, dan memiliki anak. 

Peneliti mewawancarai Ibu Hj. Sauna yang mengawinkan anaknya 

secara paksa yang bernama Saudari Indah yang dinikahkan dengan 

sepupunya sendiri yang bernama Basri, tapi alasan peneliti hanya 

mewawancarai orang tuanya saja karena menurut peneliti orang 
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tuanya lah yang memiliki keputusan untuk menikahkan anaknya. 

Sebelum masuk ke pertanyaan inti peneliti terlebih dahulu bertanya 

kepada narasumber, yakni Bapak H. Sikki dan Ibu Hj. Sauna. Peneliti 

menanyakan bahwa suapakah yang diwawancarai56. Kemudian Ibu Hj. 

Sauna menjawab: 

Silahkan tanyakan saja pada ayahnya karena ayahnya lah yang lebih 

mengetahui hal tersebut, dan ibu Hj. Sauna juga mengatakan bahwa dia 

hanya mengikuti keinginan suaminya karena suaminyalah sebagai kepala 

keluarga yang berhak memutuskan dan dia sebagai istri hanya mendukung 

keputusan suaminya karena menurutnya, calon suami anaknya itu adalah 

kemanakannya sendiri dan Ibu Hj. Sauna yakin bahwa kemanakannya itu 

bisa membahagiakan anaknya, Karena dia tahu betul karakter kemanakannya 

selaku calon menantunya itu, menurut pandangan Ibu Hj. Sauna ini calon 

menantunya itu pemuda yang sholeh juga mapan, mempunyai pekerjaan 

yang berpenghasilan lumayan besar sehingga mereka ingin menjodohkan 

anaknya dengan kemanakannya itu. 

Dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa orang tua 

melakukan perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan 

berbagai alasan antara lain:kekhawatiran orang tua bahwa anak mereka akan 

mendapatkan pendamping yang tidak bertanngung jawab. Dan mereka 

berasumsi bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanngung jawab 

orang tua. 

Pasangan Muliana dan Amiruddin 

Pasangan ini menikah sejak tahun 2014, saat itu muliana sama sekali 

tidak menginginkan pernikahan tersebut, akan tetapi atas desakan 

oleh kakeknya, akhirnya ia setuju. Kakeknya itu telah mengenal 

dengan baik calon suami untuk cucunya itu. 

 

5 Hj. Sauna Selaku Tokoh Masyarakat, “Desa Bonto Mate’ne,” Wawancara, Pada 
tanggal 20 Mei 2024. 



53 
 

 

 
 
 

 
Saya sama sekali tidak menginginkan perjodohan di karenakan 

usia saya lebih mudah dari Amiruddin dan bahkan saya juga telah 

memiliki pacar hubungan dengan pacarnya sangat serius, dan pacar 

saya itu sudah berjanji akan melamar saya secepatnya, akan tetapi 

orang tua saya menjodohkan saya disebabkan latar belakang keluarga 

Amiruddin dari keluarga terpandang. Berjalan dua tahun pernikahan 

saya hamil dan kini telah dikaruniai dua anak perempuan.7 

Pasangan Alamsyah dan Nurbaya 

Pasangan ini menikah pada tahun 2008, pada saat itu usia Alamsyah 

27 tahun dan Nurbaya 25 tahun mereka bekerja sebagai tenaga 

honorer di sekolah dasar. 

Pernikahan ini terjadi karena keinginan bapak, dan saya tidak 

menyukai istri saya, tapi karena bapak saya yakin bahwa nurbaya dalah 

perempuan yang baik serta keluarga dekat pula, akhirnya saya menuruti 

keinginan bapak.8 

Dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, hanyalah satu jalan untuk 

menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang tepat menurut mereka , 

karenarata-rata orag tua memilih pasangan untuk anaknya terlebih dahulu 

harus mengetahui asal-usul keluarga dari pasangan anaknya. Adanya 

pernikahan karena memiliki beberapa faktor: pertama orang tua yang 

bertindak sebagai wali khawatir serta kekayaan mereka berpindah tangan. 

Orang tua terkadang memilih pasangan untuk anaknya terlebih dahulu 

memperhatikan faktor kesamaan (se-kefu). 

Karena jodoh yang se-kufu dianggap sebagai solusi yang harus 

perempuan ambil untuk tetap mempertahankan statifikasi sosial yang 

disandang keluarga. Oleh Karena itu, keluarga (ayah) kerap mendominasi 

 

7  Muliana Selaku warga kawin paksa, “Desa Bonto Mate’ne,” Wawancara, Pada 
tanggal 20 Mei 2024. 

8 Alamsyah Selaku warga kawin paksa, “Desa Bonto Mate’ne,” Wawancara, Pada 
tanggal 20 Mei 2024. 
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pemilihan jodoh bagi perepuan demi mendapatkan jodoh yang se-kufu 

sehingga perempuan terus berada di bawah kekuasaan laki-laki. Nilai siri 

yang melekat dalam Masyarakat Bugismenempatkan perempuandalam posisi 

yang dilematis. Di satu sisi perempuan dikhawatirkan akan melakukan 

perbuatan yang tidak terpuji (menurut ukuran Masyarakat Bugis). 

C. Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Perkawinan 

Paksa di Desa Bonto Mate’ne 

Hukum adat di Desa Bonto Mate’ne berakar pada norma-norma 

tradisional bagi masyarakat bugis, Misalnya norma-norma adat sering kali 

mengatur aspek-aspek kehidupan termasuk perkawinan. Perkawinan diatur 

melalui proses yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat. Secara 

tradisional, beberapa masyarakat adat mungkin menganggap pentingnya 

menjaga hubungan keluarga dan menghormati keputusan keluarga besar.9 

Hukum islam yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis, 

mengharuskan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai dalam sebuah 

perkawinan. Dalam islam perkawinan paksa tidak diakui dan di anggap tidak 

sah jika salah satu pihak tidak memberikan persetujuannya. Dalam hukum 

islam calon pengantin perempuan memiliki hak untuk menolak pernikahan 

yang dipaksakan, persetujuan secara sukarela adalah syarat sahnya 

perkawinan menurut prinsip-prinsip fiqh ini merupakan perlindungan yang 

kuat terhadap hak individu dalam perkawinan. 

Hukum Islam secara eksplisit melindungi hak individu, termasuk hak 

untuk memberikan persetujuan dalam perkawinan. Oleh karena itu dalam 

masyarakat yang menganut hukum islam bahwa perkawinan paksa 

bertentangan dengan ajaran agama dan tidak sah. Perkawinan paksa tidak di 

perbolehkan karena prinsip dasar dalam islam menekankan pentingnya 

persetujuan dan kehendak bebas dalam sebuah pernikahan. 

 

 

9
 H. Sara Selaku Kepada adat, “Desa Bonto Mate’ne” Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2024. 
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Ada beberapa alasan utama menganggap perkawinan paksa dianggap 

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam: 

1. Persetujuan dan keterlibatan 

Islam mengajarkan bahwa persetujuan dari kedua belah pihak, baik 

pria maupun wanita adalah syarat penting dalam pernikahan. Dalam 

surah An-Nisa ( 4:19), Allah swt berfirman, Hai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu mengharamkan segala bentuk kebaikan 

yang baik yang Allah telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu 

mlampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang melampaui batas. Ayat ini menunjukkan pentingnya tidak 

melampaui batas, termasuk dalam hal pernikahan. 

2. Kehidupan berkeluarga dan sejahtera 

Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian sosial 

dan spiritual yang harus dibangun atas dasar cinta, kasih saying, dan 

kesepakatan. 

3. Hak-Hak individu 

Dalam islam setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan 

hidupnya sendiri. Hal ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad saw, 

yang mengatakan, “seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia 

diminta persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan 

hingga ia diminta persetujuannya.” 

4. Mencegah Penyalahgunaan; 

Dengan melarang pekawinan paksa, Islam berusaha melindungi hak- 

hak individu dari penyalahgunaan dan eksploitasi, serta mencegah 

situasi dimana salah satu pihak tertekan atau dipaksa untuk menikah 

tanpa keinginan dan persetujuan pribadi. 
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Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 

merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan seorang 

laki-laki sebagai suami istri untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan 

memperoleh keturunan yang dilakukan sesuai dengan syariat islam.10 

perempuan akan mendapatkan dua kali lipat hukuman dibandingkan 

dengan laki-laki apabila melanggar adat daerah setempat. Kawin paksa akan 

lebih berdampak negatif jika suami atau istri yang dijodohkan masih di 

bawah umur. Karena perjodohan, pengantin muda tidak mengetahui dengan 

baik ciri-ciri calon suaminya atau sebaliknya. Ketidaktahuan perempuan 

dalam banyak hal akan menimbulkan kecemasan, stres, ketakutan, 

keengganan dan kemarahan, bahkan lari dari suaminya. 

Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan paksa, secara hukum 

kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa persetujuan 

mempelai, prakrik perkawinan dengan hak ijbᾱr tersebut adalah sesuai 

dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam selama praktik perkawinan 

tersebut dilaksanakan oleh wali mujbir atas dasar tanggung jawab dan 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, terkait dengan praktik 

perkawinan dengan hak ijbar yang terjadi di indonesia, pada umumnya 

praktik-praktik perkawinan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah 

diatur dalam hukum Islam dan hal ini dapat dipahami sebagai relativisme 

budaya dalam pelaksanaan perkawinan dengan hak ijbar. 

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai 

suatu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Menurut hukum 

agama perkawinan sebagai perbuatan yang suci (sakral) yaitu suatu 

perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan 

Yang Maha Esa, agar berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta 

berkerabat tetangga dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing- 

10 Amnawaty, Hukum Islam (Selayang Pandang) (Bandar Lampung: Pusaka Media, 
2020), h.139. 
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masing. Jadi perkawinan ialah suatu akad (perjanjian) dimana seorang 

wanita dan seorang pria mengikatkan diri mereka dalam suatu perkawinan 

yang sah dengan dasar sukarela untuk membentuk keluarga yang kekal 

melalui ijab qabul dengan mahar yang telah ditentukan dan disaksikan oleh 

2(dua) orang saksi.11 

Perkawinan yang sah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum dan 

juga agama termasuk juga didalamnya kerelaan untuk terikat antara satu 

dengan lainnya sebagai seorang suami dan istri tanpa adanya suatu paksaan 

dari pihak manapun. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan atau 

paksaan dari suatu pihak dianggap telah melanggar asas hukum perkawinan. 

Namun di beberapa wilayah Indonesia nyatanya masih terdapat tradisi yang 

mengharuskan seseorang menikah secara paksa entah karena tuntutan adat 

atau tradisi, adanya aib keluarga yang harus ditutupi dan pemicu lainnya. 

Pemaksaan perkawinan tersebut dapat dimaknai dalam dua arti, 

pertama: pemaksaan yang dilakukan oleh suami dalam ikatan rumah tangga 

untuk melakukan hubungan seksual terhadap istri. Kedua; pemaksaan yang 

dilakukan oleh orang tua kepada putrinya untuk 

Sesuai dengan hakikat perkawinan membentuk keluarga sakinah, 

mawaddah, warahmah, maka dalam kehidupan rumah tangga dilarang untuk 

adanya diskriminasi ataupun kekerasan. Namun adanya kawin paksa akan 

menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. 

Perselisihan akan sering terjadi hingga berujung pada kekerasan diakibatkan 

karena pada awal perkawinan tidak didasari rasa cinta dan sayang antara 

kedua pasangan. Akibat tersebut tidak hanya merugikan kedua pasangan 

tetapi juga kedua belah keluarga dan masyarakat.12 

menikah dengan lelaki yang merupakan pilihan orang tua tersebut 

dan mutlak hukumnya untuk dituruti baik dalam ranah adat maupun 

 

11 Sadiani, Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia, h.51. 

12 Anwar Najib, Hukum Perkawinan Bagi Ummat Islam Di Indonesia (Bandung: Pusat 
Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal, 2022), h.36. 
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kepentingan lainnya. Adapun beberapa tradisi atau adat yang mengharuskan 

seseorang melakukan sebuah perkawinan paksa di Indonesia, misalnya 

tradisi kawin tangkap Suku Sumba atau ngodheh Madura dan beberapa 

tradisi kawin paksa lainnya. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan 

kemanusiaan sebab terdapat unsur kekerasan seksual didalamnya dan dinilai 

telah mengakibatkan kerugian fisik maupun mental, hingga tidak 

terpenuhinya hak konstitusional seseorang sebab tidak berjalan dengan 

semestinya. 

Pelaksanaan kawin paksa tersebut mayoritas dilaksanakan tanpa 

adanya persetujuan terlebih dahulu dari salah satu pihak bahkan kedua 

pihak sekalipun, sehingga sangat bertentangan dengan asas hukum 

perkawinan yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 

mengingat dilaksanakan guna membentuk keluarga yang bahagia dan 

harmonis tanpa ada tekanan didalamnya. Pemaksaan yang dilakukan kepada 

salah satu pihak dalam suatu ikatan perkawinan tidak akan mencerminkan 

suatu kebahagiaan. Pemaksaan seseorang justru akan menimbulkan suatu 

tekanan baik secara fisik maupun mental dan mengganggu keberlangsungan 

rumah tangga yang diimpikan. Dalam UU Perkawinan juga telah dijelaskan 

secara terbuka dalam Pasal 6 ayat 1 bahwasanya pernikahan dapat 

dilaksanakan apabila terdapat persetujuan dari kedua calon mempelai. 

Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan 

dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini 

dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan, sementara cinta itu sangat penting 

didalam membangun rumah tangga.13 

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan N0. 1 Tahun 174 dan 

Komplikasi Hukum Islam (KHI) perkawinan paksa dapat dibatalkan apabila 

dari pihak yang di paksa membuktikan pernyataannya dengan bukti-bukti 

yang nyata dan kuat. Jika seorang wanita dalam akad perkawinannya diam 

 

13 Miftah Faridl, Masalah Nikah Dan Keluarga (Jakarta: Gema insani press, 1999), 
h.30. 
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seribu bahasa tetapi hatinya meronta karena terpaksa dan setelah 6 bulan 

tidak ada laporan tertulis kepada pengadilan maka perkawinanya bisa 

digugurkan atau dibatalkan dengan alasan perkawinan paksa. 

Demikian pula, karena terjadi penolakan dari seorang wanita untuk 

dikawinkan oleh orang tuanya, tidak serta merta wanita tersebut dapat nikah 

dengan pilihannya dengan disertai wali hakim atau muhakkam KHI tidak 

mendukung hal tersebut oleh karena sederata persyaratan wali hakim dan 

muhakkam tidak memudahkan untuk hakim dapat mengawinkan seorang 

anak gadis. 

Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) wali adalah salah satu 

pernikahan yang harus dipenuhi maka nikahnya tidak sah. Ketentuan ini 

didasarkan pada Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh,,Aisyah bahwa 

”Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka dia berhak 

menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya, Apabila walinya enggan 

(tidak memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali 

bagi perempuan yang (dianggap) tidak mempunyai wali” dan hadis Nabi 

SAW, yang artinya “Tidak sah nikah kecuali wali” 

Sebagai dasar dalam pelaksanaan wali nikah adalah ayat al-Qur’an, 

Surah Al-Nur ayat: 

ا نْكِحُوا مىَو  ٰٰ  ٰ  ٰ  ٰ  ً ََْٰمِنْكُمََْالْ  ٰ ًْ الٰصّلِحِ ادِكُمََْمِنََْو  ََْٰعِب  كُم ًۗ اۤى ِ اِم  كُوْنََُاِنََْو  َ•فََُوْا•ٌَّ اۤء  ق ر 

اٰلّل ََف ضْلهِ ًََۗمِنََْاٰلّل ََغْنِهِمَُ•يَُ اسِعَ َو  مَ َو  ٌْ لِ  ع 

 
Terjemahannya: 

“Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan 

orang-orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. 

Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia- 
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nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui “, 

(Qs. An-Nur ayat 32).14 

Dari Surah An-Nur ayat 32, terdapat petunjuk adanya penyerahan 

perkara perkawinan kepada wali dan wanita, mereka berkewajiban untuk 

menikahkan anak-anak mereka. Dengan demikian kedudukan wali sangat 

tinggi dalam menentukan akad perkawinan wanita yang ada di bawah 

perwaliannya. 

Seorang wanita yang menolak untuk dikawinkan oleh wali kepada 

seorang laki-laki pilihan walinya tidak menjadi wanita tersebut 

berdosa/bersalah. Akan tetapi juga tidak dibenarkan wanita yang tidak mau 

dikawinkan melalui perkawinan dengan laki-laki yang dicintainyameskipun 

yang menjadi walinya sebagai wali hakim atau walimuhakkam. Karena 

keberadaan wali itu tidak bisa digantikan selama wali tersebut ada/hidup. 

 
Analisis Penulis Terkait Dampak Perkawinan Paksa pada Masyarakat 

Bugis Maros khususnya di Desa Bonto Mate’ne itu berdampak positif 

meskipun tidak dapat dipungkiri ada juga yang berakhir dengan perceraian 

tetapi itu sulit di jumpai di Desa Bonto Mate’ne itu sendiri karena orang tua 

memperhatikan keutuhan rumah tangga anak-anaknya hingga akan berusaha 

sekuat tenaga dan melakukan berbagai cara supaya perkawinan anak- 

anaknya tidak jatuh ke lembah perceraian. Kemudian perkawinan paksa yang 

dilakukan tidak semuanya berdampak negatif akan tetapi ada pula beberapa 

keluarga yang rumah tangganya langgeng-langgeng saja dan memiliki anak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Kementerian, Al-Quran Dan Terjemahnya, h.265. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

 
1. Kawin paksa yang ada dimasyarakat Bugis Maros terutama di Desa 

Bonto Mate’ne dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi 

kekekeluargaan dan mengutamakan adanya musyawarah sebelum 

menikahkan anak gadisnya, masyarakat di Desa Bonto Mate’ne 

memiliki adat atau kebiasaan dalam hal pelaksanaan perkawinan, 

mereka masih berpegang teguh pada kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan sebelum pada saat dan setelah pernikahan mulai dari ritual 

adat pada saat lamaran hingga selesainya resepsi. Dalam upacara 

perkawinan adat masyarakat Bugis yang disebut appabbottingeng 

ritana ogi terdiri atas beberapa tahap kegiatan, kegiatan-kegiatan 

tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh 

saling tukar-menukar, kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh 

masyarakat Bugis Maros yang betul-betul masih memelihara adat 

istiadat. 

2. Dampak perkawinan paksa khususnya di Desa Bonto Mate’ne yakni 

berdampak positif meskipun tidak dapat dipungkiri ada juga yang 

berakhir dengan perceraian tapi itu sulit dijumpai di Desa Bonto 

Mate’ne. Orang tua memperhatikan keutuhan rumah tangga anak- 

ananknya, hingga akan berusaha sekuat tenaga dan akan melakukan 

berbagai cara supaya perkawinan anak-anak mereka tidak jatuh ke 

lembah perceraian. Kemudian perkawinan paksa yang di lakukan itu 

tidak semuanya berdampak negatif, akan tetapi ada pula beberapa 

keluarga yang rumah tangganya langgeng-langgeng saja, dan memiliki 

anak. 

3. hak ijbar yang terjadi di dusun Atakka, pada umumnya praktik-praktik 

perkawinan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam 
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hukum Islam dan hal ini dapat dipahami sebagai relativisme budaya 

dalam pelaksanaan perkawinan dengan hak ijbar. 

B. Implikasi Penelitian 

 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa 

implikasi penelitian: 

1. Masyarakat Bugis Khususnya di Desa Bonto Mate’ne sangat 

menjunjung tinggi sebuah perkawinan dan semuanya berakhir 

bahagia hingga semua di karuniai keturunan, meskipun tidak dapat 

dipungkiri ada juga yang berakhir dengan perceraian tapi itu sulit di 

jumpai di Desa Bonto Mate’ne. 

2. Orang tua di Desa Bonto Mate’ne sangat memperhatikan keutuhan 

rumah tangga anak-anaknya hingga akan berusaha sekuat tenaga dan 

akan melakukan cara supaya perkawinan anak-anak mereka tidak 

jatuh ke lembah perceraian. 
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