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ABSTRAK 

 

Belrdasarkan obselrvasi pelndahullulan yang dilakulkan olelh pelnullis di dulsuln 1 

(Karang Elmplak) Delsa Balelraksa Kelcamatan Karangmoncol Kabulpateln 

Pulrbalingga telrdapat proselsi pelrnikahan yang ulnik khulsulsnya dalam proselsi 

pelrnikahan keltulrulnan Wiryakelrta, dimana dalam prosels mellakulkan selselrahan 

wajib ada ulbo rampel belrulpa pisang gabul, klulban pakis dan bulmbul kelmiri. Hal ini 

belrlakul bagi calon melmpellai pria maulpuln wanita yang helndak melnikah delngan 

keltulrulnan Wiryakelrta telrselbult. Tradisi ini wajib dilaksanakan selbagaimana pelsan 

dari lellulhulr keltulrulnan Wiryakelrta. Sellain itul keltulrulnan Wiryakelrta melyakini jika 

tradisi telrselbult tidak dilaksanakan maka akan melnimbullkan mara bahaya baik 

dalam prosels pelrnikahan maulpuln dalam melngarulngi bahtelra rulmah tangga.  

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Tradisi Selselrahan Ulbo Rampel 

Pelrnikahan Keltulrulnan Wiryakelrta di Delsa Balelraksa Kelcamatan Karangmoncol 

Kabulpateln Pulrbalingga pelrspelktif Living Family Law. Jenis penelitian ini adalah 

lapangan (field reseach), dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah 

pendekatan sosiologi menggunakan teori interaksionisme simbolik yaitu ilmu yang 

mempelajari suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia yakni komunikasi 

atau pertukaran simbol yang diberi makna. Sumber data primer dalam penelitian ini 

berasal dari subjek penelitian yakni keturunan Wiryakerta, sedangkan sumber data 

sekundernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan keluarga 

keturunan Wiryakerta, Kepala Desa Baleraksa, tokoh agama dan tokoh masyarakat 

di Baleraksa  dan dokumentasi berupa identitas dari narasumber tersebut. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Baleraksa dalam 

menanggapi persoalan tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada 

keturunan Wiryakerta selalu mendahulukan dan mengaitkan kepada landasan 

hukum Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Bapak Kyai Suhadi yang 

menjelaskan terkait proses seserahan tersebut boleh saja dilaksanakan dengan 

catatan tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal serta 

tidak bertentangan dengan agama Islam. Namun disisi lain beliau juga menegaskan 

tidak boleh melaksanakan seserahan tersebut bilamana niatnya tidak baik, 

maksudnya ialah melakukan seserahan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari 

mara bahaya, padahal sebagai orang yang beriman kita wajib meminta perlindungan 

hanya kepada Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya. 

 

Kata Kunci: Tradisi Seserahan, Keturunan Wiryakerta, Living Family Law. 
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MOTTO 

 

“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (pertolongan) Allah” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 

tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi 

berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan أ
tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ ث
es (dengan titik 

di atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik 

di bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
zet (dengan 

titik di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز



 

x 
 

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ص
es (dengan titik 

di bawah) 

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik 

di bawah) 

 ṭa ṭ ط
te (dengan titik 

di bawah) 

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan 

titik di bawah) 

 ...`... ain` ع
koma terbalik 

(di atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 hamzah ‘ Apostrof ء



 

xi 
 

 Ya Y Ye ي 

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal (Monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u ...ْ  ي ْ  

 Fathah dan wau Au a dan u ..و  ْ  
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

.. ..ى.   Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ا. 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ...

 

D. Ta’Marbutoh 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

1. Ta marbutah hidup (mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dhammah, 

transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta marbutah mati (mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan 

ha (h) 

Contoh: 

جِدِ  يَّةُ ال م س   Ditulis tahiyyatul masjid تَِ 

دِي  ن ةُ ال مُن  وَّر ةُ   Ditulis al-madīnah al-munaw warah ال م 

مُُع ةُ   Ditulis al-jumu’ah الْ 
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E. Syaddah (Tyasdid) 

Untuk konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 Ditulis fabiayyi ف بِا ى ِ 

 Ditulis ‘allama ع لَّم  

 

F. Kata Sambung 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

دُ   Ditulis al-hamdu ا لْ  م 

 Ditulis al-qalamu ال ق ل مُ 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 

 Ditulis as-syamsu ا لشَّمسُ 

 Ditulis bir-rusuli بِِلرُّسُلِ 

 

G. Hamzah 

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof. 

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.  

Contoh: 

 Ditulis syai’un ش يئ  

وِيلِه  Ditulis ta’wīlih تَ 

 Ditulis ila إلى



 

xiv 
 

DAFTAR ISI 

PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................................................i 

PENGESAHAN ...................................................................................................... ii 

NOTA DINAS PEMBIMBING ............................................................................. iii 

PERSEMBAHAN ...................................................................................................iv 

ABSTRAK ............................................................................................................... v 

MOTTO ..................................................................................................................vi 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI .............................................................................ix 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 

B. Definisi Operasional...................................................................................... 7 

C. Rumusan Masalah ......................................................................................... 9 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .................................................................... 9 

E. Kajian Pustaka ............................................................................................. 10 

F. Sistematika Pembahasan ............................................................................. 13 

BAB II : LANDASAN TEORI 

A. Perkawinan .................................................................................................. 14 

B. Seserahan..................................................................................................... 28 

C. Living Family Law ...................................................................................... 34 

D. Interaksionisme Simbolik ........................................................................... 37 

BAB III : METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ............................................................................................ 44 



 

xv 
 

B. Pendekatan Penelitian ................................................................................. 45 

C. Sumber Data ................................................................................................ 47 

D. Metode Pengumpulan Data ......................................................................... 49 

E. Teknik Analisis Data ................................................................................... 51 

F. Lokasi Penelitian ......................................................................................... 55 

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Tradisi Seserahan Ubo Rampe .......................................... 60 

B. Makna Simbolik Tradisi Seserahan Ubo Rampe ........................................ 62 

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Seserahan Ubo Rampe .............. 63 

D. Analisis Tradisi Seserahan Ubo Rampe ...................................................... 67 

BAB V : PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................................. 73 

B. Saran ............................................................................................................ 75 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

  



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelrkawinan dilaksanakan atas dasar pelrintah Allah SWT. selsulai delngan 

atulran agama Islam ulntulk melnjaga kellularga selrta melnelntramkan sulasana hidulp 

masyarakat, julga melmpelrlulas hulbulngan yang lelbih elrat antara satul delngan lain 

dalam rangka melnciptakan keltelntraman hidulp. Agama Islam melngatulr 

pelrkawinan bagi manulsia delmi keltelntraman hidulpnya di mulka bulmi ini, 

selbagaimana Allah swt. belrfirman dalam QS. Ar- Rulm [30]:21 

كُنُو إِل ي  ه ا و ج ع ل  ب  ي  ن كُم مَّو دَّةً و ر حْ  ةً إِ و مِن   نَّ  ء اي َٰتِهِۦٓ أ ن  خ ل ق  ل كُم مِ ن  أ نفُسِكُم  أ ز و َٰجًا ل تِ س 
ء اي َٰتٍ ل قِ و مٍ ي  ت  ف كَّرُون    فِِ ذ َٰلِك  ل 

  
Dan di antara tanda-tanda kelkulasaan-Nya ialah Dia 

melnciptakan ulntulkmul istelri-istelri dari jelnismul selndiri, sulpaya kamul 

celndelrulng dan melrasa telntelram kelpadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramul rasa kasih dan sayang. Selsulnggulhnya pada yang delmikian itul 

belnar-belnar telrdapat tanda-tanda bagi kaulm yang belrfikir.1 

 

Pelrnikahan melrulpakan selbulah ikatan yang sangat kulat dan sakral yang 

digambarkan didalam al-Qulr’an yaitul miṡaqan galiẓan.2 Namuln dalam al- 

Qulr’an maulpuln sulnnah tidak ada keltelntulan khulsuls dalam pellaksanaan proselsi 

pelrnikahan itul selndiri. Dalam atulran yang telrdapat dalam hulkulm Islam hanya 

diselbultkan bahwa pelrnikahan akan melnjadi sah asal melmelnulhi syarat dan rulkuln 

 
1 Delpartelmeln Agama Relpulblik Indonelsia, Al-Qulrán dan Telrjelmah, Q,S Ar-Rulm [30]: 

21 
2 Mohammad Faulzi Adhim, Melncapai Pelrnikahan Barakah (Yogyakarta: Mitra 

Pulstaka, 2012), hlm. 22 



2 

 

 
 

pelrnikahan.3 Hal ini melnjadikan seltiap ulmat Islam di dulnia ini dalam 

mellangsulngkan pelrnikahan belrbelda-belda dalam proselsinya. 

Tidak dipulngkiri bahwa Indonelsia melrulpakan nelgara yang melmiliki 

banyak buldaya dan adat istiadat. Buldaya dan adat istiadat ini sangat kelntal dan 

dipelgang telgulh olelh masyarakat. Olelh karelna itul saat Islam masulk kel Indonelsia, 

Islam tidak melninggalkan buldaya dan adat istiadat seltelmpat sellulrulhnya. Ullama 

yang belrtulgas melnyelbarkan agama Islam di masyarakat melmbelnahi tradisi dan 

buldaya telrselbult agar selsulai delngan agama Islam. Melskipuln masyarakat 

Indonelsia suldah melnganult ajaran agama Islam, masyarakat Indonelsia tidak 

melninggalkan tradisi dan buldayanya, selpelrti halnya masyarakat Jawa. Selhingga 

bulkan hal barul jika masyarakat Jawa masih mellakulkan belrbagai ritulal tradisi 

yang melrulpakan warisan lellulhulrnya, selpelrti tradisi selselrahan, telbas pawon, 

rulwatan, seldelkah bulmi, dan lain lain.4 

Masyarakat Jawa melrulpakan satul kelsatulan masyarakat yang diikat olelh 

norma-norma hidulp karelna seljarah, tradisi maulpuln agama. Hal ini biasa dilihat 

sulkul Jawa seljak masa praseljarah tellah melmiliki kelpelrcayaan animismel, yaitul 

sulatul kelpelrcayaan adanya roh ataul jiwa pada belnda- belnda, tulmbulhan, helwan, 

dan julga pada manulsia selndiri.5 

Islam dan Jawa adalah dula elntitas yang belrbelda namuln dalam 

kelnyataannya keldulanya dapat hidulp belrdampingan selcara damai. Masulknya 

 
3 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Mulnakahat., (Jakarta: Prelnada Meldia, 2003), hlm. 45. 
4 Sri Wantala Achmad, Asal Ulsull dan Seljarah Orang Jawa (Yogyakarta: Araska, 2017), 

hlm. 28 
5 Abdull Jamil dkk, Islam & Kelbuldayaan Jawa (Yogyakarta: GAMA MElDIA, 2002), 

hlm. 6. 
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agama Islam kel tanah Jawa selndiri telrbulkti tidak melnimbullkan keltelgangan yang 

culkulp belrarti, bahkan keldulanya saling telrbulka ulntulk belrintelraksi dan intelrellasi 

pada nilai-nilai buldaya. Selbagai selbulah nelgara yang belrlandasakan pancasila 

dan melnjulnjulng tinggi kel-bhinelka-an, suldah selpantasnya kita selbagai selorang 

mulslim dan selorang nasionalis tidak melmbelntulr-belntulrkan buldaya Islam dan 

buldaya Jawa.  

Islam selndiri melndelfinisikan tradisi dalam Ulshull fiqh delngan kata al-

‘Ulrf  belrasal dari kata ‘arafa, ya’riful selring diartikan delngan al-ma’rulf delnga arti 

“selsulatul yang dikelnal”. Pelngelrtian “dikelnal” ini lelbih delkat kelpada pelngelrtian 

“diakuli olelh orang lain”.6 

Tradisi dalam kamuls antropologi sama delngan adat istiadat, yakni 

kelbiasaan-kelbiasaan yang belrsifat magis-relligiuls dari kelhidulpan sulatul 

pelnduldulk asli yang mellipulti melngelnai nilai-nilai buldaya, norma-norma, hulkulm 

dan atulran-atulran yang saling belrkaitan, dan kelmuldian melnjadi sulatul sistelm 

ataul pelratulran yang suldah mantap selrta melncakulp selgala konselpsi sistelm 

buldaya dari sulatul kelbuldayaan ulntulk melngatulr tindakan sosial.7 

Seldangkan dalam kamuls sosiologi, diartikan selbagai adat istiadat dan 

kelpelrcayaan yang selcara tulruln telmulruln dapat dipellihara.8 Helmatnya, tradisi 

adalah sulatul warisan dari nelnelk moyang dan belrkaitan delngan kelpelrcayaan ataul 

kelyakinan yang melmiliki fulngsi telrtelntul. 

 
6 Amir Syarifulddin, Ulshull Fiqh, Jilid II, Celt. I(Jakarta:Logos Wacana Ilmul, 1999), hlm. 

363. 
7 A Riyono dan Sirelgar, Aminulddin. Kamuls Antropologi. (Jakarta: Akadelmik 

Prelssindo,1985) hlm. 4 
8 Soelkanto, Kamuls Sosiologi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Pelrsada,1993), hal. 459 
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Selbagian masyarakat di peldelsaan khulsulsnya di tanah Jawa masih kelntal 

delngan hulkulm adat, banyak tradisi yang masih belrlangsulng hingga saat ini. 

Sellain melnjadi selbulah kelharulsan, masyarakat pelrcaya telrhadap selbulah relsiko 

yang akan didapatkan keltika sulatul pelrkawinan tidak dilangsulngkan selsulai adat 

yang belrlakul, salah satulnya adalah selselrahan.  

Tradisi selselrahan melrulpakan sulatul rangkaian acara pelnyelrahan calon 

pelngantin dari pihak kellularga laki-laki kelpada pihak kellularga pelrelmpulan dalam 

rangka melnyambult dan melmpelrsiapkan calon pasangan telrselbult melnuljul selbulah 

mahligai pelrnikahan. Dalam proselsnya, selselrahan mellibatkan seljulmlah orang 

dari kellularga melmpellai, teltangga, maulpuln sauldara calon pelngantin. Selselrahan 

julga melnyelrtakan belrbagai (ulbo rampel) barang bawaan selbagai hadiah ataul 

pelmbelrian yang belrbelntulk pelrlelngkapan pakaian, bahan makanan, makanan 

tradisional, dan ulang ulntulk calon melmpellai wanita dan kellularganya selbagai 

langkah awal dalam melmpelrsiapkan kelbultulhan pasca pelrnikahan. Adat 

selselrahan ini lazimnya dilaksanakan selhari selbellulm pellaksanaan ijab qabull.9 

Ulbo rampel selndiri dapat diartikan selbagai barang ataulpuln makanan yang 

digulnakan ulntulk ulpacara telrtelntul selpelrti ulpacara seldelkah lault, selselrahan 

pelrnikahan dan lain-lain. 

Belrdasarkan obselrvasi pelndahullulan yang dilakulkan olelh pelnullis di 

dulsuln 1 (Karang Elmplak) Delsa Balelraksa Kelcamatan Karangmoncol Kabulpateln 

Pulrbalingga telrdapat proselsi pelrnikahan yang ulnik khulsulsnya dalam proselsi 

 
9 Sulnarto, Cartono,”Adat Selselrahan dalam Pelrnikahan Pelrspelktif Hulkulm Islam dan 

Hulkulm Positif (Stuldi Kasuls di Delsa Cibelulnying Majelnang Cilacap)”, Julrnal Qonulni, Vol.2, No.1, 

(2022), hlm.1. 
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pelrnikahan keltulrulnan Wiryakelrta, dimana dalam prosels mellakulkan selselrahan 

wajib ada ulbo rampel belrulpa bulmbul kelmiri, pisang gabul dan klulban pakis. Hal 

ini belrlakul bagi calon melmpellai pria maulpuln wanita yang helndak melnikah 

delngan keltulrulnan Wiryakelrta telrselbult. Tradisi ini wajib dilaksanakan 

selbagaimana pelsan dari lellulhulr keltulrulnan Wiryakelrta yang disampaikan kelpada 

keltulrulnan Wiryakelta itul selndiri. Sellain itul keltulrulnan Wiryakelrta melyakini jika 

tradisi telrselbult tidak dilaksanakan maka akan melnimbullkan mara bahaya baik 

dalam prosels pelrnikahan maulpuln dalam melngarulngi bahtelra rulmah tangga.  

Islam tidak melnsyaratkan adanya selselrahan dalam selbulah pelrnikahan. 

Selselrahan dipandang selbagai hadiah dari pihak-pihak lain ulntulk pihak 

pelrelmpulan di lular mahar ataul maskawin. Melski belgitul, Islam bulkan belrarti tidak 

melmpelrbolelhkan adanya selselrahan. Hulkulm selselrahan dalam Islam adalah 

mulbah yang belrarti bolelh. Itul artinya, bulkanlah syarat wajib selbulah pelrnikahan 

selhingga Islam tidak mellihat selbagai sulatul masalah apabila pelrnikahan tidak 

mellibatkan adanya selselrahan. Melngultip bulkul Ulshull Fiqih 2 karya Amir 

Syarifulddin, selselrahan telrmasulk dalam ‘ulrf yang shahih karelna tidak 

belrtelntangan delngan ajaran Islam. Para ullama tellah melnelrimanya yang 

didasarkan pada belbelrapa syarat, yaitul : 

1. Tradisi selselrahan dapat ditelrima olelh akal  

2. Tradisi selselrahan belrlakul ulmulm dan melrata di kalangan orang-orang yang 

belrada dalam lingkulngan telrselbult ataul dikalangan selbagian belsar warganya  

3. Tradisi yang dijadikan sandaran tellah ada pada saat itul, bulkan yang mulncull 

kelmuldian  
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4. Tradisi selselrahan tidak belrtelntangan dan mellalaikan dalil syara’ yang ada 

ataul belrtelntangan delngan prinsip yang pasti.  

Pelndapat selrulpa disampaikan dalam Qawaidull Fiqih. Para ullama 

melnjellaskan bahwa adat istiadat bolelh dijalankan sellama tidak belrtelntangan 

delngan prinsip syariah. Jika proselsnya masih dalam rulang mulamalah di antara 

manulsia, maka hulkulmnya dapat ditelrima. 

Jika dilihat dari hulkulm yang hidulp dalam masyarakat (living law) tradisi 

selselrahan dalam pelrnikahan melrulpakan sulatul kelharulsan, masyarakat yakin 

telrhadap selbulah relsiko yang akan didapatkan keltika sulatul pelrkawinan tidak 

dilangsulngkan selsulai adat yang belrlakul. Olelh karelna itul keltulrulnan Wiryakelrta 

mellaksanakan tradisi telrselbult selbagaimana pelsan dari lellulhulrnya dan keltulrulnan 

Wiryakelrta melyakini jika tradisi telrselbult tidak dilaksanakan maka akan 

melnimbullkan mara bahaya baik dalam prosels pelrnikahan maulpuln dalam 

melngarulngi bahtelra rulmah tangga.  

Belrangkat dari kasuls telrselbult pelnullis telrtarik ulntulk mellakulkan 

pelnellitian melngelnai tradisi pelrnikahan yang ada di Delsa Balelraksa Kelcamatan 

Karangmoncol Kabulpateln Pulrbalingga telrselbult. Olelh selbab itul pelnullis telrtarik 

melngangkat kasuls telrselbult kel dalam selbulah skripsi delngan juldull : Tradisi 

Seserahan Ubo Rampe Pernikahan Keturunan Wiryakerta Perspektif 

Living Family Law (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan 

Karangmoncol Kabupaten Purbalingga) 
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B. Definisi Operasional 

Delfinisi opelrasional dari juldull skripsi yang pelnullis ambil belrtuljulan 

ulntulk melmpelrmuldah muldah pelmbaca ulntulk melngeltahuli poin apa saja yang 

dibahasa di dalam skripsi dan ulntulk melnghindari kelsalah pahaman telrhadap 

juldull. Delfinisi opelrasional dari juldull di atas yakni: 

1. Selselrahan 

Dalam Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia, selselrahan adalah ulpacara 

selselrahan selsulatul ulntulk keldula calon  pelngantin.  Selselrahan melrulpakan salah 

satul ulpacara yang melnghantarkan pada pelrayaan pelrkawinan /pelrnikahan. 

Dalam pelngelrtian yang lain, selselrahan belrasal dari kata singselt, artinya 

melngikat elrat. Dalam pelngelrtian melngikat komitmeln laki-laki dan 

pelrelmpulan dalam pelrkawinan, selrta antar keldula orangtula ulntulk melnjadi 

belsan. Pihak kellularga laki-laki melmbelrikan barang kelpada pihak kellularga 

pelrelmpulan. Barang pelmbelrian telrselbult nantinya dapat digulnakan olelh 

pelngantin pelrelmpulan dan ada selbagian barang yang haruls dibawa karelna 

melmpulnyai arti telrselndiri.10 

2. Ulbo Rampel 

Ulbo rampel yaitul barang ataulpuln makanan yang digulnakan ulntulk 

ulpacara telrtelntul selpelrti ulpacara seldelkah lault, selselrahan pelrnikahan dan lain-

lain. Dalam pelnellitian ini ulbo rampel yang dimaksuld belrulpa bulmbul kelmiri, 

pisang gabul dan klulban pakis. Bulmbul kelmiri melrulpakan istilah yang dipakai 

 
10 Sunarto dan Cartono, "Seserahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Cibeunying Majenang Cilacap)", Qonuni: Jurnal hukum dan 

Pengkajian Islam , vol.2, no.01, 2022, hlm, 4   
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olelh masyarakat lokal Delsa Balelraksa yang belrarti bulmbul yang telrbulat dari 

biji kelmiri yang dihalulskan. Seldangkan pisang gabul ini telrmasulk kellompok 

pisang olah karelna tinggi kandulngan patinya. Klulban pakis adalah dauln pakis 

yang dimasak. Keltiga ulnsulr ini melrulpakan syarat wajib bagi calon melmpellai 

pria maulpuln wanita yang helndak melnikah delngan keltulrulnan Wiryakelrta. 

3. Pelrnikahan 

Pelrnikahan melnulrult hulkulm Islam adalah akad yang sangat kulat ataul 

miṡaqan galiẓan ulntulk melntaati pelrintah Allah dan mellaksanakannya 

melrulpakan ibadah.11 Melnulrult Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 telntang 

pelrkawinan dimana pelrnikahan diartikan selbagai ikatan lahir batin antara 

laki-laki dan pelrelmpulan ulntulk melmbelntulk kellularga yang bahagia 

belrdasarkan Keltulhanan Yang  Maha Elsa.12 

4. Living Family Law 

Living Family Law merupakan hukum yang hidup atau berkembang di 

masyarakat dan berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, hukum ini bersifat 

tidak tertulis dan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat yang 

menyebabkan adanya akibat hukum jika tidak dilakukannya kebiasaan 

tersebut.13 

 

 

 
11 Delpartelmeln Agama Relpulblik Indonelsia, Kompilasi Hulkulm Islam Di Indonelsia 

(Jakarta, t.p, 2000), hlm. 14. 
12 UlUl Pelrkawinan di Indonelsia dilelngkapi Kompilasi Hulkulm Islam di Indonelsia 

(Sulrabaya, Arkola, t.t), hlm. 5. 
13 Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya 

dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017, hlm 260. 
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C. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan ulraian yang suldah dijellaskan dalam latar bellakang masalah, 

maka pelnullis melrulmulskan belbelrapa rulmulsan masalah selbagai belrikult : 

1. Bagaimana sejarah Tradisi Selselrahan Ulbo Rampel Pelrnikahan Keltulrulnan 

Wiryakelrta di Delsa Balelraksa Kelcamatan Karangmoncol Kabulpateln 

Pulrbalingga? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat telrhadap Tradisi Selselrahan Ulbo Rampel 

Pelrnikahan Keltulrulnan Wiryakelrta di Delsa Balelraksa Kelcamatan 

Karangmoncol Kabulpateln Pulrbalingga? 

3. Bagaimana analisis pelrspelktif Living Family Law telrhadap Tradisi Selselrahan 

Ulbo Rampel Pelrnikahan Keltulrulnan Wiryakelrta di Delsa Balelraksa Kelcamatan 

Karangmoncol Kabulpateln Pulrbalingga? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tuljulan Pelnellitian Belrdasarkan pada pelrmasalahan yang dirulmulskan di 

atas, maka tuljulan yang helndak dicapai dalam pelnellitian ini adalah: 

1. Ulntulk melngeltahuli sejarah Tradisi Selselrahan Ulbo Rampel Pelrnikahan 

Keltulrulnan Wiryakelrta di Delsa Balelraksa Kelcamatan Karangmoncol 

Kabulpateln Pulrbalingga. 

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat telrhadap Tradisi Selselrahan Ulbo 

Rampel Pelrnikahan Keltulrulnan Wiryakelrta di Delsa Balelraksa Kelcamatan 

Karangmoncol Kabulpateln Pulrbalingga 

3. Ulntulk menganalisis Tradisi Selselrahan Ulbo Rampel Pelrnikahan Keltulrulnan 
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Wiryakelrta di Delsa Balelraksa Kelcamatan Karangmoncol Kabulpateln 

Pulrbalingga pelrspelktif Living Family Law. 

Manfaat Pelnellitian ini diharapkan dapat belrmanfaat dan belrgulna, baik 

dari selgi teloritis maulpuln praktis. Dalam pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelri 

manfaat antara lain: 

1. Teloritis selbagai sarana ulntulk melngelmbangkan ilmul pelngeltahulan ataul 

melnambah wawasan pelngeltahulan yang belrkaitan delngan praktik Tradisi 

Selselrahan Selselrahan Ulbo Rampel Pelrnikahan Keltulrulnan Wiryakelrta di Delsa 

Balelraksa Kelcamatan Karangmoncol Kabulpateln Pulrbalingga. 

2. Praktis hasil stuldi ini diharapkan melnjadi bahan masulkan bagi para pelmbaca 

ulntulk dijadikan landasan kelpada para pelmikir hulkulm Islam ulntulk dijadikan 

salah satul meltodel ijtihad dalam melnyikapi pelrspelktif Living Family Law 

(hulkulm yang belrkelmbang/hidulp di masyarakat) telrhadap Tradisi Selselrahan 

Ulbo Rampel Keltulrulnan Wiryakelrta di Delsa Balelraksa Kelcamatan 

Karangmoncol Kabulpateln Pulrbalingga. 

 

E. Kajian Pustaka 

Dalam melnghindari kelsamaan dalam pelnullisan dan plagiasi maka dalam 

pelnullisan skripsi ini pelnullis melncantulmkan belbelrapa hasil pelnellitian yang 

belrkaitan delngan pelmbahasan yang di angkat olelh pelnullis, di antaranya selbagai 

belrikult: 

1. Harist Fatulr Rahman, juldull skripsi : ”Konselp Kellularga Sakinah dalam 

Kellularga Pelngasulh Pondok Pelsantreln Darulssalam Pelrspelktif Hulkulm 
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Kellularga Islam (Stuldi Kasuls di Pondok Pelsantreln Darulssalam Delsa 

Dulkulhwalulh Kelmbaran Banyulmas)”. Dalam pelnellitiannya melmbahas 

telntang bagaimana konselp kellularga pelngasulh pondok pelsantreln Darulssalam 

Dulkulhwalulh telrselbult teltap telrjaga melnjadi kellularga sakinah walaulpuln 

telrdapat sulatul pelrmasalahan yang ada dalam kelhidulpan belrulmah tangga. 

Pelnellitian telrselbult dikaji mellaluli pelrspelktif hulkulm kellularga Islam 

Pelrsamaan dalam pelnellitian ini yaitul sama-sama melmbahas sulatul 

pelrmasalahan melnggulnakan pelrspelktif hulkulm kellularga Islam. Pelrbeldaannya 

telrleltak pada pokok pelrmasalahan. Pelnellitian telrselbult melmbahas telntang 

konselp kellularga sakinah pelrspelktif hulkulm kellularga Islam seldangkan 

pelnellitian pelnullis melmbahas telntang tradisi selselrahan ulbo rampel pelrnikahan 

keltulrulnan Wiryakelrta pelrspelktif living family law. 

2. Laila Ullfah Seltiyawati, juldull skripsi : “Pandangan Hulkulm Kellularga Islam 

Telrhadap Tradisi Juljulran Pada Masyarakat Pelnajam Paselr Ultara Kalimantan 

Timulr”, Skripsi telrselbult melmbahas melngelnai tradisi juljulran, juljulran adalah 

sulatul pelmbelrian dari pihak laki-laki kelpada pihak wanita yang dibelrikan atas 

dasar kelselpakatan belrsama (pihak orang tula). Mahalnya juljulran  bagi selorang 

gadis ditelntulkan olelh belrbagai faktor, antara lain : statuls sosial orang tula si 

gadis, kelcantikan si gadis, tingkat pelndidikan si gadis, pelkelrjaan selrta karelna 

melmang dikelhelndaki orang tula si gadis selbagai biaya pelrkawinan dan belkal 

hidulp bagi melmpellai. Masyarakat Pelnajam Paselr Ultara Kalimantan Timulr 

telrlelbih dahullul haruls mellakulkan selbulah tradisi telrselbult jika akan melnikah.  

Pelrsamaan dalam pelnellitian ini sama-sama melmbahas sulatul pelrmasalahan 
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melnggulnakan pelrspelktif hulkulm kellularga Islam telrhadap sulatul tradisi yang 

dilakulkan selbellulm mellaksanakan pelrkawinan. Pelrbeldaan dalam pelnellitian 

ini telrleltak pada problelm selbellulm mellakulkan pelrnikahan. Di dalam skripsi 

telrselbult melmbahas melngelnai problelm bagi calon melmpellai laki-laki yang 

tidak mampul mellaksanakan tradisi telrselbult selhingga melmbelri dampak 

nelgatif yang belrulpa sindiran dari masyarakat selrta dampak sosial yaitul 

melmbulat calon melmpellai laki-laki melrasa telrtahan ulntulk melnikah, 

seldangkan pelnellitian pelnullis melmbahas telntang tradisi selselrahan ulbo rampel 

yang wajib dilaksanakan bagi pria maulpuln wanita yang helndak melnikah 

delngan keltulrulnan Wiryakelrta. 

3. Idham, juldull diselrtasi : “Prakte lk Pelrkawinan Masyarakat Adat Lampulng 

Selbatin Dalam Pelrspelktif Hulkulm Kellularga Islam, Hulkulm Adat Dan Hulkulm 

Positif di Indonelsia”. Dise lrtasi telrselbult melmbahas telntang praktik 

pelrkawinan masyarakat adat Lampulng Selbatin dan melmbahas kaitan hulkulm 

adat dan hulkulm Islam selrta hulkulm positif di Indonelsia dalam pelrkawinan 

masyarakat adat Lampulng Selbatin. Pelrsamaan dalam pelnellitian ini sama-

sama melmbahas sulatul pelrmasalahan  melnggulnakan pelrspelktif hulkulm 

kellularga Islam, pelrbeldaan delngan pelnellitian pelnullis yaitul telrleltak pada 

pelnjellasan melngelnai pelrmasalahan yang ada dalam pelnellitian ini, masalah 

dalam pelnellitian telrselbult melmbahas telntang praktelk pelrkawinan masyarakat 

adat Lampulng Selbatin, seldangkan pelnellitian pelnullis melnjellaskan telntang 

bagaimana praktik tradisi selselrahan ulbo rampel pelrnikahan keltulrulnan 

Wiryakelrta yang belrada di Karangmoncol. 
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F. Sistematika Pembahasan  

Bagian-bagian tellah disulsuln selcara meltodis ulntulk melmuldahkan 

pelmbaca mellihatnya selcara lelbih rinci. Ada lima bab di bagian diskulsi intelrnal, 

yang masing-masing melmiliki belbelrapa sulb bab diantaranya:  

1. Bab I melncakulp pelndahullulan yang melmbelrikan pelnjellasan melndasar 

telntang kelrangka pelnellitian selcara kelsellulrulhan, yang mellipulti latar 

bellakang masalah, delfinisi opelrasional, rulmulsan masalah, tuljulan pelnellitian, 

manfaat pelnellitian, dan sistelmatika pelnellitian. 

2. Bab II belrisi telori-telori telntang  

a. Pelngelrtian Seserahan, menurut hukum Islam, menurut adat Jawa 

b. Pelngelrtian pelrkawinan, rulkuln dan syarat pelrkawinan, unsur-unsur 

sahnya perkawinan, hulkulm pelrkawinan, tujuan perkawinan, hikmah 

perkawinan, mahar perkawinan 

c. Pengertian Living Family Law dan konsep Living Family Law 

3. Bab III meltodel pelnellitian.  

4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya berisi tentang 

analisis mengenai Tradisi Selselrahan Ulbo Rampel Pelrnikahan Keltulrulnan 

Wiryakelrta Pelrspelktif Living Family Law di Delsa Balelraksa Kelcamatan 

Karangmoncol. 

5. Bab V membahas terkait penutup berisi kelsimpullan dan saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perkawinan 

1. Pengertian  

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta abadi berdasarkan Ketuhanan 

yang Maha Esa.14 

Perkawinan atau pernikahan dalam literature bahasa Arab 

disebutkan dalam dua kata yaitu nikah dan zawaj .  Kedua kata ini yang 

terpakai dalamm kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat 

dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha terdapat dalam Al-Quran 

dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:15 

تُم  أ لََّّ تُ ق سِطوُا فِِ ٱل ي  ت َٰم ىَٰ ف ٱنكِحُوا م ا ط اب  ل كُم مِ ن  ٱلنِ س اءِ م ث نَ َٰ و ثُ ل َٰث  و ربُ َٰع   و إِن    خِف 
ةً أ و  م ا م ل ك ت  أ ي  َٰنُكُم   ذ َٰلِك  أ د نَ َٰ أ لََّّ ت  عُولُوا  تُم  أ لََّّ ت  ع دِلوُاف  و َٰحِد   ف إِن  خِف 

 

Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap anak yatim, 

maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, 

tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, 

cukup satu orang. 

 

Demikian pula terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Quran dalam arti 

kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi: 

 
14 Anonim, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Permata Press), hlm. 79-

81 
15 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2014), hlm. 35-40. 
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ُ ع ل ي هِ و ا ن  ع م ت  ع ل ي هِ ا م سِك  ع ل ي ك  ز و ج ك  و اتَّقِ اللّ َٰ  و تُُ فِ  ي  فِ  و اِذ  ت  قُو لُ للَِّذِي  ا ن  ع م  اللّ َٰ
ُ ا ح قُّ  ُ مُب دِي هِ و تُ  ش ى النَّاس  و اللّ َٰ ى ز ي د  مِ ن  ه ا و ط راً  ن  ف سِك  م ا اللّ َٰ ىهُ ف  ل مَّا ق ضَٰ  ا ن  تُ  شَٰ

هِم  اِذ ا ق ض و ا مِن  هُنَّ و ط   نَٰك ه ا لِك ي  لَّ  ي كُو ن  ع ل ى ال مُؤ مِنِيْ   ح ر ج  فِ  ا ز و اجِ ا د عِي اۤىِٕ رًا ز وَّج 
عُو لًَّ   و ك ان  ا م رُ اللّ َِٰ م ف 

 

Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada 

orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah 

memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan 

bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di 

dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut 

kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka 

ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 

(menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar 

tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri 

anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah 

menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah 

itu pasti terjadi. 

 

2. Syarat dan Rukun Perkawinan 

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

pasal 6 dan pasal 7 dijelaskan tentang beberapa syarat-syarat perkawinan, 

antara lain:16 

a. Perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, tanpa 

adanya paksaan. 

b. Perkawinan dilakukan setelah calon mempelai berumur 21 tahun dan 

mendapat izin orang tua. 

c. Apabila orang tua sudah meninggal, maka calon mempelai bisa meminta 

izin nikah kepada wali atau keluarga yang masih hidup. 

 
16 Anonim, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Permata Press), hlm. 79-

81. 
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d. Apabila orang tua, wali, ataupun keluarga terdekat tidak mampu 

memberikan izin nikah, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat 

tinggal calon mempelai, dapat memberikan izin. 

e. Perkawinan dilakukan atas dasar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaan yang dianut. 

f. Perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berumur 19 

tahun dan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun. 

g. Apabila calon mempelai menikah di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki 

dan 16 tahun bagi perempuan, maka calon mempelai bisa mengajukan 

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum islam dijelaskan juga tentang 

rukun perkawinan diantaranya:17 

a. Calon suami 

b. Calon isteri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab dan kabul 

3. Unsur-unsur Sahnya Perkawinan 

Unsur-unsur perkawinan yang dimaksud disini ialah suatu hal yang 

menjadikan sah dan tidaknya suatu perkawinan atau unsur pokok yang harus 

ada dalam perkawinan dan jika salah satu unsur pokok tersebut tidak ada 

 
17 Anonim, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press), hlm. 5. 



17 

 

 
 

maka dipandang tidak sah perkawinannya. 

Para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat bahwa akad nikah itu 

terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat. Syarat-syarat 

perkawinan:18 

a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai  

Kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan haruslah 

setuju terlebih dahulu untuk mengikat tali perkawinan dengannya, yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan, adanya persetujuan dimaksudkan agar 

setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah 

tangga dalam perkawinan. Dapat dihubungkan pula dengan zaman dahulu 

yang bayak terjadi kawin paksa, seorang anak harus patuh pada orang 

tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh 

orangtuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak 

orangtuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk 

menggulangi kawin paksa, Undang-Undang perkawinan telah     

memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan 

pembatalan perkawinan dengan menunjuk Pasal 27 ayat (1) apabila 

paksaan untuk kawin itu dilakukan dibawah ancaman yang melanggar 

hukum. 

b. Umur calon mempelai 

Merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan bahwa 

 
18 Gatot Supromo, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, Tahun 

2005), hlm, 15 
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untuk melangsungkan perkawinan maka syaratnya bagi laki-laki umurnya 

minimal 19 tahun dan untuk perempuan minimal 16 tahun. Disyaratkan 

seperti itu karena dengan umur tersebut, calon suami istri itu dianggap 

telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, dan dianggap 

telah mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat 

keturunan yang baik dan sehat. Tetapi ketentuan umur tersebut bukan 

menjadi ketentuan mutlak, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-

undang perkawinan, bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat 

meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua orang tuanya. 

c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya.19 

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang perkawinan menentukan bahwa 

untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 

dua puluh satu tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam hal 

salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu 

menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua itu telah meninggal 

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin 

dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas 

(kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

 
19 Lili Rasjid, Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2001). hlm, 74 
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menyatakan kehendaknya. 

d. Tidak terdapat larangan kawin 

Dalam pasal 8 huruf a hingga f Undang-Undang Perkawinan 

disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke 

atas 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara 

saudara,  antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan 

saudara neneknya 

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu- bapak 

tiri 

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 

susuan, dan bibi-paman susuan 

5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang 

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku 

dilarang kawin. 

e. Berlaku asas monogami 

Seorang suami hanya dapat mempunyai satu orang istri, calon 

mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu 

orang sekaligus, kalaupun  nanti si suami hendak beristri lebih dari seorang 

harus ada alasan sah untuk itu. 

f. Waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi 
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Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 Undang- 

undang perkawinan, khusus bagi seorang perempuan yang putus 

perkawinannya, baik karena kematian suaminya maupun perceraian. 

Dalam Peraturan Pemerintah No.    9 Tahun 1975 waktu tunggu diatur dalam 

Pasal 39 yang berbunyi: 

1).  Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 

11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut: 

a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 

130  (seratus tiga puluh) hari. 

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi 

yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak 

berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 

c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan 

hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

2).  Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 

perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum 

pernah terjadi hubungan kelamin. 

3).  Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu 

dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena 

kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 

Tujuan dari adanya tenggang waktu tersebut adalah untuk 
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mengetahui apakah si janda dalam tenggang waktu itu hamil atau tidak 

setelah  putusnya perkawinan. 

4. Hukum Melakukan Perkawinan 

Perkawinan dapat dikenai hukum wajib, makruh, sunnah, mubah, 

dan haram.20 

a. Hukum Perkawinan Wajib 

Perkawinan menjadi wajib bagi orang yang sudah cukup umur, 

syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, sudah ada calon yang akan 

diajak menikah, dan sudah mampu dalam segala hal seperti dalam hal 

materi dan dalam hal finansial. Jika seseorang sudah memenuhi hal 

tersebut, maka harus segera melangsungkan perkawinan, karena jika tidak 

segera menikah ditakutkan akan berbuat zina. Alasan tersebut merupakan 

alasan untuk menjaga diri dari perbuatan zina yang sifatnya adalah wajib. 

Apabila menjaga diri itu hanya terjamin menggunakan jalan kawin, maka 

bagi orang itu perkawinan hukumnya wajib. 

b. Hukum Perkawinan Makruh 

Perkawinan menjadi makruh bagi orang yang belum menginginkan 

keturunan, bagi orang yang tidak mempunyai penghasilan, tidak sekufu 

antara satu sama lain, dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan 

seksual. Maka dalam hal ini, perkawinan menjadi dihukumi makruh.21 

c. Hukum Perkawinan Sunnah 

 
20 Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, (Malang: UB Press, 

2017), hlm 46. 
21 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 

hlm.33. 
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Perkawinan menjadi sunnah bagi orang yang sudah mempunyai 

keinginan kuat untuk mempunyai anak dan sudah siap untuk 

melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan dan jika tidak 

kawin pun tidak timbul khawatir akan adanya zina. Alasan ini sudah 

banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi.22 

d. Hukum Perkawinan Mubah 

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang telah siap dalam hal 

finansial, tetapi jika tidak kawin ia tidak khawatir akan terjadi zina dan 

bila kawin pun dia tidak khawatir akan mengabaikan kewajibannya kepada 

istri. Perkawinan hanya dilakukan untuk pemuas nafsu belaka bukan 

bertujuan untuk membina keluarga dan menjaga keutuhan agama. 

e. Hukum Perkawinan Haram 

Perkawinan hukumnya haram bagi mereka yang tidak 

berkeinginan untuk kawin serta tidak memiliki kemampuan untuk 

menjalankan kewajiban dalam perkawinan apabila kawin ditakutkan akan 

menyusahkan istri. Perkawinan juga mampu menjadi haram jika tujuan 

dari perkawinan tadi merupakan untuk balas dendam ataupun untuk 

menyakiti satu sama lain. 

5. Tujuan Pernikahan 

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk 

menjalakankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. Maksudnya, dalam suatu keluarga dapat 

 
22 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 36. 
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menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan 

ketenangan lahir dan batin sehingga muncul kebahagiaan berupa rasa kasih 

dan sayang dalam masing-masing anggota keluarga. 

Menurut Cristensen makna pernikahan berkaitan dengan tiga hal, 

antara lain :23 

a. Mewujudkan fungsi sosial keluarga. Pernikahan adalah sebuah lembaga 

yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Tanpa pernikahanm tidak 

ada satu pun masyarakat yang dapat terbentuk. Lembaga pernikahan perlu 

diorganisasikan untuk keperluan fungsi sosial yang diwujudkan untuk 

kebutuhan manusia. Tujuan umum pernikahan dan keluarga adalah 

membenarkan keberadaan keluarga-keluarga tersebut dan untuk 

menjelaskan universalitas dari lembaga pernikahan itu sendiri. 

b. Melengkapi sifat alamiah jenis kelamin. Penyatuan antara pria dan wanita 

dalam sebuah ikatan pernikahan memungkinkan timbulnya ketidakpastian 

yang sifatnya potensial. Penyatuan ini bersifat alamiah, personal, intim, 

bersifat emosional dan berkesinambungan dalam waktu lama, 

memungkinkan adanya kesalahpahaman dan penderitaan yang sama 

besarnya seperti peluang mengalami keharmonisan dan kebahagiaan. 

c. Kebahagiaan sebagai tolak ukur suksesnya pernikahan. Tujuan pernikahan 

seseorang adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Kepuasan pernikahan 

 
23 Wahyu Trihartono, "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga". (Malang, Universitas Brawijaya, 2018),  hlm. 4 
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dihasilkan ketika kebahagiaan dapat dirasakan oleh pasangan yang 

mengalami pernikahan tersebut. Ketika tujuan pernikahan tercapai, maka 

muncullah makna yang mendasari pernikahan tersebut. 

Pernikahan yang benar menjamin terjaminnya prinsip-prinsip 

fundamental Islam, keluarga dan terpeliharanya masyarakat yang terhormat 

dan bermartabat. Pernikahan didasarkan pada penghayatan kehormatan, 

akhlak terpuji, pembagian beban dan tanggung jawab dan terwujudnya 

ketentraman antara suami dan istri, saling membantu dalam setiap individu 

keluarga, serta terpeliharanya hubungan yang kuat antara keluarga dan 

masyarakat dengan ikatan kekeluargaan. 

 Al-Qur'an banyak sekali mengatur masalah kehidupan manusia, 

termasuk pernikahan. Dalam surat ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang tanda 

kekuasaan Allah dalam hal penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah 

menciptakan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa hingga menimbulkan 

daya tarik pada masing-masing hingga menuju hubungan puncak pada antara 

keduanya yaitu jenjang pernikahan. Semua hal tersebut adalah ketetapan 

Allah. Adapun bacaan surat ar-Rum ayat 21 adalah sebagai berikut : 

كُنُواإِل ي  ه ا و ج ع ل  ب  ي  ن كُم مَّو دَّةً و ر حْ    ةً  إِنَّ و مِن  ء اي َٰتِهِۦٓ أ ن  خ ل ق  ل كُم مِ ن  أ نفُسِكُم  أ ز و َٰجًا ل تِ س 
ء اي َٰتٍ ل قِ و مٍ ي  ت  ف كَّرُون    فِِ ذ َٰلِك  ل 

 

Dan di antara tanda-tanda kelkulasaan-Nya ialah Dia melnciptakan 

ulntulkmul istelri-istelri dari jelnismul selndiri, sulpaya kamul celndelrulng 

dan melrasa telntelram kelpadanya, dan dijadikan-Nya diantaramul rasa 
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kasih dan sayang. Selsulnggulhnya pada yang delmikian itul belnar-

belnar telrdapat tanda-tanda bagi kaulm yang belrfikir.24 

 

 Tujuan pernikahan yang ada dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah 

sakinah (litaskunu) yaitu diam atau tenang setelah sebelumnya goncang. 

Pernikahan dapat melahirkan ketenangan batin dan ketentraman baik dari segi 

fisik maupun psikologis. Setiap orang seharusnya merasakan ketenangan di 

samping pasangannya. Tujuan pernikahan yang lain pada ayat ini adalah 

mawaddah dan rahmah. Mawaddah sendiri memiliki makna yang lebih luas, 

yaitu perasaan atau keinginan kuat agar sang pasangan mendapatkan 

kebaikan, bukan yang lain. Barang siapa memiliki perasaan ini, berarti dia 

telah mawaddah. Sedangkan rahmah sering diterjemahkan dengan arti 

sayang. Kata rahmah identik dengan rasa sayang yang dibarengi simpati.25 

 Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk 

mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa dan kerukunan hidup 

berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya 

mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang 

belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka 

perbuat. Kemudian mereka mendapatkan cara yang paling baik untuk 

berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Allah, sehingga perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu 

sakinah mawaddah dan rahmah. 

6. Hikmah Pernikahan 

 
24 Delpartelmeln Agama Relpulblik Indonelsia, Al-Qulrán dan Telrjelmah, Q,S Ar-Rulm [30]: 

21 
25 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002),  hlm. 35 
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Setiap sesuatu pasti menyimpan hikmah yang dapat diambil pelajaran. 

Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut: 

a. Menikah adalah ibadah yang paling indah dalam hidup dan jalan yang 

paling baik untuk menyalurkan keinginan hasrat 

b. Pernikahan dapat memberikan kemanfaatan, seperti ; menambah tali 

silaturahmi, memperkuat jalinan antara dua keluarga 

c. Menikah menjadi jalan untuk mempunyai keturunan, melestarikan 

generasi, serta memelihara nasab. 

d. Pernikahan juga mengandung beberapa hikmah yang baik dan memiliki 

tujuan yang tinggi. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan pasti 

merasakan cinta dan kasih sayang, serta ingin merasakan ketenangan 

jiwa.  

7. Mahar dalam Pernikahan 

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan beserta perubahannya yang tidak mengatur secara khusus 

mengenai mahar sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Islam. Sebab, 

sahnya suatu perkawinan dikembalikan pada hukum agama masing-masing 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1974 : 

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu." 

Meski demikian, secara garis besar, tidak ada perbedaan yang 

signifikan dalam ketentuan rukun dan syarat pernikahan Islam dengan agama 

lain, yang sama-sama mensyaratkan adanya calon mempelai laki-laki, calon 
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mempelai perempuan, saksi, pencatatan pernikhan. Perbedaannya yang 

banyak terletak pada syarat, rukun dan tata cara pernikahannya, dimana 

pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam dilakukan di hadapan 

pegawai pencatat nikah. Pernikahan dilaksanakan menurut agama Islam 

dianggap sah secara agama dan negara, diantaranya.26 

a. Dilakukan menurut hukum Islam 

b. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Memenuhi rukun perkawinan, yaitu : 

1) Calon Suami 

2) Wali nikah 

3) 2 orang saksi 

4) Ijab dan qabul 

Aturan mahar dalam perkawinan yaitu pemberian dari calon mempelai 

pria kepada calon mempelai wanita, baik berentuk barang, uang atau jasa yang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam.27 

Mahar Wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang 

diberikan secara langsug dengan tunai dan sejak diberikan mahar tersebut 

menjadi hak pribadi calon istri. 

Namun, penyerahan mahar tersebut boleh ditangguhkan, baik untuk 

seluruhnya atau sebagian, jika calon istri menyetujui. Penyerahan mahar yang 

belum ditunaikan menjadi hutang calon suami.  

 
26 Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan, (Bandung: Penerbit Andar 

Maju), 2017, hlm. 31. 
27 Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum  hlm. 31. 
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Meskipun wajib, menyerahkan mahar pernikahan bukan merupakan 

rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada 

waktu akad nikahpun tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal. Penyerahan 

mahar yang masih terhutangpun jaga tidak mengurangi sahnya perkawinan. 

Dengan diwajibkannya calon suami membayar sejumlah mahar. 

Sebenarnya penentuan mengenai jumlah, bentuk dan jenis mahar tidak diatur 

oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar tersebut didasarkan atas 

kesepakatan kedua belah pihak.28 

 

B. Tradisi Seserahan 

1. Pengertian  

Seserahan secara Etimologi menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

berasal dari kata serah yang berarti menyerahkan, sedangkan seserahan, 

memiliki makna prosesi penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua 

calon pengantin.29 

Adapun secara Terminologi seserahan adalah penyerahan calon 

pengantin laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan 

pada sore hari, yaitu selang satu hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. 

 
28 https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-

hukum-islam- lt5d0b245a920da . 
29 Departemen Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm 822  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da
https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da
https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da
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Pada waktu dilaksanakannya seserahan, diikutkan pula seperti; seperangkat 

alat tidur, kambing, alat dapur, seperangkat alat masak, dan lain sebagainya.30 

Seserahan yaitu, suatu adat atau kebiasaan menurut islam disebut ‘urf, 

sebagaimana menurut ahli syara’, ‘urf tentang melakukan sesuatu, misalnya 

jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian tanpa ada syighat. 

Adapun ‘urf yang bersifat ucapan atau perkataan, seperti halnya saling 

pengertian terhadap pengertian al-walad, dimana lafazd tersebut bermakna 

anak laki-laki bukan anak perempuan. Bisa diartikan, ;urf nerupakan sosial 

manusia yang memiliki perbedaan, baik umum maupun khusus. Dalam hal 

ini, sangat berbeda dengan ijma’, dikarenakan ijma’ termasuk kebiasaan yang 

telah disepakati oleh para mujtahid.31 

 ‘Urf secara bahasa berasal dari kata al-‘urf yang terdiri dari huruf 

‘ain, ra, dan fa’. Yang memiliki arti kenal. Dari kata ini, muncul istilah 

ma’rifah (yang dikenal sebagai kebaikan) dan ‘urf (kebiasaan yang baik). 

‘Urf adalah segala sesuatu yang sering dilakukan oleh manusia dan sudah 

menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan.32 

 ‘Urf  dilihat dari segi baik dan buruknya, terbagi menjadi dua : 

Pertama, ‘urf shahih, yaitu ‘urf atau kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan 

oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan 

 
30 Sumarsono, Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi 

sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hlm 73. 
31 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, diterjemahkan olrh Masdar Helmy, dari judul 

asli Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm 149 
32 H. Sudirman, Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh), (Yogyakarta: Budi 

Utama, 2018), hlm 274 
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budaya. Sedangkan ‘urffasid adalah adat yang berlaku disuatu tempat 

meskipun pelaksanaanya sudah merata, namun bertentangangn dengan 

agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Seperti halnya judi untuk 

merayakan suatu peristiwa, dan lain sebagainya. 

2. Seserahan Menurut Hukum Islam 

‘Urf (Seserahan), apabila dikaji menurut hukum islam, tidak ada 

relevansi dan tidak tercantum dalam syarat atau rukun pernikahan yang 

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pernikahan 

merupakan akad yang sangat kuat (miṡaqan galiẓan) untuk menaati perintah 

Allah SWT dan merupakan ibadah apabila dilaksanakan.33 

Menurut para ulama yang mengamalkan ‘urf dalam memahami dan 

mengistinbathkan hukum, disini ‘urf atau kebiasaan yang sudah dilakukan 

yaitu seserahan. Ada beberapa persyaratan untuk menerima adat atau ‘urf. 

Diantaranya sebagai berikut: 

a. Adat atau ‘urf mempunyai nilai maslahat yang dapat diterima oleh akal 

sehat (syarat ini merupakan bentuk keadaan yang baik, menjadi syarat 

secara umum untuk diterima). 

b. ‘Urf yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat yang dilakukan secara 

berulang-ulang  

c. ‘Urf juga bisa menjadi rujukan dalam menentukan hukum, jika tidak 

bertentangan dan bukan merupakan kebiasaan baru. 

 
33 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika 

Presindo, 2010), hlm 114 
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d. Tidak bertentangan dengan dalil syara’.34 

Dalam hal ini, perspektif Islam juga menjawab dalam pandangan 

hukum Fiqh mengenai tradisi seserahan yang ada di masyarakat. Dalam hal 

ini diperbolehkan selama tetap berpegang teguh bahwa yang memberi 

manfaat dan mudharat adalah Allah SWT. Hal ini dirujuk pada Kitab 

Ghoyatul Talkhis Al Murod min Fatwa Ibnu Ziyad halaman 206 dan Kitab 

Tuhfatul Murid halaman 58. 

Kitab Ghoyatul Talkhis Al Murod min Fatwa Ibnu Ziyad halaman 

206:35 

اذاساءل رجل اخرهل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلايحتاج   )مساءلة(
واب لَّءن الشارع نهي عن اعتقاد ذالك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن الي ج 

يفعله. وذكرابن الفركاح عن الشافعي انه انكان المنجم يقول ويعتقد انه لَّيؤ ثر الَّالله  
ولكن اجري الله العادة بِنه يقع كذا عند كذا. والمؤثر هوالله عزا وجل. فهده عندي 

مل علي من يعتقد تَء ثير النجوم وغيرها من المخلو لَّ بِءس فيه وحيث جاء الدم يح
 قا ت. وافتي الز ملكا ني بِلتحريم مطلقا 

 

(Permasalahan) ketika seseorang laki-laki lain bertanya 

apakah malam ini atau hari ini bagus untuk melakukan akad nikah 

atau pindah rumah? Maka tidak perlu dijawab, karena syariat 

melarang meyakini hal terebut, dan syariat bahkan menentang orang 

yang melakukannya. Ibnu Farkah menceritakan riwayat dari Imam 

Syafi’i bahwa jika ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang 

menjadikan segala sesuatu hanya Allah, hanya Allah yang 

menjadkan sebab dalam setiap kebiasaan maka keyakinan seperti ini 

tidak dipermasalahkan yang dicela yaitu apabila berkeyakinan 

 
34 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika 

Presindo, 2010), hlm 424-426 
35 Ibnu Ziyad, Ghayatul Talkhis al-Murad min Fatwa Ibnu Ziyad, (Semarang: hamisy 

Bughyatul Murtasyidin Usaha Keluarga), hlm. 206. 
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bahwa bintang-bintang dan makhluk-makhluk lah yang 

mempengaruhi akan terjadinya sesuatu (bukan Allah).  

 

Kitab Tuhfatul Murid halaman 58:36  

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكيْ والأكل والشرب تؤثرفِ مسببا تها  
رق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بِلإجماع اوبقوة خلقها الله فيها  الْ

ففي كفره قولَّن والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القاءليْ بذلك المعتز 
 لة القاءلو ن بأن العبد يخلق أفعا ل نفسه الإختيار 

 

Barangsiapa meyakini bahwasanya sebab dan akibat seperti 

halnya api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan 

memotong, makan menyebabkan kenyang dan minuman 

menyebabkan segar dan lain sebagainya (tanpa campur tangan 

Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan ijma ulama. Atau 

berkeyakinan segala sesuatu kekuatan (kelebihan) yang diberikan 

Allah di dalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak kufur 

tapi fasiq dan ahli bid’ah seperti kaum mu’tazilah yang 

berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya 

sendiri dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada 

dirinya. Atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah segala 

sesuatu terkait sebab akibat secara rasio dihukumi orang bodoh. 

Atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah yang menjadikan 

segala sebab akibat secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin 

yang selamat, insya Allah. 
 

3. Tradisi Seserahan Menurut Adat Jawa 

‘Urf atau seserahan yaitu bentuk penyerahan dari pihak laki-laki 

kepada keluarga wanita untuk melakukan akad nikah. Pada saat 

dilaksanakannya seserahan, disertakan pula barang bawaan.37 

 
36 Syaikh Alwi al-baijuriy, Tufatul Murid, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Islamiyah, 

2017), hlm. 58. 
37 Sumarsono, Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi 

sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hlm 73. 
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Seserahan adalah salah satu prosesi penting dalam rangkaian 

pernikahan adat Jawa. Secara tradisi, seserahan merupakan bukti 

tanggungjawab calon mempelai pria terhadap perempuan yang akan 

dinikahinya. Oleh karena itu, barang-barang yang dibawa untuk seserahan 

merupakan simbol dari berbagai makna tentang kehidupan suami-istri dalam 

konsep budaya yang konvensional.38 

Pada saat prosesi seserahan keluarga laki-laki menyerahkan 

berapapun besar kecilnya, atau banyak sedikitnya, sesuai dengan kemampuan 

dan kesepakatan masing-masing keluarga. Akan tetapi, adanya aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan selama ini. Menjadikan rujukan utama bagi calon 

pengantin yang beradat Jawa. Adapun barang yang biasa dipakai dalam 

seserahan diantaranya; seperangkat alat shalat (bagi orang islam), perhiasan, 

busana pesta atau kain batik, sepatu atau alas kaki, perlengkapan perawatan, 

buah-buahan, jajanan ketan, daun suruh, sepasang cincin, tas.39 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa seserahan adat Jawa tidak 

terlalu rumit. Barang-barang yang dibawakan dalam seserahan, sebagian 

besar merupakan barang kebutuhan sehari-hari untuk istri. Sebab, seserahan 

menjadi lambang kesiapan mempelai pria dalam bertanggungjawab terhadap 

kebutuhan istrinya untuk pertama kali. 

  

 
38 https//:www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-jawa, 

dikutip pada tanggal  (24/10/2023) 
39 https//:www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-jawa, 

dikutip pada tanggal  (24/10/2023) 
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C. Living Family Law 

1. Pengertian  

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan 

berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Living Family Law 

merupakan hukum yang hidup atau berkembang di masyarakat dan berasal 

dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Hukum tersebut dikenal dengan teori 

the living law dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan 

sebagainya. The living law mempunyai peranan yang tidak kalah dengan 

hukum positif dalam menata pergaulan manusia. Steven Winduo bahkan 

menyatakan tanpa hukum kebiasaan, manusia tidak dapat bertahan lebih dari 

50,000 tahun.40 

Istilah the living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich 

sebagai lawan kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). 

Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu 

sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, 

ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin 

menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum 

tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan alasan tersebut, Eugen 

Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (the living law) adalah hukum 

yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan 

kedalam proposisi hukum.41 

 
40 Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya 

dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017, hlm 260. 
41 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of The Sociology of Law, (Walter L. Moll 

trans., 1936), hlm. 137. 
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Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa the living law merupakan 

seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan kelahirannya 

masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk 

oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan 

masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (state law) bukan 

merupakan suatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. 

Hukum negara harus memperhatikan the living law yang telah hidup dan 

tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut Eugen 

Ehrlich menyatakan: 

“Rules of law were not lifeless constuctions which existed 

independently of the social reality. On the contrary, they are parts of 

the “living”, i.e. functioning and effective order of social 

communications, which protect certain interests privileged by society 

and discriminates those interests that are denounced and disapproved 

by society. Society itself engenders a general order of social relations, 

which later is put into legal forms by social groups and individuals 

who act there by in the capcity of law makers (in the broader meaning, 

as specified above)”.42 

 

Selain pendapat Eugen Ehrlich di atas, konsep the living law juga 

dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama Friedrich Karl von 

Savigny. F.K. von Savigny mengemukakan teorinya sebagai bantahan 

transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman menjadi hukum Prancis. 

Untuk itu, F.K von Savigny mengemukakan teori Volkgeist (nation character, 

 
42 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of The Sociology of Law,( Walter L. Moll 

trans., 1936), hlm. 142. 
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nationelgeist, volkscharacter, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum 

lahir dari keyakinan bangsa tersebut.43 

2. Konsep Living law  

Hukum sebagai kaidah sosial tentunya tidak bisa lepas dari nilai yang 

berlaku dalam hubungan suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa 

hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. 

Dimana hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 

hidup dalam masyarakat (living law), karena mencerminkan bahwa hukum 

itu benar-benar murni lahir dari pergaulan hidup masyarat yang bertujuan 

menjaga kepentingan setiap invidu maupun kelompok masyarakat lainnya.44 

Lahirnya hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sendiri 

bertujuan agar masyarakat bisa menjalin hubungan yang baik antara satu 

dengan yang lain, sehingga ketika masyarakat yang hidup berdampingan ini 

melakukan interaksi ada suatu aturan yang menjadi pelindung agar tidak ada 

yang merasa dirugikan dari pergaulan yang terjadi. Setiap warga masyarakat 

atau kelompok sedikit banyaknya pasti mempunyai kesadaran terhadap 

hukum, namun persoalan yang sering timbul adalah taraf kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 

atau kurang. Dengan adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat 

 
43 Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya 

dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017, hlm 261. 
44 J. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori 

Hukum, (B. A. Sidharta ed; IV, Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 247. 
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menandakan bahwa berfungsi atau tidaknya hukum yang bersangkutan bagi 

kehidupan masyarakat.45 

Living law dapat menjadi sebuah contoh dari penciptaan aturan yang 

mendekati kata paling baik karena kepatuhan masyarakat yang bersumber 

dari kesadaran moral masyarakat, kesadaran moral itu tumbuh dari dalam 

qolbu masyarakat, sehingga lahir secara alami rasa kepatuhan kepada hukum 

demi menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan sosial. Kesadaran 

terhadap hukum menandakan bahwa hukum tersebut telah berjalan dengan 

baik dalam menata kehidupan masyarakat ditandai dengan kepatuhan 

masyarakat dalam pelaksanaaannya yang tanpa ada suatu paksaan dari hukum 

itu sendiri.46 

 

D. Interaksionisme Simbolik 

1. Pengertian 

Teori interaksionisme simbolik (symbolic interactionism) adalah 

pendekatan teoritis dalam memahami hubungan antara manusia dan 

masyarakat. Ide dasar teori interaksionisme simbolik adalah bahwa tindakan 

dan interaksi manusia hanya dapat dipahami melalui pertukaran symbol atau 

komunikasi yang sarat makna. Teori interaksionisme simbolik mulai 

berkembang pada pertengahan abad ke-20. interaksionisme simbolik berakar 

 
45 Ahmad Rifan, Ilham Yuli Isdiyanto, “Dediametralisasi Living Law dan Kepastian 

Hukum dalam Pasal 2 RKUHP”, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Vol. 01, (Issue 01, 2021), hlm. 

25. 
46 Ahmad Rifan, Ilham Yuli Isdiyanto, “Dediametralisasi Living Law dan Kepastian 

Hukum dalam Pasal 2 RKUHP”, Ahmad Dahlan Legal Perspective, Vol. 01, (Issue 01, 2021), hlm. 

26. 
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dari dua kata yang bermakna berbeda, yaitu interaksi dan simbol. Simbolik 

mengandung pengertian pada makna yang terdapat pada situasi sosial tertentu 

di mana pelaku berada di dalamnya, sedangkan interaksionis mengandung arti 

makna tersebut dibentuk oleh interaksi di antara pelaku.47 

Teori interaksionisme simbolik beranggapan bahwa masyarakat 

(manusia) adalah produk sosial. Teori ini mempunyai metodologi yang 

khusus, karena interaksionisme simbolik melihat makna sebagai bagian 

fundamental dalam interaksi masyarakat. Dalam penelitian mengenai 

interaksi dalam masyarakat tersebut, teori interaksionisme simbolik 

cenderung menggunakan metode kualitatif dibanding metode kuantitatif.48 

Inti pandangan pendekatan ini adalah individu. Para ahli di belakang 

perspektif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting 

dalam konsep sosiologi. Mereka melihat bahwa individu adalah obyek yang 

bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan 

individu yang lain. Seperti yang dikatakan Francis Abraham dalam Modern 

Sociological Theory, bahwa interaksionisme simbolik pada hakikatnya 

merupakan sebuah perspektif yang bersifat sosial psikologis yang terutama 

relevan untuk penyelidikan sosiologis.49 

 
47 Haritz Asmi Zanki, “Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi 

Simbolik)”, Scolae Journal of Pedagogy, Vol 3 No 2 (2020), hlm 116 
48 Haritz Asmi Zanki, “Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi 

Simbolik)”, hlm 116 
49 Haritz Asmi Zanki, “Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi 

Simbolik)”, hlm 116 
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Teori ini akan berurusan dengan struktur-struktur sosial, bentuk-

bentuk kongkret dari perilaku individual atau sifat-sifat batin yang bersifat 

dugaan, interaksionisme simbolik memfokuskan diri pada hakekat interaksi, 

pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Interaksi 

sendiri dianggap sebagai unit analisis: sementara sikapsikap diletakkan 

menjadi latar belakang. Terdapat dua pengertian mengenai interaksionisme 

simbolik atau teori interaksi yang diutarakan oleh para ahli, yaitu :50 

a. Herbert Blumer mendefinisikan interaksionisme simbolik atau teori 

interaksi simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka 

membentuk arti atau makna bagi setiap individu.  

b. Scott Plunkett mendefinisikan interaksionisme simbolik sebagai cara kita 

belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia 

melalui interaksi kita dengan orang lain. 

2. Tema Utama dalam Teori Interaksionisme Simbolik  

a. Pentingnya Makna bagi Perilaku Manusia 

Teori interaksi simbolik mengasumsikan bahwa makna diciptakan 

melalui interaksi dan dimodifikasi melalui interpretasi. Teori ini juga 

mengasumsikan bahwa bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia 

lainnya tergantung pada makna yang diberikan oleh oleh manusia lainnya. 

Komunikasi yang efektif tidak akan terjadi tanpa adanya makna yang 

dibagikan. Kita akan mudah berkomunikasi dengan mereka yang memiliki 

 
50 Haritz Asmi Zanki, “Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi 

Simbolik)”, Scolae Journal of Pedagogy, Vol 3 No 2 (2020), hlm 117 
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kesamaan bahasa dengan kita dibandingkan dengan jika kita berkomunikasi 

dengan mereka yang tidak memiliki kesamaan bahasa dengan kita. 

Misalnya dalam konteks komunikasi antar budaya. Orang jawa 

menggunakan kata “jangan” untuk merujuk kata “sayur”. Namun jika orang 

Betawi ketika sedang makan ditawari sayur oleh orang jawa dengan 

menyebut “jangan” maka orang Betawi tersebut justru merasa tidak boleh 

mengambil sayur tersebut. Akibatnya komunikasi menjadi tidak efektif. 

b. Pentingnya Konsep Diri 

Teori interaksi simbolik mengasumsikan bahwa konsep diri 

dikembangkan melalui interaksi dengan orang lain dan memberikan motif 

dalam berperilaku. Menurut William D. Brooks, konsep diri merupakan 

persepsi tentang diri kita yang bersifat psikologi, sosial, dan fisik yang 

diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain (Mahestu, 

2012: 28).  

Memiliki konsep diri memaksa orang untuk membangun tindakan 

dan pikiran mereka secara positif dibandingkan hanya sekedar 

mengekspresikannya kepada orang lain. Tema ini mempertimbangkan pula 

validitas self-fulfilling prophecy atau kepercayaan bahwa orang akan 

berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri. 

c. Hubungan antara individu dan masyarakat 

Teori ini juga mengasumsikan bahwa budaya dan proses sosial 

mempengaruhi manusia dan kelompok dan karenanya struktur sosial 
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ditentukan melalui jenis-jenis interaksi sosial. Teori ini mempertimbangkan 

bagaimana norma masyarakat dan budaya menjadi perilaku individu. 

3. Asumsi Dasar Teori Interaksi Simbolik 

Sebagaimana teori konstruksi sosial atau konstruksi realitas sosial, 

teori interaksi simbolik atau interaksionisme simbolik dibangun berdasarkan 

asumsi ontologi yang menyatakan bahwa realitas dibentuk secara sosial. Apa 

yang kita yakini benar didasarkan atas bagaimana kita dan orang lain 

berbicara tentang apa yang kita percaya untuk menjadi benar. Realitas 

selanjutnya didasarkan pada pengamatan, interpretasi, persepsi, dan konklusi 

yang dapat kita sepakati melalui pembicaraan. 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa teori interaksi simbolik 

tidak seperti teori komunikasi lainnya yang mengasumsikan komunikasi 

secara sederhana sebagai sebuah pertukaran pesan atau transmisi pesan yang 

terjadi diantara dua individu sebagaimana digambarkan dalam berbagai 

model komunikasi yang telah kita kenal sebelumnya. Teori interaksi simbolik 

berpendapat bahwa diri (self) dan masyarakat (society) dibentuk, dikonsep 

ulang, dan diciptakan ulang dengan dan melalui proses komunikatif. Adapun 

intisari dari asumsi dasar teori interaksi simbolik adalah sebagai berikut :51 

a. Manusia adalah hasil ciptaan yang unik karena memiliki kemampuan 

dalam menggunakan berbagai macam simbol. 

 
51 Haritz Asmi Zanki, “Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi 

Simbolik)”, Scolae Journal of Pedagogy, Vol 3 No 2 (2020), hlm 117 
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b. Manusia memiliki karakterstik sebagai manusia melalui interaksi yang 

dilakukan dengan manusia lainnya.  

c. Manusia adalah makhluk sadar yang memiliki self-reflective dan secara 

aktif membentuk perilaku mereka sendiri.  

d. Manusia adalah makhluk tujuan yang bertindak di dalam dan terhadap 

suatu situasi tertentu.  

e. Masyarakat manusia terdiri dari individu-individu yang terikat dalam 

interaksi simbolik.  

f. Tindakan sosial hendaknya menjadi unit dasar bagi analisis psikologi 

sosial.  

g. Untuk memahami tindakan sosial setiap individu, kita perlu menggunakan 

berbagai metode yang memungkinkan kita untuk melihat makna yang 

diberikan oleh mereka terhadap tindakan yang dilakukan. 

4. Prinsip Utama dalam Teori Interaksi Simbolik 

Menurut Herbert Blumer, teori interaksi simbolis menitikberatkan 

pada tiga prinsip utama komunikasi yaitu meaning, language, dan thought.52 

a. Meaning  

Berdasarkan teori interaksi simbolis, meaning atau makna tidak 

inheren ke dalam obyek namun berkembang melalui proses interaksi 

sosial antar manusia karena itu makna berada dalam konteks hubungan 

baik keluarga maupun masyarakat. Makna dibentuk dan dimodifikasi 

 
52 Haritz Asmi Zanki, “Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi 

Simbolik)”, Scolae Journal of Pedagogy, Vol 3 No 2 (2020), hlm 118 
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melalui proses interpretatif yang dilakukan oleh manusia (Jacon, T, 1993: 

14).  

b. Language  

Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk menamakan 

sesuatu. Bahasa merupakan sumber makna yang berkembang secara luas 

melalui interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya dan bahasa 

disebut juga sebagai alat atau instrumen. Terkait dengan bahasa, Mead 

menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial dan komunikasi antar manusia 

hanya mungkin dapat terjadi jika kita memahami dan menggunakan 

sebuah bahasa yang sama (Jacon, T, 1993: 14). 

c. Thought  

Thought atau pemikiran berimplikasi pada interpretasi yang kita 

berikan terhadap simbol. Dasar dari pemikiran adalah bahasa yaitu suatu 

proses mental mengkonversi makna, nama, dan simbol. Pemikiran 

termasuk imaginasi yang memiliki kekuatan untuk menyediakan gagasan 

walaupun tentang sesuatu yang tidak diketahui berdasarkan pengetahuan 

yang diketahui. Misalnya adalah berpikir (Jacon, T, 1993: 14). 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Meltodelogi pelnellitian adalah ulsaha dan elksplorasi sulatul masalah selcara 

melndalam delngan melnggulnakan meltodel ilmiah selcara celrmat dan telliti ulntulk 

melngulmpullkan, melngolah, melnganalisis, dan melnarik kelsimpullan selcara 

sistelmatis dan objelktif gulna melmelcahkan sulatul masalah ataul melngulji hipotelsis 

gulna melmpelrolelh pelngeltahulan yang belrmanfaat. Olelh karelna itul, belrikult 

meltodel yang akan digulnakan dalam pelnellitian “Tradisi Selselrahan Ulbo Rampel 

Pelrnikahan Keltulrulnan Wiryakelrta Pelrspelktif Living Family Law”:  

 

A. Jelnis Pelnellitian  

Jelnis pelnellitian yang digulnakan olelh pelnullis dalam proposal ini yaitul 

melnggulnakan pelnellitian lapangan (Fielld Relselarch), yaitul pelnellitian telrjuln 

langsulng kel lapangan, delngan meltodel kulalitatif yang dijellaskan dalam belntulk 

delskriptif yaitul pelnellitian yang melnghasilkan data delskriptif yang belrulpa kata-

kata telrtullis ataul lisan dari orang dan pelrilakul yang diamati. Pelnellitian ini 

dilakulkan di Desa Baleraksa Kelcamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.  

Meltodel pelnellitian kulalitatif adalah meltodel pelnellitian yang digulnakan 

ulntulk melnelliti pada kondisi objelk yang alamiah, dimana pelnelliti adalah selbagai 

instrulmeln kulnci, telknik pelngulmpullan data dilakulkan selcara triangullasi 

(gabulngan), analisis data belrsifat indulktif, dan hasil pelnellitian kullaitatif lelbih 

melnelkankan pada makna dari pada gelnelralisasi.  
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Meltodel ini selring diselbult delngan meltodel pelnellitian natulralistik karelna 

pelnellitiannya dilakulkan dalam kondisi yang alamiah (natulral seltting); diselbult 

julga selbagai meltodel eltnografi, karelna pada awalnya meltodel ini lelbih banyak 

digulnakan ulntulk pelnellitian bidang antropologi buldaya; diselbult selbagai meltodel 

kulalitatif karelna data yang telrkulmpull dan analisisnya lelbih belrsifat kulalitatif.53  

Pelnellitian kulalitatif digulnakan dalam pelnellitian ini delngan pelndelkatan 

delskriptif. Melnelliti objelk alam delngan pelnelliti selbagai instrulmeln ultama, meltodel 

pelngulmpullan data digabulngkan, analisis data belrsifat indulktif, dan telmulan 

melnelkankan pelntingnya gelnelralisasi. Jelnis ini pelnellitian delskriptif belrtuljulan 

ulntulk melnghasilkan gambaran ataul lulkisan yang telrorganisir delngan baik, 

akulrat telntang fakta, karaktelristik, dan hulbulngan antara felnomelna yang 

disellidiki. Dalam hal ini pelnelliti mellihat kasuls di Delsa Balelraksa Kelcamatan 

Karangmoncol yaitul Tradisi Selselrahan Ulbo Rampel Pelrnikahan Keltulrulnan 

Wiryakelrta. 

 

B. Pelndelkatan Pelnellitian  

Pelnellitian ini melngulnakan meltodel pelndelkatan sosiologi dengan 

menggunakan teori interaksionisme simbolik. Pemahaman teori interaksi 

simbolik diperlukan untuk memperoleh pemahaman interpretatif terhadap 

fenomena sosial yang ada. Ide dasar dari perspektif ini terkait dengan realitas 

sosial yang muncul melalui proses interaksi dan terkait erat dengan kapasitas 

 
53 Sulgiyono, “Meltodel Pelnellitian Kulantitatif, Kulalitatif”. Celt. Kellima (Bandulng: 

ALFABElTA, 2017, hlm. 122 
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manusia untuk menciptakan dan memanipulasi simbol. Pendekatan yang 

digunakan dalam interaksi simbolik ini cenderung berfokus pada negosiasi 

terbuka atas definisi situasi dalam artian makna bersama.  

Ada beberapa sosiolog modern yang telah berkontribusi dan mendukung 

teori interaksionisme simbolik, seperti James Mark Baldwin, William James, 

Charles H. Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George Herbert Mead. 

Di antara tokoh-tokoh tersebut, George Herbert Mead adalah tokoh yang paling 

populer sebagai pelopor teori dasar.  

Teori interaksionisme simbolik dikembangkan oleh George Herbert 

Mead pada tahun 1920-an dan 1930-an (Jean-François Côté, 2015). Pada saat 

itu, George Herbert Mead adalah seorang profesor filsafat di Universitas 

Chicago. Sebagai seorang guru, ia sering mengungkapkan ide-idenya tentang 

interaksionisme simbolik kepada murid-muridnya. Dari mahasiswa ini, yang 

menerbitkan banyak catatan dan kuliah, teori interaksionisme simbolik George 

Herbert Mead mulai berkembang. Selanjutnya ketika buku itu diterbitkan tak 

lama setelah kematian George Herbert Mead yang menjadi acuan utama teori 

interaksi simbolik, yaitu: Mind, Self, and Society.54 

Murid-murid George Herbert Mead yang melakukan banyak interpretasi 

dan pengembangan teori ini. Sebagai salah satu muridnya (1937) Herbert 

Blumer menciptakan istilah "interaksi simbolik". Ia kemudian 

 
54 Ari Cahyo Nugroho, “Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Struktural 

Fungsionalisme, Teori Konflik, Interaksi Simbolik), Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi 

Massa, Vol 2, No 2 (2021), hlm 191 
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mempopulerkannya di kalangan civitas akademika. Dalam teori ini, George 

Herbert Mead menganggap tindakan sebagai "unit sentral" teori. George Herbert 

Mead melakukan analisis tindakan dengan memfokuskan perhatiannya pada 

stimulus dan respon. Interaksi simbolik itu sendiri merupakan aktivitas khas 

manusia, yaitu berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang memiliki makna. 

Gagasan tentang interaksi simbolik ini ditulis ulang oleh Blummer dalam 

tulisannya, yang kemudian diperkaya dengan gagasan dari John Dewey, William 

I. Thomas, dan Charles H. Cooley.55 

Dalam arti yang lebih luas, perspektif interaksi simbolik berasal dari 

perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif fenomenologis atau perspektif 

interpretatif. Maurice Natanson menggunakan istilah fenomenologi sebagai 

istilah yang mengacu pada semua pandangan ilmu-ilmu sosial yang menganggap 

bahwa untuk memahami tindakan sosial kita harus fokus pada kesadaran 

manusia dan makna subjektifnya. 

 

C. Sulmbelr Data  

Dalam selbulah pelnellitian suldah telntul haruls ada sulmbelr data agar 

pelnellitian telrselbult valid dan bisa dipelrtanggulngjawabkan. Sulmbelr data yang 

akan digulnakan dalam pelnellitian ini yaitul sulmbelr data primelr dan sulmbelr data 

selkulndelr, yaitul:  

 
55 Ari Cahyo Nugroho, “Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Struktural 

Fungsionalisme, Teori Konflik, Interaksi Simbolik), Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi 

Massa, Vol 2, No 2 (2021), hlm 191 
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1. Sulmbelr Data Prelmielr  

Sulmbelr data primelr melrulpakan sulmbelr ultama yang dapat 

melmbelrikan informasi langsulng kelpada pelnelliti melngelnai data-data pokok 

yang dibulktikan dalam pelnellitian.56 Dimana informasi telrselbult didapatkan 

mellaluli sulmbelr asli (tidak mellaluli pelrantara). Data primelr dapat belrulpa opini 

dari sulbjelk pelnellitian baik selcara individulal ataulpuln kellompok, hasil dari 

obselrvasi telrhadap sulatul belnda, keljadian ataul kelgiatan, dan hasil pelnguljian. 

Pelnelliti mellakulkan pelnellitian langsulng kel lapangan delngan tuljulan 

ulntulk melmbulktikan fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini pelnelliti 

melmpelrolelh sulmbelr data primelr dalam pelnellitian ini melrulpakan hasil 

wawancara selrta obselrvasi dari kellularga keltulrulnan Wiryakelrta, Kepala Desa 

Baleraksa, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Delsa Balelraksa Kelcamatan 

Karangmoncol, diantaranya : 

a. Bapak Yulswadi sellakul keltulrulnan Wiryakelrta 

b. Bapak Kyai Sulhadi sellakul tokoh agama Delsa Balelraksa 

c. Bapak Aziz Arifin sellakul Kepala Delsa Balelraksa 

d. Ibu Qomariyah selaku tokoh perempuan Desa Baleraksa 

e. Ibul Sri Rahayul sellakul masyarakat Delsa Balelraksa 

2. Sulmbelr Data Selkulndelr  

Sulmbelr dara selkulndelr adalah data yang dipelrolelh dari litelratulr-

litelratulr yang belrkaitan dan rellelvan digulnakan dari pelnellitian ini. Data 

 
56 Tim pelnyulsuln, Peldoman Pelnullisan Skripsi Fakulltas Syariah (Pulrwokelrto: STAIN 

Prelss, 2014). Hlm.10  
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selkulndelr selcara tidak langsulng didapatkan mellaluli tangan keldula, yang dalam 

litelratulr-litelratulr telrselbult contohnya adalah dokulmeln-dokulmeln relsmi, bulkul-

bulkul, hasil pelnellitian delngan wuljuld laporan, dan bulkul harian.57 Data 

selkulndelr ini digulnakan pelnelliti ulntulk melmpelrkulat hasil telmulan selrta 

mellelngkapi informasi yang suldah dikulmpullkan dari hasil wawancara dan 

obselrvasi. 

 

D. Meltodel Pelngulmpullan Data  

1. Wawancara  

Wawancara melrulpakan meltodel pelngulmpullan seljulmlah data dan 

informasi selcara melndalam delngan melnggulnakan peldoman delngan cara 

pelnelliti mellakulkan kontak langsulng ataul melnggulnakan tellelkomulnikasi 

delngan sulbjelk yang ada didalam pelnellitian selcara melndalam dan ultulh selrta 

telrpelrinci ulntulk melndapatkan informasi. Wawancara yang dimaksuld disini 

adalah delngan melngajulkan pelrtanyaan-pelrtanyaan kelpada sulbjelk pelnellitian. 

Dalam mellakulkannya komulnikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang 

belrlangsulng satul arah.58 Macam-macam wawancara antara lain:59  

a. Wawancara Telrstrulktulr  

Pelnelliti ataul pelngulmpull data dalam wawancara ini tellah 

melnyiapkan instrulmeln pelnellitian belrulpa pelrtanyaan-pelrtanyaan telrtullis 

yang suldah melnyiapkan altelrnatif jawabannya pulla. Delngan wawancara 

 
57 Farida Nulgrahani, Meltodel Pelnellitian Kulalitatif Dalam Pelnellitian Bahasa (Sulrakarta: 

Cakra Books, 2014). Hlm. 15. 
58 Nulgrahani, Meltodel Pelnellitian Kulalitatif Dalam Pelnellitian Bahasa. hlm. 124. 
59 Sulgiyono, Meltodel Pelnellitian Kulantitatif Dan Kulalitatif R & D. hlm. 233. 
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telrstrulktulr ini seltiap relspondeln dibelri pelrtanyaan yang sama dan pelnelliti 

telrselbult melncatatnya. 

b. Wawancara Selmi-telrstrulktulr  

Wawancara ini telrmasulk dalam katelgori in-delpt intelrvielw, 

dimana dalam pellaksanaannya lelbih belbas dan lulas daripada wawancara 

telrstrulktulr. Karelna dalam wawancara ini keldula bellah pihak yang telrlibat 

dalam wawancara lelbih dibelri rulang ulntulk melnelmulkan pelrmasalahan 

selcara lelbih telrbulka. Pihak yang dimintai wawancara nantinya bisa 

melnyampaikan pelndapat selrta idel-idelnya. Dalam prosels wawancara, 

pelnelliti pelrlul melndelngarkan delngan telliti dan melncatat apa yang 

disampaikan olelh informan. 

c. Wawancara Tak-telrstrulktulr  

Wawancara ini bisa dikatakan selbagai wawancara yang belbas, 

karelna pelnelliti tidak melnggulnakan peldoman ataul tidak pelrlul 

melnyiapkan kelrangka yang sistelmatis dan lelngkap telrlelbih dahullul 

selbellulm wawancara. Peldoman wawancara yang digulnakan olelh pelnelliti 

hanyalah belrulpa garis belsar dari pelrmasalahan yang akan ditanyakan.  

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis 

wawancara yang hendak digunakan adalah wawancara tak-terstruktur. Dan 

dalam pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanya berupa garis 

besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. 
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2. Dokulmelntasi  

Dokulmelntasi adalah sulatul catatan dari pelristiwa yang tellah belrlalul, 

dokulmelntasi bisa belrbelntulk tullisan, gambar ataul karya-karya monulmelntal 

dari selselorang.60 Dokulmelntasi adalah prosels ataul kelgiatan pelmbulatan, 

pelnyimpanan, dan pelngarsipan dokulmeln ataul catatan yang belrkaitan delngan 

sulatul kelgiatan ataul proyelk. Dokulmelntasi selringkali dilakulkan ulntulk melnjaga 

kelamanan informasi, melmastikan kelpatulhan telrhadap pelratulran ataul standar 

telrtelntul, selrta melmuldahkan pelngambilan kelpultulsan di masa delpan. 

Dokulmelntasi dapat belrbelntulk tullisan, gambar, relkaman, ataul belntulk lain 

yang dapat melrelkam sulatul informasi. Dokulmelntasi julga dapat dibulat selcara 

manulal ataul melnggulnakan telknologi dan pelrangkat lulnak khulsuls. Dokulmeln 

melrulpakan catatan pelristiwa yang suldah belrlakul.61 Sellulrulh data dikulmpullkan 

dan ditafsirkan olelh pelnelliti, teltapi dalam kelgiatan ini pelnelliti didulkulng 

instrulmelnt selkulndelr, yaitul: foto, catatan dan dokulmeln-dokulmeln yang 

belrkaitan delngan fokuls pelnellitian. 

 

E. Telknik Analisis Data  

Analisis data adalah sulatul ulpaya melncari dan melnata delngan sistelmatis 

selmula catatan hasil dari obselrvasi, wawancara dan yang lainnya ulntulk 

melningkatkan pelmahaman pelnelliti telntang pelrmasalahan yang telliti lalul 

 
60 Sulgiyono, “Meltodel Pelnellitian Kulantitatif, Kulalitatif”, hlm. 124 
61 Salim dan Syahrulm, Meltodologi Pelnellitian Kulalitatif, Bandulng: Ciptapulsaka Meldia, 

2012, hlm 114-124 
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melnyajikannya selbagai telmul bagi orang lain.62 Meltodel analisis data yang 

digulnakan dalam pelnellitian ini yaitul pelnellitian yang belrsifat delskriptif-analitik, 

yaitul delngan cara melnganalisis dan melnyajikan fakta selcara sistelmatik selhingga 

muldah dipahami dan disimpullkan.63  Ulpaya melncari dan melnyulsuln catatan 

selcara sistelmatis dari obselrvasi, wawancara, dan sulmbelr lain diselbult analisis 

data. Tuljulannya adalah ulntulk melningkatkan pelmahaman pelnelliti telntang kasuls 

yang disellidiki dan melmprelselntasikan telmulannya kelpada orang lain. Selmelntara 

itul, analisis pelrlul dilanjultkan dalam ulpaya melnelmulkan makna gulna 

melningkatkan pelmahaman telrselbult. Selhingga jellas bahwa kelgiatan yang 

belrkaitan delngan analisis data kulalitatif telrintelgrasi delngan kelgiatan yang 

belrkaitan delngan pelngulmpullan data, reldulksi data, pelnyajian data, dan pelnarikan 

kelsimpullan hasil pelnellitian.64 

1. Reldulksi Data  

Reldulksi data adalah prosels pelmilihan, pelmulsatan pelrhatian pada 

pelnyeldelrhanaan, pelngabstrakan dan transformasi data kasar delngan tuljulan 

ssellain ulntulk melnyeldelrhanakan data, julga ulntulk melmastikan bahwa data 

yang diolah itul adalah data yang telrcakulp dalam pelnellitian. Selmula data yang 

dikulmpullkan tellah pelnelliti analisis delngan cara melmilih data yang 

dibultulhkan dan data yang tidak dibultulhkan.65  

 
62Ahmad Rijali, “Analisis Data Kulalitatif” Alhadharah Ju lrnal Ilmul Dakwah, UlIN 

Antasari Banjarmasin, Vol. 17. 33 Janulari- Julni 2018, hlm. 84, diambil 

https://julrnal.ulinantasari.ac.id/indelx.php/alhadharah/articlel/vielw/2374 diulndulh pada 5 Marelt 2023 
63 Winarno Sulrahmad, Pelngantar Pelnellitian Ilmiah Dasar, (Bandulng: Tarsito,1994), 

hlm.70. 
64 Ahmad Rijali, Analisis Data Kulalitatif, Julrnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Janulari-

Julni 2018, hlm. 24-25 
65 Moh. Kasiram, Meltodologi Pelnellitian Kulalitatif – Kulantitatif, (Yogyakarta: UlIN 

Maliki Prelss, 2010), hlm. 368. 
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Reldulksi data melrulpakan prosels belrfikir selnsitif yang melmelrlulkan 

kelcelrdasan dan kellulasan dan keldalaman wawasan yang tinggi. Bagi pelnelliti 

yang masih barul, dalam mellakulkan reldulksi data dapat melndiskulsikan pada 

telman ataul orang lain yang dipandang ahli. Mellaluli diskulsi itul, maka 

wawasan pelnelliti akan belrkelmbang, selhingga dapat melreldulksi data-data 

yang melmiliki nilai telmulan dan pelngelmbangan telori yang signifikan.66 

Tuljulan ultama dari reldulksi data adalah ulntulk melngulrangi 

komplelksitas data dan melningkatkan elfisielnsi pelmroselsan data, tanpa 

melngorbankan informasi pelnting yang telrkandulng dalam data. Reldulksi data 

sangat pelnting dalam analisis data belsar (big data) karelna julmlah data yang 

telrkulmpull dapat sangat belsar dan komplelks, selhingga dapat melmakan waktul 

dan sulmbelr daya yang belsar ulntulk melngolahnya. 

Delngan melngulrangi julmlah data yang diolah, maka waktul dan sulmbelr 

daya yang dipelrlulkan ulntulk analisis data dapat ditelkan selhingga analisis data 

dapat dilakulkan lelbih elfisieln dan elfelktif. Melringkas melmilih hal yang paling 

pelnting belkonselntrasi pada hal yang paling pelnting dan melncari telma dan 

pola adalah selmula aspelk reldulksi data. Pelnelliti mellakulkan ringkasan data agar 

melmilih dan fokuls bagian yang pelnting dan melnulnjulkan bagaimana analisis 

tradisi seserahan ubo rampe pernikahan keturunan Wiryakerta perspektif 

living family law. 

2. Pelnyajian Data  

 
66 Sulgiyono, “Meltodel Pelnellitian Kulantitatif, Kulalitatif”, hlm. 137 
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Pelnyajian data ataul pelmaparan (Display data) yaitul pelnyulsulnan 

selcara sistelmatis dan muldah di pahami dari data yang tellah dikulmpullkan 

selhingga dapat melnghasilkan kelsimpullan. Pelnyajian data delngan 

pelnyulsulnan informasi yang komplelks kel dalam belntulk yang sitelmatif, 

selhingga lelbih sellelktif dan seldelrhana selrta melmbelrikan 

kelmulngkinankelmulngkinan adanya pelnarikan kelsimpullan dan pelngambilan 

selbulah tindakan. Pelnyajian data bisa dilakulkan dalam belntulk ulraian tingkat, 

bagan, hulbulngan antar katelgori dan seljelnisnya.67 

3. Kelsimpullan danl Velrifikasi  

Conclulsion drawing and velrification (Pelnarikan kelsimpullan dan 

velrifikasi) yaitul pelnarikan kelsimpullan dari data yang tellah di sulsuln selcara 

sistelmatis dan muldah di pahami. Pelnarikan kelsimpullan mulncull dari data 

yang haruls diulji kelbelnarannya, kelkokohannya dan kelcocokannya, yakni 

melrulpakan validitasnya. Pelnarikan kelsimpullan melrulpakan tahapan akhir dari 

prosels analisis data, pelnelliti akan melmbelrikan kelsimpullan dari data data yang 

tellah dipelrolelh dari obselrvasi, dokulmelntasi dan wawancara.68 

Kelsimpullan dalam pelnellitian kulalitatif adalah melrulpakan telmulan 

barul yang selbellulmnya bellulm pelrnah ada. Telmulan dapat belrulpa delskripsi ataul 

gambaran sulatul obyelk yang selbellulmnya masih relmang-relmang ataul gellap 

 
67 Ulbelr Silalahi, Meltodel Pelnellitian Sosial, (Bandulng: PT Relfika Aditama, 2009), hlm. 

340 
68 Imam Sulprayogo dan Tobroni, Meltodologi Pelnellitian Sosial Agama, (Bandulng: PT 

Relmaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196. 
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selhingga seltellah ditelliti melnjadi jellas, dapat belrulpa hulbulngan kaulsal ataul 

intelraktif, hipotelsis ataul telori.69  

Dalam belntulk tanggapan telrhadap rulmulsan masalah, kelsimpullan 

adalah langkah telrakhir dari sulatul pelriodel pelnellitian. Pelnelliti melnarik 

kelsimpullan dari data yang dikulmpullkan mellaluli wawancara dan obselrvasi di 

bagian ini, melngulbah pelnellitian melnjadi salah satul telmulan ulntulk 

melmbelrikan solulsi.70 

 

F. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. 

Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat penelitian berada di Desa Baleraksa 

Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. 

1. Kondisi Umum 

Desa Baleraksa masuk dalam wilayah Kecamatan Karangmoncol 

Kabupaten Purbalingga. Dengan luas wilayah 433 ha. Yang terbagi menjadi 

5 kadus, 10 RW, dan 40 RT dengan jumlah penduduk 9.289  jiwa/ 2.198  KK. 

Agama Islam merupakan kepercayaan yang dianut oleh seluruh masyarakat 

Desa Baleraksa. 

Adapun batas – batas administrasi yang dimiliki : 

a. Sebelah utara  :  Desa Tunjungmuli dan Desa Kramat 

b. Sebelah Timur :  Desa Tamansari 

 
69 Sulgiyono, “Meltodel Pelnellitian Kulantitatif, Kulalitatif”, hlm. 142 
70 Nulning Indah Pratiwi, Pelnggulnaan Meldia Videlo Call Dalam Telknologi Komulnikasi, 

Julrnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 1, No. 2, Agulstuls 2017, hlm. 211-216. 
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c. Sebelah Selatan :  Desa Karangsari 

d. Sebelah Barat :  Kecamatan Kertanegara 

2. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkatan Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

(Orang) 

1 Tamat Sarjana 294 

2 Tamat Diploma 114 

3 Tamat SLTA/SMA 1.280 

4 Tamat SLTP/SMP 2.086 

5 Tamat SD 2.845 

6 Belum Tamat SD/MI 1.083 

7 Tidak Sekolah 1.587 

Jumlah 9.289 

 

3. Jumlah Infrakstruktur berdasarkan tempat pendidikan 

No 
Keterangan Jumlah 

(gedung) 

1 TK / RA 6 

2 SD/MI 5 

3 SMP/MTs 1 
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4 SMU/MADTRASAH ALIYAH - 

5 PONDOK  PESANTREN 1 

 

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian 

No Tingkat Pekerjaan Jumlah (Orang) 

1 Apoteker 1 

2 Belum Bekerja 1572 

3 Bidan 9 

4 Buruh Harian Lepas 81 

5 Buruh Tani/Perkebunan 159 

6 Dosen 3 

7 Guru 115 

8 Juru Masak 1 

9 Karyawan Bumd 1 

10 Karyawan Bumn 3 

11 Karyawan Honorer 35 

12 Karyawan Swasta 1648 

13 Kontruksi 2 
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14 Mengurus Rumah Tangga 1067 

15 Paranormal 1 

16 Pedagang 317 

17 Pelajar/Mahasiswa 1990 

18 Pelaut 1 

19 Pembantu Rumah Tangga 20 

20 Pensiunan 40 

21 Perangkat Desa 9 

22 Perawat 5 

23 Perdagangan 242 

24 Petani/Pekebun 945 

25 Pialang 1 

26 Pns 97 

27 Sopir 35 

28 Transportasi 7 

29 Tukang Batu 36 

30 Tukang Gigi 1 
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31 Tukang Jahit 5 

32 Tukang Kayu 9 

33 Tukang Listrik 3 

34 Ustadz/Mubaligh 7 

35 Wiraswasta 821 

 

Jumlah 9.289 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Tradisi Seserahan Ubo Rampe Pernikahan Keturunan 

Wiryakerta 

Sebelum membahas tentang sejarah singkat tradisi seserahan ubo rampe 

pernikahan keturunan Wiryakerta ini. Penulis sudah menjelaskan bahwa 

penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan antropologi. Dimana 

pendekatan ini mengacu kepada ilmu tentang manusia khususnya tentang asal-

usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau.  

Suatu segi yang menonjol dari ilmu antropologi ialah pendekatan secara 

menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia, ahli antropologi mempelajari 

tidak hanya bermacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek 

daripada pengalaman-pengalaman manusia. Misalnya, dalam menulis tentang 

suatu kelompok manusia, seorang ahli antropologi mungkin juga 

menggambarkan suatu bagian sejarah daerah manusia itu, lingkungan hidup, 

cara kehidupan keluarga, pola pemukiman, sistem politik dan ekonomi, agama, 

gaya kesenian dan berpakaian, segi-segi umum bahasa, dan sebagainya.71  

Untuk mengetahui bagaimana sejarah singkat tradisi seserahan ubo 

rampe pernikahan keturunan Wiryakerta. Dalam hal ini penulis mewawancarai 

Bapak Yuswadi selaku keturunan Wiryakerta. Ketika ditanya bagaimana sejarah 

keturunan Wiryakerta, Bapak Yuswadi menjelaskan bahwa sebelum adanya 

 
71 Pebri Yanasari, "Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial 

Worker" EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 229-230. 
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Desa Baleraksa seperti sekarang ini, dulu terdapat sebuah daerah yang bernama 

Desa Kalipodol. 

Kalipodol merupakan tempat yang sama sekali belum dijamah oleh 

manusia dan dalam sejarahnya Wiryakerta merupakan orang yang melakukan 

babat alas atau orang yang pertama kali memasuki Desa Kalipodol. Wilayah ini 

termasuk bagian Desa Baleraksa yang sekarang ini dinamai Karang Emplak dan 

menjadi Dusun 1 di Desa Baleraksa.  

Dalam wawancara ini Bapak Yuswadi juga menuturkan :72 

 

“Pada saat babat alas, Mbah Wiryakerta menanam pohon kemiri, 

pohon pisang gabu dan pohon pakis. Seiring berjalannya waktu pohon 

kemiri, pohon pisang gabu dan pohon pakis tersebut tumbuh dan 

berbuah. Ketika Mbah Wiryakerta sedang beristirahat setelah melakukan 

pekerjaan, Mbah Wiryakerta meminta kepada istrinya untuk dibuatkan 

makanan berupa pisang gabu yang sudah dibakar, kluban pakis (sayuran) 

yang dibumbui dengan bumbu kemiri (buah kemiri yang sudah 

dihaluskan). Saat Mbah Wiryakerta makan beliau begitu sangat 

merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sehingga suatu 

ketika Mbah Wiryakerta berucap kepada istrinya, hari esok ketika 

keturunanku akan menikah saya meminta seserahan berupa pisang gabu, 

kluban pakis serta bumbu kemiri. Dari cerita tersebut kami sebagai 

keturunan Wiryakerta menganggap bahwa ucapan beliau merupakan 

suatu sumpah.” 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Wiryakerta merupakan 

orang yang menjadi pionir Desa Kalipodol yang sekarang ini dinamai dengan 

dusun Karang Emplak, Wiryakerta merupakan suatu keluarga besar serta 

Wiryakerta mempunyai keturunan hingga saat ini. 

  

 
72 Wawancara dengan Bapak Yuswadi selaku keturunan Wiryakerta, pada hari Kamis 

19 Oktober 2023, pukul 19:00 WIB. 
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B. Makna Simbolik Seserahan Ubo Rampe Pernikahan Keturunan 

Wiryakerta 

Menganalisis makna simbolik seserahan ubo rampe yang terdapat dalam 

pernikahan keturunan Wiryakerta, digunakan teori penafsiran yang 

dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce. Peirce membagi tanda atas tiga 

jenis yakni ikon, indeks, dan simbol. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada 

analisis simbol itu sendiri. Selanjutnya, perlu diberikan pengklasifikasian 

simbolik yang muncul dalam seserahan ubo rampe yang terdapat dalam 

pernikahan keturunan Wiryakerta. Adapun makna simbolik adalah sebagai 

berikut:73 

1. Pisang Gabu 

Pisang gabu sebagai simbol kerukunan. 

2. Kluban Pakis 

Kluban pakis sebagai simbol sumber rezeki, kebahagiaan, kemakmuran dan 

kesejahteraan. 

3. Bumbu Kemiri 

Bumbu kemiri sebagai simbol tolak bala, kata tolak bala berasal dari dua kata 

yaitu, tolak berarti penolakan dan bala yaitu bencana. Tujuannya untuk menolak 

bencana atau meminta agar dilindungi dari mara bahaya. 

Bapak Yuswadi juga menjelaskan bahwa tradisi seserahan ubo rampe 

pernikahan yang dilakukan oleh keturunan Wiryakerta ini merupakan selamatan 

dan perwujudan dari rasa syukur mereka atas anugerah dan rezeki yang telah 

 
73 Wawancara dengan Bapak Yuswadi selaku keturunan Wiryakerta, pada hari Kamis 19 Oktober 

2023, pukul 19:00 WIB. 
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diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh 

leluhurnya yaitu Mbah Wiryakerta. Selain itu tradisi seserahan ubo rampe 

pernikahan ini merupakan ajang untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta 

yakni Allah SWT. Dengan adanya pelaksanaan tradisi ini, baik kedua mempelai 

maupun keluarga mempelai bisa mengingat akan pentingnya mendekatkan diri 

kepada Allah SWT yang telah memberikan mereka anugerah dan rezeki.  

Bapak Yuswadi juga menuturkan demi menjaga kelestarian tradisi 

leluhurnya maka tradisi seserahan ubo rampe pernikahan ini dilakukan secara 

turun menurun dari nenek moyang dahulu. 

Selain tradisi seserahan ubo rampe pernikahan ini merupakan suatu 

ungkapan rasa syukur mereka atas anugerah dan rezeki yang telah diberikan oleh 

Allah SWT. Tradisi seserahan ubo rampe ini pula merupakan suatu kegiatan 

permohonan tolak balak, dengan harapan untuk masa yang akan datang tidak ada 

halangan bagi kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tannga mereka. 

Berdasarkan penjelasan mengenai makna simbolik dari seserahan ubo 

rampe tersebut disimpulkan bahwa keturunan Wiryakerta berharap agar keluarga 

yang telah menikah harapannya akan selalu bersyukur kepada Tuhan, rukun, 

bahagia, murah rezeki, makmur, sejahtera serta dilindungi dari mara bahaya. 

 

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Seserahan Ubo Rampe 

Pernikahan Keturunan Wiryakerta 

Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa warga Desa Baleraksa. 
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Yang pertama penulis mewawancarai Bapak Kyai Suhadi, salah satu tokoh Kyai 

di Desa Baleraksa. Lulusan Univeristas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang 

Jawa Timur. Saat ini beliau berumur 68 tahun. Dulu Bapak Kyai Suhadi pernah 

menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Tamansari, ketua Badan Pengawas 

Desa Baleraksa (BPD), ketua Himpunan Santri Banyumas (HISBAN) serta 

ketua Kesatuan Santri Karangmoncol (KESAK).  

Dalam wawancara ini Bapak Kyai Suhadi menjelaskan seserahan 

tersebut boleh saja dilaksanakan, dalam kaidah fiqh juga ada yaitu العادة محكمة  

yaitu adat bisa dijadikan hukum dengan catatan tidak menghalalkan yang haram 

dan tidak mengharamkan yang halal serta tidak bertentangan dengan agama 

Islam. Namun disisi lain beliau juga menegaskan tidak boleh melaksanakan 

seserahan tersebut bilamana niatnya tidak baik, maksudnya ialah melakukan 

seserahan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari mara bahaya, padahal 

sebagai orang yang beriman kita wajib meminta perlindungan hanya kepada 

Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya.74 

Yang kedua penulis mewawancarai Ibu Qomariyah, beliau merupakan 

tokoh perempuan di Desa Baleraksa. Saat ini berumur 65 tahun. Beliau pernah 

menjabat sebagai ketua Fatayat Kecamatan Karangmoncol tahun 1990an selain 

itu Ibu Qomariyah juga pernah menjabat sebagai ketua Muslimat Kecamatan 

Karangmoncol tahun 2012-2013 serta pernah menjadi guru di MTs Negeri 

Bobotsari Kabupaten Purbalingga. 

 
74 Wawancara dengan Bapak Kyai Suhadi salah satu tokoh Kyai Desa Baleraksa, pada 

hari sabtu 16 Desember 2023, pukul 14:30 WIB. 
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Sejalan dengan pendapat Bapak Kyai Suhadi, Ibu Qomariyah juga 

menjelaskan seserahan tersebut bisa dikatakan baik atau tidak baik, boleh atau 

tidak boleh adalah tergantung pada niatnya. Sesuai dengan hadist Nabi yaitu 

semua amal itu tergantung pada niatnya. Maksudnya, tidak apa-apa seserahan 

tersebut dilakukan selagi niatnya baik. Jika niatnya baik, maka insya Allah akan 

mendapat pahala. Begitu juga sebaliknya seserahan tersebut tidak boleh 

dilakukan bilamana niatnya adalah menyekutukan Allah SWT, karena hal ini 

sudah jelas melanggar ajaran Islam sehingga hanya akan mendapatkan dosa.75 

Yang ketiga penulis mewawancarai Bapak Aziz Arifin. Beliau lulusan 

pondok pesantren Tebuireng, beliau juga pernah menjadi pengurus Ikatan Santri 

Tebuireng Jawa Tengah, sekarang ini beliau berprofesi sebagai Kepala Desa 

Baleraksa.  

Wawancara yang penulis lakukan dengan beliau mengenai tradisi 

seserahan ubo rampe pernikahan keturunan Wiryakerta, beliau menuturkan adat 

timbul jika orang sekitar memakai dan hilangnya adat itu juga karena masyarakat 

sekitar tidak memakai. Tradisi seserahan ubo rampe ini merupakan budaya yang 

berkembang secara turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini. Dalam hal 

ini Bapak Aziz Arifin merupakan salah satu warga yang netral dengan adanya 

tradisi tersebut. Maksudnya bahwa, beliau tidak melarang adanya tradisi yang 

sudah ada di masyarakat dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan hukum 

islam maupun aturan-aturan hukum negara. Beliau juga menuturkan bahwa 

 
75 Wawancara dengan Ibu Qomariyah selaku tokoh perempuan Desa Baleraksa, pada 

hari sabtu 16 Desember 2023, pukul 15:30 WIB. 
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tradisi tersebut hanya permintaan dari nenek moyang keturunan Wiryakerta itu 

sendiri sehingga secara adat di Baleraksa kita harus menghargai pesan dari nenek 

moyang.76 

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Sri Rahayu salah satu tokoh 

perempuan di Desa Baleraksa. Sekarang beliau berusia 52 tahun, dan berprofesi 

sebagai guru di MI Ma’arif Tamansari.  

Ketika ditanya bagaimana pandangan masyarakat terhadap seserahan 

ubo rampe keturunan Wiryakerta, Menurut beliau tradisi tersebut boleh 

dilaksanakan selagi niatnya baik yaitu melaksanakan perintah orang tua serta 

tidak bertentangan dengan agama, disamping itu tradisi tersebut tergolong tidak 

menyulitkan dan barang-barang ubo rampe tersebut masih ada hingga saat ini. 

Beliau juga berpendapat bahwa tradisi tersebut merupakan sebuah 

petuah/nasihat dari orang tua dan sebagai anak yang berbudi pekerti yang luhur 

wajib taat dan berbakti terhadap nasihat orang tua.77 

Dari penjelasan wawancara di atas mengenai pandangan masyarakat 

terhadap seserahan ubo rampe pernikahan keturunan Wiryakerta dapat 

disimpulkan bahwa tradisi seserahan tersebut boleh dilaksanakan selama tidak 

bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam maupun aturan-aturan hukum 

negara.  

 

 

 
76 Wawancara dengan Bapak Aziz Arifin selaku Kepala Desa Baleraksa, pada hari senin 

11 Desember 2023, pukul 19:00 WIB. 
77 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu salah satu warga Desa Baleraksa, pada hari senin 

11 Desember 2023, pukul 18:30 WIB. 
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D. Analisis Tradisi Seserahan Ubo Rampe Pernikahan Keturunan Wiryakerta 

Perspektif Living Family Law 

Hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang sangat 

tergantung atau bersumber kepada jiwa rakyat tersebut. Sehingga yang menjadi 

isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa, 

atau aspek historis. Karena itu bisa dikatakan bahwa hukum yang baik adalah 

hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, atau yang 

biasa disebut dengan living law. 

Dalam setiap masyarakat, selalu ada norma yang mengatur hubungan 

masing-masing individu. Cicero menyatakan “ubi societas ibi ius”. Pernyataan 

tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang 

berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Bahkan hukum merupakan bagian 

dari perkembangan budaya masyarakat. Tidak heran apabila dikatakan bahwa 

hukum adalah produk budaya (law as a product of culture).78 

Martin Kryger menyatakan bahwa “law as tradition”.79 Karenanya, 

perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan hukum atau 

sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan 

pertumbuhan budaya masyarakatnya. Hal tersebut menandakan bahwa, hukum 

tidak dapat dilepaskan masyarakatnya.  

 
78 Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya 

dalam Masyarakat)”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26, (Agustus 2017), hlm. 259. 
79 Martin Kryger merupakan seorang profesor hukum dan keadilan yang berasal dari 

UNSW Australia. Dia adalah seorang ahli yang menekuni bidang demkrasi, konstitusionalisme dan 

negara hukum. Dia mengemukakan salah satu pendapatnya tentang living law dalam Journal of Law 

and Philosophy pada 2 August 1986 dengan judul Law as Tradition. 
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Masyarakat merupakan sumber utama hukum. Tidak heran apabila 

Ronald Dworkin menyatakan bahwa masyarakat merupakan fabric of rules. 

Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing. 

Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Setiap 

masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya 

kemasyarakatan masing-masing. Karenanya, setiap masyarakat selalu 

menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan 

tradisi hukum civil law dan common law memiliki perbedaan karakteristik yang 

disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam 

kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda.80 

Dari dasar pemikiran tersebut, setiap masyarakat mempunyai the living 

law yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. The 

living law tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil 

dipraktekkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut 

menaatinya berdasarkan moral duty, bukan karena coercive dari yang berdaulat. 

The living law tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan 

lainnya. Karenanya suatu pandangan yang keliru apabila ada pandangan yang 

menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah 

laku yang disebut hukum. 

Di Indonesia sendiri, adat maupun tradisi menjadi suatu hal yang 

memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Sebagaimana peribahasa yang 

mengatakan bahwa “dimana bumi dipijak, maka disitulah langit dijunjung”. 

 
80 Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law”, hlm. 259. 
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Kalimat itu memiliki makna bahwa seseorang harus mengakui dan mengikuti 

tradisi dan adat istiadat yang berlaku di tempat yang disinggahi atau di tinggali. 

Tradisi dalam kamuls antropologi sama delngan adat istiadat, yakni 

kelbiasaan-kelbiasaan yang belrsifat magis-relligiuls dari kelhidulpan sulatul 

pelnduldulk asli yang mellipulti melngelnai nilai-nilai buldaya, norma-norma, hulkulm 

dan atulran-atulran yang saling belrkaitan, dan kelmuldian melnjadi sulatul sistelm 

ataul pelratulran yang suldah mantap selrta melncakulp selgala konselpsi sistelm 

buldaya dari sulatul kelbuldayaan ulntulk melngatulr tindakan sosial.81 

Pada pembahasan ini, penulis mencoba menganalisis tradisi pernikahan 

yang terjadi di Desa Baleraksa tepatnya di Dusun 1 yang bernama Dusun Karang 

Emplak yang berasal dari keturunan Wiryakerta yang juga sekaligus menjadi 

orang yang pertama kali melakukan babat alas dan memasuki daerah dusun 

Karang Emplak tersebut menggunakan pendekatan The Living Law atau sebuah 

pandangan hukum yang hidup di masyarakat tersebut. The living law merupakan 

seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan kelahirannya 

masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk 

oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. 

Sebelumnya penulis telah melakukan wawancara kepada sebagian tokoh 

masyarakat di desa terkait, yaitu desa Baleraksa yang menjadi tempat lokasi 

penelitian penulis. Jika disimpukan dari hasil wawancara penulis, bisa ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

 
81 A Riyono dan Sirelgar Aminulddin, Kamuls Antropologi. (Jakarta: Akadelmik 

Prelssindo,1985) hlm. 4 
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Pertama, bahwa masyarakat desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan 

tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta 

selalu mendahulukan dan mengaitikan kepada landasan hukum Islam. Hal 

tersebut bisa dilihat dari pernyataan Bapak Kyai Suhadi yang menjelaskan 

terkait proses seserahan tersebut boleh saja dilaksanakan dengan catatan tidak 

menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal serta tidak 

bertentangan dengan agama Islam. Namun disisi lain beliau juga menegaskan 

tidak boleh melaksanakan seserahan tersebut bilamana niatnya tidak baik, 

maksudnya ialah melakukan seserahan tersebut dengan tujuan agar terhindar 

dari mara bahaya, padahal sebagai orang yang beriman kita wajib meminta 

perlindungan hanya kepada Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya.  

Kemudian juga diperkuat dengan pendapat dari Ibu Qomariyah yang juga 

menjelaskan bahwasannya seserahan tersebut bisa dikatakan baik atau tidak 

baik, boleh atau tidak boleh adalah tergantung pada niatnya. Maksudnya, tidak 

apa-apa seserahan tersebut dilakukan selagi niatnya baik. Jika niatnya baik, 

maka insya Allah akan mendapat pahala. Begitu juga sebaliknya seserahan 

tersebut tidak boleh dilakukan bilamana niatnya adalah menyekutukan Allah 

SWT, karena hal ini sudah jelas melanggar ajaran Islam sehingga hanya akan 

mendapatkan dosa. 

Kedua, selain menggunakan hukum islam sebagai dasar, masyarakat 

desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan tentang sebuah tradisi suatu 

pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta dengan pandangan pesan 

moral yang terus menerus dilestarikan. Sebagaimana pendapat Ibu Sri Rahayu 
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sebagai salah satu tokoh perempuan di desa Baleraksa mengenai tradisi tersebut 

yang boleh dilaksanakan selagi niatnya baik yaitu melaksanakan perintah orang 

tua serta tidak bertentangan dengan agama, disamping itu tradisi tersebut 

tergolong tidak menyulitkan dan barang-barang ubo rampe tersebut masih ada 

hingga saat ini. Beliau juga berpendapat bahwa tradisi tersebut merupakan 

sebuah petuah/nasihat dari orang tua dan sebagai anak yang berbudi pekerti yang 

luhur wajib taat dan berbakti terhadap nasihat orang tua. 

Ketiga, masyarakat desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan tentang 

sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta dengan 

pandangan yang netral dengan adanya tradisi tersebut. Maksudnya bahwa, dalam 

hal ini Bapak Aziz Arifin sebagai Kepala Desa Baleraksa tidak melarang adanya 

tradisi yang sudah ada di masyarakat dengan catatan tidak melanggar aturan-

aturan hukum islam maupun aturan-aturan hukum negara. Beliau juga 

menuturkan bahwa tradisi tersebut hanya permintaan dari nenek moyang 

keturunan Wiryakerta itu sendiri sehingga secara adat di Baleraksa kita harus 

menghargai pesan dari nenek moyang. Beliau menuturkan bahwasannya adat itu 

timbul jika orang sekitar memakai dan hilangnya adat itu juga karena masyarakat 

sekitar tidak memakai. Dan tradisi seserahan ubo rampe ini merupakan budaya 

yang berkembang secara turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini. 

Hal ini selaras dengan pengertian hukum yang dianggap sebagai kaidah 

sosial tentunya tidak bisa lepas dari nilai yang berlaku dalam hubungan suatu 

masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari 

nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dimana hukum yang baik adalah 
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hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), 

karena mencerminkan bahwa hukum itu benar-benar murni lahir dari pergaulan 

hidup masyarat yang bertujuan menjaga kepentingan setiap invidu maupun 

kelompok masyarakat lainnya.82 

Perlu kita ketahui lagi bahwasannya proses tradisi seserahan ubo rampe 

yang terjadi pada pernikahan keturunan Wiryakerta itu sendiri jika dilihat dari 

sejarahnya merupakan salah satu bentuk rasa syukur yang tercipta secara 

sepontan dari Mbah Wiryakerta ketika memakan hidangan yang disuguhkan 

oleh sang istri. Dan sebagai orang tua pada umumnya, mereka pasti ingin nanti 

keturunannya juga ikut merasakan kenikmatan yang mereka rasakan ketika 

memakan hidangan tersebut yang sekarang menjadi ubo rampe dalam 

pernikahan keturunan Wiryakerta. 

Maka secara garis besar, proses tradisi seserahan ubo rampe yang terjadi 

pada pernikahan keturunan Wiryakerta merupakan bagian dari Living Law. Dan 

setelah penulis meminta pendapat dari para tokoh masyarakat khusunya di desa 

Baleraksa, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi seserahan dari keturunan 

Wiryakerta menurut pespektif Living Family Law merupakan tradisi yang 

diperbolehkan dan bahkan dianjurkan jika tujuan dari tradisi tersebut berniat 

baik dan menjadikan keridhoan dari Allah SWT karena menjalankan wasiat yang 

dulu telah diberikan oleh orang tua mereka.

 
82 J. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori 

Hukum, (B. A. Sidharta ed; IV, Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 247. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang sudah peneliti jelaskan di bab-bab sebelumnya 

terhadap Tradisi Seserahan Ubo Rampe Pernikahan Keturunan Wiryakerta 

Perspektif Living Family Law Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan 

Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Tradisi seserahan yang masih dilakukan terus menerus oleh keturunan 

Wiryakerta, dimana dalam proses melakukan tradisi seserahan wajib ada ubo 

rampe berupa bumbu kemiri, pisang gabu dan kluban pakis. hal ini berlaku 

bagi calon mempelai pria maupun wanita yang hendak menikah dengan 

keturunan Wiryakerta. Tradisi ini wajib dilaksanakan sebagaimana pesan 

dari leluhur keturunan Wiryakerta yang disampaikan kepada keturunan 

Wiryakerta itu sendiri. selain itu keturunan Wiryakerta meyakini jika tradisi 

tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan mara bahaya baik 

dalam proses pernikahan maupun dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

2. Perspektif Living Family Law terhadap persoalan tentang sebuah tradisi suatu 

pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta selalu mendahulukan dan 

mengaitikan kepada landasan hukum Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari 

pernyataan Bapak Kyai Suhadi yang menjelaskan terkait proses seserahan 

tersebut boleh saja dilaksanakan dengan catatan tidak menghalalkan yang 

haram dan tidak mengharamkan yang halal serta tidak bertentangan dengan 
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agama Islam. Namun disisi lain beliau juga menegaskan tidak boleh 

melaksanakan seserahan tersebut bilamana niatnya tidak baik, maksudnya 

ialah melakukan seserahan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari mara 

bahaya, padahal sebagai orang yang beriman kita wajib meminta 

perlindungan hanya kepada Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya. 

Kemudian juga diperkuat dengan pendapat dari Ibu Qomariyah yang juga 

menjelaskan bahwasannya seserahan tersebut bisa dikatakan baik atau tidak 

baik, boleh atau tidak boleh adalah tergantung pada niatnya. Maksudnya, 

tidak apa-apa seserahan tersebut dilakukan selagi niatnya baik. Jika niatnya 

baik, maka insya Allah akan mendapat pahala. Begitu juga sebaliknya 

seserahan tersebut tidak boleh dilakukan bilamana niatnya adalah 

menyekutukan Allah SWT, karena hal ini sudah jelas melanggar ajaran Islam 

sehingga hanya akan mendapatkan dosa. 

Kedua, selain menggunakan hukum islam sebagai dasar, masyarakat 

desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan tentang sebuah tradisi suatu 

pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta dengan pandangan pesan 

moral yang terus menerus dilestarikan. Sebagaimana pendapat Ibu Sri Rahayu 

sebagai salah satu tokoh perempuan di desa Baleraksa mengenai tradisi 

tersebut yang boleh dilaksanakan selagi niatnya baik yaitu melaksanakan 

perintah orang tua serta tidak bertentangan dengan agama, disamping itu 

tradisi tersebut tergolong tidak menyulitkan dan barang-barang ubo rampe 

tersebut masih ada hingga saat ini. Beliau juga berpendapat bahwa tradisi 

tersebut merupakan sebuah petuah/nasihat dari orang tua dan sebagai anak 
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yang berbudi pekerti yang luhur wajib taat dan berbakti terhadap nasihat 

orang tua. 

Ketiga, masyarakat desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan 

tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan 

Wiryakerta dengan pandangan yang netral dengan adanya tradisi tersebut. 

Maksudnya bahwa, dalam hal ini Bapak Aziz Arifin sebagai Kepala Desa 

Baleraksa tidak melarang adanya tradisi yang sudah ada di masyarakat 

dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan hukum islam maupun aturan-

aturan hukum negara. Beliau juga menuturkan bahwa tradisi tersebut hanya 

permintaan dari nenek moyang keturunan Wiryakerta itu sendiri sehingga 

secara adat di Baleraksa kita harus menghargai pesan dari nenek moyang. 

Beliau menuturkan bahwasannya adat itu timbul jika orang sekitar memakai 

dan hilangnya adat itu juga karena masyarakat sekitar tidak memakai. Dan 

tradisi seserahan ubo rampe ini merupakan budaya yang berkembang secara 

turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah 

kepada keturunan Wiryakerta agar tetap melestarikan tradisi yang ada tersebut, 

karena tradisi ini merupakan salah satu keanekaragaman tradisi yang ada di 

Indonesia, tetapi dengan catatan tidak untuk meyakini tradisi tersebut bila 

dilaksanakan maka akan terhindar dari mara bahaya, karena sebagai orang yang 
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beriman kita wajib meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT agar 

terhindar dari mara bahaya. 

 

 



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A Riyono dan Sirelgar Aminulddin, Kamuls Antropologi, Jakarta: Akadelmik 

Prelssindo, 1985 

 

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Mulnakahat, Jakarta: Prelnada Meldia, 2003 

 

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, diterjemahkan olrh Masdar Helmy, dari 

judul asli Ilmu Ushulul Fiqh, Bandung: Gema Risalah Press, 1997 

 

Abdull Jamil dkk, Islam & Kelbuldayaan Jawa, Yogyakarta: GAMA MElDIA, 2002 

 

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2019 

 

Ahmad Rifan, Ilham Yuli Isdiyanto, “Dediametralisasi Living Law dan Kepastian 

Hukum dalam Pasal 2 RKUHP”, Ahmad Dahlan Legal Perspective, 

Volume 01, Issue 01, 2021 

 

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kulalitatif” Alhadharah Ju lrnal Ilmul Dakwah, UlIN 

Antasari Banjarmasin, Vol. 17. 33 Janulari- Julni 2018 

 

Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, Malang: UB Press, 

2017 

 

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2014 

 

Anonim, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Permata Press 

 

Anonim, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta: Permata Press 

 

Ari Cahyo Nugroho, “Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Struktural 

Fungsionalisme, Teori Konflik, Interaksi Simbolik), Majalah Ilmiah Semi 

Populer Komunikasi Massa, Vol 2, No 2 (2021) 

 

Delpartelmeln Agama Relpulblik Indonelsia, Kompilasi Hulkulm Islam Di Indonelsia, 

Jakarta, t.p, 2000 

 

Departemen Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989 

 

Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of The Sociology of Law, Walter L. Moll 

trans., 1936 

 

Farida Nulgrahani, Meltodel Pelnellitian Kulalitatif Dalam Pelnellitian Bahasa, 

Sulrakarta: Cakra Books, 2014 



 

 
 

Gatot Supromo, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, Jakarta: Djambatan, 

Tahun 2005 

H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika 

Presindo, 2010 

 

H. Sudirman, Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh), Yogyakarta: 

Budi Utama, 2018 

 

Haritz Asmi Zanki, “Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi 

Simbolik)”, Scolae Journal of Pedagogy, Vol 3 No 2 (2020) 

https//:www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-

jawa, dikutip pada tanggal  (24/10/2023) 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-

hukum-islam- lt5d0b245a920da  

 

Ibnu Ziyad, Ghayatul Talkhis al-Murad min Fatwa Ibnu Ziyad, Semarang: hamisy 

Bughyatul Murtasyidin Usaha Keluarga 

 

Imam Sulprayogo dan Tobroni, Meltodologi Pelnellitian Sosial Agama, Bandulng: PT 

Relmaja Rosdakarya, 2001 

 

J. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori 

Hukum, B. A. Sidharta ed; IV, Citra Aditya Bakti, 2015 

 

Lili Rasjid, Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2001 

 

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002 

 

Martin Kryger merupakan seorang profesor hukum dan keadilan yang berasal dari 

UNSW Australia. Dia adalah seorang ahli yang menekuni bidang demkrasi, 

konstitusionalisme dan negara hukum. Dia mengemukakan salah satu 

pendapatnya tentang living law dalam Journal of Law and Philosophy pada 

2 August 1986 dengan judul Law as Tradition. 

 

Moh. Kasiram, Meltodologi Pelnellitian Kulalitatif – Kulantitatif, Yogyakarta: UlIN 

Maliki Prelss, 2010 

 

Mohammad Faulzi Adhim, Melncapai Pelrnikahan Barakah, Yogyakarta: Mitra 

Pulstaka, 2012 

 

Nulgrahani, Meltodel Pelnellitian Kulalitatif Dalam Pelnellitian Bahasa. 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da
https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da
https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-lt5d0b245a920da


 

 
 

Nulning Indah Pratiwi, Pelnggulnaan Meldia Videlo Call Dalam Telknologi 

Komulnikasi, Julrnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 1, No. 2, Agulstuls 2017 

 

Salim dan Syahrulm, Meltodologi Pelnellitian Kulalitatif, Bandulng: Ciptapulsaka 

Meldia, 2012 

 

Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan, Bandung: Penerbit Andar 

Maju, 2017 

 

Soelkanto, Kamuls Sosiologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Pelrsada,1993 

 

Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya 

dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus 

2017 

 

Sri Wantala Achmad, Asal Ulsull dan Seljarah Orang Jawa Yogyakarta: Araska, 

2017 

 

Sulgiyono, “Meltodel Pelnellitian Kulantitatif, Kulalitatif”. Celt. Kellima (Bandulng: 

ALFABElTA, 2017 

 

Sulnarto, Cartono,”Adat Selselrahan dalam Pelrnikahan Pelrspelktif Hulkulm Islam dan 

Hulkulm Positif (Stuldi Kasuls di Delsa Cibelulnying Majelnang Cilacap)”, 

Julrnal Qonulni, Vol.2, No.1, 2022 

 

Sumarsono, Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola 

interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa 

Barat, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999 

 

Syaikh Alwi al-baijuriy, Tufatul Murid, Beirut Lebanon: Darul Kutub Islamiyah, 

2017 

 

Tim pelnyulsuln, Peldoman Pelnullisan Skripsi Fakulltas Syariah, Pulrwokelrto: STAIN 

Prelss, 2014 

 

Ulbelr Silalahi, Meltodel Pelnellitian Sosial, Bandulng: PT Relfika Aditama, 2009 

 

UlUl Pelrkawinan di Indonelsia dilelngkapi Kompilasi Hulkulm Islam di Indonelsia, 

Sulrabaya, Arkola, t.t 

 

Wahyu Trihartono, "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga", Malang, Universitas Brawijaya, 2018 

 

Winarno Sulrahmad, Pelngantar Pelnellitian Ilmiah Dasar, Bandulng: Tarsito,1994 

 


