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KATA PENGANTAR 

 

 
Syukur alhamdulillah kehadirat Allah swt. karena atas izin dan kuasa-Nya 

sehingga dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “Dakwah BP4 dalam Konflik 

Perkawinan di Kabupaten Sambas”. Semoga kehadiran hasil usaha disertasi ini 

bermanfaat secara ilmiah dan praktis untuk semua pihak khususnya umat Islam. 

Shalawat serta salam persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw segenap 

keluarga beliau, sahabat, para tabi’in sampai kepada generasi yang mengikuti 

petunjuk dan wasiat pusaka yang sangat bernilai yaitu al-Qur’an dan hadis. 

Disertasi yang berjudul “Dakwah BP4 dalam Konflik Perkawinan di 

Kabupaten Sambas”, selain disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Dakwah dan Komunikasi di 

UIN Alauddin Makassar, juga diharapkan memperkaya literatur ilmiah dalam studi 

keislaman. 

Penelitian disertasi ini diwarnai oleh berbagai kendala, akan tetapi dengan 

dukungan berbagai pihak, alhamdulillah disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Oleh sebab itu, sesederhana apapun karya ini menjadi sebuah penghargaan untuk 

mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang telah mendukung hingga 

tuntasnya disertasi ini. Ungkapan terima kasih ini ditujukan kepada: 
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Makassar. 

3. Dr. Nurhidayat Muh. Said, M.A selaku Ketua Prodi sekaligus sebagai penguji II 

dan Dr. Arrifuddin Tike, M.Sos.I selaku Sekertaris Prodi Konsentrasi Dakwah 

dan Komunikasi sekaligus penguji III ujian disertasi di Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, yang telah banyak mengarahkan dan memotivasi dalam 

proses perkuliahan. 

4. Prof. Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag selaku Promotor dan Dr. H. Baharuddin Ali, 

M.Ag selaku Kopromotor I dan Dr. Hj. Amrah Kasim, M.A selaku Kopromotor 
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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif 
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ba 

 
B 
 

be 
 ta 

 
T 
 

te 
 s\a 

 
s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 jim J 

 
je 
 h}a 

 
h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 kha 

 
Kh 

 
ka dan ha 
 dal 

 
D 
 

de 
 z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ra 

 
R 
 

er 
 zai 

 
Z 
 

zet 
 sin 

 
S 
 

es 
 syin 

 
Sy 

 
es dan ye 
 s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 t}a 

 
t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 z}a 

 
z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 gain 

 
G 
 

ge 
 fa 

 
F 
 

ef 
 qaf 

 
Q 
 

qi 
 kaf 

 
K 
 

ka 
 lam 

 
L 
 

el 
 mim 

 
M 
 

em 
 nun 

 
N 
 

en 
 wau 

 
W 
 

we 
 ha 

 
H 
 

ha 
 hamzah 

 
’ 
 

apostrof 
 ya 

 
Y 
 

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

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

B. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

  : kaifa 

  : haula 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 

 

a a  

 

kasrah 

 

i i  

 

d}ammah 

 

u u  

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i 

 
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 
 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ahdan alif atau ya>’ 

 
 

d}ammahdan wau 

 
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 
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 : ma>ta 

 : rama> 

  : qi>la 

 : yamu>tu 

D. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

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

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

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

Contoh: 

 :raud}ah al-at}fa>l 

  ُ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

  ُ  : al-h}ikmah 

E. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 : rabbana> 

 : najjai>na> 

  ُ  : al-h}aqq 

 : nu‚ima 

 : ‘aduwwun 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

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

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
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biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

  ُ  : al-zalzalah(az-zalzalah) 

  ُ  : al-falsafah 

 : al-bila>du 

G. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 : ta’muru>na 

 : al-nau‘ 

 : syai’un 

 : umirtu 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

I. Lafz} al-Jala>lah ( ) 

Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Contoh: 

 di>nulla>h  billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

hum fi> rah}matilla>h 

 

J. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 
 

 

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 



 

 

ABSTRAK 

Nama  :  Sri Harjanti 

NIM  :  80100315069 

Judul     : DAKWAH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN  

PELESTARIAN  PERKAWINAN (BP4) DALAM KONFLIK 

PERKAWINAN DI  KABUPATEN SAMBAS 

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian adalah “Bagaimana Dakwah 

Badan Penasehatan  Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kabupaten Sambas”. 

Selanjutnya pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai 

berikut 1) bagimana konflik perkawinan yang terjadi di Kabupaten Sambas, 2) 

bagaimana metode dakwah terhadap konflik perkawinan di Kabupaten Sambas, 3) 

bagaimana Strategi BP4 dalam konflik perkawinan di Kabupaten Sambas. 

Jenis penelitian ini  adalah penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (Field Reaseach), paradigma kualitatif  melalui 

pendekatan sosiologi, dakwah, komunikasi dan resolusi konflik. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (interview) dan 

dokumentasi. Dalam menemukan informan, peneliti menggunakan purpose random 
sampling. Untuk menunjang data tersebut, peneliti menggunakan dokumentasi 

memperoleh berbagai sumber terkait penelitian ini. Untuk menganalisis data, 

peneliti menggunakan deskriptif analitik, dimulai dengan mereduksi data, 

menyajikan data, dan kemudian menarik suatu kesimpulan. Data tersebut kemudian 

diperiksa keabsahannya dengan menggunakan triangulasi, menggunakan bahan 

referensi dan mengadakan member check.  

Berdasarkan hasil penelitian data, diperoleh simpulan penelitian yaitu: faktor 

pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan faktor Suami Mabuk. 

Faktor pertengkaran dilatarbelakangi oleh tidak adanya kesepahaman suami dan 

isteri, suami pemakai oba-obat terlarang dan main judi. Kekerasan dalam rumah 

tangga berakibat penderitaan fisik maupn psikis. Bentuk kata-kata kasar dari suami 

membuat isteri tersinggung,  dilecehkan, tertekan akibat perkataan dan sikap suami; 

Faktor ekonomi, rendahnya pendapatan suami, isteri tidak mengatur pendapatan 

suami dengan bijak, ketidakjujuran isteri terhadap suami. Meninggalkan Pasangan, 

selingkuh (wanita Idaman Lain/ Pria Idaman Lain) dan poligami; Faktor  dihukum 

penjara, murtad dan kawin paksa. Bentuk dakwah BP4 terhadap konflik perkawinan 

di Kabupaten Sambas yaitu, bentuk dakwah bimbingan (irsyad) dan penyuluhan 

dalam konflik perkawinan. Bimbingan dilakukan secara khusus atau personal dengan 

metode wawancara dialog khusus, sedangkan penyuluhan dilakukan secara kelompok 

dengan metode wawancara dialog umum. Strategi BP4 dalam konflik perkawinan di 

Kabupaten Sambas yaitu, dakwah struktural BP4 berperan memiliki kemampuan 

personal, terlembaga terintegritas dalam tujuan dakwah. Peluang BP4, dukungan 

moril masyarakat dalam pembinaan keluarga sakinah, instansi pemerintah, lembaga 



 

 

kemasyarakatan. Peningkatan diberbagai bidang pendidikan, konsultasi, penerangan, 

komunikasi dan informasi,  advokasi dan mediasi. Tantangan BP4 disebabkan faktor 

internal keanggotaan dan korps BP4, kurang ekplor pendekatan metode penanganan 

konflik, kesulitan memanggil pasangan klien, fasilitas, pendanaan. Faktor ekternal 

masyarakat tidak menggunakan jasa pelayanan konsultasi BP4, heterogennya 

latarbelakang klien, dan lemahnya koordinasi antar instansi.  

  

Implikasi dari hasil penelitian yaitu diharapkan kepada pasangan yang 

berselisih untuk lebih memahami ilmu agama, ilmu munakahat, membina keutuhan 

rumah tangga. Diharapkan menerapkan pola lima M dalam keluarga yaitu saling 

mencintai, menyayangi, menghormati, menghargai dan memahami. Optimalisasi 

kinerja, pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan koordinasi lintas 

sektoral Kementrian Agama dan Pengadilan Agama Kabupaten Sambas 

memperhatikan secara intern kondisi pernikahan yang mengalami konflik dilakukan 

preventif dan menurunkan angka perceraian. 

 

Kata Kunci:  Dakwah BP4, Konflik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Name :  Sri Harjanti 

Student Reg. No. :  80100315069 

Title  : THE DA’WAH OF THE ADVISORY BOARD FOR 

MARRIAGE DEVELOPMENT AND PRESERVATION (BP4) 

INTHE MARITAL CONFLICTS AT SAMBAS REGENCY 

The core issue of the study was "How the Da'wah of the Advisory Board for 

the Marriage Development and Preservation in Sambas Regency". The core issue was 

elaborated into the following sub-issues: 1) Howare the marital conflictsexperienced 

at Sambas Regency? 2) What forms of da’wah on the marital conflictsat Sambas 

Regency? 3) What are the strategy of BP4 in dissolving the marital conflicts at 

Sambas Regency? 

The study was qualitative field research employing the qualitative paradigm 

through the sociology, da'wah, communication, and conflict resolution approaches. 

Data collection methods applied were observation, interview, and documentation. 

The purposive random samplingwas utilized in taking the samples. In addition, 

documentation was used to support the data to obtain various sources related to this 

study. Desriptive analysis by reducing and presenting the data, as well as drawing the 

conclusion was carried out, which then checking the data validity using 

triangulationand reference materials, and performing the member checks. 

Based on the results of the study, the conclusions were: the factors 

ofcontention, domestic violence, and drunk husbands. The contention factors were 

caused by the lack of understanding of husbands and wives, thedrug using and 

gambling husbands. Domestic violence resulted in physical and psychological 

distress. The husbands’ harsh and dirty words made the wives offended, harassed, 

depressed due to the words and attitudes of the husbands; the economic factors, the 

husbands’ low income, the wives cannot wisely manage the husbands’ income, 

dishonesty of wives towards husbands, leaving the spouse, cheating (another desired 

women/men), and polygamy; the sentenced to prison factor, apostasy, and arranged 

marriage. The forms of BP4 da’wah on marital conflicts at Sambas Regency were 

theIrsyad da'wahand counseling in the marital conflicts. The guidance was 

particularly or personally carried out with a special dialogue interview method, while 

the counseling was conducted by da’wah in group using the method of general 

dialogue interview. The strategies applied by BP4 in the marital conflicts were the 

BP4 structural da’wah had a role of having personal abilities and institutionalized 

with integrity in the purpose of da'wah. The opportunities of BP4 were having the 

community moral support in fostering trusty families, government agencies, 

community institutions, the improvement in various fields of education, consultation, 

information, communication and information, advocacy and mediation. The 

challenges of BP4 were due to internal membership factors and the BP4 corps, lack of 



 

 

an exploratory approach in managing the conflicts, difficulties in calling on the 

clients’ partners, facilities, funding. The external factors were the community did not 

use the BP4 consulting services, the heterogeneous clients’ background, and weak 

coordination between agencies. 

The implications of the study results arerequired that the couples in dispute to 

be more understand the science of religion, the science of munakahat, to foster the 

household’s integrity. It is expected to apply the five M pattern in the family, namely 

mutual love, mutual care, mutual respect, mutual appreciation, and mutual 

understanding. In addition, the performance optimization, human resource 

development, enhancing the cross-sectorial coordination of the Ministry of Religious 

Affairs and the Religious Court of Sambas Regency should take notice of the 

conditions of conflicted marriages to prevent and reduce the divorce rates. 

 

Keywords : BP4 Da'wah, Conflict  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang mengajak dan 

memerintahkan umatnya untuk selalu menyebarkan dan menyiarkan agama Islam 

kepada seluruh umat manusia.
1
 Keharusan melaksanakan dakwah Islamiyah di 

tengah-tengah masyarakat itu sendiri merupakan realisasi dari salah satu fungsi 

hidup setiap manusia muslim, yaitu sebagai penerus risalah Nabi Muhammad 

saw, untuk menyeru dan mengajak manusia menuju Allah SWT, jalan 

keselamatan dunia dan akhirat, disamping fungsi hidup sebagai khalifah di muka 

bumi ini. 
2
 

Landasan perintah dan tugas dakwah merupakan amanah sebagai 

manusia, sebagai tercantum dalam QS A>li ‘Imra>n/3:104: 

    

   

  

    

      

 

Terjemahnya:  

                                                 
1
Abd. Rosyad  Shaleh, Manajemen Dakwah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1987 ), h. 1 

 
2
Halimi AR, Problematika Dakwah Masa Kini dan Pemecahannya, Makalah  Seminar 

Tanggal, 24 Februari 2003, h. 1  
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Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
3
 

Diperlukan usaha-usaha yang kongkrit baik dalam bentuk metode atau 

alat yang dipakai untuk berdakwah. Demikian pula dakwah dalam menyebarkan 

agama Islam, memerlukan media sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

Dakwah sebenarnya dapat diartikan dalam pengertian sempit, yaitu 

menyampaikan ajaran Islam melalui berbagai media, baik lisan maupun tulisan 

dan berbagai media lainnya, secara individual atau kelompok, yang dilakukan 

secara sadar. Sedangkan dalam arti luas, dakwah itu adalah upaya memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam bagi seorang muslim dan muslimah 

dalam menjalankan peran kodrati, peran substitutif dan peran prestatifnya 

sepanjang rentang usianya. Hal yang demikianlah yang dilakukan BP4 dalam 

peran dakwahnya. 

Dengan demikian dakwah yang dilakukan BP4 merupakan bentuk dakwah 

struktural sesuai dengan peran fungsinya menjadi bagian tugas disatu sisi dan 

disisi lain bagian amanat ataupun perintah selaku umat mukmin dengan segala 

konsekwensi ketaatannya kepada Allah SWT. 

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah 

suatu oraganisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen 

Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia 

                                                 
3
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Semesta Al-Qur’an, 

2013) h. 50 
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sejahtera, serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan 

mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut Islam.
4
 

BP4 sebagai badan penunjang tugas Kementrian Agama, merupakan 

bagian dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. Pelaksanaan dakwah BP4 

memberikan nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian bagi suami isteri 

yang mengalami konflik rumahtangga. Diharapkan  apabila mereka melakukan 

konsultasi dengan BP4, pasangan suami isteri dapat berjalan dengan baik dalam 

mengelola kehidupan rumahtangga mereka seperti yang diharapkan yaitu 

rumahtangga yang sakinah. 

Penanganan awal tiap kasus perkawinan, merupakan tugas para ‚Marriage 

Counsellor‛ (Korps Penasehat Perkawinan),
5
dalam institusi Kantor Urusan 

Agama bisa disebut dengan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan  dan Pelestarian 

Perkawinan), di setiap kecamatan secara khusus membidangi permasalahan 

penasehatan dan bimbingan kepada keluarga dan rumahtangga muslim.  

Secara prosedural fungsi dan tugas  BP4 masuk dalam bagian program 

kerja  KUA, bahkan peran dan kinerja BP4 dipegang secara merangkap oleh 

aparat KUA. Hal ini diketahui bahwa setiap kasus konflik rumahtangga yang 

diterima dan ditanggani oleh BP4 secara merangkap ditanggani oleh kepala KUA 

dan dibantu staf-staf yang terkait. Secara umum keberadaan Kantor Urusan 

Agama yang ada di setiap kecamatan dengan tugas pokoknya adalah pembinaan 

                                                 
4
Hasil Munas BP4 VIII, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga (Yogyakarta: 

BP4 DIY, 1989), h. 7. 

5
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelengggaraan Haji Departemen 

Agama RI, Pedoman Konselor Konselor Keluarga Sakinah (Jakarta: Depag R.I, 2002), h. 94-95. 
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kelestarian, keharmonisan rumahtangga bagi setiap pasangan suami istri khusus 

muslim. Hal sedemikian adalah sebagai upaya preventif dan penekanan 

penurunan terjadinya konflik, yang bermuara pada perceraian. 

Kantor urusan agama kecamatan yang biasa disebut KUA kecamatan 

adalah instansi Kementrian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian 

tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotamadya di bidang urusan 

Agama Islam
6
, dan merupakan unit kerja terdepan sekaligus ujung tombak 

Kementrian Agama yang secara langsung membina dan memberikan pelayanan  

kepada masyarakat di tingkat kecamatan, hal ini merupakan implementasi dari 

KMA 517 tahun 2001 tentang penataan KUA kecamatan. 

Salah satu tujuan agama Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk 

menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang orang 

tua dengan anak-anaknya,
7
 cinta dan kasih sayang tersebut tidak hanya untuk 

mereka berdua, tetapi lebih dari itu, untuk membentuk keluarga yang damai, 

bahagia dan memberi kekuatan yang dibutuhkan dalam memperoleh nilai-nilai 

kehidupan yang lebih tinggi. Rasa cinta dan kasih sayang tersebut akan dirasakan 

pula dalam masyarakat dan umat sehingga terbentuklah umat yang selalu diliputi 

oleh rasa sayang. 

Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang anggotanya terdiri 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berada dalam ikatan 

                                                 
6Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan,  Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam&Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam (Jakarta: DEPAG, 

1997/ 1998), h. 200. 

 
7
Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), h. 14. 
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perkawinan, tentunya menginginkan dan berharapa terciptanya keluarga yang 

bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia 

dan di akhirat. Dengan institusi terkecil dalam kehidupan inilah, diharapkan bisa 

terbentuk dan tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat yang ideal serta mampu 

menopang kehidupan berbangsa dan bernegara kearah kehidupan yang baik, 

harmonis, sejahtera dan makmur.   

Rumahtangga yang harmonis menjadi dasar terbentuknya masyarakat 

madani selanjutnya merupakan pondasi terbentuknya sebuah negara yang baik 

‚Baldatun  Thayyibatun‛ seperti yang diharapkan. Sebaliknya bila suami isteri 

dalam satu rumahtanga tidak memenuhi hak dan kewajibannya secara sadar dan 

penuh tanggungjawab, maka akan menimbulkan konflik yang dapat menggangu 

stabilitas kehidupan keluarga tersebut. 

Kehidupan berumahtangga tidak senantiasa harmonis sebagaimana 

harapan, karenanya berumahtangga butuh pondasi, kesiapan dan kematangan 

lahir dan batin, terutama berkaitan dengan kompetensi tiap-tiap individu, 

terutama suami dan istri dalam keluarga. Deskripsi secara generalisasi 

permasalahan yang dialami pada rumahtangga serigkali menghadapi 

permasalahan kompleks dan berbagai aspek, serta faktor-faktor yang 

melatarbelakangi perbedaan pada akhirnya mencetuskan konflik berkepanjangan 

yang ironisnya tidak sedikit berujung konflik yang panjang dan berakhir 

perceraian. Kompleksitas pemicu merupakan trigger konflik dalam setiap 

masalah bagi suami istri dalam perkawinan. Latarbelakang penyebab konflik 

dikarenakan perbedaan diantaranya; perbedaan perspektif individu, budaya, 
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kesempatan,  nilai, politik dan lainnya. Fenomena tersebut merupakan pokok 

permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sambas dan menjadi perhatian intern 

terutama bagi pasangan suami istri yang berkonflik dan menjadi penangan 

khusus bagi instansi BP4 yang berperan memberikan bimbingan dan penasehatan 

bagi rumah tangga yang mengalami konflik.  

Secara Nasional Data Badan Peradilan Agama Republik Indonesia  

mencatat angka perceraian di seluruh Indonesia selalu meningkat setiap 

tahunnya. Penyebab pisahnya pasangan jika diklasifikasikan menjadi tiga faktor 

besar diantaranya disebabkan oleh faktor tidak ada tanggung jawab 81.227 

perkara, ketidakharmonisan  sebanyak 91.388 perkara dan faktor masalah 

ekonomi 70.427 perkara.
8
 

Fenomena sosial yang terjadi di Kabupaten Sambas terjadinya tinggi 

angka perceraian merupakan proses akumulasi konflik yang panjang sehingga 

berujung pada perceraian. Kabupaten Sambas merupakan kabupaten yang berada 

pada posisi transit dan lintas batas yang berbatasan dengan Negara Malaysia 

bagian Timur. 

 Fenomena dampak perubahan sosial mentransformasi budaya mengalami 

pergeseran nilai sehingga berimplikasi pada kehidupan glamoritas dan hedonis 

yang tinggi terhadap perilaku individu dimasyarakat. Dikatakan glamoritas dan 

hedonis mengingat di wilayah Kabupaten Sambas ini sedang merebak pergeseran 

budaya akibat dari perubahan pola kehidupan kompleks terkait didalamnya, 

norma, nilai-nilai, moral, hukum, adat istiadat, ilmu pengetahuan, agama dan 

                                                 
8
Data Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Indonesia Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, www.Badilang. (2 Juni 2014). 

http://www.badilang/
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teknologi. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur 

sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan tersebut berdampak 

pada diri seseorang ketika menghadapi situasi ketidakmapuan menghadapi 

persoalan baik internal dan ekternal dalam konflik berakibat tindakan perilaku 

yang tidak baik. Era modernisasi saat ini memfasilitasi masyarakat dengan 

berbagai sarana publik  menghadirkan teknologi informasi berupa media massa 

untuk segala keefektifannya. Justru kemajuan tersebut seringkali berdampak 

negatif sebagai satu diantara pemicu dan faktor persoalan yang berdimensi 

konflik dalam keluarga dalam sebuah perkawinan.  

Fenomena kompleksitas persoalan memerlukan wadah penyelesaian, 

apabila tidak terselesaikan akan menghambat dan mempersulit pasangan dalam 

sebuah perkawinan dalam mencapai suatu kebahagian. Permasalahan rumah 

tangga yang terjadi di Kabupaten Sambas diantaranya dalam bentuk 

pertengkaran pasangan suami istri, KDRT, ekonomi, perselingkuhan, 

meninggalkan pasangan, poligami. Kurangnya pengertian antara suami isteri 

ataupun pemasalahan lain yang berkaitan dalam perkawinan, sering kali tidak 

bisa terselesaikan secara baik oleh pasangan suami isteri, dengan demikian dinilai 

sangat memprihatinkan sehingga diperlukan adanya media yang dapat membantu 

mengatasi segenap permasalahan yang dihadapi suami isteri.
9
 

Realita kehidupan bahwa setiap rumahtangga pasti mengalami kesulitan 

ataupun konflik. Konflik merupakan situasi alamiah dan sunnatullah bagian dari 

proses kehidupan, baik individu, kelompok maupun masyarakat. Konflik selalu 

                                                 
9
Cyntia Anggraini, Peran BP4 dalam Mengatasi Problem Perkawinan pada Pasangan 

Suami Isteri di Kec. Kartasura Kab Sukoharjo, STAIN, 2007, h. 4. 
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hadir dan menjadi bagian menuju kualitas keadaan. Bagi yang mampu 

mengelolanya secara baik maka konflik membawa kearah perubahan yang positif 

bagi pelakunya. Jika sebaliknya, maka konflik membuat keadaan semakin  parah 

dan tidak terkendali berdampak negatif. Demikian halnya dalam perkawinan, 

bagi pasangan yang siap menghadapi proses konflik kehidupan rumahtangga dan 

mampu mengelola konflik secara baik maka kwalitas dan mutu perkawinan 

dalam rumah tangga akan kokoh  dan harmonis. 

Harapan dan kenyataan senantiasa muncul dimasyarakat dengan fakta 

ditemukan ketidakharmonisan perkawinan merupakan akar penyebab masalah di 

Kabupaten Sambas dengan berbagai latarbelakang faktor penyebab masalah 

konflik. Fenomena tersebut terjadi di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten 

Sambas diantaranya, Kecamatan Tebas, Kecamatan Pemangkat, dan Kecamatan 

Sambas, hingga saat penelitian dilakukan masih menjadi potret fenomena 

tersebut. 

Oleh karena itu, konflik  dalam rumahtangga tidak perlu dipandang fatal. 

Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana konflik tersebut harus dikonstruk 

solusi yang tepat dalam keluarga lingkup yang kecil khususnya dan institusi 

masyarakat lingkup  luas pada umumnya berkontribusi sebagai fasilitator demi 

menciptakan kelestarian dan kebahagian rumahtangga. 

Konflik rumahtangga dalam perkawinan memerlukan urgensi metode 

bimbingan, penasehatan, konseling perkawinan dan berbagai pendekatan dalam 

meresolusi konflik dengan tujuan masalah perkawinan dapat teratasi secara baik. 

BP4 dalam dakwah struktural berupaya memberikan bimbingan, penasehatan dan 
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pelestarian di masyarakat Kabupaten Sambas terkait peran dan tugasnya 

meningkatkan mutu perkawinan. Wewenang dan fungsi lembaga tersebut 

membantu penyelesaiaan perselisihan rumahtangga yang berkonflik. 

Internalisasi konflik yang terjadi dapat terselesaikan secara baik bagi 

individu yang mampu meresolusi konfliknya. Di sisi lain konflik memerlukan 

pihak yang mampu membantu meresolusi permasalahannya, terutama konflik 

dalam perkawinan membutuhkan bantuan pihak terdekat sebagai mediator atau 

aktor keagamaan mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak 

tersebut diantaranya, keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat dan yang 

secara khusus konselor perkawinan Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4). 

Aparatur KUA memiliki kompetensi proposional dalam memberikan 

bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam konteks KUA di 

Kabupaten Sambas terutama di sub wilayah kecamatan. Tugas tersebut 

bersinergis dengan visi dan misi Kementrian Agama. Hal tersebut relevan dengan 

komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang derap pembangunannya 

dikenal dengan TERPIKAT TERIGAS. TERPIKAT kepanjangan dari tingkatkan 

ekonomi kerakyatan, religius, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan TERIGAS, 

dari akronim, tertib, teratur, ekonomi, kerakyatan, dan sinergis dalam investasi, 

religius, iptek, governance, amanah yang akhlakul karimah, sosial control 

partisipation10. 

                                                 
10

Lihat Pemda Sambas, Bagian Humas. 
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Urgensi penelitian BP4 terkait metode dan strategi dakwah dalam upaya 

memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap konflik perkawinan di 

Kabupaten Sambas dengan realita tingginya presentase angka perceraian 

perkawinan yang terdata Tahun 2014 sampai 2018. Data dari Pengadilan Agama 

(PA) Kabupaten Sambas Tahun 2014, sebanyak 840 perkara, cerai gugat 

sebanyak 627 perkara, dan cerai talak 144 perkara. Tahun 2016 perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas sebanyak 816 perkara, 

Tahun 2017 sebanyak 882 perkara dan Tahun 2018 sampai bulan September 

mencapai angka 550 perkara.
11

 Jika dirunut  dari tahun ke tahun jumlahnya 

bertambah meningkat
12

 dan data tersebut menunjukkan Kabupaten Sambas 

menempati peringkat ke dua setelah kota Pontianak di Kalimantan Barat\\\. Data  

tersebut sangat memerlukan perhatian khusus bagi pihak yang berkompeten 

dibidangnya terutama metode  dakwah BP4 di KUA Kabupaten Sambas secara 

spesifik merupakan wadah dakwah bagi pasangan calon pengantin untuk 

membangun bahtera perkawinan dengan diberikan penasehatan, pembinaan dan 

pelestarian, sekaligus BP4 merupakan wadah penanganan konflik meningkatkan 

mutu perkawinan bagi keluarga muslim. Dengan demikian peneliti ingin 

mengetahui bagaimana BP4 dalam melakukan dakwah bimbingan, penasehatan 

dan penyuluhan Perkawinan di Kabupaten Sambas. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

                                                 
11

Data Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas Tahun 

2018 

 
12

 Pontianak.tribunnews.com/2014/03 
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Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan dalam penelitian, maka 

peneliti memfokuskan pada ‚Dakwah BP4 dalam Konflik Perkawinan‛ di 

Kabupaten Sambas. 

2.  Deskripsi Fokus  

Sebagaimana dari fokus penelitian tersebut, maka peneliti mendeskrpsikan 

sebagai berikut, yaitu metode yang dipakai BP4 dalam meresolusi konflik 

perkawinan. Metode yang dipakai yakni metode nasehat, mediasi dan 

penyuluhan. Selanjutnya konflik perkawinan ditinjau dari akar konflik 

perkawinan yaitu: pertengkaran, KDRT, ekonomi, perselingkuhan, meninggalkan 

pasangan dan poligami; manajemen konflik yaitu mentranformasi kondisi 

masalah konflik menjadi penyelesaian dan resolusi konflik perkawinan, strategi 

dakwah dengan pelaksanaan peran dan fungsi institusi dakwah BP4 dalam  

dakwah struktural di Kabupaten Sambas.  

Urgensitas dijelaskan mengenai frame work; kerangka kerja rencana 

penelitian disertasi ini. Kata ‚Dakwah‛
13

 dan BP4
14

 dipilih untuk mewakili ruang 

operasional kajian dan pembahasan mengenai beberapa hal penting, antara lain: 

konflik perkawinan menganalisis identifikasi penyebab konflik, metode dan 

                                                 
13

Dakwah (  الدعوة ) adalah bentuk masdar dari دعا yang berarti permintaan; da'a> bi al-
syai: meminta untuk mendatangkannya, da'a> ila> al-syai: ia menganjurkannya atas sesuatu yang 

dimaksudkannya, da'a>hu ila al-di>n: ia menyuruhnya untuk beragama. Al-Mu'jam al-Wasi>t}, kata: 

da'a> 1/286, lihat juga: Maqa>yis al-Lughah, kata: da'awa jilid 2, h. 228. Secara terminologi adalah 

menyampaikan Islam kepada manusia, mengajarkannya kepada mereka dan merealisasikanya 

dalam kehidupan nyata. Muhammad abu al- Fa>th} al-Baya>nu>ni>, al-MadkhalIlaIlm al-Dakwah (Cet. 

IV; Qathr: Ida>rah al-Syu'u>n al-Isla>miyah, 1997), h. 17 

 
14

Hasil Munas BP4 VIII, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga  (Yogyakarta: 

BP4 DIY, 1989), h. 7. 
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strategi dakwah BP4 sebagai pelaku dakwah yang relevan dalam konflik 

perkawinan dan strategi dakwah sebagai konsep dan mencapai tujuan dakwah. 

Merujuk pada judul disertasi ini, menegaskan penulisan dan orientasi 

pembahasan pada BP4 dalam Konflik Perkawinan di Kabupaten Sambas yang 

mencakup secara umum, yaitu: kondisi perkawinan pra konflik perkawinan dan 

resolusi konflik pasca konflik perkawinan. Frase kondisi perkawinan pra konflik 

akan diuraikan mengenai akar konflik perkawinan dan faktor-faktor penyebab 

konflik dalam perkawinan di Kabupaten Sambas yang banyak dipengaruhi oleh 

aspek-aspek, yaitu kepentingan, nilai, sosial, budaya, ekonomi, politik di 

masyarakat Kabupaten Sambas. Pada frase selanjutnya, secara signifikan 

membahas tentang metode dakwah BP4 yang dikembangkan dalam pembinaan 

dan penasehatan dalam konflik perkawinan menggunakan pendekatan resolusi 

konflik, dakwah, sosiologi dan komunikasi. Selanjutnya strategi dakwah sebagai 

upaya manajemen dakwah mencapai tujuan dakwah. 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak dari uraian latar belakang dan penjelasan mengenai fokus 

penelitian serta deskripsi fokus.  Maka pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah: bagaimana Dakwah BP4, metode dan strategi dalam konflik perkawinan 

di Kabupaten Sambas. Dari pokok masalah tersebut maka peneliti merumuskan 

tiga sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana jenis konflik perkawinan yang terjadi di Kabupaten Sambas?  

2. Bagaimana metode dakwah BP4 terhadap konflik perkawinan di Kabupaten 

Sambas? 
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3. Bagaimana strategi dakwah BP4 dalam konflik perkawinan di Kabupaten 

Sambas?  

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauhmana 

penelitian dan masalah yang diteliti tidak ditemukan hal yang sama dengan 

penelitian yang lakukan sebelumnya. Sepengetahuan peneliti belum ditemukan 

kesamaan penelitian secara spesifik yang dilakukan meskipun berdasarkan telaah 

peneliti, telah ada beberapa karya yang membahas tentang peran dari institusi 

BP4 dalam beberapa bentuk tulisan. Keterkaitan literatur karena bersifat jurnal 

penelitian lapangan dengan obyek penelitian yang sama dengan  disertasi ini. 

Karya penelitian tersebut adalah beberapa jurnal yang peneliti kelompokkan 

dalam pembahasan yang terkait dengan peneliti diantaranya:  

1. Muhammad Maulana. BP4 dalam Penyelesaian Konflik Perkawinan di 

Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh: Jurnal. Hasil penelitian disimpulkan 

bahwa masyarakat Kecamatan Syiah Kuala sebagiannya besarnya merupakan 

para pendatang, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa maupun para pekerja 

yang tinggal menetap menjadi penduduk permanen dan sebagian lagi hanya 

tinggal sementara (sewa/cost), seperti para pelajar dan mahasiswa. Kondisi 

seperti ini sangat berpengaruh pada perubahan nilai-nilai sosial dan budaya 

masyarakat. Ada dua sebab terjadinya perubahan dalam masyarakat 

Kecamatan Syiah Kuala, yaitu dari dalam dan luar masyarakat. Pertama, 

dilihat dari pengaruh dalam masyarakat, yaitu terjadinya pertambahan 

penduduk yang sangat pesat akibat banyaknya pendatang dari berbagai 
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daerah, baik dari dalam maupun luar Aceh. Kedua akibat dari banyaknya 

pendatang, maka secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 

budaya dari masyarakat pendatang tersebut. Perubahan yang terjadi itu 

berdampak pada perubahan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat 

Kecamatan Syiah Kuala dalam persoalan pelestarian perkawian dan 

penyelesaian konflik rumah tangga. BP4 di Kec. Syiah Kuala telah 

menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang memiliki komitmen untuk 

memajukan kerukunan rumah tangga, baik dalam pembekalan terhadap calon 

pasangan pengantin maupun dalam memediasikan percekcokan rumah tangga. 

Meskipun ada kasus namun kebanyakan kasus berupa masalah ekonomi, 

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan hubungan seksual, hanya 

sebagian kecil disebabkan oleh permasalah lainnya seperti keterlibatan pihak 

ketiga, kasus tersebut terselesaikan secara damai, dengan rujuk kembali 

mereka (suami-isteri) tersebut. Peran BP4 sudah sangat memadai dalam 

penyelesaian berbagai kasus perselisihan rumah tangga, namun perlu diberi 

wewenang yang lebih besar lagi.
15

 

Perbedaan penelitian di atas dengan disertasi yang dilakukan terletak 

pada perbedaan pendekatan penanganan konflik perkawinan dengan 

menggunakan kearifan local relevan dengan wilayah penelitian, sedangkan 

disertasi yang dilakukan dengan mengelaborasi pendekatan resolusi konflik, 

dakwah, sosiologi, dan komunikasi.  

                                                 
15

Muhammad Maulana, ‚BP4 dalam Penyelesaian Konflik Perkawinan di Kecamatan 
Syiah Kuala Banda Aceh‛ http://www jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/1199/897 (2 Nopember 2017). 
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2. Wildana Setia Warga Dinata. Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan 

Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember: Jurnal. Hasil penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Kecamatan Puger dalam membentuk Keluarga Sakinah. 

Serta mengidentifikasi efektifitas peran lembaga ini dalam membentuk 

Keluarga Sakinah. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger 

dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Berdasarkan hasil survey 

yang dilakukan terhadap 127 responden, peran BP4 menunjukkan hasil yang 

sangat signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Hasil penghitungan 

statistik menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel (5,309 > 1,979)  

pada df = 126 dan α = 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara 

statistik ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan 

keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4.
16

  

Signifikan perbedaan dengan disertasi yang dilakukan terkait 

pendekatan metodologi penelitian yang dilakukan menggunakan metodologi 

kuantitatif berbeda dengan disertasi menggunakan penelitian kualitatif. 

Selanjutnya pembahasan dan temuan penelitian berbeda dengan penelitian 

disertasi yang dilakukan. 

                                                 
16

Wildana Setia Warga Dinata, ‚Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan 

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten 
Jember‛ http://www.e-jurnal.com/2017/02/optimalisasi-peran-badan-penasehatan.html (2 

Nopember 2017). 

http://www.e-jurnal.com/2017/02/optimalisasi-peran-badan-penasehatan.html
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3. Hasan Jufri, Peranan BP4  dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan 

Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik:
17

 Jurnal. Hasil penelitian disimpulkan 

yang diperoleh dari pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas adalah 

sebagai berikut: a. Peranan BP4 Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean 

Kabupaten Gresik dalam mengendalikan perceraian dari tahun ke tahun 

nampak kurang berhasil, hal ini dapat kita lihat pada tabel hasil perceraian di 

atas. b. Belum maksimalnya peranan BP4 Kecamatan Sangkapura Pulau 

Bawean Kabupaten Gresik dalam mengendalikan perceraian karena pengaruh 

beberapa hambatan yang dihadapinya hal ini meliputi antara lain. 1) Dana 

yang masih sangat terbatas jumlahnya. 2) BP4 belum ditangani secara 

maksimal oleh pengurus karena merupakan tugas sampingan dari tugas 

pokoknya dan belum ditopang dengan dana serta personil yang memadai dan 

perundang-undangan yang mengikat. 3) Keterbatasan konsultan yang dimiliki 

baik kualitas maupun kuantitasnya. 4) Klien yang datang ke BP4 belum ada 

kesadaran untuk konsultasi memecahkan masalah keluarganya, tetapi mereka 

telah mempunyai motif yang kuat untuk cerai, karena masalah yang 

dihadapinya sudah berat, dalam arti sudah sulit untuk damai lagi. 5) Adanya 

perundang-undangan yang memungkinkan para klien untuk dapat langsung ke 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalahnya.  

Perbedaan mendasar dengan penelitian disertasi yang dilakukan terletak 

pada aspek penanganan yang dilakukan BP4 dilakukan dengan peran institusi 

                                                 
17

Hasan Jufri, Peranan BP4  Dalam Mengendalikan Perceraian di Kecamatan 

Sangkapura Pulau Bawean Kab. Gresik, http://www. e-

journal.hasanjufri.ac.id/index.php/cendekia/article/download/37/30/  (3 Nopember 2017). 
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BP4 tanpa ditinjau dari berbagai aspek. Kajian penelitiannya membahas fokus 

aspek BP4 dari aspek peran secara umum, tidak melakukan penelitian secara 

komprehensif dan luas tentang BP4. Dengan demikian penelitian tersebut 

berbeda dengan penelitian disertasi yang dilakukan terkait konflik, penangan  

BP4 menggunakan metode  resolusi konflik dan metode dakwah dan strategi 

dakwah.  

4. Fachrina. Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi 

Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat: Jurnal.
18

 Hasil 

penelitian disimpulkan ketidakstabilan keluarga berkaitan dengan semakin 

sering terjadinya pertengkaran-pertengakaran dalam penyelesaian masalah-

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari akibat ketidakcocokan 

prinsip, pendapat, sikap dan perilaku. Hampir keseluruhan informan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa adanya berbagai masalah yang terjadi dalam 

perkawinan merupakan faktor pemicu mereka untuk mengambil langkah 

perceraian. Secara khusus  masyarakat Minangkabau tidaklah mempunyai 

cara-cara mengatasi ketidakstabilan keluarga yang menunjukkan kekhasan 

dari masyarakat Minangkabau itu sendiri dan relatif sama dengan apa yang 

juga dilakukan oleh keluarga pada masyarakat umumnya. Di sini dalam 

menghadapi suatu masalah haruslah dicari jalan keluarnya yaitu dengan 

mekanisme musyawarah untuk mufakat, tetapi bukan ‚Sepakat untuk tidak 

semufakat‛. Upaya pencegahan perceraian yang terdapat dalam masyarakat 

                                                 
18

Fachrina, Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal 

dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat 
http//www.journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/download/3966/3090  (3 Nopember 2017). 
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Minangkabau, dimulai dari langkah antisipasi yakni, pertama dilakukan pada 

tahapan seleksi jodoh dan perkawinan sesuai aturan adat dan agama. 

Kemudian pembekalan bagi Catin oleh orang tua, mamak, lembaga KAN 

bersama KUA. Selanjutnya orang tua dan mamak ikut mengawasi dan 

menyelesaikan masalah kehidupan perkawinan anak kemenakan. Akan tetapi 

hasil penelitian menunjukkan pada umumnya informan tidak menempuh 

tahapan tersebut.  Peran keluarga luas seperti keberadaan orang tua, mertua 

dan mamak serta institusi lokal; LKAAM atau  KAN di tingkat Nagari, LPM, 

Majelis Taklim, Bundo Kanduang tidak berfungsi dalam upaya pencegahan 

perceraian. Untuk itu upaya penguatan kembali peran keluarga luas, terutama 

orang tua dan mamak dalam memberikan pembinaan dan pengawasan 

terhadap keberlangsungan perkawinan anak kemenakan, perlu diberikan 

penyuluhan penyuluhan yang dapat meluruskan kembali persepsi mereka 

mengenai hubungan anak kemenakan  di dalam keluarga pada masyarakat 

Minangkabau. Demikian juga dengan penguatan peran Tigo Tungku 

Sajarangan (TTS) dan institusi lokal.  

Perbedaan mendasar penelitian tersebut dengan disertasi yang dilakukan 

yaitu terletak pada pendekatan penanganan konflik rumah tangga dengan 

melibatkan peran institusi sosial, keluarga dan kearifan lokal tanpa melibatkan 

BP4.    



19 

 

5. Haris Hidayatullah dan Laily Hasan.
19

 Eksistensi Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga 

Sakinah di KUA Peterongan Jombang; Jurnal. Hasil penelitian disimpulkan 

bahwa lembaga BP4 di KUA Peterongan tidak berperan sesuai dengan 

fungsinya, secara struktural badan tersebut masih ada di dalam salah satu 

unsur yang terdapat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan 

susunan pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) masih ada namun tidak lengkap. Hal ini tentu disebabkan kinerja dari 

pengurus BP4 tidak maksimal, bahkan rapat-rapatkerja BP4 yang harus 

dilaksanakan sesuai AD/ART tidak pernah dilakukan. Sehingga ini 

menunjukkan bahwa profesionalisme serta konsistensi dalam mengemban 

amanah sebagai pengurus badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan tidak bisa diperbertanggungjawabkan, padahal persoalan rumah 

tangga semakin hari semakin memprihatinkan dengan tingginya angka 

perceraian. Salah satu faktornya adalah masyarakat dewasa ini lebih 

cenderung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan pintas cepat, 

tanpa menggunakan jasa penasehatan (BP4) di KUA. Selain itu pasca 

reformasi BP4 sudah tidak lagi berfungsi dan kebanyakan masyarakat 

langsung menyelesaikan permasalahannya ke Pengadilan Agama. 

Temuan mendasar dengan disertasi yang diteliti terletak pada 

keberadaan BP4 ditinjau dari keberadaan peran aktif BP4 tanpa secara rinci 

                                                 
19

Haris Hidayatullah dan Laily Hasan, Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan 
Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan 
Jombang www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhkl/article/...52 (04 Nopember 2017). 

http://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhkl/article/...52
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melihat tinjauan teknik penanganan permasalahan yang dilakukan terkait 

metode dakwah dan resolusi konflik. Jelas signifikan persoalan dan 

penanganan berbeda dengan disertasi yang diteliti. 

6. A. Miftah Baidlowi. Peranan BP4 dalam Mengendalikan Perceraian di 

Kabupaten Sleman Yogyakarta: Jurnal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

beberapa faktor yang mempengaruhi BP4 masih rendah dalam menekan angka 

perceraian. Faktor-faktor tersebut meliputi, dana yang masih terbatas 

jumlahnya. a. BP4 belum ditangani secara full time oleh pengurus. b. 

Keterbatasan konsultan yang dimilki baik kuantitas maupun kualitas. c. Klien 

yang datang ke BP4 belum ada kesadaran untuk konsultasi memecahkan 

masalah keluarganya, tetapi mereka telah memiliki motif yang kuat untuk 

cerai karena masalah yang dihadapi sudah berat.
20

 Penelitan yang dilakukan 

menitikberatkan perbedaan pada pendekatan disertasi yang menggunakan 

berbagai sudut pendekatan dalam penanganan konflik perkawinan, meskipun 

realitanya angka perceraian tetap mengalami peningkatan di masyarakat. 

7. ImasYanti, Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) dalam Menigkatkan Pemahaman Keluarga Sakinah (Penelitian di BP4 

KUA Tegalwaru Purwakarta)
21

: Tesis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 

proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 secara garis besar ada 2 

kategori, yaitu konseling pranikah yang dilakukan kepada pasangan yang 

                                                 
20

A. MiftahBaidlowi, Peranan BP4 dalam Menengendalikan Perceraian di Kabupaten 
Sleman Yogyakarta, Jurnal Penelitian Agama, No. 8 Tahun III, Sep-Des, 1994, h. 13. 
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Imas Yanti, ‚Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) 
dalam Meningkatkan Pemahaman Keluarga Sakinah (Penelitian di BP4 KUA Tegalwaru 
Purwakarta), digilib UINsgd.ac.id/2422 ( 5-11-2017). 
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hendak melaksanakan perkawinan dan dilaksanakan setiap sepuluh hari 

sebelum menjelang pernikahan, serta konseling perkawinan yang dilakukan  

kepada pihak suami istri yang sedang berselisih dan bersifat incidental. Upaya 

penasihatan dari pihak BP4 dan pemberian buku-buku BP4 Tegalwaru dapat 

menjalankan perananya sebagai penyuluh dan penasihatan agama. 

Penelitian yang dilakukan hampir memiliki kesamaan terkait peranan 

yang dilakukan BP4 secara umum, akan tetapi penanganan BP4 terhadap 

pasangan yang bermasalah dalam perkawinan pasca menikah tidak menjadi 

pembahasan yang sama dalam penelitan disertasi. 

8. Neneng Fadillah.  Peran BP4 Terhadap Pemahaman dalam Wawasan 

Berkeluarga calon Pengantin (Studi BP4 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten 

Serang)
22

: Jurnal. Hasil kesimpulan penelitian; a. pemahaman berkeluarga 

calon pengantin Kecamatan Bojonegoro sebelum dilakukan proses 

penyuluahan pranikah bahwa kebanyakan dari mereka belum begitu 

memahami mengenai pemahaman tentang pernikahan, pemahaman yang 

berhubungan dengan hukum-hukum perkawinan itu sendiri serta kiat-kiat 

dalam membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun setelah 

diadakan proses penyuluhan kebanyakan responden memiliki banyak 

informasi, lebih memahami pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga. 

Serta menjalankan kehidupan rumahtangga secara baik dan harmonis tanpa 

adanya perselisihan yang dapat dikategorikan berat. b. Program layanan oleh 

                                                 
22

Neneng Fadillah, Peran BP4 Terhadap Pemahaman dalam Wawasan Berkeluarga calon 
Pengantin (Studi BP4 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Serang), www:hhtp/ 

academia.edu/30463391/jurnal_al-shifa (6-11- 2017).___ 
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BP4 di Kecamatan Bojonegoro dalam rangka memberikan pembekalan 

pemahaman berkeluarga bagi calon pengantin sudah berjalan sesuai prosedur 

hal tersebut terbukti dengan dilaksanakannya program bimbingan pranikah 

atau kursus calon pengantin terhadap pasangan calon pengantin. Walaupun 

demikian peran dari BP4 sendiri sangat luas yaitu sebagai lembaga penasihat 

perkawinan baik pranikah maupun pasca nikah (bagi suami istri).  

Penelitian tersebut ditemukan perbedaan peran BP4 memberikan 

penasehatan khususnya kepada catin dan pasca catin, tidak melihat aspek-

aspek konflik secara komfrehensif sebagaimana disertasi yang diteliti. 

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas terkait jurnal penelitian 

menunjukkan bahwa belum ditemukan hal yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya tentang ‚Dakwah Badan Penasehatan Pembinaan 

Pelestarian dan Perkawinan (BP4) dalam Konflik Perkawinan di Kabupaten 

Sambas‛ terkait spesifikasi akar konflik perkawinan, bentuk dan metode 

dakwah BP4, strategi dakwah struktural BP4, implikasi dan tantangan dakwah 

BP4 secara spesifikasi di wilayah yang terjadi di Kabupaten Sambas. 

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas persoalan konflik perkawinan, 

metode dakwah dan strategi dakwah BP4 di Kabupaten Sambas terkait 

observasi dan analisis sehingga mencari jawaban secara mendalam akan data-

data dilapangan yakni KUA yang terletak di Kabupaten Sambas.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Penelitian dalam disertasi ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain: 
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a. Mengetahui jenis konflik perkawinan yang terjadi di Kabupaten Sambas, 

terkait akar konflik dan jenis-jenis konflik perkawinan.   

b. Mengetahui metode dakwah BP4 terhadap konflik perkawinan di Kabupaten 

Sambas.  

c. Mengetahui  strategi dakwah BP4 dalam konflik perkawinan di Kabupaten 

Sambas. 

2.  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian disertasi ini, antara lain: 

a. Secara Teoretis 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan-dunia akademisi khususnya dan 

partisipasi aktif peneliti dalam studi dakwah dan komunikasi. 

b. Secara Praktis 

1. Sebagai bahan studi komparatif atau studi lanjutan pihak-pihak yang 

ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan 

dengan obyek pembahasan ini. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam preventif dan menekan eskalasi 

perceraian akibat konflik perkawinan, sehingga dapat memberikan 

pemahaman dalam membangun kehidupan rumahtangga yang harmonis. 

3. Memberikan kontribusi dan pertimbangan BP4 KUA di Kabupaten 

Sambas khususnya BP4 sebagai dakwah resolver terkait ketercapaian 

program dalam meresolusi konflik perkawinan keluarga di Kabupaten 

Sambas.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.  Konsep  Dakwah  dan Strategi 

1. Hakekat dakwah   

Dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani 

oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk 

ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang Islami.
1
 Dakwah 

merupakan setiap usaha rekontruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-

unsur jahili agar menjadi masyarakat yang  Islami.
2
 Menurut Abu Zahra  

menegaskan  bahwa dakwah Islamiah itu diawali dengan amar ma'rûf dan nâhî 

munkar, maka tidak ada penafsiran logis lain lagi mengenai makna amar ma‟ruf  

kecuali menegaskan Allah secara sempurna, yakni menegaskan pada zat sifat-

Nya.
3
 Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya dakwah islam merupakan aktualisasi 

imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia 

beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk 

mempengaruhi cari merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran 

                                                             
1
Didin Hafidudin, Dakwah Aktual (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 77. 

 
2
Amin Rais, Cakrawala Islami antara Cita dan Fakta (Bandung: Mizan, 1999), h. 25. 

 
3
Zahra Abu, Dakwah Islamiyah (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), h. 25. 
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kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya 

ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.
4
 

a.  Pengertian dan landasan Normatif Dakwah 

Pengertian dakwah (  الدعوة ) adalah bentuk masdar dari دعا yang berarti 

permintaan; da'a> bi al-syai: meminta untuk mendatangkannya, da'a> ila> al-syai: ia 

menganjurkannya atas seseatu yang dimaksudkannya, da'a>hu ila al-di>n: ia 

menyuruhnya untuk beragama.
5
 Sedangkan secara terminologi dakwah adalah 

menyampaikan Islam kepada manusia, mengajarkannya kepada mereka dan 

merealisasikanya dalam kehidupan nyata.
6
 

Secara bahasa, dakwah juga memiliki makna yang beragam, diantaranya,
7
  

pada Surah Yunus ayat 25, dakwah adalah memanggil dan menyeru; mengaskan dan 

membela baik yang salah atau yang benar, dari yang positif maupun yang negatif;  

Surah Al-Baqarah ayat 257, dakwah usaha untuk mengeluarkan manusia dari 

kegelapan (bathil) kepada cahaya Islam. Menurut Muhammad Sulthon dakwah 

merupakan setiap usaha atau aktivitas dengan ucapan atau tulisan dan lainnya yang 

bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan 

                                                             
4
Amrullah Ahmad, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Primadura, 1983), 

h. 2. 

 
5Al-Mu'jam al-Wasi>t}, kata: da'a> 1/286, lihat juga: Maqa>yis al-Lughah, kata: da'awa jilid 2, 

h. 228. 

 
6
Muhammad abu al- Fa>th} al-Baya>nu>ni>, al-Madkhal Ila Ilm al-Dakwah (Cet. IV; Qathr: 

Ida>rah al-Syu'u>n al-Isla>miyah, 1997), h. 17. 

 
7
M. Toha Yahya Umar, Islam dan Dakwah (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), Cet-1. Hal 

67. 



26 
 

 
 

mentaati Allah SWT tentunya sesuai dengan garis-garis aqidah dan syariat serta 

akhlak Islamiyah.
8
 

Sedangkan menurut M. Natsir, dakwah adalah usaha-usaha menyeruhkan 

serta menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluru umat. Konsep dakwah 

dalam islam dan tujuan manusia hidup di dunia ini, yang meliputi ‘amar ma’ruf nahi 

munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan serta 

membimbing pengalamannya dalam kehidupan berumahtanggga (usrah), sampailah 

kehidupan bernegara.
9
 Dakwah merupakan aktivitas untuk mengajak orang kepada 

ajaran Islam yang dilakukan secara damai, lembut (QS Fa>tir/35: 6) konsisten dan 

penuh komitmen. 

Dapat diartikan dakwah adalah seruan kepada jalan Allah, pada masa lalu, 

masa saat ini dan yang akan datang tetap merupakan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan bagi setiap mukmin sejati. Dakwah juga merupakan misi utama bagi 

mereka yang menginginkan tercerahkannya umat Nabi Muhammad saw. 

Pada prinsipnya dakwah merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim, dan 

harus dilaksanakan oleh setiap insan yang telah mengikrarkan dirinya untuk tunduk 

dan patuh pada Islam, sebagai ajaran yang benar. Dakwah memiliki cakupan yang 

amat luas dalam konteks ‘Amar Ma’ruf Nahi Mungkar’. Tentu saja selain 

                                                             
8
Muhammad Sulhton, Desain Ilmu Kalam (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003). h. 9. 

 
9
M. Natsir, Fungsi Dakwah Islam dalam Rangka Perjuangan (Jakarta: Media dakwah, 

1979), h. 7. 
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hubungannya dengan Allah swt. dakwah juga berhubungan erat dengan sisi 

kemanusiaan. 

Al-Quran dan hadis sejak disampaikan, baik sekarang maupun  di masa 

mendatang, selalu menjadi sumber rujukan dan inspirasi dakwah. Pijakan seruan 

perintah melaksanakan dakwah dalam Al-Quran disajikan dalam argumen dan bukti, 

baik secara empirik  atau normatif, diantaranya: 
10

 

1) Keberadaan al-Quran sebagai wahyu atau firman Allah (kalamullah) mempunyai 

identitas mutlak dan universal sehingga nilai keberlakuannya tidak terbatas 

dimensi waktu (dulu, sekarang dan yang akan datang) dan dimensi ruang atau 

tempat. 

2) Kandungannya banyak memuat pesan moral tentang dakwah, yakni upaya seruan, 

ajakan, bimbingan, dan arahan menuju ash-shirath al-mustaqim (din al- Islam). 

3) Al-Quran secara khusus banyak memuat dan memperkenalkan istilah dakwah, 

yanhawna ‘anil munkar, ya’murunabilma’ruf, yad’uuna ila khoiri basyyiiron wa 

naziiraa, balaakhulmubiin. 

4) Secara ekplisit, term dakwah dalam al-Quran ada yang diungkapkan dalam 

ekpresi perintah (amr). 

5) Telah terbukti dalam sejarah, al-Quran mampu menjadi motivasi dan inspirasi 

perubahan sebuah peradaban manusia dari kondisi jahiliyah, kegelapan 

(zhulumat) menuju kehidupan keterang benderangan (an-nur) 

                                                             
10

Asep Muhidin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an (Bandung: Pustaka setia, 2002), h. 

29. 
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6) Al-Quran melahirkan sebuah ajaran, masyarakat pranata sosial, kebudayaan, dan 

peradaban baru. 

Al-Quran adalah sumber utama sya’riat Islam, baik syariat dalam arti luas, 

maupun dalam arti sempit. Syariat dalam arti luas berarti aturan-aturan Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammas saw. untuk mengatur kehidupan manusia,  

meliputi hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Sedangkan 

dalam arti sempit adalah fiqih atau kumpulan hukum Islam.
11

 

Al-quran sebagai landasan normatif dalam melaksanakan dakwah 

menjelaskan metode, strategi dan tujuan berdakawah kepada Allah swt
12

. terutama 

terkait metode hikmah (kebijakan) yang terkandung dalam QS al-Nahl/16: 125 

sebagai berikut: 

    

 

   

   

     

    

    

    

    

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

                                                             
11

Ajad Sudrajat, Tafsir Inklusif  Makna Islam (Yogyakarta: AK Group, 2004)  h. 1. 

 
12

Said bin Ali al-Qahthani, Dakwah Islam: Dakwah Bijak (Jakarta: Gema Insani Press 1994) 

h. 14-15. 
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Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
13

 

 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menjelaskan QS al-

Nahl/16 terkait Allah swt. memerintahkan kepada para Rasul-Nya Muhammad saw. 

Untuk menyeru kepada Allah dengan hikmah 

Wahai Nabi Muhammad saw. Serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk 

menyeru semua yang engkau sanggup seru, kepada jalan yang ditunjukkan 

Tuhanmu, yakni ajaran Islam, dengan Hikmah dan pengajaran yang baik 

dan bantulah mereka, yakni siapa pun yang menolak aatau meragukana 

ajaran Islam, dengan cara yantg terbaik. Itulah tiga cara berdakwah yang 

hendaknya  engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam 

peringkat dan kecenderungannya, jangan hiraukan cemohan, atau tuduhan-

tuduhan tiadk berdasar kaum musyrikin, dan serahkan urusannmu dan 

urusan mereka pada Allah karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu 

membimbing dan berbuat baik kepadamu. Dia-lah sendiri yang lebih 

mengetahui dari siapa yang bejat jiwanya sehingga tersesat dari Jalan-Nya 

dan Dia-lah juga yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya 

sehingga mendapatkan petunjuk.
14

 

 

Sebagai kitab dakwah dianjurkan menjadi rujukan dasar, dan referensi 

otentik tentang keapaan, kebagaimanaan, dan keuntukapaan dakwah. Sebagai 

sumber idiologi dan inspirasi dakwah Al-Quran yang mengintrodusir wacana 

tersebut dan menjelaskan segala yang terkait didalamnya.
15

 

Landasan metode dakwah yang diajarkan Rasulullah selaku praktisi dakwah 

islamiyah, tertera pada hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut: 

                                                             
13

Kementrian Agama RI, al-quran dan Terjemhnya, h. 281. 

 
14

Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Vol. 6 cet. II (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 

774. 
15

Asep Muhidin, Dakwah dalam Perspektif Al-Quran, h. 30. 
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هِ وَذلَِكَ أضَْعفَُ مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فلَْيغُيَرِّْهُ بيَِدِهِ فإَنِْ لَمْ يسَْتطَِعْ فبَلِِسَانِهِ فإَنِْ لَمْ يسَْتطَِعْ فبَقِلَْبِ 

يمَانِ  الِْْ
16

 

 

Artinya:  

Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka cegahlah dengan 

tangannya (kekuasaannya), apabila tidak mampu maka dengan lidahnya, 

apabila tidak mampu maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah 

iman. 

 
Hadis di atas menunjukkan perintah kepada umat Islam untuk mengadakan 

dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila seorang muslim 

mempunyai kekuasaan tertentu maka dengan kekuasaannya itu ia diperintah untuk 

mengadakan dakwah. Jika ia hanya mampu dengan lisannya  maka dengan lisan itu 

ia diperintahkan untuk mengadakan seruan dakwah, bahkan sampai diperintahkan 

untuk berdakwah dengan hati, seandainya dengan lisan pun ternyata ia tidak mampu. 

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa metode dakwah yang 

disebutkan di dalam al-Quran mempunyai integritas dengan dakwah yang tertera di 

dalam hadits. Maksudnya bahwa pelaksanaan metode dakwah yag ada di dalam al-

Quran dengan menggunakan hadis. Sehingga dapat dipahami bahwa Hadis 

merupakan salah satu landasan metode dalam melaksanakan dakwah, selain 

didasarkan kepada metode dakwah yang dilaksanakan Rasulullah dalam 

menyebarkan agama Islam. Konsep seperti ini merupakan modal utama bagi para 

da’i (pelaksana dakwah), sehingga pemahaman terhadap metode dakwah yang 

                                                             
16

Abu> alHusai>n Muslim ibn alHajja>j ibn Muslim alQusyairi> alNaisa>bu>ri>, S}hah}i>h Muslim, 

Juz 2 (t.t: Da>r al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1992), h. 19; Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Juz 2, (Cet IV: 

Beirut; Dar Kutub Ilmiyah, 2010), h. 20. 
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terdapat di dalam hadis sangat diperlukan untuk pencapaian hasil yang lebih optimal 

dengan persentase keberhasilan dakwah mencapai taraf yang signifikan.
17

 

Dengan demikian konteks dakwah merupakan upaya (proses) mewujudkan 

tatanan kehidupan yang Islami, memfungsikan al-Quran dalam kehidupan secara 

optimal, sebagai yang terkandung dalam QS al-An’a>m/6:153 sebagai berikut: 

   

    

   

     

    

   

  

Terjemahnya:  

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, Maka 

ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena 

jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu 

diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.
18

 

 

Dakwah adalah menciptakan kehidupan (al Hayat fi Dhilalil Quran). Dengan 

demikian jelaslah bahwa dakwah merupakan peran yang harus dimainkan manusia 

muslim dalam menghantarkan manusia kepada tatanan hidup yang Qurani. Agar 

lebih memaksimalkan ketercapaian misi dakwah ini, maka setiap orang haruslah 

memahami bahwa akan dakwah itu sendiri, baik dari segi materi, metode dan 

                                                             
17https://emarahmatikafebrianimediabki.wordpress.com/2014/04/08/sumber-dan-landasan-

metodologi-dakwah-dari-al-quran-dan-hadits/  (1 Maret 2016 ). 

 
18

Kementrian Agama RI, al-quran dan Terjemahnya, h. 149. 

https://emarahmatikafebrianimediabki.wordpress.com/2014/04/08/sumber-dan-landasan-metodologi-dakwah-dari-al-quran-dan-hadits/
https://emarahmatikafebrianimediabki.wordpress.com/2014/04/08/sumber-dan-landasan-metodologi-dakwah-dari-al-quran-dan-hadits/
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strateginya, begitu juga sangatlah penting untuk mengetahui akan sejarah dakwah 

dari masa para nabi dan Rasul serta dakwah pada era globalisasi saat ini.  

b.  Unsur-unsur Dakwah 

Dalam kegiatan dakwah sangat dibutuhkan unsur-unsur sebagai instrumen 

dakwah diantaranya yaitu: 

1) Subyek Dakwah (da’i)  

Subyek dakwah sangatlah menetukan keberhasilan dakwah. Oleh karena itu 

subyek dakwah sangat berperan penting bagi seorang da’i atau lembaga dakwah 

yang berusaha dan mampu menjadi penggerak dakwah yang profesional. Baik 

gerakan dakwah yang dilakukan secara individu atau kolektif.
19

 

Subyek dakwah merupakan orang yang melakukan dakwah, yaitu orang 

yang berusaha mengubah situasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah 

SWT baik secara individu maupun berbentuk kelompok (organisasi). Sekaligus 

sebagai pemberi informasi dan misi. Artinya dakwah merupakan kewajiban yang 

harus dipikul oleh kaum muslimin seluruhnya. Setiap muslim baik laki-laki maupun 

perempuan, ulama, atau bukan, yang berstatus kiyai atau santri dituntut dan 

diwajibkan untuk berdakwah.
20

 

Dengan demikian, tidaklah semua muslim dapat berdakwah dengan baik 

dan sempurna, dikarenakan pengetahuan dan kemampuan mereka berbeda-beda. 

                                                             
19

 Samsul Munir Amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam  (Jakarta: Hamzah, 1998). 

h. 26 
20

 M. Hafi Anshari, Pemahaman dan Pengalaman Dakwah (Surabaya: al-Ikhlas, 1993). h. 

104-105 
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Akan tetapi mereka wajib berdakwah menurut konteks kemampuan dan Ilmu 

Pengetahuan yang dimilikinya. Karena pada dasarnya semua pribadi muslim itu 

berperan secara otomatis sebagai muballigh artinya orang yang harus menyampaikan 

atau dikenal sebagai da’i yaitu orang yang menyampaikan dakwah. 

2)  Obyek Dakwah 

Obyek  dakwah (mad’u) merupakan orang yang menerima dakwah,   baik 

secara indvidu atau kelompok orang baik terhadap non Agama Islam dan pada 

dasarnya adalah seluruh umat manusia.
21

 

Terkait keberadaan obyek dakwah yang sangat beragam maupun heterogen, 

baik dari segi ideologi, pendidikan, status sosial, pekerjaan dan sebagainya. Maka 

kegiatan dakwah harus diperhatikan karena merupakan sasaran dakwah yang 

melaksanakan tujuan dari dakwah. Sehingga seorang pendakwah harus memahami 

karakteristik obyek dakwah agar yang didakwahkan mau mengikuti dan 

menjalankannya. 

3)  Metode Dakwah 

a. Pengertian Metode 

Metode berasal dari bahasa Yunani yang dari segi bahasa memiliki dua kata 

yaitu, meta (melalui) dan hodos (jalan cara) maka bisa dikatakan bahwa metode 

merupakan jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan.
22

 Tujuan 

                                                             
21

M. Munir, Manjemen Dakwah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 23.  

 
22

Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya media Pratama, 2005), h. 143. 
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diadakannya metode dakwah adalah untuk memberikan kemudahan dan keserasian 

baik bagi pembawa dakwah itu sendiri maupun penerimanya.
23

 

Metode dakwah adalah cara bagaimana menyampaikan dakwah sehingga 

sasaran dakwah atau al-mad’u mudah dicerna, dipahami, diyakini terhadap materi 

yang disampaikan.
24

 Dalam hal ini sumber pendekatan metode dakwah yang 

digunakan senantiasa memakai pijakan yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. 

Membahas metode dakwah
25

, pada umumnya merujuk kepada surah al-

Nahl ayat 125, ‚Serulah oleh engkau manusia kepada jalan Tuhan engkau dengan 

jalan hikmah dan dengan jalan pelajaran yang baik dan berdiskusilah dengan cara 

yang baik, sesungguhnya Tuhan engkau paling mengetahui terhadap orang  yang 

sesat dari jalan-Nya dan juga Dia lebih  mengetahui terhadap orang yang dapat 

petunjuk‛.  

                                                                                                                                                                              
 
23

M. Ariffin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 61. 

 
24

Alwisral Imam Zaidallah, Strategi Dakwah dalam Membentuk Da’i dan Khotib 
Profesional (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 71. 

 
25

Bila dikaitkan antara metode dengan dakwah dalam satu pengertian dapat dikatakan 

sebagai jalan atau cara yang dipakai juru dakwah dalam menyampaikan ajaran Islam (materi) 

kepada objeknya. Pemakaian metode yang benar menrpakan unsur penting untuk memastikan  

bahwa kesimpulan yang dihubungkan dengan titik pijak clan fondasinya secara runtut dan 

benar, karena hanya dalam sikap semacam inilah maka hasil-hasil yang dicapai akan dapat 

dimiliki bersama di dalam nilai clan kebenaran titik pijak. Secara umum metode dalam 

perpespektif ilmu pengetahuan adalah jalan dari titik pijak yang diketahui menuju poin 

penyelesaian atau hasil yang dalam satu atau lain cara dihubungkan dengan titik pijak. 

Sehingga jalan yang ditempuh dalam upaya mencapai tujuan tersebut bisa dibang un dengan 

banyak cara. 
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Surah al-Nahl ayat 125 tersebut dipahami sebagai sebagai dasar-dasar untuk 

berdakwah yang harus disesuaikan dengan tingkat keilmuan mereka dan Allah swt. 

berfirman kepada Tuhanmu yang mengutusmu, untuk mengajaknya mentaati Allah 

swt. Kepada jalan Tuhanmu adalah syari’at yang ditetapkan-Nya makhluknya, yaitu 

Islam.
26

 Ayat tersebut juga dipahami sebagai dasar-dasar untuk berdakwah yang 

harus disesuaikan dengan tingkat keilmuan mereka dan Allah SWT berfirman 

kepada Tuhanmu yang mengutusmu, untuk mengajaknya mentaati Allah SWT. 

Kepada jalan Tuhanmu adalah kepada syari’at yang ditetapkan-Nya bagi makhluk-

Nya, yaitu Islam.
27

 

Ayat ini bukan hanya berbicara seputar metode dakwah, akan tetapi 

meliputi faktor-faktor lainnya, yaitu tentang subjek dan materi yang 

disampaikan. Bahkan secara tersirat juga terkandung objek dakwah, karena 

perintah dakwah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw., maka 

yang disuruh panggil oleh Allah kepada Nabi adalah umat manusia, namun 

tidak terlihat pada ayat dimaksud pembicaraan seputar media dakwah, tetapi 

hal itu bukan mengurangi fungsi al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. 

Fakhr al-Din al-Razi (544-606 H) dalam tafsirnya menyebutkan bahwa 

ayat ini berisikan perintah dari Allah swt. kepada Rasul saw. untuk menyeru 
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manusia (kepada Islam) dengan salah satu dari tiga cara; yaitu dengan hikmah, 

maw'iahah al-hasanah dan mujadalah bil al-tlariq al-ihsan.28 Pendapat yang 

senada dipertegas oleh Sayyid Quthb, bahwa upaya membawa orang lain kepada 

Islam hanyalah melalui metode yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-

Qur'an.
29

 Ketiga metode itu disesuaikan dengan kemampuan intelektual 

masyarakat yang dihadapi, bukan berarti masing-masing metode tertuju untuk 

masyarakat tertentu pula, akan tetapi secara prinsip semua metode dapat 

dipergunakan kepada semua lapisan masyarakat.
30

 

Menurut Syekh Muhammad Abduh yang dinukilkan oleh Muhammad Nasir, 

menjelaskan ada tiga golongan manusia yang akan dihadapi oleh para da’i yaitu: 

1) Golongan cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat berfikir kritits, cepat 

menangkap segala arti persoalan. mereka itu dipanggil dengan ‚hikmah‛ yakni 

dengan alasan bahwa golongan ini mempunyai daya pikir akal yang kuat 

2) Golongan awam yakni orang kebanyakan belum bisa berfikir secara kritis dan 

mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Mereka 

itu dipanggil dengan ‚mau’izatulhasanah‛  
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Imam Muhammad, Fakhr al-Din al-Razi Ibn al-Alamah Dhiya'i al-Din Umar, Tafsi>r 
al-Fakhr al-Razi al-Musytahar bi al-Tafsir wa Mafa>tihi al-Ghaib, juz 20 (Libanon: Dar al-
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Qur'an, Jilid 12 (Cet. I; Bairut: Dar’al-Fikr, 1991), h. 372-373. 
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3) Golongan yang tingkat kecerdasannya antara cendikiawan dan awam. Golongan 

ini adalah golongan menengah, kejadian tidak boleh terlalu mendalam, 

mempunyai batas-batas tertentu, mereka harus dihhadapi dengan ‚mujadalah 

billati hiya ahsan‛.
31

 

Dianjurkan bagi da’i harus cermat mempersiapkan dan memperhatikan 

kondisi sasaran mad’u, sesunggunhnya guna mengetahui dan memahami tingkat 

kompetensi mad’u  yang heterogen dilapangan. Gambaran tersebut memudahkan 

metode dan teknik penyampaian yang relevan sehingga tujuan dakwah yang akan 

tercapai terealisasi sesuai harapan.  

Dengan demikian sangat perlu kiranya pendekatan-pendekatan dilakukan 

dalam berdakwah guna efektifitas formulasi dakwah efesien sesuai karakteristik 

mad’u, diantaranya ada tiga macam yaitu:
32

 

1) Apprroach filosofi (pendekatan ilmiah dan aqliyah) yang dihadapkan kepada 

golongan pemikir atau kaum intelektual. Golongan ini memiliki daya pikir yang 

kritis, maka dakwah harus bersifat logika, menggunakan analisa yang luas dan 

obyektif serta argumen yang logis dan komperatif. Pendekatan ini  bertujuan 

untuk menghidupkan pikirannya sebab mereka menerima sesuatu itu lebih 

mendahulukan rasio dari pada rasa. 
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2) Approach Intruksional (pendekatan mau’izah atau pengajaran), pendekatan ini 

adalah   untuk kalangan orang awamaya, sebab pada umumnya daya nalar dan 

daya pikir mereka sangat lemah dan sederhana, mereka lebih mengutamakan 

unsur rasa dari pada rasiao. Dakwah terhadap mereka lebih dititikberatkan kepada 

bentuk pengajaran, nasehat yang baik serta mudah dipahami. 

3) Approacch diskusi (pendekatan mujadalah atau bertukar pikiran), secara 

informatif dialogis, karena pada umumnya terdapat pada golongan ketiga. Mereka 

sudah maju dari golongan kedua  yaitu golongan orang awam namun perlu diingat 

bahwa pelaksanaan informatif dialogis ini masih dalam batas-batas tertentu. 

Melihat ketiga pendekatan tersebut guna mempertimbangkan kepada da’i 

selain kompetensi da’i yang profesional juga mempertimbangkan proposional umat 

yang menjadi sasaran dakwah, karena merunut konteks saat ini intelegensi 

masyarakat sangat bervariatif sesuai dengan latarbelakang keilmuan dan strata 

dimasyarakat yang maju sesuai dengan peradaban yang mereka miliki. 

Secara garis besar ada tiga pokok metode dakwah, yaitu: 

1)  Bi al-hikmah 

Secara istilah hikmah adalah memperhatikan situasi dan kondisi sasaran 

dakwah, materi yang disampaikan tidak memberatkan (mad’u), tidak membebani 

sesuatu yang memberatkan jiwa seseorang menerimanya. Banyak cara untuk 
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berdakwah dengan hikmah dan tidak perlu ambisi atau gegabah, ini akan jauh da’i 

makna hikmah tersebut.
33

    

Hikmah yaitu dakwah yang dilakukan dengan penuh bijaksana, kesabaran, 

ilmiah, ilmu, serta sesuai dengan risalah kenabian (al-nubuwah) yang telah 

ditentukan dalam al-Quran. Al-hikmah juga diartikan sebagai kemampuan seorang 

da’i dalam memilih serta menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi yang 

obyektif (mad’u). Bahkan hikmah merupakan kemampuan da’i dalam menerangkan 

faham-faham, doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi yang 

logis dan bahasa yang mudah dipahami atau komunikatif. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa hikmah adalah sebagai sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan 

teoritis dan praktis dalam berdakwah. 
34

 

2)  Al-Mau’idzatil al-Hasanah (nasehat yang baik) 

Secara istilah mau’idzah dan hasanah diartikan sebagai pelajaran atau 

ungkapan yang mengandung arti bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, 

berita gembira, peringatan dan pesan-pesan posititf. Hal tersebut bisa dijadikan 

pedoman kehidupan yang akhirnya mendapatkan kebahagian dunia akhirat. 
35

 Juga 

merupakan nasehat yang baik dan perkataan yang lembut yakni berupa petunjuk-

petunjuk kepada kebaikan. Agar penerimaan dakwah bisa diikuti dan 
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menjalankannya. Dengan demikian metode dakwah ini bisa dilakukan dengan 

pendekatan-pendekatan seperti melaului pergaulan, acara-acara Islami, pengkajian 

agama, dengan metafora (imsal) seperti metode nasehat pendidikan Nabi 

Muhammad SAW dalam mengajarkan keimanan. 
36

 

c)   Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan (berdebat dengan cara yang lebih baik) 

Mujadalah memiliki beberapa pengertian yaitu mujadalah (al-Hiwar) adalah 

upaya tukar pendapat, berdialog, atau berdiskusi yang dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih yang secara sinergis bertujuan untuk mencari kebenarn tentang Islam. Debat 

tanpa adanya suasana yang menimbulkan atau membuat konflik, tidak memcah 

kedua belah pihak, tidak mematahkan ucapan atau lawan bicara dan tidak 

memalukan antara kedua belah pihak atau lebih karena tujuaya untuk meluruskan 

akidah yang benar. Mujadalah merupakan suatu cara atau teknik berdakwa yang 

paling baik.  

Rujukan berdakwah surah al-Nahl Ayat 125 dimaksud dan dipahami sebagai 

dasar-dasar untuk berdakwah yang harus disesuaikan dengan tingkat keilmuan 

mereka dan Allah swt berfirman kepada Tuhanmu yang mengutusmu, untuk 

mengajaknya mentaati Allah swt. kepada jalan Tuahanmu adalah kepada syari’at 

yang ditetapkan-Nya bagi makhluk-Nya, yaitu Islam.
37

 Dengan demikian dari 
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paparan di atas metode dakwah secara umum dan khusus terdapat dalam al-quran 

sebagi metode dakwah untuk mempermudah tujuan dakwah. 

Tinjaun garis besar aspek dakwah diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, 

diantaranya: 

1. Dakwah lisan (da’wah bi al-lisan) dilakukan dengan menggunakan metode 

diantaranya: 
a) Metode ceramah disebut public speaking (berbicara di depan umum) sifat 

komunikasi satu arah dari da’i  ke mad’u, selanjutnya bisa berkembang 

menjadi komunikasi dinamis interaktif dalam bentuk dialog. 

b)  Metode diskusi yaitu pertukaran pikiran yang membahas persoalan keagamaan 

sebagai pesan dakwah antar personal pelaku komunikasi. 

c) Metode konseling yaitu teknik wawancara secara individual dan tatap muka 

antara konselor (da’i) dan klien (mad’u) untuk problem solver konflik yang 

dialami mad’u baik konflik internal maupun eksternal. Metode tersebut 

diklasifikasikan menjadi; teknik non-direktif, teknik direktif dan teknik 

elektik. 
2. Dakwah tulisan (da’wah bi al-qala>m) dilakukan dengan metode penyampaian 

pesan tulisan, gambar atau tulisan.  

3.  Dakwah tindakan (da’wah Bi al-ha>l) dilakukan dengan metode diantaranya: 

a) Pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai motivator, dengan cara mendorong, 

memotivasi, membangkitkan semangat potensi sehingga membentuk 

kemandirian kepribadian. 

b) Metode kelembagaan yakni pembentukan dan pelestarian norma dalam wadah 

organisasi sebagai instrumen dakwah.
 38

 

 

Metode dakwah yang digunakan agar cara dakwah secara tepat sasaran 

sehingga materi dakwah dapat diterima oleh obyek (mad’u), di antara berbagai 

macam metode dakwah adalah: 

1. Dakwah bi al-lisan, yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan lisan 

(lidah). 

2. Dakwah bi al-kitabah, yaitu dakwah dengan menggunakan tulisan, atau menulis. 
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3. Dakwah dengan alat elektronik yaitu dakwah dengan memanfaatkan alat-alat 

elektronik, seperti radio, video, televisi dan lainnya. 

4. Dakwah bi al-hal, yaitu dakwah yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang 

berlangsung menyentuh kepada masyarakat sebagai obyek dakwah dengan karya 

subyek dakwah serta ekonomi sebagai materi dakwah.
39

 

 

Dengan memperhatikan metode bentuk dakwah tersebut, maka sangat perlu 

diperhatikan metode yang tepat guna ketercapaian dakwah secara optimal.  

Selanjutnya bentuk metode yang tepat sebagai teknik keefektifan dakwah sehingga 

tujuan pelaksanaan dakwah tercapai sesuai target yang diinginkan.  

Lingkup dakwah terkait pengertian, unsur, bentuk, cakupan obyek dakwah 

yaitu:  

1. Pertama, dakwah merangkum semua aspek bentuk komunikasi yang bermuatan 

pesan agama melalui lisan (bi al-lisa>n), tulisan (bi al-kita>bah) dan perbuatan (bi 
al-ha>l); 

2. Kedua, Pelaksanaan aktivitas dakwah melibatkan berbagai unsur diantaranya, 

da’i, sasaran dakwah, pesan dakwah 

3.  Ketiga, Sasaran dakwah (mad’u) yang meliputi individu, keluarga dan 

masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan bahwa kegiatan dakwah mencakup 

dakwah fardiyah, bimbingan  dan penyuluhan Islam, dan penyiaran atau 

komunikasi Islam secara luas, pengembangan masyarakat Islam dan 

pengelolaannya secara Islami.  

4. Keempat, secara implisit definisi dakwah mengisyaratkan bahwa dakwah 

dilakukan dengan manajemen yang baik. Dengan demikian dakwah merupakan 

aktifitas kontinue bagi umat muslim sepanjang hayat sesuai kapasitas dan 

kompetensi.
40

 

 

Berbagai pendekatan teknis dan strategi dakwah akan terealisasi sesuai 

implementasi kebutuhan dilapangan baik dari sudut pandang teks maupun konteks  
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tidak terlepas dari perkembangan lingkungan, situasi budaya, ekonomi, politik sesuai 

keadaan zaman dimana mad’u dan da’i yang saling berkelindan. Sehingga kebutuhan 

yang disuguhkan dalam konteks dakwah tepat sasaran yang diharpkan dilapangan 

oleh penerima dakwah. 

Kegiatan motivator pelaku dakwah amar ma’ruf nahi mungkar  merupakan 

suatu bentuk inti proses dakwah terbagi menjadi empat bentuk kegiatan utama, 

diantarnya: 

1. Tabliqh Islam merupakan upaya penerangan dan penyebaran pesan Islamyakni 

suatu upaya pencedasan dan pencerahan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, 

internalisasi, dan eksternalisasi nilai ajaran Islam dengan menggunakan sarana 

mimba, dan media massa (cetak dan audio visual). 

2. Irsyad Islam merupakan upaya penyuluhan dan bimbingan Islam yaitu upaya 

resolusi masalah psikologis melalui kegiatan bimbingan penyuluhan pribadi, 

bimbingan keluarga baik secara preventif atau kuratif. 

3. Tadbir Islam merupakan upaya pemberdayaan umat melalui lembaga-lembaga 

dakwah, yakni upaya perekayasaan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam 

kehidupan yang lebih baik peningkatan sumber daya manusia dari pranatasosial 

keagamaan dan kesejahteraan masyarkat. 

4. Tathwir Islam, sebagai upaya pemberdayaan umat.
41

 

 

Keempat macam inti bentuk dakwah tersebut mengarah pada masing-

masing bentuk memiliki tujuan secara khusus sesuai arah tujuannya yaitu: 

1. Irsyad Islam lebih mengarah kepada proses internalisasi dan transmisi ajaran 

Islam. Fokus kegiatannya dapat berupa: (1) ibda bi al-nafs , zikrullah, doa, 

wiqa>yat al-nafs, tazkiyyat al-nafs, shalat dan puasa: (2) taklim, taujih, mau’izah 

dan nashihah: (3) isytisyfa. 
2. Tabliqh Islam lebih mengarah kepada proses tranmisi dan difusi ajaran Islam. 

Fokus kegiatannya meliputi yaitu jenis khithabah diniyyah dan ta’tsiriyah, 

futu>hat, kita>bah dan seni dalam arti luas. 
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3. Tadbir Islam mengarah kepada proses tranformasi ajaran Islam ke dalam 

pelembagaan dan pengelolaan kelembagaan Islam. fokus kegiatannya meliputi 

yakni, majelis taklim, ta’mir  masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, 

organisasi politik, wisata religious (haji, umrah, dan ziarah), pengelolaan sumber 

dana Islam seperti zakat, infak, dan sedekah. 

4. Tathwir/Tamkim Islam berupa proses tranformasi ajaran Islam ke dalam 

pemberdayaan sumber daya insani (SDI), lingkungan hidup dan pemberdayaan 

ekonomi umat.
42

  

 

Hakikatnya keempat bentuk dakwah tersebut terintegritas dan saling 

berkesinambungan dalam pelaksanaanya, saling keterkaitan dan melengkapi dalam 

tujuan metode dakwah.  

Sedangkan dari sisi konteks proses ketika terjadi interaksi antara subyek 

dengan obyek dakwah maka ditemukan tujuh jenis dakwah yaitu: 

1. Da’wah nafsiyah yaitu da’i dan mad’unya diri sendiri (dakwah intrapersonal). 

2. Da’wah fardiyah yaitu jika da’i nya seorang dan mad’unya seorang berlangsung 

dalam suasana tatap muka langsung baik bermedia ataupun tidak. (dakwah 

interpersonal). 

3. Da’wah fi’ah qali>lah yaitu da’i seorang diri dan mad’u kelompok kecil dalam 

jumlah yang relatif sedikit sekitar 20 orang, berlangsung melalui tatap muka dan 

dialogis. (dakwah kelompok). 

4. Da’wah fi’ah katsi>rah. 

5. Da’wah jama’ah/hizbiyah yaitu da’i seorang diri dan mad’u kelompok yang 

terorganisasi. (dakwah massa) 

6. Da’wah ummah  yaitu da’i  sendiri dan mad’u orang banyak, tidak bertatap muka 

dan bersifat monologis seperti ceramah. 

7. Da’wah syu’ubiyah/qaba’iliyah atau dakwah antarbudaya.
43

 

  

Urgensi bagi pelaku dakwah dengan memahami dan membekali persiapan 

dilapangan dengan mengetahui sasaran mad’u (obyek) dakwah dan menggunakan  
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bentuk dakwah sesuai dengan kontekstualnya, supaya arah dan tujuan pencapaian 

dakwah efektif dan efisien. 

b.  Metode Dakwah Bimbingan (Irsyad) 

Islam merupakan agama dakwah yang selalu mengajak, mengarahkan, 

menasehati dan membimbing umat manusia  kepada jalan kebaikan, menjadikan 

manusia sebagai insan yang taqwa yang kompeten dalam menjalani kehidupan dan 

kompeten dalam meresolusi problematika yang sangat kompleks. Kompleksitas 

problematika manusia yang universal segala aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, 

teknologi, dan lainnya  menuntut kesiapan bagi tiap individu maupun masyarakat 

untuk mampu menghadapi perihal hal tersebut segala lingkup yang dihadapi. 

Persoalan yang selalu hadir kepermukaan diantaranya, persoalan keluarga,  peyakit 

masyarakat, kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan 

sebagainya. Intensitas IT (informasi dan Teknologi) sangat krusial berdaampak pada 

penyalahgunaan media yang kurang bijak sebagai pengguna bagian masalah yang 

perlu peanggulanagan. Ditambah aspek yang sangat mendasar sebagai manusia yang 

beragama kurangnya bekal ilmu agama sebagai pondasi pegangan kompas hidup, 

memahami, mengetahui dan mengamalkan dalam kehidupan sehigga sikap perilaku 

amoral dapat diminimalisir dalam masyarakat.  

Perspektif konteks Islam memiliki konsep yang mengatur sedemikian rupa 

tatanan bermasyarakat manusia dalam kehidupannya. Tawaran konsep dakwah yang 

sebagai metode yang dijadikan pijakan sebagaimana diterapkan Rasulullah saw yaitu 
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metode bimbingan dan konseling atau bimbingan dan penyuluhan (Da’wah wal-

irsyad). Telah dijadikan contoh bahwa metode tersebut Rasulullah saw lakukan 

ketika memberikan bimbingan kepada para sahabat dan kaum muslimin pada 

umumnya dalam berbagai aspek kehidupan, baik menyangkut persoalan akidah 

maupun muamalat. Penerapan bimbingan dan konseling diterapkan juga selain Islam 

bahkan pada zaman masyarakat Yunani kuno metode tersebut dipergunakan untuk 

mengoptimalisasikan potensi manusia sebagai sentral menyelesaiakan persoalan baik 

lingkup kecil hingga lingkup luas.
44

  

Menurut Arifin yang dikutip Enjang dan Abdul, kajian bimbingan dalam 

konteks term dakwah Islam dikenal dengan istialah al-irsyad  adalah sebagai salah 

satu bentuk kegiatan dakwah yang lebih spesifik yaitu sebagai bimbingan agama, 

yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan 

kepada ornag lain, yang mengalami kesulitan-kesulitan mental spiritual dan 

aktualisasi diri dalam lingkungan hidupnya, sehingga orang tersebut mampu 

mengatasi permasalahannya, didasarkan pada kesadaran atau penyerahan diri 

terhadap kekuasan Allah swt, sehingga pada pribadinya timbul sesuatu cahaya 

harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan dan masa depannya.
45

 

Menurut Fachruddin, asal kata irsyad, yaitu al-irsyad berarti petunjuk, 
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kebenaran ajaran, dan bimbingan dari Allah swt yang mengandung suasana 

kedekatan antara pemberi dan penerima al-irsyad. Secara terminologis al-irsyad 

berarti menunjukkan kebenaran ajarann, dan membimbing orang lain dalam 

menjalankanna yang berlangsung dalam suasana tatap muka dan penuh keakraban.
46

 

Formulasi dakwah melahirkan bentuk sub disiplin ilmu dakwah yaitu 

bentuk dakwah Irsyad  Islam. Epistemologis dakwah melahirkan Ilmu Irsyad 

berisikan penjelasan objektif proporsional (POP) ibda bi al-nafs, ta’lim, tawjih, 

mawi’zhah, nashihah dan isytisyfa, disebut ilmu Bimbingan dan Konseling Islam. 

Wujud institusinya berupa lembaga yang berperan dalam menerapkan esensi bentuk 

dakwah tersebut. 

Secara teknis al-irsyad terkandung ibtida> bi al-nafsiyah, ta’li>m, tawji>h, 

mau’idzah, nashi>hah, dan istisyfa>. Perspekif dakwah Islamiyah bimbingan (irsyad) 

termasuk pada dakwah nafsiyah, yaitu sebuah proses internalisasi ajaran Islam pada 

tingkat intra individu muslim untuk memfungsikan fitrah diniyahnya yang ditujukan 

dalam perilaku keagamaan sesuai dengan tuntunan syariat yang bersumberkan pada 

al-Quran dan sunah Rasul.
47

  

Dakwah irsyad (bimbingan) termasuk dalam kategori dakwah fardiyah, 

artinya proses penyampaian ajaran Islam yang ditujukan kepada seseorang secara 

berhadapan dan bisa terjadi dengan tidak sistematis dan terjadwal, menyesuaikan 
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dengan situasi dan kondisi dalam konteks dinamis dan komunikatif, sehingga 

feedback  mad’u  segera diketahui dari hasil bimbingan yang dilakukan.
48

 

Konteks dakwah Islam, dapat dikatakan istilah proses bimbingan dan 

penyuluhan merupakan bagian dari bentuk metode dakwah irsyad  yang diterapkan 

peran para juru dakwah (da’i), tokoh agama, sesuai kapasitasnya dalam memberikan 

bantuan bimbingan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara luas. Dakwah irsyad 

dalam konteks kekinian dapat disebut sebagai aktor keagamaan memberikan 

bimbingan dan penasehatan dalam membantu menyelesaikan persoalan sesuai 

dengan situasi dilapangan. Sehingga mampu mengarahkan dari situasi kurang baik 

kepada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Mengajak kepada kebaikan dan 

mencegah kemungkaran kearah yang kondusif. Hal tersebut relevan dengan peran 

seseorang dalam mengemban amanat dan wewenangnya. Hal demikian sebagaimana 

yang dilakukan BP4 untuk mengarahkan klien (mad’u), menasehati sehingga rumah 

tangga dalam perkawinan lestari. 

Sebutan dakwah irsyad yang dilakukan BP4 secara kontekstual mengarah 

pada bentuk dakwah secara teknis dengan memberikan penasehatan, pembinaan 

secara kontinue pada masyarakat. Relevansi dakwah dan bimbingan konseling 

sebagai instumen teknis untuk melakukan dakwah terhadap mad’u yang memiliki 

masalah dalam kehidupannya yang kompleks. Dakwah irsyad merupakan serangkai 

dari sistem teknik bimbingan kepada klien (mad’u) yang membutuhkan bantuan 
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menyelesaikan masalah. 

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ‚guidance‛. 

Kata ‚guidance‛ adalah kata dalam bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja 

‚to guide‛ artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan 

yang benar. Jadi kata ‚guidance‛ berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan 

atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.
49

 

Menurut Prayitno dan Erman Amti menyatakan bahwa bimbingan adalah 

proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh profesional kepada seseorang atau 

beberapa orang individu, baik anak-anak,  remaja, maupun dewasa. Tujuannya yaitu 

agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampun dirinya sendiri dan 

mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.
50

 

Sementara menurut Winkel mengartikan bimbingan adalah sebagai berikut; 

(1) usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan 

informasi tentang  dirinya sendiri; (2) cara untuk memberikan bantuan kepada 

individu untuk  memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif dengan 

segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya; (3) sejenis 

pelayanan kepada individu-individu agar mereka dapat menentukan pilihan, 

menetapkan tujuan dengan tepat, dan menyusun rencana yang realistis sehingga 
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mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan tempat 

mereka hidup; (4) proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam 

hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri 

dengan lingkungannya, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan 

konsep dirinya dan  tuntutan lingkungan.
51

 

Fungsi Bimbingan Agama Islam memiliki diantaranya adalah yaitu:
52

 

1. Menjadi pendorong (motivasi) bagi yang terbimbing agar timbul semangat 

dalam menempuh kehidupan ini.  

2. Menjadi pemantap (stabilisator) dan penggerak (dinamisator) bagi yang tersuruh 

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan motivasi ajaran agama. 

Sehingga segala tugas dilaksanakan dengan dasar ibadah kepada Tuhan.  

3. Menjadi pengarah (direktif) bagi pelaksanaan program bimbingan dan 

penyuluhan agama, sehingga wadah pelaksanaan program yang kemungkinan 

menyimpang akan dapat dihindari. 

Bimbingan agama Islam berperan membentuk manusia yang percaya dan 

takwa kepada Allah swt. mengaktualisasikannya ajaran agamanya dalam kehidupan 

sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, 

mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat 
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menjalani dalam kehidupan. Sehingga menumbuhkan manusia-manusia potensial 

yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas 

pembangunan bangsa.
53

 

Bimbingan pernikahan atau yang biasa disebut (marriage counseling) 

merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Konseling pernikahan ini 

dilakukan oleh konselor yang profesional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang 

dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling 

menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, 

perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya, 

sebagaimana yang dilakukann instansi BP4.  

Bimbingan perkawinan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang pra 

nikah dan pasca menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar 

saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling 

menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik. 

Beberapa paparan terkait bimbingan yakni merupakan proses pemberian 

bantuan yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan untuk membina, 

membangun, mengembangkan serta membantu kepada seseorang atau sekelompok 

orang agar dapat meresolusi persoalan dihadapinya serta dapat mengambil opsi 

kebijakan alternatif  tepat sehingga mampu menghasilkan penyesuaian diri terhadap 

situasi yang dihadapi.  
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c.  Tujuan Dakwah 

Adapun tujuan dakwah adalah untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, 

dan  bertindak  manusia  pada dataran  individual dan sosiokultural dalam rangka 

terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan.
54

 Secara umum tujuan 

dakwah dalam al-Qur’an adalah: 

a. Dakwah bertujuan untuk menghidupkan hati yang mati. 

b.   Agar manusia mendapat ampunan dan menghindar azab dari Allah. 

c.   Untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya. 

d.   Untuk menegakkan agama dan tidak terpecah-belah. 

e.   Mengajak dan menuntun ke jalan yang lurus. 

f. Untuk menghilangkan pagar penghalang sampainya ayat-ayat Allah ke   

dalam lubuk hati masyarakat.
55

 

Dari penjelasan di atas dapat diasumsikan tujuan dakwah secara umum 

dalam upaya membawa perubahan baik terhadap individu, kelompok dan 

masyarakat agar tetap di jalan yang lurus sesuai kaidah normatif teologis dalam 

ajaran Islam. Terimplementasi dari keimana dan terwujud dalam kehidupan, kepada 

Allah swt. dan sesama manusia. 

Dakwah dalam Islam memiliki tujuan yang bermacam-macam namun 

hakikatnya sama, yaitu:   
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a. Agar tidak ada sembahan yang dalam kehidupan ini kecuali Allah swt. tujuan 

utama adalah dakwah seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, 

sebagaimana firman Allah dalam QS al-Anbiya>'/21: 25). 

     

    

     

     

Terjemahnya:  

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami 

wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan 

Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku".
56

 

 

b. Untuk merealisasikan syariat Allah dalam semua sendi kehidupan hamba. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 208 

   

   

    

     

     

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, 

dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagimu.
57
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c. Agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana 

disebutkan dalam QS Ta>ha>/20:123-124 

     

     

    

     

       

    

   

      

Terjemahnya:  

Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian 

kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu 

petunjuk daripada-Ku, lalu Barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak 

akan sesat dan tidak akan celaka. Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-

Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 

menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta".
58

 

        Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dakwah dalam Islam 

ialah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Swt semata, merealisasikan 

syariat-Nya dalam kehidupan sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.  

c. Gerakan Dakwah Struktural 

Gerakan dakwah secara harfiah berasal dari kata harakah  yang berarti, 

gerak atau gerakan. Dimaknai bergerak dikarenakan terjadi perpindahan atau 

perubahan posisi baru.
59

 Pengertian gerakan (harakah) tinjauan bahasa proses 
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terjadinya perpindahan dari suatu tempat atau terjadinya perubahan kondisi dari 

sebelumnya.
60

 

Konteks pengertian harakah diartikan menjadi dua makna, yaitu harakah 

mengindikasikan suatu gerakan yang timbul setelah masa atau kondisi vakum, 

selanjutnya pengertian harakah mengindikasikan pada suatu pembaharuan untuk 

membawa masyarakat kepada kehidupan baru yang lebih baik.
61

 

Pergerakan (movement) dakwah sebagai paradigma yang memadukan  

dimensi pemikiran (konseptual) dan pergerakan (praktikal), eksistensi konsep 

pergerakan dakwah muncul pada abad 20-an yang dilakukan oleh pergerakan dakwah 

Islam di Timur Tengah dan negara mayoritas Islam lainnya.
62

  

Pengertian beberapa definisi pergerakan (movement) yang dipaparkan, 

menjelaskan upaya perubahan situasi dan kondisional kompleks mengarahkan 

kepada perubahan kedepan lebih baik. Perubahan merupakan situasi dinamis sesuai 

konteks karakteristik Islam yang dinamis dan kontekstual, menuju peradaban dalam 

tatanan kehidupan lebih baik. 

Islam mengubah tatanan peradaban manusia dari zaman Jahiliyah menjadi 

kehidupan yang bermoral yang telah mengenal tingkat kebudayaan dan peradaban 
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yang tinggi (akhlakul karimah). Melarang melakukan tindakan keji dan 

menganjurkan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji (amar ma'ruf nahi 

mungkar). Berlandaskan pada pedoman hidup yakni al-quran dan hadis. 

Perberkembang dan kelangsungan Islam sudah  tentu tidak boleh lepas dari aspek al-

quran dan hadis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

serta merealisasikan dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari umatnya. 

Hal tersebut sebagaimana menurut Kalim Siddiqul sesuai dikutip Ilyaz 

Ismail bahwa, Islam lahir akibat sebuah pergerakan dan selalu menjadi gerakan. 

Menurutnya, tujuaan gerakan Islam yaitu mendirikan dan melindungi Negara Islam 

demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. 
63

 

The Islamic movement is the struggles of the muslims to establish, 
maintain, develop, devend, extend, or re-establish the Islamic state as an 
instrument to enjoin good and firbid evil for the walfare, and happiness for 
the mankind in this world and the hereafter,…that the while Islamic state 
coud be lost, the Islamic movement it self was on-going and could no be 
lost.64 

 
Dipandang sinergis dan relevan gerakan dakwah dalam konteks luas 

bertendensi dengan perspektif gerakaan sosial sebagai kekuatan identitas (power of 

identity) ini kemudian menciptakan suatu ‚gerakan sosial‛, sebuah inisiatif kolektif 

yang bersifat reflektif-diri dan memfokuskan kepada tindakan-tindakan ekspresif 
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dari anggota-anggota tersebut.
65

 Hal tersebut secara khusus di dalam gerakan 

dakwah Islam merupakan tindakan kolektifitas, idiologis, bertujuan sesuai kodisi. 

Selain hal tersebut dalam pembahasan mengenai gerakan sosial mengkaji 

pola struktur sosial dan sistem nilai termasuk di dalamnya, ideologi dalam 

masyarakat dan motivasi individu yang terlibat gerakan.
66

 Tidak hanya demikian 

analisis terhadap gerakan sosial juga mengkaji pula hal makro yang meliputi, 

organisasi pergerakan, strategi, taktik dan mobilisasi massa dalam melakukan 

gerakan, sebagai pengaruh pemikiran para pemikir yang terlibat dalam gerakan 

sosial.
67

 

Kamanto Sunarto sebagaimana mengutip David Aberk membedakan empat 

tipe gerakan sosial, seperti yaitu: adalah Alternative movement merupakan gerakan 

yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perorangan. Redemptive  movement 

lebih luas dari pada Alterative movement, karena yang hendak dicapai perubahan 

menyeluruh pada perilaku perseorangan. Gerakan ini kebanyakan terdapat di bidang 

agama. Reformative movement, yang hendak diubah bukan perseorangan melainkan 
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masyarakat namun terkait segi-segi tertentu masyarakat. Transformative movement, 

di pihak lain merupakan gerakan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh.
 68

 

Menggunakan istilah pergerakan sosial tersebut, pengkategorian dakwah 

BP4 masuk pada bagian alterative movement. Sebuah pencapaian untuk melakukan 

perubahan  di bidang keagamaan, baik secara khusus maupun umum oleh aktor 

keagamaan sebagai agen perubahan (agent of change) yaitu BP4 Kabupaten Sambas. 

Meskipun dengan istilah berbeda tetapi tujuan yang dicapai sama. 

Maka jika direlevansikan dengan konsep gerakan dakwah BP4  

menggunakan istilah sebagai mana dijelaskan di atas orientasi pada peran dakwah 

BP4 dengan segala sistem fungsi organisasai dan arah tujuan organisasi yang 

bertendensi kearah dakwah spesifik yaitu sebuah gerakan yang dititikberatkan 

terhadap situasi dan kondisi rumah tangga yang berkonflik mengantarkan kearah 

situasi kondisi perbaikan dengan metode pembinaan dan penyuluhan secara kontinue 

sehingga perubahan kearah perbaikan dari sebelumnya terselesaikan dan 

menghasilkan solusi yang terbaik dalam perkawinan. Aktifitas dan efektifitas 

kegiatan gerakan dakwah BP4 memacu perbaikan pranata sosial terkait konflik 

perkawinan dimasyarakat. Menggunakan unsur dakwah BP4 sebagai bagian 

instrumen guna menciptakan konsistensi keutuhan perkawinan pada masyarakat 

Kabupaten Sambas sesuai harapan. 
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2.  Strategi Dakwah 

a. Pengertian Strategi 

Secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani  yaitu ‚strato‛ yang 

artinya pasukan  dan ‚ageni-agenis‛ yang berarti memimpin. Istilah strategi berasal 

dari kronologis peristiwa peperangan yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan 

lawan. Sehingga istilah strategis identik dengan peperangan, yang selalu 

dipergunakan dalam istilah peperangan. Seiring perkembangan zaman dan konteks 

pengetahuan penggunaan istilah strategis mengalami peregesran tidak hanya 

diperuntukan perang tetapi dipergunakan dalam berbagai segala aspek, seperti aspek 

dakwah, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya dan lainnya. Istilah selanjutnya 

berkembang ke berbagai aspek kegiatan kemasyarakatan  termasuk dalam bidang 

dakwah dan komunikasi. Hal tersebut penting karena bertujuan melakukan 

perubahan dalam masyarakat khususnya.
69

 Menurut Ali Yasir strategi adalah 

rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
70

  

Pengertian strategi menurut Hendry Mintzberg mendefinisikan dengan 5 P 

yaitu: 

1)  Strategi sebagai perspektif 

Sebagai perspektif yang dimaksud adalah dimana strategis yang dirumuskan 

dapat membentuk misi serta tujuan sehingga memberikan gambaran terhadap semua 
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aktivitas yang akan dilakukan. Perumuasn strategi sangat penting karena akan 

dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan ke depan. Secara khusus   strategi 

sebagai perspektif merupakan terobosan yang dijadikan pijakan selanjutnya oleh 

organisasi dalam mengambil keputusan. 

2)  Strategi sebagai posisi 

Maksudnya sebagai proses penentuan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi, 

selanjutnya menentukan langkah  yang tepat untuk bersaing. Analisis SWOT 

berperan penting dalam menjalankan  organisasi selanjutnya. Kevalidan data, 

kelemahan, peluang serta ancaman yang ada semua dianalisis, dari temuan analisis 

dijadikan langkah lanjutan dijadikan strategi kedepan agar mampu menyesuaikan 

dengan kondisi. 

3)  Strategi sebagai perencanaan 

Merupakan sebuah tindak lanjut dari penentuan posisi yang telah ditentukan.  

Di sini organisasi menentukan arah performance sebagai aktualisasi organisasi dan 

menunjukkan  eksistensi diri sesuai dengan posisi yang telah ditentukan semula. 

Selanjutnya dirumusankan sebagai   program yang kemudian akan dilaksankan untuk 

mewujudkan tujuan. 

4)  Strategi sebagai pola kegiatan  

Strategi dibentuk berdasarkan pola kegiatan sebagai aplikasi dari program 

program yang telah dibuat. Tahapan ini merupakan tahapan mendalam dan teknis. 
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Ekternal kegiatan organisasi padda tahapan ini dirasakan mengalami gesekan dengan 

organisasi lain yang memiliki tujuan hampir sama. 

5)  Strategi sebagai penipuan (Ploy) 

Maksudnya strategi sebagai cara terakhir yang bisa dijadikan alternatif 

mencapai tujuan. Hal ini dilakukan apabila mengalami hambatan dengan 

strategistrategi lain yang telah dilakukan. Karena strategi ini dianggap tidak baik 

untuk dilakukan karena membolehkan segala cara tanpa memperhatikan dan 

mempertimbangan dampak yang ditimbulkan.
71

  

Sedangkan pengertian perencanan strategi adalah proses perencanaan yang 

meliputi pengembangan dan pemeliharaan suatu keserasian yang berlangsung secra 

terus menerus antar sasaransasaran perusahaan atau organisasi dengan sumber daya 

atau berbagai peluang  yang terdapat di sekitar lingkungan organisasi tersebut 

beraktivitas.
72

 

Pengertian strategi mengindikasikan sebuah sistem dijalankan sesuai 

dengan mekanismen dan procedural yang direncanakan secara matang dan terpadu 

sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Pengetahuan terkait keakuratan 

baik secara teknis dan praktis di akomodir secara kooperatis antar unsur-unsur yang 

terlibat secara komprehensif guna keefektifan dan keefisiensian di masyarakat. 

Kompleksitas sasaran dakwah dilapangan yang heterogen latarbelakangnya 
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memerlukan strategi untsk mencapai tujuan dakwah yang diharapkan. Membutuhkan 

kompetensi bagi juru dakwah dalam berbagai aspek merupakan indikator menguasai 

mengenal dan mengetahui sasaran dakwah untuk keakuratan kebutuhan di 

masyarakat sehingga tujuan dapat tercapai secara optimal. 

Konsep dan rumusan strategi dalam suatu kegiatan atau dalam pelaksanaan 

suatu kegiatan diharapkan menjadi faktor penentu dan pendukung efektif dan 

efisiensinya kegiatan yang dilakukan. Dakwah sebagai salah satu aktivitas yang 

menghendaki terjadinya perubahan pada individu, kelompok atau masyarakat yang 

menjadi sasaran dakwahnya sangat memerlukan suatu  rencana yang cermat 

mengenai kegiatan yang akan dilakukan agar sasaran khususnya yakni tujuan 

dakwah tercapai.
73

  

Sedangkan istilah lainnya mengartikan strategi dakwah adalah metode, 

siasat, taktik atau yang digunakan dalam kegiatan (aktifitas) dakwah.
74

 

Berdasarkan uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa startegi dakwah 

merupakan serangkaian perencanaan yang disusun secara sistematis dan terpadu 

terkait manajemen dakwah, sehingga tujuan dakwah mencapai sasaran efektif dan 

efisien.   

  Dengan demikian analisis dalam strategi dakwah dengan 

mempertimbangan unsur-unsur dakwah sebagai upaya perencanaan terpadu sampai 
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kearah tujuan dakwah dengan memperhatikan hal diantaranya, subyek dakwah, 

materi dakwah, obyek dakwah, materi dan metode dakwah yang merupakan 

serangkaian komponen dakwah yang menjadi bagian sentral dalam strategi dakwah. 

Maka urgensitas strategis sangat diperlukan guna pencapaian tujuan dakwah agar 

lebih baik dari sebelumnya. 

b. Faktorfaktor Strategi 

Adanya strategi dalam sebuah kegiatan organisasi memerlukan serangkaian 

manajemen agar kegiatan organisasi berjalan sesuai mekanisme dan harapan. Supaya 

dalam pelaksanaan tidak mengalami hambatan dan kegagalan, perlunya 

memperhatikan serangkaian faktorfaktor yang mempengaruhi strategi sebagai 

bagian evaluasi pelaksanaan dilapangan, yaitu: 

1)  Adanya kelemahan  

Kelemahan merupakan bagian yang perlu dievaluasi dalam suatu kegiatan. 

Maka diperlukan manajemen dalam mengelola sebuah organisasi dengan 

memperhatikan berbagai aspek untuk membenahi suatu kegiatan agar kedepan dapat 

berjalan lebih baik lagi. Serangkaian tata cara dalam sistem organisasi mesti berjalan 

sesuai prosedur dengan wewenang dan tanggungjawab yang dimandatkan. Roda 

organisasi memerlukan komitmen dan solidaritas dari seluruh pelaku organiasi dan 

berkoordinasi secara baik. Apabila tidak terlaksana secara maksimal maka tujuan 

organisasi mengalami kelemahan baik internal dan ekternalnya.  

2)  Adanya pesaing yang kuat 



64 
 

 
 

Kompetisi merupakan suatu proses hal yang wajar dan alamiah. Dengan 

adanya kompetisi memberi semangat dan pacuan untuk meningkatkan kwalitas 

kompetensi dalam menghadapi berbagai persoalan. Semangkin siap menghadapi 

sebuah kompetisi menandakan sebuah organisasi kokoh dan mampu beradaptasi dan 

bersaing secara baik. Hal tersebut menandakan strategi perlu peningkatan vormulasi 

dan evaluasi secara komprehensif. 

3)  Adanya peluang yang tersedia  

Peluang merupakan kesempatan yang dikelola secara baik untuk mencapai 

harapan dan tujuan dari sebuah organisasi. Peluang merupakan ruang yang dikelola 

dengan uapaya strategi untuk meningkatkan usahausaha yang dilakukan guna 

pencapaian tujuan. Peluang selalu dijadikan sasaran dalam pencapaian tujuan dengan 

memperhatikan dan mempersiapkan  segala sesuatu yang menjadi penawaran untuk 

mendapatkan sebanyakbanyaknya dan sebaikbaiknya. 

4)  Adanya kekuatan yang dimiliki 

Kekuatan merupakan hal sentral dalam suatu organisasi yang menjadi 

semangat pendorong dan eksistensi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kompetensi organisasi yang dijalankan oleh pengurusnya menjadi dinamisator dan 

stabilisator membawa oganisasi untuk menjalankan dan mencapai sasaran tujuan 

organisasi yang diinginkan bersama.  

1.  Faktor penghambat dan pendukung strategi dakwah 

a) Faktor penghambat 
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Adanya hambatan dakwah dikarenakan adanya permasalahanpermasalahan 

yang ditemukan di lapangan. Masalah seringkali disebut problem, yang berasal dari 

bahasa Inggris, yaitu hal yang harus diselesaikan dan dihadapi.
75

 Begitu halnya dapat 

pelaksanaan dakwah tidak terlepas dari permasalahan yang dapat menghambat 

tujuan yang hendak dicapai. Berbagai permasalahan dakwah yang dapat 

menghambat tujuan dakwah antara lain: 

1)  Permasalahan utama, yaitu adanya proses pendangkalan aqidah, baik yang 

didahului atau yang dibarengi proses pendangkalan aqidah.
76

 

2)   Permasalahan yang umum, antara lain yaitu: 

a.  Masyarakat terkait pergeseran nilainilai atau normanorma yang semangkin 

jauh, bahkan bertentangan dengan dengan nilainilai Islam, seperti 

materialisme, rasionalisme, manipulasi manusia dan egoistik. 

b. Masalah kemiskinan, ketergantungan dan kebodohan sebagai manifestasi 

kecenderungan perkembangan sosialekonomi yang dapat mengkibatkan 

kesenjangan kayamiskin dan penyakit sosial.
77

 

3)   Permasalahan khusus 

a.  Permasalahan dari subyek dakwah (Da’i) 
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Subyek dakwah (da’i)  merupakan unsur penting dalam menentukan 

berhasil atau tidaknya dakwah di lapangan. Namun dalam pelaksanaan dakwah, da’i 

sering mendapatkan problem, yaitu: 

1)  Masalah gejolak kejiwaan  

Setiap jiwa manusia ada potensi yang dapat mengarah kepada kebaikan dan 

ada pula mengarah pada keburukan. Da’i juga manusia yang tidak lepas dari 

permasalahan. Permasalahan dakwah dapat memicu munculnya konflikkonflik 

berupa ucapan dan perbuatan. Kondisi tersebut lebih mendominasi dibandingkan 

pertimbangan akal sehat, berakibat dakwah terabaikan. Hal demikian membuka 

peluang munculnya penyimpangan dalam gerak dakwah dan membuka celah yang 

tidak menguntungkan bagi da’i sendiri.
78

 

2)  Kejenuhan aktivitas 

Kendala yang selalu muncul di medan dakwah adalah kendala fisik maupun 

psikis da’i terlalu jenuh beraktivitas. Munculnya kejenuhan akibat adanya 

pembagian kerja yang tidak professional, karena adanya istilah bahwa seorang da’i 

memiliki kelebihan dan penguasaan materi dan memiliki keahlian dalam 

penyampaian sehingga sehingga seluruh beban dakwah diberikan kepadanya.     

3)  Friksi internal 

Maksudnya adalah perselisihan atau percekcokan yang terjadi dalam 

lingkungan unit dakwah. Perselisihan yang terjadi dalam intern lembaga baik antar 
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personal dakwah maupun antar lembaga dakwah yang terjadi secara sistemik dan 

menyeluruh. 

Beberapa hal yang menimbulkan friksi internal, yaitu: 

a.  Adanya friksi ioni merupakan indikasi lemahnya proses tarbiyah (pembinaan) di   

kalangan umat Islam secara umum, dan diri da’i secara khusus. 

b.  Kecenderungan lembaga dakwah untuk eksis di permukaan pada dasarnya ikut 

memacu persaingan yang tidak sehat, kecuali jika masingmasing mampu 

menempatkan dengan sikap saling menolong. 

 c. Strukturalisasi dakwah yang dilakukan oleh orangorang yang belum memahami 

karakter dakwah. 

d. Adaya ego manusia, sehingga perselisihan pendapat sudah menjadi watak 

manusia. 

e.  Dimungkinkan adanya pihak ketiga yang sengaja memperkeruh suasana dengan 

tujuan memperlemah umat Islam. 

b.  Permasalahan dari materi dakwah  

Materi dakwah adalah semua bahan yang digunakan untuk berdakwah 

dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Juru dakwah dalam melaksankan dakwah 

harus memiliki kesiapan materi.  

Adapun  materi dakwah Islam selalu berdasarkan kepada alQuran dan hadis 

yang meliputi: 

1.  Aqidah ialah masalah yang berkaitan dengan keimanan. 
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2.  Ibadah ialah hubungan langsung antara manusia dengan Allah swt. 

3.  Muamalah ialah segala yang mengatur hubungan antar manusia. 

4.  Akhlak ialah pedoman norma kesopanan dalam pergaulan seharihari. 

6. Sejarah yaitu riwayat manusia dan lingkungan sebelum datangnya Nabi 

Muhammad saw. 

7. Dasardasar ilmu dan teknologi yaitu petunjuk singkat yang member dorongan 

pada manusia untuk mengadakan analisisdan mempelajari isi alam dan 

perubahannya. 

8.  Lainlain baik yang berupa anjuran, janji maupun ancaman. 

Redakasi materi yang kompleks bermuatan ilmuilmu dunia dan akhirat, 

digunakan dalam berdakwah tentunya menyesuaikan dengan kondisi mad’u 

dilapangan sesuai dengan konteks dakwah dan agenda dakwah yang terprogram. 

Hal demikian menjadi prioritas dan kepiawaian da’i ketika menyampaikan materi 

kepada mad’u.
79

 

B.  Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

1. Sejarah BP4 dan Perkembangannya 

Untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga 

(rumahtangga) sakinah menurut ajaran Islam, diperlukan bimbingan yang terus 

menerus dari para korps penasehat perkawinan dan mampu melaksanakan tugas 
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pembangunan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang maju, mandiri, 

sejahtera lahir dan batin.  

Membangun manusia Indonesia seutuhnya dan tercapainya tujuan tersebut 

diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur serta mampu menampung 

aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan kemajuan 

bangsa. Organisasi tersebut diberi nama Badan Penasehatan  Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan disingkat BP4.   

Upaya merespon aspirasi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi 

tugas Kementrian Agama, untuk menanamkan dan mengembangkan nilai ajaran 

agama Islam agar terlaksana dalam kehidupan seluruh umat muslim kususnya 

sehingga kesejahteraan material dan spiritual senantiasa terus meningkat untuk 

mencapai keluarga sakinah yang mencerminkan kemitrasejajaran di antara suami 

istri. 

Sejarah berdirinya BP4 Kabupaten Sambas tidak terlepas dari sejarah BP4 

pada mula munculnya. Menurut sejarah pertumbuhan organisasi tersebut dimulai 

dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta 

didirikan organisasi serupa bernama Panitia Penasehat  Perkawinan dan Penyelesaian 

Perceraian  (P5). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dengan nama 

Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan 

Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-31 Juni 1955, maka 
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organisasi tersebut disatukan dengan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian 

Perceraian (BP4).
80

 

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 BP4 

dikukuhkan  sebagai satu-satunya badan yang berusaha dalam bidang penasehatan 

perkawinan dan penurunan angka perceraian, dengan status sebagai badan  semi 

resmi. Kemudian  berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 

tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian 

tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan Perselisihan 

Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasehatan 

Perkawinan, Perselisihan  dan Perceraian. Kemudian berdasarkan keputusan Munas 

BP4 XII kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan hingga sekarang.
81

 

2. Fungsi dan Upaya  BP4  

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihatan, Pembinaan, dan 

Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan 

sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah 
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maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan 

warahmah.
82

 

Penasehatan perkawinan merupakan suatu proses layanan pembinaan sosial 

secara khusus tertuju pada keluarga, khususnya rumahtangga dengan tujuan 

terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan  keluarga demi 

mencapai kebahagiaan. Dari paparan tersebut disimpulkan bahwa pengertian Badan 

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan suatu 

lembaga yang dibentuk dalam rangka menunjang tugas-tugas Kementerian Agama 

yakni mitra kerja dalam membina, mengupayakan dan mewujudkan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu BP4 juga memberikan penerangan, 

penasehatan tentang perkawinan kepada pasangan pranikah berdasarkan pasal 4 

Anggaran Dasar BP4, berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila.
83

 

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga 

penasehatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu 

BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, 

independen, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja 

Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.
84
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Berdasarkan tujuan BP4 dan merupakan lembaga yang berusaha untuk  

memberikan pelayanan terhadap konflik perkawinan dan untuk mewujukan keluarga 

bahagia dan sejahtera, maka fungsi dan usaha BP4 secara umum  adalah memberikan 

penasehatan kepada  para keluarga yang mengalami konflik rumah tangga. 

BP4 juga berfungsi dalam ikut serta memperkokoh dan mensosialisasikan 

undang-undang perkawinan, terutama pasal 1, 2, dan 39, yaitu membicarakan 

tentang  perkawinan dan perceraian. Di mana pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 

tahun 1974 menetapkan bahwa ‚perceraian hanya  dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak‛.
85

 

Kantor Urusan Agama memberikan pelayanan bidang pencatatan dilakukan 

oleh pejabat fungsional penghulu. Penghulu adalah pejabat fungsional pegawai 

negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan 

pengawasan nikah atau rujuk menurut Agama Islam dalam kegiatan kepenghuluan. 

PPN (di jabat oleh Kepala KUA) adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan 

persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, pendaftaran 

cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan. (Bab II Pasal 2 ayat 

(1) dan (2). 

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka 
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memimpin suatu satuan organisasi Negara. (PP No.12 Tahun 2002).
86

 Sumber daya 

lembaga terkait pencapaian tugas KUA merupakan lembaga organisasi yang 

didirikan oleh pihak masyarakat, lembaga ini sangat besar kontribusinya bagi 

kelancaran dan keberhasilan fungsi KUA dalam melaksanakan Pembinaan dan 

Pelayanan. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya; MUI, BAZ, UPZ, IPHI, LPTQ, 

PHBI, Majelis-majelis Ta’lim (Kelompok Pengajian), Organisasi Kemasjidan 

(BKM), Lembaga masyarakat seperti Kepala Desa, Dusun, RT, RW, lembaga adat, 

Organisasi PKK, Dharma Wanita dan lain-lain.  

Adapun tugas Kantor Urusan Agama dalam memberikan pelayanan 

meliputi, yakni: 

1. Pelayanan bidang nikah dan rujuk. 

2. Pelayanan dan bimbingan penasihatan pra nikah. 

3. Pelayanan dan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan ekonomi 

keluarga. 

4. Pelayanan dan konsultasi krisis keluarga.  

5. Pelayanan bimbingan dan pembinaan jaminan produk halal. 

6. Pelayanan dan pembinaan pengembangan kemitraan ormas Islam dan Lembaga 

Keagamaan. 

7. Pelayanan dan bimbingan penentuan arah qiblat (Masjid-TPU-Musholla-Hotel 

dan Kantor). 

8. Pelayanan dan bimbingan jadwal waktu shola, jadwal imsakiyah dan sertifikat 

arah kiblat. 

9. Pelayanan data tempat ibadah dan Lembaga Keagamaan. 

10. Pelayanan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar 

Wakaf (APAIW).  

11. Pelayanan dan bimbingan manajemen kemasjidan. 

12. Pelayanan dan bimbingan zakat, infaq dan shodaqoh. 

13. Pelayanan dan pembinaan penyuluh agama.  

14. Pelayanan dan bimbingan manasik haji dan umroh. 
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15. Pelayanan dan pembinaan kerukunan umat beragama.
 87

 

 

Urgensitas keberadaan BP4 lembaga mitra Kementrian Agama yang 

membanu meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan dengan 

mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi 

kualitas pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah menurutajaran Islam untuk 

menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, 

sejahtera, material dan spiritual.
88

 

3. Program Kerja BP4  

BP4 sebagai lembaga mitra kerja Departemen Agama bertujuan 

mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkkan rumah tangga yang bahagia 

dan sejahtera yaitu dengan mengembangkan program keluarga sakinah. Untuk 

mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan 

adanya bimbingan yang terus menerus dari penasehat perkawinan secara profesional. 

Sebagai landasan untuk menjalankan aktivitasnya BP4, mempunyai program kerja 

diantaranya: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan perkawinan dan konsultasi keluarga pada 

tingkat kecamatan. 

b. Memantapkan koordinasi pelaksanaan penasehatan terpadu BP4 kecamatan dan 

desa bagi calon mempelai dengan instansi terkait. 
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c. Menyelenggarakan pendidikan atau kursus bagi remaja Islam dan siswa-siswi 

SMU khususnya yang duduk di kelas tiga tentang perkawinan dalam berumah 

tangga. 

d. Menyelenggarakan studi kasus perkawinan dan keluarga. 

e. Meningkatkan penyuluhan undang-undang perkawinan No.7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan agama kepada masyarakat, Remaja Masjid, Karang Taruna, ibu-ibu 

PKK dan lembaga sosial keagamaan lainnya. 

f. Meningkatkan peran serta BP4 dalam pembinaan keluarga. 

g.  Membagikan buku pembinaan keluarga sejahtera bagi calon mempelai.
89

    

Kebijakan tersebut sangat erat kaitannya dengan Visi dan Misi KUA, yaitu: 

1. Visi Kantor Urusan Agama adalah:  

Tertib dalam Administrasi, Unggul dalam Pelayanan, Terpadu dalam 

Pembinaan. 
2. Misi Kantor Urusan Agama Kabupaten Sambas adalah: 

a. Menertibkan petugas administrasi perkantoran & urusan agama Islam dengan 

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang urusan agama Islam. 

c. Meningkatkan pembinaan kemasjidan, ZIS dan Wakaf. 

d. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Sakinah. 

e. Meningkatkan pelayanan informasi tentang TPQ, Majlis Taklim Ibadah 

Qurban, Haji dan Umrah. 

f. Meningkat pelayanan informasi, data, Dokumentasi dan statistik 

g. Meningkatkan keterpaduan program lintas sektoral. 

h. Meningkatkan pemahaman tentang produk halal. 

i. Meningkatkan informasi hukum Munakahat dan UU Perkawinan.
90

 

 

Program yang dijadikan panduan  pelaksanaan tugas dari peran BP4 

tersebut dalam implementasinya diharapkan dapat terealisasi di masyarakat 

sehingga mendapat respon dan partisipasi instansi lain yang merupakan bagian 

korelasi program dan dari pihak-pihak yang memerlukan. Upaya sosialisasi secara 
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berkesinambungan menjadi modal utama sehingga wacana yang terprogram 

mencapai sasaran yang sesuai dengan tujuan dasar BP4. 

Mekanisme pengaturan waktu menginformasikan pada masyarakat agar 

patuh dan teratur, menunjukkan antusias kesungguhan pasangan calon pengantin 

untuk mewujudkan perkawinan. Hal tersebut sebagaimana prosedur pelaksanan yang 

dilakukan BP4 terhadap calon pengantin yang akan mendaftar pernikahan di KUA, 

diantaranya; 

1. Warga Negara Indonesia 

a. Pengantar dari kantor desa untuk mendapatkan (surat model N1, N2 dan N4) 

b. Mendaftar ke KUA dengan melengkapi: 

1) FC KK, KTP, Ijazah/Akta Lahir 

2) FC Buku Nikah orang tua calon pengantin perempuan 

3) FC suntik TT bagi catin perempuan 

4) Pas foto 2 x 3 = 3, 4 x 6 = 1 lembar (latar belakang biru) 

5) FC KTP 2 orang saksi 

6) Pernyataan belum menikah bermaterai 6000 kecuali cerai hidup 

7) SIK bagi anggota POLRI / TNI 

8) Rekomendasi nikah bagi catin perempuan dari KUA luar kecamatan 

9) Dispensasi dari Camat bagi petugas nikah kurang 10 hari kerja 

10) Izin dari Pengadilan Agama bagi catin pria usia kurang 19 tahun dan perempuan 

kurang 16 tahun 

11) Bagi duda atau janda melampirkan akta cerai asli atau model N6 bagi yang cerai 

mati.
91

 

 

Ketentuan waktu tenggang sepuluh hari sebelum pernikahan bermanfaat 

untuk identifikasi pemberkasan melengkapi data-data calon pengantin, jelas dan 

akurat status pasangan calon pengantin, memenuhi syarat dan rukun pengantin 

selanjutnya secara khusus masa tenggang 10 hari sebelum ijab qabul yaitu untuk 
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memberikan materi penasehatan dan pembinaan kepada calon pengantin bertujuan 

pasangan calon pengatin mempersiapkan hal-hal menjelang pernikahan, memahami 

makna, fungsi dan tujuan pernikahan dan secara komprehensif kedepannya bekal 

kehidupan yang akan mereka jalani nanti guna mencapai keluarga sakinah.  

C. Masalah Konflik dan Perkawinan  

 1.  Masalah Perkawinan 

Pernikahan merupakan wadah sakral pengikat bagi pasangan insan untuk 

mencapai kebahagian baik didunia maupun diakhirat. Sakralnya sebuah pernikahan 

dalam rumah tangga menjadi elemen penting bagi setiap pasangan mengembang 

tanggung jawab bersama sehingga membentuk kebahagian bagi penghuni didalam 

bahtera tersebut. 

Perspektif Islam terkait urgensitas pernikahan memposisikan pernikahan 

hampir menyamai kemulian agama dikarenakan pernikahan merupakan bukti 

kekuasaan Allah swt. yang menciptakan kasih sayang dan kerinduan pada makhluk 

ciptaan-Nya. Didalamnya akan dirasakan ketentraman yang tidak pernah bisa 

dirasakan oleh orang yang belum menikah, dan hal tersebut hanya bisa dicapai dalam 

pernikahan yang barokah.
92

 Menikah merupakan perintah agama bagi setiap muslim,  

sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Ru>m/30:21 sebagai berikut: 
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Terjemahnya:  

 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.
93

 

   

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan impian dan 

harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan 

pembinaan keluarga. Demikian pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik 

yang rinci maupun global yang mengatur individu maupun keseluruhannya sebagai 

kesatuan. Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat 

menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Dalam upaya 

mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif. Inilah ciri khas keluarga sakinah 

yang Islami. Mereka (suami-istri) berserikat dalam rumah tangga itu untuk 

berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah swt.
94

  

Seiring dengan pengertian tersebut, keluarga sakinah didefinisikan sebagai 

keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat 
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hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih 

sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta 

mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul 

karimah dengan  baik.
95

 Berdasarkan pengertian keluarga sakinah di atas, maka 

dapat dipahami bahwa, dalil-dalil di atas, merupakan isyarat bahwa sebagai umat 

Nabi Muhammad saw. hendaknya kita meneladani Rasulullah saw. 

Sebagaimana menurut Rasulullah saw, akan lebih sempurna ketaqwaan 

seorang mukmin apabila mempunyai seorang istri shalihah; jika diperintah suaminya 

ia patuh, jika dipandang membuat suaminya senang, jika suaminya bersumpah 

membuatnya merasa adil, jika suaminya pergi ia akan menjaga dirinya dan harta 

suaminya.
96

 

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap 

berbagai persoalan, diantaranya adalah dalam masalah perkawinan. Perkawinan 

merupakan suatu ketentuan dari ketentuan Allah swt dalam menjadikan dan 

menciptakan alam ini. Karena perkawinan bersifat umum, menyeluruh, oleh karena 

itu perkawinan tidak hanya berlaku bagi manusia, melainkan hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Ketentuan-ketentuan ini telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, 

diantaranya dituangkan dalam surah QS al-Ra’d/13: 3 
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Terjemahnya:  

Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-

gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-

buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 

bagi kaum yang memikirkan.
97

 

Berdasarkan ayat di atas, bahwa pergaulan antar jenis dan hubungan antara 

laki-laki dan perempuan harus berakhir dengan perkawinan. Perkawinan harus 

menjadi awal pembentukan sebuah keluarga.
98

 Keluarga merupakan bagian terkecil 

dari suatu negara. Meskipun keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu negara, 

akan tetapi keluarga memiliki kekuatan yang besar. Keluarga dapat berperan penting 

dalam menegakkan landasan nilai untuk mewujudkan negara yang memiliki 

kemuliaan dan moralitas yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian setiap 

keluarga meniginginkan kehidupan keluarganya bahagia, diliputi dengan rasa cinta, 

kasih sayang dan saling pengertian. Keluarga yang seperti itu, sering kali dikenal 

dengan keluarga sakinah. 

Keluarga sakinah merupakan dambaan dan tujuan setiap pasangan suami 
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istri yang akan membina rumah tangga. Keluarga sakinah tidak akan tumbuh dengan 

sendirinya tanpa adanya usaha dan upaya untuk mewujudkannya. Rasullah SAW, 

melalui sunah dan sabdanya (hadis), sebenarnya telah banyak memberikan pelajaran-

pelajaran kepada umatnya. Diantara pelajaran dan contoh yang dapat diteladani 

adalah tentang bagaimana membina rumah tangga yang diliputi dengan kemuliaan-

kemulian dan kasih sayang.  

Menikah merupakan anjuran agama dan disyariatkan bagi setiap individu 

yang mampu, didalamnya anjuran tersebut memberikan petunjuk bagi individu untuk 

tetap memperhatikan hal-hal yang sangat perlu sebagai pedoman untuk 

melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang terkandung dalam QS al-Nu>r/ 32: 

   

   

    

    

     

    

 

 

Terjemahnya:  

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui.
99

 

 

Maksud dari ayat tersebut hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- 

wanita yang tidak bersuami, di bantu agar mereka dapat kawin. Bagi individu yang 
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berniat dan keinginan untuk menyegerakan menikah dengan dasar sebagai tuntunan 

agama dan kebutuhaan bermasyarakat. Penjelasan tentang perintah menikah 

hukumnya wajib terhadap orang yang telah mampu, dimaksudkan sebagai 

perempuan yang belum bersuami atau laki-laki yang belum beristri, atau mereka 

yang telah beristri atau bersuami yang telah bercerai. Hal tersebut sebagaimana 

disampaikan Ali bin Abu Tholhah dari Ibnu Abbas berkata: ‚Allah mencintai mereka 

dalam hal menikahkan  baik dengan orang merdeka atau dengan budak. Allah 

berjanji bahwa Allah akan memberi kecukupan kepada mereka.‛ 100
 

Beberapa penjelasan tersebut dikatakan bahwa pernikahan merupakan sebagai 

sarana dakwah dalam rumah tangga sebagaiman tuntunan agama  dan disunnahkan 

Rasulullas saw, karena didalamnya banyak terkandung nilai-nilai kemashalatannya 

bagi manusia sebagai hamba yang taqwa. Representatif  pernikahan mendiskripsikan 

proses input dan output didalamnya meliputi segala elemen konsekwensi terorganisir 

sehingga tujuan akhir perkawinan menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah 

dan warohmah. 

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas idealnya perkawinan dalam rumah 

tangga terlihat secara jelas sebagaimana deskripsi realita harapan pasangan suami 

istri membangun mahligai. Harapan dan kenyataan di lapangan ditemukan 

permasalahan yang ditimbulkan dari konflik rumah tangga dalam pasangan suami 

istri yang bersama-sama membangun mahligai bahtera perkawinan tersebut, 
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sehingga berdampak pada konflik yang lebih besar menyebabkan perpisahan kedua 

belah pihak berujung pada perceraian. Hal tersebut sangat ironis dengan melihat 

berbagai akar permasalahan yang melanda keharmonisan ikatan perkawinan. 

a. Pengertian dan Fungsi Perkawinan 

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan pasangan antar 

individu tiap insan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan  

seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga 

masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara 

mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. 

 Berlakunya UU Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam 

perkawinan di Indonesia, dimana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan agama/kerohanian. Kapasitas sistem hukum tentang perkawinan telah 

berlaku sama terhadap semua warga Negara karenanya, secara otomatis setiap warga 

negara wajib patuh terhadap hukum yang berlaku terkait konsekwensi logis, 

termasuk aplikatif UU Perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan 

kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum 

dari suatu perkawinan.
101

   

Tinjauan normatif hukum Indonesia menurut Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan menjelaskan bahwa ‚Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
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hukum masing-masing agama dan kepercayaan‛. Aturan tersebut mendeskripsikan 

bahwa prinsip perkawinan bangsa Indonesia berladaskan Pancasila dan Undang-

undang, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa suatu 

perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah merupakan 

prinsip utama dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan 

menyatakan, ‛tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku‛. 

Menurut syara’ terdapat beberapa pengertian, yaitu: perkawinan adalah 

akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki 

dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-

laki.
102

 Menurut Zakiah Darazat, perkawinan adalah akad yang mengandung 

ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau 

semakna dengan keduanya.
103

  

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika 

dilakukan dengan akad, yang mencakup didalamnya ijab dan qabul antara lakilaki 

yang melamar dan perempuan yang dilamarnya, atau antara pihak yang 
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menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya sematamata 

berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.
104

 

Peraturanperaturan yang telah ditetapkan di dalam pernikahan tentunya 

harus dilaksanakan agar pernikahan tersebut sah dan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan, tentunya sesuai dengan peraturan, tidak terlepas dari syarat dan rukun 

perkawinan. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul 

ihram dalam shalat. Adanya calon pengantin lakilaki dan perrempuan dalam 

perkawinan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).
105

 

Perkawinan menurut Hanafi adalah akad yang memberi faedah untuk 

melakukan mut’ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk 

beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya 

pernikahan tersebut secara syar’i.106
 Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah rumusan 

yang dipergunakan ialah akad atau perjanjian yang mengandung maksud 

membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan  lafaz nakaha atau zawaja.
107
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Definisi yang disebutkan Ulama Syafi’iyah tersebut memandang bahwa hakikat dari 

akad tersebut dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, 

yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara 

keduanya tidak boleh bergaul.
108

 Ulama Maliki menyebutkan bahwa pernikahan 

adalah suatu akad yang mengandung arti untuk mencapai kepuasan dengan tidak 

mewajibkan adanya harga. Sedangkan ulama Hanbali mengartikan pernikahan 

adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah/altazwij untuk mendapatkan 

kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.
109

 

Beberapa definisi perkawinan menurut para Ulama secara substansi pada 

prinsipnya tidak terdapat perbedaan signifikan dikarenakan tertuju pada makna akad  

kecuali penekanan pada redaksi yang digunakan. 

Adapun prinsipprinsip pernikahan yang tertuang dalam Undangundang 

perkawinan yaitu: 

a.  Prinsip sukarela 

  Penjelasan tersebut tercantum dalam BAB II Pasal 6 ayat (1) bahwa 

perkawinan berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bertujuan agar 

suami istri dapat membentuk keluarga  yang kekal dan bahagia dan sesuai pula 

dengan hak asasi manusia, baik lakilaki maupun perempuan keduanya punya hak 
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untuk memilih pasangan hidup. Perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari 

kedua calon suami istri tanpa adanya paksaan dan pasal tersebut menkjamin tidak 

adanya kawin paksa. 

b. Prinsip partisipasi keluarga  

Hubungan pernikahan tidak hanya terjadi antara pasangan tetapi merupakan 

hubungan keluarga kedua belah pihak, keterlibatan semua pihak dalam keluarga 

besar merupakan satu kesatuan dalam keluarga antara pihak suami istri. 

c.  Prinsip mempersulit perceraian 

Pernikahan merupakan prosesi peristiwa yang urgen dan sakral. Semua 

dimensi aspek terakumulasi didalamnya. Secara normatif legalitas baik secara 

agama dan hukum Negara. Konsekwensi pernikahan berdampak pada hak dan 

kewajiban, sehingga segala putusan di dalam perkawinan diatur mengikat. Tujuan 

pernikahan agar suami istri tetap solid menjaga pernikahannya dan mempersulit 

penjatuhan perceraian. Terkecuali memiliki alasanalasan dan bukti yang kuat ke 

Pengadilan. 

d.  Prinsip monogami 

Asas penting yang dianut sistem Undangundang perkawinan pada 

umumnya ialah monogami, yakni asas yang hanya membolehkan seorang lakilaki 

mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Islam tidak mengenal istilah 

poliandri atau seorang wanita bersuamikan lebih dari satu orang. Hukum Islam 
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termasuk hokum dalam bentuk perundangundangan member kemungkinan atau 

tepatnya poligami bagi orang tertentu dan syarat yang ditentukan. 

e.  Prinsip kedewasaan 

Satu diantara ketentuan syarat menikah adalah sudah dewasa, matang 

jasmani dan rohani. Dalam Undangundang Perkawinan menganut prinsip bahwa 

setiap calon suami dan istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan harus 

benarbenar matang secara fisik dan psikis, diharapkan mampu menjalani 

pernikahan sesuai tujuan pernikahan. 

f.  Prinsip menjaga dan memelihara derajat kaum wanita 

Memberi ruang kesetaraan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri 

menjadi pertimbangan dalam pernikahan. Dengan maksud dan tujuan untuk 

memperjelas dan mempertegas hakhak yang harus diperoleh kaum perempuan 

disebalik pencantuman kewajibankewajiban yang dibebankan pada suami. 

Konstruksi jalinan relasi suami istri dalam membangun keluarga terjalin secara 

dinamis untuk mewujudkan keluarga sakinah. 

g.  Prinsip legalitas 

Legalitas perkawinan sebagai perlindungan hukum bagi warga Negara 

terhadap warganya. Hak perlindungan dan hak diproteksi dari ancaman dan 

gangguan yang dialami oleh anggota keluarga. Asas tersebut mempermudah 

pihak terkait mengontrol terhadap pelaksanaan Undangundang Perkawinan di 



89 
 

 
 

seluruh Negara. Sehingga halhal yang sifatnya illegal dapat diproteksi dan 

dimimalisir dan terselesaikan. 

h.  Prinsip selektifitas 

Prinsip tersebut tertuang dalam aturan larangan melakukan perkawinan 

dengan seseorang  sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya yaitu: 

1)  Larangan perkawinan karena hubungan nasab; 

2)  Larangan perkawinan dengan saudara tertentu yang memiliki hubungan darah   

terlalu dekat; 

3)  Larangan perkawinan karena hubungan susuan 

4)  Larangan perkawinan karena hubungan semenda; 

5)  Larangan perkawinan terhadap wanita yang pernah dilian; 

6)  Larangan perkawinan poliandri; 

7)  Larangan perkawinan dengan bekas istri yang telah di talak ba’in kubra; 

8)  Larangan poligami yang melebih empat orang; 

9)  Larangan perkawinan dengan penzina  (lakilaki/ perempuan); 

10) Larangan perkawinan dengan orang musyrik (musyrikah); 

11) Larangan perkawinan dengan orang yang beda agama. 

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro sebagaimana ditulis Soetojo menyatakan 

bahwa perkawinan adalah kesepakatan hidup bersama antara laki-laki dengan 

perempuan yang memenuhi klasifikasi dan syarat-syarat yang mengikat termasuk 
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dalam peraturan hukum perkawinan.
110

 Dengan demikian keberadaan ikatan 

perkawinan mesti dijaga dengan intern khususnya pasangan keluarga dalam 

perkawinan dan secara umum Negara menjaga dengan aturan mekanisme yang 

berlaku didalamnya. 

Tingginya posisi lembaga perkawinan dimata hukum dan UU dilindungi 

Negara terhadap warga negara, melindungi terkait Hak Azazi Manusia dengan 

memberikan jaminan perlindungan pada perkawinan, menjamin anggota keluarga, 

mengikat hubungan dengan konskwensi hak dan kewajiban didalamnya. 

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat berfungsi sebagai mekanisme 

sistem  bagi organisme didalamnya antar anggota-anggotanya yaitu, suami, istri dan 

anak. Berbicara unit terkecil tersebut tidak terlepas dari konsekwensi 

tanggungjawab pihak partisipan untuk membangun keluarga tersebut, terkhusus, 

suami dan istri. Dengan demikian kehidupan berumah tangga tentunya mempunyai 

hak dan kewajiban yaitu. 

Pengertian hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut 

sesuatu. Hak merupakan sesuatu yang wajib diterima. Dengan demikian hak 

merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari pelimpahan 

hasil perkawinan. Dikatakan demikian disebabkan oleh perolehan sesuatu yang telah 

dilakukan sesuai dengan proposional kewajiban. Sedangkan pengertian kewajiban, 
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Kesebelas, 2000), h.10. 



91 
 

 
 

sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya. 

Konsekwensi sebagai manusia menyandarkan kewajiban merupakan suatu 

yang alamiah, apalagi jika berbicara tentang rumah tangga yang didalamnya terkait 

suami istri akan hak dan kewajiban. Pondasi pijakan suami dan istri dalam tatanan 

rumah tangga harus memiliki pemahaman yang terkandung dalam menjalankan 

tanggung jawab tersebut.
111

  

Urgensi peran yang dimiliki suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga 

guna membangun dan memelihara kelangsungan rumah tangganya. Meskipun 

adanya peran tersebut suami tetap  mempunyai hak dan mempunyai kewajiban atas 

isterinya. Sebagai suami dituntut tidak hanya menyiapkan semua kebutuhan lahir 

dan batin, tetapi ia juga dituntut untuk berlaku baik, santun dan tidak berlaku kasar 

kepadanya.  

Pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan sejogyanya 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 30, 

yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang menjadi sendi dasar susunan rumah tangga
112

,  dan Pasal 77 ayat 1 yaitu suami 
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istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
113

. 

Sedangkan kandungan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Pertama, suami 

adalah pembimbing, terhadap istri dan rumahtangganya, akan tetapi mengenai hal-

hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan suami istri bersama; 

Kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup rumah tangga sesuai kemampuannya; Ketiga,  suami wajib memberikan 

pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan 

yang berguna dan bermanfaatbagi agama, nusa dan bangsa; Keempat, sesuai dengan 

penghasilannya suami menanggung diantaranya, nafkah, kiswah dan tempat tinggal 

istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; 

Kelima, istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada 

tamkin sempurna dari istrinya; Keenam, istri dapat membebaskan suaminya dari 

kewajiban terhadap dirinya sebagaiman tersebu pada ayat (4) huruf a dan b; Ketujuh, 

kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila  istri nusyuz.114 

Selanjutnya pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yaitu, Pertama, suami wajib 

menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang 

masih dalam masa iddah; Kedua, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak 
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untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah 

wafat; Ketiga, Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-

anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. 

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, 

sebagai  tempat menata dan mengatur alat-lat rumah tangga; Keempat, Suami wajib 

melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kempuannya serta disesuaikan dengan 

keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 

maupun sarana penunjang lainnya.
115

  

Selanjutnya kewajiban istri terhadap suaminya tertuang dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 83, yaitu, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir 

dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam; Kedua, istri 

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-

baiknya. Kelanjutan tanggung jawab istri tertuang pada asal 84 Kompilasi Hukum 

Islam yaitu, Pertama, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tida mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alas 

an yang syah, Kedua, selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya 

tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk 

kepentingan anaknya; Ketiga, kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku 

kembali sesudah istri nusyuz;  Keempat, ketentuan tentang ada atau tidak adanya 

                                                             
115

Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat,  h. 133. 

 



94 
 

 
 

nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti sah.
116

 

Penjelasan kewajiban suami istri dipandang sangat mengikat antar pasangan 

baik perspektif  UU Perkawinan dan perspektif  Kompilasi Hukum Islam, ruang 

gerak sangat dinamis sesuai dengan konsekwensi dari hak dan kewajiban, agar 

keseimbangan manusia dipranata sosial terbentuk secara baik. 

Selain hal tersebut, masih banyak tugas dari fungsi suami dan istri. Dapat di 

lihat tugas dan tanggungjawab suami meliputi:
117

 

1. Menyadari bahwa istri sebagai amanat dari Allah swt. yang harus 

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi 

kewajibannya. 

2. Menafkahi istri dan rumah tangganya. Selain itu suami juga harus mampu 

menjaga keluarganya dari bencana dan bahaya. 

3. Menjadi pemimpin dalam beribadah kepada Allah swt. 

4. Menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga yang adil, bijaksana dan 

lemah lembut. 

5. Selalu bersabar bila melihat sesuatu yang tidak disukai dari istrinya dan 

berusaha untuk membimbingnya kearah yang lebih baik. 

6. Suami adalah pemimpin, pelindung dan pembimbing dalam rumah tangga, 
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seperti terkandung dalam QS al-Nisa>/4: 34  

   

    

   

   

   

   

     

   

  

  

     

     

       

 

Terjemahnya: 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. 

sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara 

diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka 

dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian 

jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 

 

Ayat tersebut menggambarkan tentang metode untuk keluarga dan kehidupan 

rumahtangga. Seorang suami wajib bekerja mencari rizqi untuk kebutuhan primer 

dan sekunder, sebaliknya istri tidak diwajibkan atas hal tersebut kecuali kondisi 

keluarga tidak memungkinkan dengan alasan tertentu. Dengan demikian superioritas 

seorang suami harus mengurus rumahtangganya sesuai tuntunan syariat.  

Hal yang fitrah bahwasanya laki-laki mempunyai kelebihan atas wanita, 
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diantaranya kekuatan fisik, kekuatan akal, keteguhan, ketabahan dan kesabaran.  

Seorang suami bertanggungjawab penuh terhadap rumahtangganya dan istri yang 

solehah selalu patuh kepada suaminya selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. 

Maksud dari ayat tersebut juga senantiasa menjaga martabat keluarga dan tidak 

berlaku curang serta memelihara kerahasiaan keluarga dan harta suaminya. Allah 

telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.  

Selanjutnya apabila perbuatan meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, 

yakni melakukan perbuatan nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah 

tanpa izin suaminya maka untuk memberi pelajaran kepada isteri yang 

dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat 

tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat 

juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan 

bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain 

dan seterusnya. 

Demikian juga sebagai seorang istri juga memiliki tugas, fungsi dan tanggung 

jawab diantaranya:
118

 

1. Menyadari dirinya adalah bagian dari amanat yang diserahkan Allah swt. pada 

suaminya. 

2. Pembina sekaligus ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas harta benda 
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milik suami dan pendidikan atas anak-anaknya. 

3. Sebagai penstabil dan penyelamat rumah tangga yang mampu menjadi sumber 

ketenagan bagi jiwa suami dan anak-anaknya. 

4. Berusaha menjadi istri yang shalehah, yang mengetahui kewajiban terhadap 

Tuhan-Nya dan terhadap suaminya. 

5. Selalu berusaha menyenangkan bila dilihat suaminya, selalu menuruti kehendak 

suaminya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. dan tidak 

menyelewengkan dirinya serta harta suaminya ke jalan yang tidak di sukai 

suaminya. 

Ranah sosiologis isteri memiliki peran ganda yakni sisi sebagai ibu rumah 

tangga, dan sisi memilki peran sosial dalam masyarakat, bahkan dikatakan sebagai 

pilar negara. Hal tersebut langkah awal bermula lahirnya pendidikan, membangun  

generasi-generasi yang berkualitas dan bermoral dalam rumah tangga.  Isteri-isteri 

yang saleh akan melahirkan anak-anak yang shalih-shalihah sebagai tunas harapan 

bangsa. Kokohnya pondasi tegaknya sebuah keluarga sakinah adalah isteri-isteri yang 

salehah yang senantiasa memberi rasa kesejukan dan ketenangan bagi pasangannya.     

Substansi terkait hak dan kewajiban suami istri dipandang sangat sinergis 

selama menjalankan rumah tangga memenuhi kesadaran dan pemahaman terkait 

tujuan rumah tangga yang dibangun dalam perkawinan menuju muara kebahagian. 

Bias gender membentuk pranata sosial akan kewajiban dan hak suami istri sesuai 

dengan kondisi kontekstual yang disepakati dalam rumah tangga. 
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c.  Tujuan Perkawinan 

Perkawinan merupakan suatu hal yang urgen dalam realitas kehidupan 

manusia, oleh sebab itu sepantasnya manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup 

dan keturunannya dengan cara halal sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan 

melakukan perkawinan seperti yang dicontohkan Rasulullah saw.
119

  

Perkawinan dalam Islam adalah peristiwa penting dari lahirnya generasi yang 

dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi. 

Perkawinan tidak hanya menyatukan pasangan dua insan dan kebaagian dunia 

melainkan untuk akhirat, karena zaman sekarang banyak remaja melakukan 

perkawinan hanya bermodalkan cinta atau nafsu yang berakibatkan gagal 

kedepannya yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.
120

 

Tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam QS al-Ru>m/30: 21 

    

    

  

   

     

   

    

 

 

Terjemahnya:  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
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isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.
121

 
 

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk  memenuhi kebutuhan naluriah 

hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan kebahagian keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.
122

 

Merujuk Undang-undang perkawinan perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 

1, tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan melangsungkan pernikahan 

akan memperoleh suatu keberhasilan baik material maupun spiritual.
123

 Perkawinan 

diharapkan dapat kekal dan diperkokoh pilarnya oleh masing-masing pasangan 

suami istri sehingga pertikaian seminimalisir teratasi sehingga rumah tangga dalam 

perkawinan kekal dan senantiasa harmonis. 

Paparan tersebut dapat disimpulkan, bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk 

membentuk keluarga harmonis, menjalin hubungan yang bersifat kekal antara suami 

istri secara legalitas, serta untuk mendapatkan garis keturunan yang sah. 

Sebagaimana dijabarkan sebelumnya bahwa tanpa adanya kesepahaman, pengertian 

yang mendalam dari tujuan perkawinan, hal tersebut dapat menjadi akar 
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permasalahan bagi keluarga. Tujuan perkawinan merupakan cita-cita dari pasangan 

bersama-sama  mendapatkan harapan kebahagian tidak hanya di dunia akan tetapi 

sampai ke destinasi akhirat.  

Tujuan  perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga sakinah, keluarga 

sakinah merupakan dambaan dan impian setiap pasangan dalam keluarga. Dengan 

demikian  keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana 

kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.
124

 

Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa tujuan perkawinan 

dapat terbagi menjadi lima, yaitu:  

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;  Setiap orang berharap mempunyai 

penerus dirinya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan 

perjuangan orang tuanya. 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 

kasih sayangnya; menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu 

dengan  melangsungkan pernikahan. antara suami dan isteri yang syah dimata 

hukum dan agama dihalalkan untuk menumpahkan kasih sayang untuk 

pasangannya atau untuk menyalurkan syahwatnya.  

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dankerusakan; 

Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan 

pada dirinya. Menikah juga membuat seseorang terhindar dari zina dan fitnah. 
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Zaman yang semakin globalisasi ini semakin banyak kejahatan yang tak terduka 

disekeliling kita dan pergaulan anak muda sangat bebas yang dapat merusak 

dirinya. Apabila umur telah mencukupi dan sanggup untuk menafkahi 

keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan pernikahan.   

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 

halal; Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima 

hak dan kewajibannya sebagai isteri atau suami dalam berumah tangga. 

Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan isteri.  

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar 

cinta dan kasih sayang.‛ Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Apabila 

kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka untuk membentuk 

masyarakat yang tentram dan nyaman akan menjadi lebih mudah. 
125

 Ungkapan 

rumahku surgaku menandakan sebuah rumah nyaman dan damai bagi orang-orang 

didalamnya dan lingkungannya. 

C. Masalah konflik  

Pijakan yang peneliti gunakan dalam karya tulis ini yaitu berorientasi 

sepenuhnya kepada fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan 
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yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah 

tangga yang tidak dapat terselesaikan. 

1. Pengertian Konflik  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah konflik berarti: percekcokan, 

perselisihan dan pertentangan.
126

 Sedangkan istilah Webster ‚conflict‛, dalam 

bahasa aslinya adalah suatu ‚perkelahian, peperangan, atau perjuangan‛, yaitu 

berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata tersebut kemudian 

berkembang menjadi ‚ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi terhadap beberapa 

kepentingan, ide, dan lain-lain‛.
127

 

Menurut William Hendricks suatu konflik dipandang dari dua perspektif: 

bahaya dan kesempatan.
128

 Sedangkan pendapat klasik mengatakan, konflik identik 

dengan bahaya. Bagi yang sependapat dengan pendapat ini, dengan terjadinya 

konflik, maka tujuan atau situasi dapat menjadi chaos, karena itu sedapat mungkin 

harus dihindarkan atau dicegah. Hal lainnya yang berpandangan optimis, konflik 

bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti karena merupakan kejadian yang tidak bisa 

dihindarkan, bahkan dalam tahap tertentu, konflik berguna bagi perjalanan 

kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan. Hal inilah yang menyatakan 
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bahwa konflik selalu ada dalam proses kehidupan manusia, dan tidak perlu dimaknai 

sebagai sesuatu yang bahaya, melainkan sebuah kesempatan, tergantung bagaimana 

memandang dan mengelolanya.
129

  

Konflik merupakan hal yang alami dalam sepanjang hidup manusia. Baik 

konflik yang sifatnya laten maupun yang bersifat manifes. Konflik tidak selamanya 

dihadapi dengan cara kekerasan, akan tetapi masih ada metode solusi yang efektif 

dengan cara damai (non voilance). Artinya dalam menyelesaikan setiap konflik 

mekanismenya tidak harus dengan cara mencari menang-kalah, selayaknya 

peristiwa-peristiwa konflik sering terjadi. Meskipun konflik yang dimaksud biasanya 

termasuk dalam kategori kasus konflik hukum pidana. Malah sebaliknya didalam 

konflik kasus perdata untuk saat ini juga tidak sedikit kita jumpai. 

Menurut kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni ‚conflict‛, dan 

‚dispute‛ yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan 

kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat 

dibedakan. Kosa kata conflict sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi 

‚konflik‛, sedangkan kosa kata ‚dispute‛ dapat diterjemahkan ‚sengketa‛. Sebuah 

konflik, yakni sebuahs ituasi di mana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada 

perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa bila mana 

pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, 

                                                             
129

John Paul Lederach, The Little Books Conflict Transformatio  (USA: Good Books, 

2003), h. 23.  



104 
 

 
 

baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau 

kepada pihak lain.
130

 

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang 

dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumahtangga 

yang tidak dapat terselesaikan. Fenomena dalam suatu perkawinan seringkali 

muncul berbagai persoalan yang tidak dikehendaki, namun tidak dapat dihindari. 

Masalah yang timbul dalam suatu perkawinan dapat  menyebabkan  terjadinya 

perselisihan, pertengkaran atau ketegangan dalam suatu rumahtangga sehingga 

memunculkan apa yang disebut dengan kekacauan keluarga (Disorganisasi keluarga). 

Disorganisasi keluarga ini dapat diartikan sebagai  pecahnya suatu unit 

keluarga, terputusnya atau retaknya peran sosial jika satu atau beberapa orang 

anggotanya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Disorganisasi keluarga 

dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami isteri dalam berbagai hal. 

Maka, dalam perjalanan sejarah hidup manusia orientasinya tidak terlepas dari 

konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa yang bersifat natural dan sunatullah 

dalam kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan banyaknya perbedaan-perbedaan 

yang ada, dalam kehidupan manusia, terlebih lagi menyangkut dua insan manusia 

yang berbeda untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan. 

2. Jenis-jenis Konflik 
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Menurut Juanita pengajar USU yang mengutip pendapat James A.F. Stoner 

dan Charles Wankel menjelaskan bahwa konflik itu ada lima jenis, yaitu konflik 

intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antara individu dengan suatu kelompok, 

konflik antar kelompok dalam satu organisasi, dan konflik antar organisasi.
131

 

Dengan demikian konflik merupakan suatu keadaan yang dapat terjadi baik dalam 

lingkup kecil personal manusia maupun dalam lingkup yang lebih luas mengarah 

kepada kelompok. 

Dari jenis konflik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia tersebut konflik 

dengan berbagai pengertiannya sebagai berikut:
132

 

a. Konflik intrapersonal  ialah konflik yang terjadi di dalam diri seseorang. Konflik 

ini berlangsung bukan dengan orang lain, namun dengan diri sendiri. 

Pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam diri  sendiri ketika menyikapi 

sesuatu, misalnya, disebut konflik atau apabila pada waktu bersamaan, seseorang 

memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. 

b. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain, 

misalnya karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi 

antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik 

interpersonal ini merupakan suatu  dinamika yang amat penting dalam perilaku 

perkawinan, karena akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota 
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keluarganya. Konflik demikian kemungkinan besar akan mempengaruhi proses 

pencapaian tujuan perkawinan. 

c. Konflik antara individu dengan kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan 

cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konfomnitas, yang 

ditekankan oleh kelompok kepada mereka. Misalnya, seseorang yang tidak bisa 

mencapai norma-norma produktivitas kelompok tempat ia berada, dapat dihukum 

oleh kelompok kerjanya. 

d. Konflik antar kelompok dalam satu organisasi yang sama. Misalnya, konflik 

antara lini dengan staf, pekerja dengan pekerja, atau pekerja dengan pihak 

manajemen. Konflik semacam ini merupakan tipe yang banyak terjadi di dalam 

suatu organisasi. 

e. Konflik antar organisasi. Misalnya suatu perusahan berkompetisi dengan 

perusahan lain untuk meraih konsumen sebanyak-bayaknya. Dalam rangka 

persaingan itu terjadi persaingan tidak sehat yang menyebabkan konflik. Akan 

tetapi konflik yang demikian tidak selamanya negatif. Justru adanya persaingan 

ataupun konflik tersebut dapat menumbuhkan kreatifitas untuk pengembangan 

produktfitas baru dengan lebih efisien.  

3. Faktor Penyebab Konflik 

Akar konflik adalah perbedaan, di antara perbedaan tersebut meliputi 

perpektif, wacana, kultur, agama, ekonomi pengetahuan dan lain sebagainya, yang 
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dikonstuktif dari berbagai dimensi menurut subyektifitas perspektif individu 

terhadap komunitas hidupnya yang mengalami perberbedaan.  

Perbedaan ini hadir secara alami karena terbentuk oleh dasar-dasar bawaan 

prinsip dari keyakinan (belief) dan pandangan hidup (worlrd view),  ke dua wilayah 

ini dibentuk oleh kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan diri atau 

kelompok. Dengan demikian konflik tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial. Meski 

demikian konflik tidak akan membuat manusia bertahan hidup dalam pertentangan 

dan perselisihan terus menerus.
133

 

Menurut Karl Marx penyebab terjadinya konflik karena sejarah kehidupan 

masyarakat ditentukan oleh materi atau benda yang berbentuk alat produksi sebagai 

penguasa kehidupan masyarakat. Alat tersebut berupa ekonomi, sebagai produk 

terpenting dan sebagai faktor yang dijadikan kekuataan kekuasaan.  

Menurut Karl Marx bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara 

berbagai individu dan kelompok muncul terutama melaui terbentuknya hubungan-

hubungan pribadi dalam produksi.
134

 Masyarakat terpecah menjadi klasifikasi sosial 

berdasarkan kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan produksi dan 

mendominasi, mengekploitasi kelompok yang lemah.  

Beberapa pandangan Karl mark mengemukakan terkait kehidupan sosial yaitu: 
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a. Masyarakat sebagai arena yang didalamnya terdapat berbagai bentuk 

pertentangan. 

b. Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam petentangan dengan 

berpihak kepada kekuatan yang dominan. 

c. Paksaan  (coercion) dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk 

memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi (property), perbudakan 

(slavery), capital yang menimbulkan ketidaksamaan dan kesempatan. 

d. Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas 

yang berkuasa (kapitalis) demi keuntungan mereka. 

e. Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai 

kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga konflik tak 

terelakkan lagi.
135

 

 

a. Faktor-faktor Konflik dalam Perkawinan 

Konflik menimbulkan adanya pola pembentukan dalam masyarakat serta 

dipengaruhi oleh budaya yang ada dalam diri individu, yang demikian menjadi 

pijakan kuat terhadap seseorang atau kelompok kemasyarakatan diantaranya 

perbedaan sikap, pikiran, serta nilai-nilai yang tertanam.  

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik diantaranya: 

1) Perbedaan pendirian 

Yaitu keyakinan orang perorangan yang telah menyebabkan konflik antar 

individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan yang 

berkaitan dengan pendirian, dan masing-masing pihakpun berusaha 

membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai 

pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik 

atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas 

sosial tidak adapun individu yang memiliki karakter yang sama. Sehingga 

perbedaan pendapat tujuan dan keinginan tersebutlah yang mempengaruhi 

timbulnya konflik sosial. 

2) Perbedaan budaya 

Perbedaan Kebudayaan tidak hanya menimbulkan konflik antar individu 

akan tetapi bias juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan 

menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula 
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dikalangan khalayak kelompok yang luas. Perbedaan-perbedaan yang terjadi 

dalam masyarakat membuat adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi 

tetapi hal-jal tersebut tidak menjadi patokan akan timbulnya konflik yang terjadi 

dalam masyarakat tetapi yang berubah justru ada pada sistem nilai-nilai yang 

tertanam dalam masyarakat karena yang menyebabkan perbedaan pada pola piker 

serta pendirian ada dalam masyarakat itu sendiri.
136

 

 

Selanjutnya faktor-faktor penyebab konflik social yang lain diantaranya: 

 

1) Perbedaan antar perorangan 

Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian atau pendapat. Hal 

ini mengingat bahwa  manusia adalah individu yang unik atau istimewa, karena 

tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu dengan yang lain.  

2) Perbedaan kebudayaan 

Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkahlaku 

perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan 

dalam tataran individu, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak 

sama. 

3) Bentrokan kepentingan 

Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik dan 

sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki  kebutuhan dan kepentingan 

yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula halnya 

dengan suatu kelompok tertentu juga akan memiliki kebutuhan dan kepentingan 

yang tidak sama dengan kelompok lain. 

4) Perubahan sosial yang terlau cepat di dalam masyarakat 

Perubahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan 

pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Perubahan-

perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan 

proses/sosial di dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap 

semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan 

masyarakat yang telah ada.
137

 

 

 Dengan demkian banyaknya faktor penyebab konflik secara umum yang 

terjadi diranah sosial memberikan gambaran kondisi konflik yang multikompleks 

penyebabnya dan banyaknya latarbelakang yang mempengaruhinya. 
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Adapun penyebab yang menimbulkan perselisihan konflik  antara suami 

isteri yang disebabkan faktor-faktor diantaranya disebabkan: 

1)  Berbuat sewenang-wenang 

2)  Melakukan kekejaman kepada orang lain 

3) Menyeleweng dengan orang lain 

4) Membohongi, menipu orang lain 

5) Memboroskan uang yang seharusnya untuk kepentingan keluarga 

6) Suka bergaul dengan teman-teman yang tidak baik 

7) Tidak berdisplin di dalam rumah tangga 

8) Pencemburu yang keterlaluan 

9) Tidak mau mengurus  rumah tangga sebagaimana mestinya 

10) Peminum/ mabuk  

11) Tidak jujur pada umumnya, juga ditempat kerja, dalam bisnis, dan sebagainya 

12) Cerewet dan sebagainya.
138

  

 

Disamping hal tersebut di atas pertentangan juga sering disebabkan karena 

adanya campur tangan yang berlebihan dari mertua atau ipar, kedua suami-isteri 

memang banyak perbedaan yang sulit dipertemuan, adanya anak-anak dari 

perkawinan sebelumnya, penghasilan tidak cukup dan harga kebutuhan  hidup serba 

mahal, kebiasaan-kebiasaan (habits) dari seseorang yang menjengkelkan orang lain,  

tidak mendapat kepuasan dalam hubungan seks, salah seorang lekas marah atau 

mudah merasa tersinggung, dan salah seorang atau keduanya neorotis  atau malahan 

menderita kekurangan mental yang lebih parah dari neurose.
139

 

Sebab-sebab yang lebih spesifik atau sumber konflik tersebut juga dikarenakan 

ketidak-mampuan atau kekurang-mampuan dari salah seorang atau kedua suami-
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isteri untuk ‚membuat penyesuaian‛, pada umumnya sebelum kawin, baik pria 

maupun wanita, tidak pernah disiapkan untuk menghadapi tugas-tugas, peranan-

peranan, persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan yang nanti akan dialami 

sesudah mereka berkeluarga, mereka tidak pernah mempelajari macam-macam ilmu 

dan skills (ketrampilan) yang nanti akan dibutuhkan dan pria dan wanita-wanita 

muda, sejak masih kecil diberi pengertian yang tidak betul atau sekurang-kurangnya 

tidak tepat tentang perkawinan dan peranan serta tugas-tugas dalam perkawinan.
140

 

Dinamika persoalan merupakan varian  peyebab faktor yang dapat 

mengganggu kerukunan antara suami dan isteri. Ketegangan, kegoncangan, 

ketidakpastian dan kesulitan ekonomi yang melanda kehidupan dalam keluarga. 

Penyebab internal hal yang menjadi sumber pendukung lainnya dapat dijumpai 

dengan banyaknya perbedaan atau terlalu sedikit kecocokan (kompatibilitas) di 

antara suami dan isteri. 

Sedangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya konflik dalam 

kehidupan berumah tangga juga dapat disebabkan oleh: 

1) Faktor kerusakan akhlak. 

Dimaksudkan di sini adalah apabila salah seorang atau kedua-duanya 

melakukan penyimpangan moral atau akhlak seperti: 

a. Berzina, yaitu melakukan hubungan seks bukan dengan isterinya atau suaminya. 

b. Serong, yaitu adanya ketidakjujuran dari salah satu pihak atau keduanya. 

c. Judi. 

2) Faktor ekonomi. 

Dimaksudkan di sini adalah: 

a. Kurang terbukanya antara suami isteri dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. 

b. Berkurangnya sumber nafkah keluarga. 
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c. Bertambahnya kebutuhan rumah tangga tidak sejalan dengan peningkatan 

penghasilan. 

d. Sibuknya suami isteri dalam mencari nafkah sehingga kehidupan rumah tangga 

tidak terurusi. 

3) Faktor biologis. 

Dimaksudkan di sini adalah adanya hambatan pada salah seorang suami isteri 

dalam hal biologis yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga 

tersebut, antara lain seperti: 

a. Suami atau isteri tidak dapat menjalankan fungsinya. 

b. Belum atau tidak mempunyai keturunan. 

c. Perbedaan usia yang terlalu jauh. 

d. Terjadi kesenjangan dalam latar belakang pendidikan. 

e. Di antara suami isteri terjadi penyimpangan seksual seperti lesbian, homoseks, 

hiperseks, impoten dan frigid. 
4) Faktor pihak ketiga. 

Yang dimaksudkan pihak ketiga ini adalah adanya campur tangan orang lain 

terhadap kehidupan rumah tangga seseorang sehingga terjadi konflik 

ketidakharonisan rumah tangga tersebut. Sebagai akibat campur tangan pihak 

ketiga itu antara lain: 

a. Faktor kecemburuan di antara kedua belah pihak. 

b. Campur tangan mertua atau saudara terhadap urusan rumah tangga seseorang. 

c. Masalah saudara ipar yang ikut numpang dalam rumah tangga. 

d. Masalah pembantu rumah tangga seperti isteri mencurigai suami berbuat serong 

dengan pembantunya atau sebaliknya. 

e. Masalah poligami. 

5) Faktor salah paham. 

Di antara faktor-faktor yang dapat meyebabkan salah paham dalam suatu 

rumah tangga antara lain: 

a. Perkawinan antar suku yang berbeda, sehingga menyebabkan salah paham dalam 

suatu rumah tangga. 

b. Perbedaan cara dalam mendidik anak. 

6) Faktor politik. 

Dimaksudkan di sini adalah terjadinya perbedaan interns politik antara suami 

isteri seperti dalam masalah pemilihan umum, yang menimbulkan ketegangan 

dalam rumah tangga tersebut.
141
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H. Ali Akbar, Dasar-Dasar Konseptual Penanganan Masalah Bimbingan dan Konseling 
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Konflik keluarga pada pokoknya timbul diseputar perubahan ‚keadaan dan 

kepribadian‛ dalam rangkaian keluarga. Krisis keluarga dapat pula timbul bila 

terjadi perceraian, salah satu anggota keluarga sakit, anak-anak akan menjadi 

delinkuen, kepala keluarga menganggur, dan terkena musibah lainnya. Akibat 

adanya krisis ini keluarga harus menyesuaikan diri terhadap perubahan struktur, dan 

peranan baru. Krisis yang berlanjut cenderung menjadi disharmoni keluarga.
142

 

Perubahan-perubahan dalam rumah tangga merupakan bagian dari manifestasi 

perkembangan kehidupan seseorang. Disamping itu juga bisa terjadi  perubahan yang 

disebabkan karena musibah. Keadaan ini menuntut supaya suami isteri senantiasa 

tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam rumah tangganya kemudiaan 

melakukan usaha-usaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Bila 

perubahan dalam keluarga tidak diikuti dengan perubahan pada suami isteri, maka 

akan timbul suatu keadaan yang dapat menimbulkan konflik rumah tangga.  

Adanya suatu indikasi konflik dalam rumah tangga adalah manakala 

komunikasi diantara suami isteri tidak berjalan, dan pola interaksi yang terbangun di 

antara keduanya memiliki kondisi  yang menegangkan. Banyaknya penyebab 

terjadinya konflik antara suami isteri, dengan berbagai permasalahn dan alasan 

seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ekonomi yang minim, suami atau isteri 

mempunyai pasangan lain (wanita idaman lain/pria idaman lain) dan meninggalkan 
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T. Sumarno Nugroho, Sistem Intervensi Kesehatan Sosial (Yogyakarta: PT. Hanindita, 
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tanggungjawab oleh suami maupun isteri. Sehingga perubahan mendasar tersebut 

menjadi penyebab dari munculnya konflik suami isteri. 

b.  Syiqaq dan nusyu>z dalam konflik perkawinan 

Definisi syiqaq merupakan pertikaian dan perselisihan yang meruncing antara 

suami istri dalam pertikaian yang melebihi batas.
143

 Syiqaq yaitu perselisihan yang 

berawal terjadi pada suami istri secara bersama-sama. Syiqaq berbeda dengan 

nusyu>z  yang secara spesifik perselisihannya hanya berawal dan terjadi pada salah 

satu pihak, suami atau istri.
144

 

Nusyu>z merupakan pembangkangan atau tidak taat perintah. Secara 

umumnya masyarakat memahami nusyu>z sebagai pembangkangan terhadap suami, 

dan tidak sebaliknya. Nusyu>z menyebabkan tindakan kekerasan dalam rumahtangga. 

Konsep nusyu>z tidak diletakkan pada suami, dan jelas merupaka standar ganda. 

Karenanya sebagai manusia biasa laki-laki pun berpeluang untuk melakukan nusyu>z, 

bahkan secara tegas al-Quran (QS al-Nisa>/4: 128) menyebutkan nusyu>z pada laki-

laki.
145

  

Kandungan dalam al-Quran menjelaskan bahwa nusyu>z terbagi menjadi tiga 

keadaan. Keadaan pertama, pendurhakaan yang dilakukan istri. Keadaan kedua, 

                                                             
143

As’ad Yasin, Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 26.  
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bentuk nusyu>z oleh suami. Keadaan ketiga, nusyu>z dari kedua belah pihak. Secara 

spesifik nusyu>z diklasifikasikan sebagaimana berikut:
146

 

a.  Para fuqaha mengklasifikasikan nusyu>z  istri pada empat bentuk, yaitu: 

1) Meninggalkan berhias di hadapan suami sedangkan suami menginginkannya. 

2) Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya. 

3) Keluar dari rumah tanpa seizing suami atau tanpa hal Syar’i. 

4) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagaimana Shalat, Puasa 

Ramadhan. 

b. Nusyu>z dari suami mempunyai beberapa dimensi pembahasan dalam istilah 

syara’, yaitu: 

1) Perlakuan congkak, sombong dan acuh tak acuh yang ditonjolkan oleh suami 

terhadap istrinya. 

2) Memusuhi dengan memukul, menyakiti, dan melakukan hubungan yang tidak 

baik. 

3) Tidak melaksanakan kewajibannyam memberi nafkah. 

4) Memperlakukan istri dengan keras dengan melakukan pisah ranjang dan 

menolak berbicara, dan lain-lain. 

c.  Nusyu>z dari kedua belah pihak 

Pembangkangan, perpecahan, perselisihan dan komunikasi yang brurk dari ke 

dua belah pihak baik suami maupun istri dapat membawa kearah konflik dan 
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Ngatiwi, ‚Al-Quran dalam Menyelesaikan Konflik Rumahtangga‛ (Telaah Atas Syiqaq 
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kehancuran. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif tidak hanya berdampak 

pada pasangan suami istri tetapi berdampak juga terhadap keluarga, anak-anak 

dan lingkungan masyarakatnya. 

Bentuk nusyu>z suami adalah tindakan atau perbuatan durhakan yang 

dilakukan seorang suami terhadap istri. Terkait hal tersebut, maka perbuatan suami 

dapat di pandang sebagai nusyu>z menurut mazhab Hanafi yaitu apabila suami 

membenci dan menyakiti istri. Ulama Maliki berpandangan bahwa sama, yaitu jika 

suami memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti 

memukul, mencela, dan melaknatnya. Sependapat juga dengan pendapat mazhab 

Syafi’i tentang nusyu>z  seorang suami apabila menyakiti istri seperti memukul atau 

perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Sementara ulama Hambali 

pendapatnya juga tidak jauh berbeda yaitu jika suami melakukan tindakan yang 

membahayakan, teror mental serta merampas hak-hak istri.
147

 

Secara ekplisit kategori nusyu>z  suami, sebagaimana terkandung dalam QS 

al-Nisa>/4: 128 
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Saleh bin Ghanim al-Saldani, Nusyu>z. Alih Bahasa A. Syauqi Qadri (Jakarta: Gema 
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Terjemahnya: 

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyu>z atau sikap tidak acuh dari 

suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 

sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 

manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu 

secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyu>z dan sikap tak acuh), maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
148

 
 

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa nusyu>z  yaitu meninggalkan 

kewajiban bersuami isteri. Nusyu>z dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa 

izin suaminya sedangkan nusyu>z dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap 

isterinya,  tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. 

Maka diketahui bahwa ada beberapa hal yang masuk ke dalam identifikasi 

perbuatan nusyu>z suami terhadap istri, yaitu:  

1) Tidak memberikan mahar sesuai dengan permintaan istri. 

2) Tidak memberikan nafkah zahir sesuai dengan penadapatan suami. 

3) Tidak menyiapkan peralatan rumahtangga, perlengkapan dapur, perlengkapan 

kamar utama, seperti alat rias dan perlengkapan kamar mandi sesuai degan 

keadaan di rumah istri. 

4) Tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumahtangga. 

5) Tidak berbuat adil di antara anak-anaknya.
149
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Melihat kondisi permasalahan nusyu>z  dalam perkawinan dipandang dari sisi 

kehidupan merupakan hal yang alami tetapi hal tersebut harus diselesaikan secara 

baik sesuai dengan kaedah landasan normatif yang terkandung dalam al-Quran dan 

hadis.  Perintah dan tuntunan dalam pedoman umat Islam menberikan solusi 

terhadap persoalan terutama konflik dalam perkawinan antara suami dan istri.  

Hukum Islam merumuskan beberapa tahapan sebagai tindakan dalam 

menyelesiakan kasus nusyu>z  istri. Pihak suami diberi kewenangan untuk melakukan 

tindakan dalam menyikapi nusyu>znya istri yaitu, suami memberikan nasihat dan 

bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Selanjutnya suami melakukan 

tindakan pisah ranjang dan tidak mencampuri istrinya. Dan apabila dengan ke dua 

cara tersebut masih nusyu>z, maka boleh melakukan tindakan tegas dengan pukulan 

yang tidak menyakitkan, misalnya dengan seikiat rumput atau dengan tujuan sebagai 

pembelajaran baginya. Apabila langkah tersebut tidak ada perubahan juga, bahkan 

konflik semakin membesar maka solusinya dengan mengangkat hakam untuk 

menyelesaikan perkaranya. 

d.  Dampak Konflik Perkawinan 

Harapan dari mahligai perkawinan adalah menciptakan kehidupan rumah 

tangga yang harmonis, terwujud dalam bentuk sakinah mawaddah dan warohmah. 

Seiring berjalannya proses kehidupan berumahtangga tidak terlepas adanya berbagai 

persoalan yang senantiasa dihadapi dalam perkawinan pada setiap pasangan suami 

istri. Persoalan yang timbul dalam bahtera rumah tangga dianggap hal yang 
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sunnatullah terhadap pasangan perkawinan dikarenakan latarbelakang pasangan 

yang berbeda. Semakin mirip latarbelakang pasangan maka semakin kecil perbedaan 

yang menonjol dan sebaliknya semakin jauh perbedaan tersebut berdampak pada 

persepsi yang berbeda terkait hal yang munculkan akibat perbedaan. 

Hal-hal signifikan demikian sangat tidak dapat dihindari dalam kehidupan. 

Masalah yang timbul dalam suatu perkawinan merupakan  menyebab  terjadinya 

konflik baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup luas tergantung pada akar 

masalah yang dihadapi pasangan perkawinan dan kemampuan pasangan untuk 

menyelesaikan persoalan. Perselisihan, pertengkaran atau ketegangan dalam suatu 

rumah tangga sehingga memunculkan apa yang disebut dengan kekacauan keluarga 

(Disorganisasi keluarga). 

Disorganisasi keluarga ini dapat diartikan sebagai  pecahnya suatu unit 

keluarga, terputusnya atau retaknya peran sosial jika satu atau beberapa orang 

anggotanya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Disorganisasi keluarga 

dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami isteri dalam berbagai hal, 

diantaranya ketidakpercayaan pasangan suami istri dalam keluarga, Kekerasan 

Dalam Rumahtangga, dan perceraian. Masih banyak fenomena dampak realitas 

dimasyarakat yang diakibatkan konflik menyebabkan disfungsi keluarga. 

Perjalanan sejarah hidup manusia orientasinya tidak terlepas dari konflik. 

Konflik merupakan suatu peristiwa yang bersifat natural dan sunatullah dalam 

kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan banyaknya perbedaan-perbedaan yang 
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ada, dalam kehidupan manusia, terlebih lagi menyangkut dua insan manusia yang 

berbeda untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan. 

Persoalan penyebab konflik perkawinan dipandang banyak yang 

melatarbelakangi, baik dari hal terkecil hingga yang terbesar. Orientasi area besar 

dapat dijumpai persoalan akibat dampak lajunya arus globalisasi yang dihadapi 

bangsa-bangsa di dunia tak terkecuali khususnya Indonesia.
150

 Globalisasi 

merupakan dampak dari fenomena yang tidak bisa dihindari oleh manusia dan oleh 

negara manapun. Dampak konsekwensi global membawa kearah perubahan pesat 

dan besar pada segala aspek kehidupan, tak terkecuali terjadi perubahan pada nilai-

nilai sosial budaya. Pendapat Dadang Hawari terkait wujud perubahan tersebut 

dapat diidentifikasikan diantaranya: perubahan pada aspek nilai moral, etik, kaidah 

agama dan pendidikan anak dirumah, pergaulan dan pekawinan. Penyebab 

pergeseran pola hidup masyarakat yang semula bercorak relijius menjadi individual 

materialistik dan sekuler. Diantara satu dampak perubahan tersebut yakni 

terancamnya lembaga perkawinan dan keluarga yang merupakan lembaga dini bagi 

anak dan remaja. 
151

 

                                                             
150
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Perubahan-perubahan yang ditimbulkan dari dampak globalisasi khususnya 

mengancam lembaga perkawinan berpengaruh terhadap fungsi, kedudukan dan peran 

orangtua di intern institusi keluarga. Perubahan dan pergeseran peran keluarga 

sebagai pelindung dan kedamaian, dasar-dasar pergaulan hidup, unit sosial 

ekonomis, serta proses sosialisasi awal dalam kehidupan bermasyarakat sudah jauh 

dari ideal sebab sebagai tuntutan hidup bagi keluarga modern.
152

 Dapat diperhatikan 

pada situasi fenomena kedudukan dan peran suami istriatau orangtua dalam keluarga 

sebagai unit sosial ekonomis; hal tersebut diketahui bahwa kedua-duanya bersama-

sama sebagai pencari nafkah dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Konsekwensi 

perkerjaan mencari nafkah menimbulkan kondisi anggota keluarga harus pergi dalam 

waktu yang cukup lama, bahkan aktifitas kumpul bersama dalam kelurga terbatas 

waktu di malam hari, akhir pekan atau bahkan akhir tahun. 
153

 Faktor ekonomis 

merupakan sangat signifikan penentu perubahan dalam sebuah keluarga dan 

berdampak sangat besar terhadap pola komunikasi yang akan sulit terbangun dengan 

jarak jauh sebagai penentu utama. Kondisi yang berkelindan tak terpisahkan antara 

kebutuhan dan dampak  yang ditimbulkan. 

Sisi lain dampak negatif yang dimuncukan dalam interaksi sosial dalam 

keluarga yang tidak dapat dikendalikan merupakan satu indikator faktor penyebab 

                                                             
152

Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak  
(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet ke-3, h. 23. 
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rapuhnya keutuhan dan kehidupan berkeluarga bahkan berujung pada perceraian.
154

 

Dampak indikasi lain berkelindan dengan persoalan lain yang bermuncullan yaitu 

yang tidak jarang dijumpai tindakan kekerasaan dalam rumah tangga (KDRT)
155

 

familiar dikenal kekerasan domestik (domestic violence), singnifikan selalu 

berdampak terhadap istri dan anak. Meskipun dampak KDRT tidak hanya 

berdampak terhadap istri dan anak tetapi hal tersebut bisa juga berdampak terhadap 

suami akan tetapi presentasenya tidak sebanyak yang dialami pasangan istri dan 

anak. 

Rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri dan anak; orang yang 

mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan dan perwalian, yang menetap alam rumah tangga; dan orang yang 

membantu dan menetap di rumah tangga; serta orang yang bekerja an dipandang 

sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga 

yang bersangkutan.
156

 Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikategorikan 

lingkup kasus-kasus yang termasuk dalam KDRT, diantaranya KTI, KTD, 

Perkosaan, PEL-SEKS, KTA dan KDK. 

                                                             
154

EB Surbakti, Sudah Siapkan Menikah (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), h. 70. 
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Kekerasan dalam Rumah Tangga dimaksud adalah setiap setiap perbuatan terhadap 

seseornag terutama perempuan yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga. (lihat Pasal I Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga). 
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Penanganan KDTR membutuhkan penanganan karena keluarga dalam 

lingkup rumah tangga sangat berdampak besar bagi kelompok sosial yang lebih 

besar, yaitu masyarakat, bangsa dan Negara. Jika seseorang memiliki masalah dalam 

rumah tangganya maka kemungkinan untuk sukses dan berkomunikasi dengan baik 

dalam kelompok sosial yang lebih besar juga akan terganggu. Sebagaimana latar 

belakang penulisan buku Jakarta Undercover yang ditulis oleh Moammar Emka
157

 

bahwa permasalahan komunikasi yang tidak selesai di rumah tangga, menimbulkan 

pencarian kepuasaan seks di luar rumah. Persoalan tersebut menimbulkan 

permasalahan baru di masyarakat, bangsa dan negara, yaitu prostitusi. Dengan 

adanya UU PKDRT mengisyaratkan bahwa perasalahan kekerasaan dalam rumah 

tangga adalah permasalahan krusial yang dari waktu ke waktu masih menunjukkan 

peningkatan jumlah maupun intesitasnya.
158

 Undang-undang tersebut tidak 

dimaksudkan untuk menjadi rujukan istri minta cerai, tetapi untuk mengkaji atau 

mencari jalan menuju kehidupan suami istri yang harmonis kembali.
159

 

Secara generalisasi berdasarkan fakta tersebut menunjukkan indikasi dampak 

konflik perkawinan dilatarbelakangi faktor-faktor pemicu (trigger) yang 

menimbulkan dampak signifikan terhadap sebuah ikatan perkawinan. Beberapa 
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diantaranya sangat berdampak kepada anggota dari unit keluarga didalamnya. 

Sehingga menimbulkan kondisi hubungan keluarga tidak berjalan dengan baik sesuai 

harapan dan tujuan perkawinan yakni mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan 

warohmah. 

Sungguh ironis apabila melihat potret keluarga Indonesia saat ini yang sangat 

memprihatinkan, terjadi disintegritas yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya kekerasan dan perceraian. Esensinya sebuah keluarga dikonstruk 

berasaskan pernikahan dan perjanjian sakral dan menjadi cita-cita luhur bagi setiap 

pasangan suami istri atau orangtua, akan tetapi justru sebaliknya hal tersebut 

terabaikan dan jauh dari harapan. Pernikahan tidak hanya dipahami sebatas 

memahami kebutuhan dan tuntunan naluri setiap manusia yang asasi semata, akan 

tetapi persoalan lebuh kompleks apabila didalamnya terkait konsekuensi yang 

diakibatkan pernikahan itu yaitu tanggungjawab dalam membina rumah tangga.
160

 

Menindaklanjuti metode, strategi membina serta mempertahankan  keluarga 

harmonis dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing 

pasangan  yang dilandasi saling menghormati kondisi pasangan melalui komunikasi 

dengan selalu menyertakan etika yang terdapat dalam ajaran Islam. Adanya langkah 

konkrit tujuan pernikahan dalam agama Islam yaitu keluarga sakinah (ketengan, 

kenyaman), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (rasa kasih sayang) akan terwujud 
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apabila menjadi komitmen dari masing-masing pihak terhadap pasangannya. 

Kecenderungan akan keluarga idaman seperti ini menjadi cita-cita bagi setiap 

pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.
161

 Keinginan seperti ini merupakan 

harapan bagi setiap insan diseluruh lapisan sosial, berbangsa dan bernegara. 

3.  Perceraian  

  Peraturan yang mengatur tentang perceraian di Indonesia yaitu Undang-

undang No 1 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang didalamnya secara 

ekplisit tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah percerian. 

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau 

tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.
 162

 Menurut fuqaha, percerian disebut 

thalaq atau firqoh. Talak diambil dari kata ithlaq, artinya melepaskan, atau 

meninggalkan. Sedangkan dalam syara’, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, 

atau rusaknya hubungan perkawinan.
163

 Menurut Al-jazirah, talak adalah 

menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan 

menggunakan kata-kata tertentu.
164
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Lihat UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Menurut Abu Zakariah Al-Ansari talak adalah melepas tali akad nikah 

dengan kata talak dan yang semacamnya.
165

 

Pengertian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah 

hilangnya ikatan perkawinan tersebut istri tidak lagi halal bagi suami, hal tersebut 

terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan makna dari mengurangi pelepasan ikatan 

perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan 

berkurangya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga, dua, dari dua menjadi 

satu dan dari satu menjadi hilang talak tersebut, hal tersebut terjadi dalam talak 

raj’i.166  

Perspektif hukum Islam perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang 

paling dibenci Allah swt. adalah talak/ perceraian. Hal tersebut terkandung dalam 

QS al-Baqarah/2: 229 
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Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat , h. 192.  
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Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu 

mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, 

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya 

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah 

hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa 

yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang 

zalim.
167

 
 

Terkandung dalam QS At-Tala>q/65: 1  

   

  

  

   

     

   

     

    

     

     

      

       

Terjemahnya: 

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah 

Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan 

keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah 
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berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali 

Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
168

 
  

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa isteri-isteri tersebut hendaklah 

ditalak di waktu suci sebelum dicampuri. Sedangkan terkait penjelasan tentang masa 

iddah, merujuk surat al-Baqarah ayat 228, 234 dan surat at-Thala>q ayat 4. Penjelasan 

perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan 

tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. Selanjutnya penjelasan 

suatu hal yang baru dimaksudkan ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali 

apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 penggunaan hak talak 

oleh suami hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan-alasan yaitu: 

a.  Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sulit disembuhkan; 

b.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar 

kemampuannya; 

c.  Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun hukuman yang lebih berat 

setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 
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e.   Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; 

f.  Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.
169

 

Penjelasan Pasal 19 tersebut sebagai rujukan dalam perceraian bagi pasangan 

suami istri yang diatur oleh Negara dengan berbagai dimensi pertimbangan dan 

alasan persoalan dalam setiap perkawinan. Putusan perceraian dalam hal tersebut 

adalah talak dari suami. Sebaliknya mengakomodir hak sama dalam memutuskan 

ikatan perkawinan dapat dilakukan istri terhadap suami. Dengan berbagai 

pertimbangan dan alasan yang urgen terjadi dalam perkawinan. Putusnya ikatan 

perkawinan yang diajukan oleh istri disebut khul’ul.   

Putusnya ikatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  disebut dengan kata 

‚perceraian‛. Secara substansi istilah penggunaan istilah tersebut di atas terkait hak 

talak oleh suami, penggunaan hak khulu’ oleh istri dipertegas dan diperkenankan 

apabila memenuhi alasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
170

   

Perceraiaan merupakan perbuatan halal tetapi tidak di sukai Allah swt. 

kontekstual kondisi sebuah perkawinan dengan melihat kondisi yang tidak bisa 
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dipertahankan merupakan alternatif atas suatu keadaan yang tidak mesti 

dipertahankan sebagaimana tujuan pernikahan ideal. Syariat Islam merupakan 

syariat yang faktual tidak memaksakan seseorang untuk terus menerus hidup 

bersama dalam kesensaraan. Keadaan yang sedemikian memperbolehkan menempuh 

perceraian dengan cara yang baik. 

Dampak perceraian berefek sistemik terhadap internal keluarga secara 

khususnya akibat putusan yang dihasilkan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 14 

Undang-undang Perkawinan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian, yaitu: 

a.   Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,    

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.  

b.   Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi 

kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya 

tersebut. 

c.  Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas tersebut.
171

 

4.  Konsepsi solusi konflik perkawinan dalam al-Quran 

Konflik adalah keniscayaan dalam kehidupan. Konflik senantiasa menjadi 

elemen dalam diri manusia sebagai bagian proses penyesuaian internalisasi dan 
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aktualisasi lingkungannya. Konflik melahirkan potensi bagi individu yang kompeten 

dalam menyesuaikan kondisi diri dan mengarahkan segenap kemampuan secara 

optimalisasi dengan mentranformasikan konflik negatif menjadi konflik positif 

menuju ke arah perubahan kebaikan signifikan.  

Dengan demikian konflik mesti dikonstruk dengan manajemen konflik secara 

baik sehingga konflik dapat diakomodir dan diresolusi menghasilkan tujuan 

penyelesaian konflik secara win-win solusion bagi kedua belah pihak yang 

berkonflik. Bila sebaliknya konflik tidak tertangani secara baik dapat berakibat fatal 

dan membahayakan.  

Potensi konflik yang terkandung dalam al-quran menurut Sholihin bahwa 

konflik tersebut dalam al-Quran disebut dengan ‚Tanazu‛ , sebagaimana terkandung 

dalam QS al-Anfa>l/8:46. 183 

   

   

   

     

   

   

  Terjemahnya:  

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-

bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu 

dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
172

 

Kata ‚Tanazu‛ disebutkan sebanyak 20 kali di lihat dari berbagai bentuk. Dari 

kata naza’a dapat bermakna diantaranya:
173
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a.  Berselisih, terkandung dalam QS A>li-Imra>n/3: 152 

    
    

   
   

    
      
    
     
    
      
      

Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika 

kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada sa'at kamu lemah dan 

berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah 

memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. di antaramu ada orang yang 

menghendaki dunia dan diantara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. 

kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan 

sesunguhnya Allah telah mema'afkan kamu. dan Allah mempunyai karunia 

(yang dilimpahkan) atas orang orang yang beriman.
174

 
 

b.  Berbantah, terkandung dalam al-Quran QS al-Anfa>l/8: 46 

   

   

   

     

     

Terjemahnya:  
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Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-

bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu 

dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
175

 

 

c.  Menarik, terkandung dalam al-Quran QS Asy-Syu’ara>’/26: 33 

    

      

Terjemahnya:  

Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), Maka tiba-tiba tangan itu 

Jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.
176

 

 

d.  Mencabut, terkandung dalam al-Quran QS Hu>d/11: 9. 

   

    

    

    

Terjemahnya: 

Dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu rahmat (nikmat) dari Kami, 

kemudian rahmat itu Kami cabut daripadanya, pastilah Dia menjadi putus asa 

lagi tidak berterima kasih.
177

 

 

f.  Berlainan pendapat, terkandung dalam QS al-Nisa>/4:59 
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Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
178

 
 

g.  Melenyapkan, terkandung dalam QS al-Hijr/15: 47 

 

     

    

   

 

Terjemahnya: 

   
Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, 

sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-

dipan.
179

 

 

h.  Menggelimpangkan, terkandung dalam QS al-Qamar/ 54: 20 

 

   

      

 

Terjemahnya:  
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Yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang 

tumbang.
180

 

 

Selanjutnya, pembahasan dalam al-Quran yang berkaitan dengan kata-kata 

mengatur atau manage, terulang sebanyak 4 kali yakni terdapat pada kandungan ayat 

al-Quran diantaranya:
181

 

a. QS Yunus/10: 3 

    

   

     

    

      

     

    

      

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 

dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur 

segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah 

ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka 

sembahlah Dia. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
182

 

 

 

b.  QS Yunus/10: 31 
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Terjemahnya: 

 

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, 

atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan 

siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan 

yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka 

mereka akan menjawab: "Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak 

bertakwa kepada-Nya)?".
183

 

 

b.  QS Ar-Ra’d/13: 2  

   

   

     

    

     

    

   

   

    

Terjemahnya: 

Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, 

kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan menundukkan matahari dan 

bulan. masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur 

urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya 

kamu meyakini Pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.
184

 

 

 

c.  QS As-Sajadah/32: 5  
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Terjemahnya: 

 

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu.
185

 
 

Keempat kandungan ayat tersebut dapat diambil relevan dengan manajemen 

atau pengelolaan, yaitu: 

1) Allah mengetahui segala urusan baik yang ada di bumi dan di langit, artinya 

urusan apapun yang dilakukan perlu pengaturan yang holistik (komprehensif dan 

seksama). 

2) Pemberitaan bahwa Allah mengatur segala urusan baik yang ada di langit 

maupun di bumi yang ditujukan agar manusia dapat mengambil pelajaran, 

bertakwa kepada Allah dan percaya bahwa nanti akan bertemu kepada-Nya. 

Maksudnya dalam segala urusan telah diatur, tidak hanya mengandalkan akal 

pikiran dan mementingkan perihal diri sendiri. Segala yang wujud dengan 

seksama diperhitungkan, diharapkan segala yang dihasilkan menjadi iktibar dan 

dijadikan hikmah. Segala amal perbuatan ditujukan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah dan meningkatkan ketaqwaan sehingga menjadi hamba Allah yang 

bermanfaat untuk diri sendiri dan berguna bagi orang lain.  
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Segala masalah yang diujikan untuk setiap insan hakikatnya untuk 

meningkatkan derajat di hadapan Allah, dan kualitas sebagai seorang hamba 

ciptaan-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berikut disusun kerangka 

konseptual, sebagai berikut:  

D. Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

 

 

Al-qura>n & Hadis, UU 

Perkawinan 

Sakinah, Mawaddah, 

Warahmah 

Konflik 
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Perbedaan 

individu 

Budaya Kepentingan  Nilai 

BP4 

Metode Strategi  

 

 

 

 

 

Peluang  

Perdamaian  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reaseach), dengan 

Dakwah BP4 pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 

sebagai obyek dan sasaran penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah ini 

adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyajikan 

fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah difahami dan 

disimpulkan.
1
 Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kualitatif, aplikasi 

kualitatif merupakan konsekuensi metodologis dan penggunaan metode 

deskriptif. Bogdan dan Taylor seperti dikutip dalam Moleng menjelaskan metode 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dan perilaku 

yang dapat diamati. Bertolak dari pandangan tersebut, metode kualitatif pada 

prinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan titik pandang yang 

mengambarkan bahwa pendekatan  metode kualitatif adalah berbentuk 

deskriptif.
2
 

Tipe pendekatan fenomenalogi melalui pendekatan intensif, mendalam 

dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai 
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masalah penelitian serta tetap mempertahankan keutuhan obyek penelitian.
3
 

Guna memahami konsep dasar tentang dunia empirik yang akan diteliti, peneliti 

mengamati dan memahami fenomena sosial yang didapat di lapangan berkaitan 

dengan Dakwah BP4 dalam meresolusi konflik sebagai bentuk 

pengimplementasian secara internal dari  konflik rumahtangga, dengan turun 

langsung kelapangan dan bergaul dengan masyarakat, serta ditunjang dengan 

beberapa literatur, peneliti secara langsung maupun tidak langsung  harus mampu 

menyelami realitas sosial yang diamati.  

Kemudian peneliti akan mengembangkan kesimpulan sementara sebagai 

bahan dalam pengamatan selanjutnya. Penelitian pada kasus ini merupakan 

generalisasi dari pola-pola khusus dalam kelompok sosial, sehingga berlaku 

secara terbatas pada komunitas yang diteliti, yakni masyarakat Kabupaten 

Sambas. 

2. Lokasi penelitian  

Obyek penelitian (sumber informasi) menurut Suharsini Arikunto adalah 

orang atau apa saja yang menjadi obyek penelitian.
4
 Sumber data dari penelitian 

ini adalah data-data lapangan, wawancara dan dokumentasi-dokumentasi. Di 

samping itu digunakan juga data-data pustaka yang secara langsung memiliki 

keterkaitan dengan peneitian ini. Observasi dan dokumentasi data diperoleh dari 

BP4 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sambas. Hal ini adalah untuk 

                                                 
3
Faisal Sanafiah, Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi (Jakarta: Rajawali 
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mengetahui kinerja, serta bukti-bukti dokumentasi seperti data-data, program 

kerja, hasil kerja dan lain-lainnya. Wawancara dilakukan  terhadap orang-orang 

yang terkait dengan obyek penelitian, yaitu pengurus BP4, dan keluarga 

bermasalah yang mengadukan masalahnya kepada BP4. Adapun yang menjadi 

lokasi penelitian adalah wilayah BP4 pada KUA di Kabupaten Sambas. 

Uraian hasil penelitian dalam disertasis ini merupakan analisis terhadap 

informasi yang diterima dari KUA Kabupaten Sambas, serta beberapa keluarga 

atau suami isteri yang dilanda konflik perkawinan keluarga. 

B.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, dakwah, sosiologi, 

komunikasi dalam meresolusi konflik dengan menggunakan teori-teori yang telah 

ada dalam kerangka teori.   

Pendekatan fenomenologi merupakan sebuah pendekatan yang digunakan 

untuk mengetahui gejala-gejala yang tampak untuk memahami budaya dan 

pelaku budaya. Untuk menekankan signifikansi dan relevansi dakwah struktural 

melalui aktor agama dan institusi keagamaan dalam resolusi konflik yang 

menjadi bagian terpenting dalam mempreventif terjadinya eskalasi konflik untuk 

kembali membangun harapan perdamaian (peace building) perkawinan. 

Sugiyono menegaskan bahwa setiap penelitian selalu menggunakan teori. 

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang 

berfungsi untuk melihat fenomena secara sistemik, melalui spesifikasi hubungan 

antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan 

fenomena. Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa oleh peneliti 
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masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan disertasi 

juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki 

lapangan atau konteks sosial.
5
 Berpijak pada penegasan Sugiyono, dapat 

dipahami bahwa keberadaan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian 

dapat disebut sebagai pendekatan. Keberadaan teori-teori tersebut sebagai 

pendekatan dapat berkembang karena adanya fenomena sosial yang baru. Oleh 

karena itu, ada kemungkinan ditemukan rumusan teori sosial baru berdasarkan 

makna yang ditemukan dalam fenomena fakta yang ada. 

Sehubungan dengan itu, dalam analisis dan pembahasan disertasi ini, ada 

beberapa pendekatan
6
 teori keilmuan yang akan digunakan dalam analisis 

pembahasan dalam disertasi ini, yakni pendekatan teori sosiologi
7
. Pendekatan 

sosiologis digunakan untuk memahami dan mengkaji hal-hal berkaitan dengan 

realitas sosial berupa strata sosial, interaksi sosial, lembaga-lembaga sosial, 

sistem norma sosial, dan lain-lain yang terkait dengan beberapa hal yang 

sosiologis. 

                                                 
5
Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan- Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & 

D  (Cet. XI; Bandung, 2010), h. 79-81.  

6
Pendekatan adala hsudut pandang yang digunakan dalam meninjau serta mengupas 

suatu permasalahan. Dari segi mana peneliti memandangnya, dimensi mana yang  diperhatikan, 

unsur- unsur apa mana yang diungkapkan. Hasil pelukisannya akan sangat ditentukan oleh jenis 

pendekatan yang dipakai. Sartono Kartodirdjo, “Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi 
Sejarah”   (Cet.II; Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1993), h. 4. 

7
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan 

menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupn yaitu. Sosiologi mencoba 

mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya 

perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang member sifat 

tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Hassan Shadily, 

“Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia”  (Cet IX; Bina Aksara: Jakarta, 1983), h. 1. 
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Pendekatan selanjutnya menggunakan pendekatan dakwah, sosiologi 

komunikasi dan resolusi konflik. Hal ini dimaksud menguak pesan nilai-nilai 

dakwah BP4 dalam upaya mentranformasi konflik sehingga terjadi perubahan 

kondisi dari konflik perkawinan yang berdampak negatif yang sangat 

disayangkan bagi berbagai pihak terjadi perubahan kondisi konflik perkawinan 

positif berdampak pada peace building. Konstruksi konflik ditinjau dari peran 

dakwah struktural yang dilakukan BP4 dalam memediasi konflik perkawinan 

sejalan dengan fungsi dan tujuan dakwah dan komunikasi. Pendekatan 

komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini tentunya bersinggungan dengan 

komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Diantara teori komunikasi 

tersebut adalah mengenai keseimbangan dalam hubungan (equilibrium) yang 

dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat.
8
 Adapula mengenai teori penyebab 

perusakan hubungan, teorinya R.D.Nye 
9
.  

Memakai teori struktur fungsional Robert K. Merton bahwa analisis 

struktural memusatkan perhatian pada kelompok sosial, organisasi, masyarakat 

dan kebudayaan. Obyek apapun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional 

harus mempresentasikan unsur-unsur standar (yaitu yang terpola dan berulang). 

Hal tersebut sebagai peran sosial, pola-pola institutional, proses sosial, pola-pola 

                                                 
8
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2012), 

h.123. 

 
9
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 127. 
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kultural, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, 

struktur sosial, alat control sosial dan lain sebagainya.
10

 

C. Sumber Data 

Obyek penelitian (sumber informasi) menurut Suharsini Arikunto adalah 

orang atau apa saja yang menjadi obyek penelitian.
11

 Sedangkan menurut Lafland 

dan Laofland, sebagaimana dikutip Moleong mengatakan bahwa sumber data 

penelitian kualitatif selain berupa kata-kata dan tindakan, bisa juga berupa data 

tambahan seperti dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua 

yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data 

yang berupa manusia/orang dan menjadi informan kunci (key informan). Pihak-

pihak yang dianggap paling mengetahui masalah yang berhubungan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan
12

 petugas BP4 yakni Kantor Urusan Agama 

(KUA), Pengadilan Agama dan pasangan suami istri yang mengalami konflik 

perkawinan di Kabupaten Sambas. Adapun sumber data sekunder adalah berupa 

buku, arsip, dokumen, catatan-catatan yang berkenaan dengan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Upaya pengumpulan data dalam penelitian ini, diperlukan teknik dan alat 

sesuai dengan penggunaan penelitian ini, teknik observasi, wawancara 

(interview) dan dokumentasi. 

                                                 
10

Robert K. Merton Manifes And Latent Function dalam R.K. Merton Sosial Theory 
And Sosial Structure  (New York: free press 1949/1968), h.104.   

11
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: 

RinekaCipta, 1998), h. 40. 

12
Lihat Burhan Bugin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi  (Cet: I; Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 

53. 
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a. Observasi 

Dalam penelitian ilmiah metode observasi bisa diartikan pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.
13

 Penelitian 

ini melaksanakan pengamatan langsung.
14

  Peneliti melakukan pengamatan 

langsung terhadap pelaksanaan BP4 di Kantor Urusan Agama yang ada di 

Kabupaten Sambas, juga mengenai segenap kehidupan sosialnya. 

b. Wawancara (interview) 

Metode wawancara digunakan sebagai metode yang sangat ditekankan 

dalam penelitian ini. Maksud dari metode wawancara adalah metode 

pengumpulan data dengan jelas tanya jawab secara sepihak yang dikerjakan 

secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
15

 Teknik ini 

digunakan untuk menjaring data dan informasi dari informasi tentang hal-hal 

yang erat hubungannya dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan 

berdasarkan panduan wawancara yang berisi seperangkat pertanyaan yang 

mengacu kepada pertanyaan penelitian yang diangkat sebagai masalah yang 

diteliti. 

Mengutip pendapat Eterberg, Sugiyono mengungkapkan tiga bentuk 

wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan 

wawancara tidak tertruktur. Wawancara terstruktur digunakan jika informasi 

                                                 
13

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach (Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982),  

h. 42. 

14
Cholid Narbuko, dkk.  Metodologi Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 70. 

 
15

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT 

Rineka Cipta), h. 135. 
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yang ingin diperoleh telah ditentukan. Sebagai pendukung, instrumennya telah 

disusun secara tertata disertai dengan alternatif jawaban. Wawancara semi 

terstruktur lebih bebas dari yang pertama. Nara sumber dimintai pendapat atau 

ide tertentu terhadap suatu fenomena yang telah dipersiapkan pertanyaanya. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang tidak terikat. 

Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis 

dan lengkap, melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan saja untuk 

kemudian dikembangkan sendiri ketika sedang melakukan wawancara. Persoalan 

yang ingin diketahui juga tidak terfokus. Penelitian ini akan menggunakan model 

yang kedua, yakni wawancara semi terstruktur karena alasan logis yang dapat 

dikemukakan bahwa penelitian kualitatif dengan obyek realitas sosial senantiasa 

berobah dan gejala sosial yang ada juga tidak dapat dimaknai secara tunggal. 

Guna menggali data dan memperoleh data tentang dakwah BP4 dalam 

meresolusi konflik perkawinan, peneliti melakukan wawancara sejumlah 

informan diantaranya: penyelenggara BP4 pada Kantor Urusan Agama (KUA)  di 

Kecamatan Tebas, Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Sambas, masyarakat 

yang mengalami konflik perkawinan diwakili 10 pasang suami istri tiap KUA di 

Kabupaten Sambas. 

Pengumpulan data melalui teknik wawancara tersebut, dapat digunakan 

peneliti untuk menganalisa dan menginterpretasikan data sesuai dengan data 

yang diperoleh dilapangan. Karena itu wawancara harus dilaksanakan secara 

efektif dalam kurun waktu yang optimal sehingga diperoleh  informasi data yang 

sebanyak-banyaknya. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dalam suatu 

penelitian dengan cara melihat data yang terdapat  dalam bentuk tulisan. 

Operasional metode dokumentasi dengan penyelidikan benda-benda tertulis 

seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.
16

 

Dengan menggunakan alat-alat dokumentasi tersebut banyak aspek pengamatan 

dapat direkam dengan lebih sempurna dan peneliti dapat berulangkali mengamati 

dengan seksama.  

Dengan menggunakan metode ini, maka dapat melacak sejumlah data, baik 

berupa buku-buku, surat-surat, laporan atau catatan-catatan tertulis lainnya 

tentang sejarah dan perkembangannya, sarana, sumber dana dan data-data yang 

tidak diperoleh dari metode-metode sebelumnya atau dapat juga dijadikan 

sebagai penguat data yang telah diperoleh sebelumnya. 

Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah pengumpulan data dengan 

menelusuri beberapa arsip-arsip atau dokumen-dokumen seperti undang-undang, 

anggaran dasar dan anggaran rumahtangga BP4 serta dokumen-dokumen lain 

yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian di KUA Kabupaten 

Sambas. 

E. Instrumen Penelitian 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, 

yakni: kualitas instrumen dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian 

kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. 

                                                 
16

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 135. 
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Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen harus divalidasi, yang meliputi 

pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan bidang yang 

diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara 

akademik maupun logistik.
17

 Konsep instrumen dalam penelitian kualitatif 

menghendaki peneliti divalidasi, artinya peneliti harus menempuh langkah-

langkah ilmiah dalam penelitiannya. 

Menurut Sugiyono, secara teknis peneliti kualitatif sebagai human 

instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.
18

 Penjelasan 

Sugiyono tersebut, mempertegas bahwa peneliti merupakan instrumeni key 

(instrumen kunci) dalam penelitian kualitatif. 

Sehubungan dengan konseptual instrumen sebagaimana dikutip, maka 

pelaksanaan penelitian dan pembahasan disertasi ini menghendaki analisis 

disusun dengan menghindari subyektifitas, sebaliknya sikap obyektifitas harus 

terdeskripsikan dalam uraian rekonstruksi. Oleh karena itu, walaupun peneliti 

adalah orang Sambas akan tetapi sikap ilmiah harus tercermin dalam pembahasan 

hasil penelitian. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Langkah-langkah yang digunakan dalam teknik pengolahan dan analisis 

data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                 
17

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan-PendekatanKuantitatif, kualitatif, dan R & 
D  (Cet. XI; Bandung, 2010) h. 59. 

18
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , h. 60.     
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a. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu, yakni untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data. Hal ini penting dilakukan agar data 

yang telah diambil secara wawancara dapat diuji keabsahannya, diperiksa 

kembali dengan memanfaatkan pihak di luar data primer. Menurut Lexy J. 

Moleong, mengatakan  triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
19

 Hal ini dilakukan 

peneliti dengan tujuan untuk pengecekan kebenaran data tertentu dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada 

berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan sering 

menggunakan metode yang berlainan. Ada tiga cara triangulasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan data, sumber data, dan teknik 

pengumpulan data. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara, 

maupun penelusuran dokumen kemudian diolah, disusun, dideskripsikan 

secara selaras dengan cara membandingkan sesuai dengan fokus penelitian 

dalam penelitian ini. 

b. Menggunakan bahan referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi
20

 di sini adalah pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil 

                                                 
19

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 

h. 330.  

 
20

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2008), h. 275. 
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wawancara yang peneliti lakukan perlu didukung dengan adanya rekaman 

wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan 

perlu didukung oleh foto-foto, dalam penelitian ini adalah keadaan 

pertemuan yang membahas mengenai dakwah BP4 meresolusi konflik 

perkawinan keluarga di KUA Kabupaten Sambas. Alat-alat bantu perekam 

dalam penelitian kualitatif seperti kamera dan alat rekam suara sangat 

diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh 

peneliti. 

c. Mengadakan member check, merupakan langkah terakhir yang dilakukan 

untuk meneliti data. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki informasi yang 

telah diberikan, apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dari informasi 

yang telah diperoleh. Hasil wawancara dan pengamatan yang telah 

terkumpul sejak semula dianalisis, dituangkan dalam bentuk laporan, 

hasilnya dikemukakan kepada informan untuk dicek kebenarannya agar 

hasil penelitian itu dapat dipercaya. Peneliti juga merangkum hasil 

pembicaraan dan meminta para informan untuk mengadakan perbaikan bila 

perlu dan mengkomfirmasikan kesesuaiannya dengan informasi yang 

diberikan. Jelas bahwa, member check ini dilakukan pada akhir wawancara, 

peneliti melakukan cek ulang secara umum tentang berbagai hal yang telah 

disampaikan oleh informan berdasarkan catatan lapangan, dengan maksud 

agar informasi yang diperoleh dan digunakan, dapat 

dipertanggungjawabkan serta bukan merupakan hasil yang tidak valid.  

 



151 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan 

reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan realitas obyek yang diteliti. Tetapi 

perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif tidak 

bersifat tunggal dan tergantung pada konstruksi dalam diri manusia yang 

merupakan hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. 

Demikian pula reabilitas dalam penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat 

majemuk, dinamis, inskonsistensi, dan bahkan berulang.
21

 

Hal utama dalam pengujian keabsahan data adalah uji autentisitas dan 

kredibilitas data. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip dalam proses kritik data menjadi 

keniscayaan. Di saat bersamaan berperan sebagai instrumen utama dalam 

penelitian disertasi ini, dituntut sikap kejujuran dan obyektifitas sebagai bentuk 

konsekwensi prinsip ilmiah. Untuk itu, akan ditempuh beberapa langkah teknis 

seperti perpanjangan masa pengamatan, diskusi dengan teman sejawat dan 

narasumber, triangulasi, serta meningkatkan intensitas ketekunan dan 

kedisipilinan selama proses penelitian maupun analisis data yang diperoleh. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang terjadi pada masa kini dengan 

alokasi waktu pada Tahun 2017 sampai 2018. Oleh karena itu, dalam rangka 

mendapatkan data yang valid dari sumber tertulis maupun lisan akan diverifikasi 

melalui pengamatan langsung pada realitas keseharian masyarakat Sambas. 

                                                 
21

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan-Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & 
D (Cet. XI; Bandung, 2010), h. 119-120.      
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BAB 1V 

IMPLEMENTASI DAKWAH BP4 DALAM KONFLIK PERKAWINAN 

DI KABUPATEN SAMBAS 

A.  Gambaran Lokasi Penelitian  

1. Faktor Geografis Wilayah 

Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten yang terletak disebelah 

Utara Provinsi Kalimantan Barat, yaitu berada pada posisi 2º08’ Lintang Utara serta 

0º33. Lintang Utara dan 108º39 Bujur Timur serta 110º39º Bujur Timur serta 110º04 

Bujur Timur. Secara administratif  Kabupaten Sambas memiliki batas-batas wilayah 

sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan 

Laut Natuna, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan 

Pemerintah Kota Singkawang, sebelah Timur berbatasan dengan Serawak dan 

Kabupaten Bengkayang, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.
1
 

Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km atau 639.570 ha (4.36 % dari 

luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah kabupaten yang 

terletak pada bagian pantai paling utara dari wilayah Kalimantan Barat. Panjang 

pantai  128,5 km dan panjang perbatasan negara  97 km. 

Penerbitan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan 

daerah Tingkat II Bengkayang, beralih status kedudukan Pemerintah Daerah 

                                                             

 

1
Profil Kabupaten Sambas, Sambas. Go.id. 
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Kabupaten Sambas melakukan pemekaran dari kota Singkawang ke kota Sambas. 

Proses pemekaran wilayah sejak Tahun 2007 hinga sekarang wilayah Kabupaten 

Sambas memiliki otonomi wilayah adminstratif yang memiliki 19 kecamatan dan 

memiliki 183 desa.
2
 Setiap kecamatan yang berjumlah 19 tersebut memiliki BP4 di 

setiap wilayah teritorial kerjanya yaitu KUA kecamatan sebagai koordinator pada 

pelaksanaan BP4. Kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya yaitu: Kecamatan 

Sambas, Kecamatan Selakau, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Tebas, Kecamatan 

Jawai, Kecamatan Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan 

Paloh, Kecamatan Subah, Kecamatan Sajingan Besar, Kecamatan Galing, 

Kecamatan Tekarang, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan 

Sebawi, Kecamatan Sajad, Kecamatan Tangaran, Kecamatan Selakau Timur, dan 

Kecamatan Salatiga.  

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya 

tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada Tahun 2016 

berdasarkan data stasiun meteorologi Paloh, suhu udara rata-rata berkisar 

antar23,9ºC sampai 32,1ºC. Suhu udara maksimum Tahun 2016 terjadi pada bulan 

Agustus  yaitu sebesar 34,1ºC, sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan Februari 

sebesar 23,5ºC.
3
 

                                                             
2
Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sambas dalam Angka (Sambas: Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Sambas, 2012), h. 3. 

 
3
Statistik  Daerah Kabupaten Sambas 2017. 
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Kabupaten Sambas merupakan kabupaten yang berada pada posisi transit dan 

lintas batas yang berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur. Kabupaten 

Sambas merupakan kabupaten yang berada pada posisi transit dan lintas batas yang 

berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur. Kondisi geografis demikian 

menjadi wilayah admistratif sangat strategis jika ditinjau dalam berbagai aspek 

kedua belah Negara Indonesia-Malaysia, terlebih terhadap wilayah yang berbatasan 

langsung secara khusus Kabupaten Sambas. Perkembangan kemajuan berdampak 

pada perubahan disemua sektor, yaitu sektor tenaga kerja, sektor ekonomi, sosial, 

budaya, infra struktur, pertanian dan perkebunan. 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Sambas
4
 

No Kecamatan Ibukota Luas 
Presentase Luas 

Kabupaten 

1 Sambas  Sambas 246.66 3.86 

2 Selakau  Selakau 129.51 2.02 

3 Pemangkat  Pemangkat 111.00 1.74 

4 Tebas  
Tebas 395.64 6.19 

5 Jawai  Sentebang 193.99 3.03 

6 Teluk Keramat  Teluk Keramat 554.43 8.67 

7 Sejangkng  Sejangkung 291.26 4.55 

8 Paloh  
Liku 1.148.84 17.96 

9 Subah  Subah 644.55 10.08 

                                                             
4
Badan Pertanahan Naional Kabupaten Sambas  dalam Badan Pusat Statistik, Kabupaten 

Sambas  dalam Angka, h.7. 
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10 Sajingan Besar 
Sajingan Besar 1. 391.20 21.75 

11 Galing  Galing 333.00 5.21 

12 Tekarang  
Tekarang 83.16 1.30 

13 Semparuk  
Semparuk 90.15 1.41 

14 Jawai Selatan Matang Terap 93.51 1.46 

15 Sebawi  
Sebawi 161. 45 2.52 

16 Sajad  
Tengguli 94. 94 1.48 

17 Tangaran  Simpang Empat 186.67 2.92 

18 Selakau Timur 
Selakau Tua 162.99 2.55 

19 Salatiga  Salatiga 82. 75 1.29 

Kabupaten Sambas 6.395.70 100.00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas dalam Angka, 2017 

Berdasarkan hasil sensus Penduduk 2010 penduduk Kabupaten Sambas 

termasuk dalam kelompok usia muda. Hal tersebut dengan dilihat dari tingginya 

penduduk yang masuk dalam kelompok usia muda (dibawah 15 Tahun), yakni 

sebesar 30,84 persen. Rasio beban ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten 

Sambas pada Tahun 2016 adalah sebesar 57,55. Dengan demikian bahwa setiap 

tahun harus menanggung sekitar 57 sampai 58 penduduk non produktif (0-14 tahun 

dan 65 tahun keatas). Setiap tahunnya persentase penduduk produktif lebih banyak 

dibandingkan penduduk non produktif.
5
 

Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2016 

                                                             
5
Statistik  Daerah Kabupaten Sambas 2017 
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Tahun Tahun 2016 

Jumlah Lakilaki (Jiwa) 259.511 

Jumlah Perempuan (Jiwa) 266.856 

Total Jiwa 526.367 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas dalam Angka 2016 

Menurut jenis kelaminnya, dari total penduduk Kabupaten Sambas Tahun 

2016 sebesar 526.369  jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak  

259.511 jiwa, sedangkan penduduk perempuan adalah sebanyak 266.856 jiwa. 

Berdasarkan data tersebut, diketahui rasio jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten 

Sambas pada Tahun 2016 adalah 97,25. Berdasarkan data tersebut, diketahui rasio 

jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Sambas pada Tahun 2016 adalah 97,25.  Angka 

ini berarti menunjukkan bahwa untuk setiap 97 penduduk laki-laki terdapat100 

penduduk perempuan.
6
 Jika dicermati menurut jenis kelamin, dapat diketahui bahwa 

penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, 

deskripsi tersebut terlihat hampir diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten 

Sambas.
7
 Untuk data keadaan kependudukan Kabupaten sambas Tahun 2017 sampai 

saat peneliti melakukan penelitian belum tersedianya pembaharuan data terbaru 

terkait penduduk di Kabupaten Sambas oleh instansi terkait.    

                                                             
6
Statistik  Daerah Kabupaten Sambas  2017. 

 
7
Statistik  Daerah Kabupaten Sambas 2017. 
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Deskripsi jumlah penduduk yang dipaparkan tersebut di atas termasuk 

didalamnya memaparkan kondisi sosial keagamaan di masyarakat Kabupaten  

Sambas. Secara umum masyarakat Kabupaten Sambas kondisi sosial keagamaan 

heterogen dan kental dengan kultur dan tradisi dari beragam suku lainnya seperti 

Melayu, Dayak, Banjar, Jawa, Tionghoa, Sunda, Bugis, Minangkabau dan lain-

lainnya. Suku Melayu merupakan suku mayoritas di Kabupaten Sambas yang 

merupakan mayoritas pemeluk agama Islam. 

Tabel 4.3 Pemeluk dan Aliran Kepercayaan 

No Agama Jumlah (Jiwa) Preesntase (%) 

1 Islam 547.150 87,11 

2 Budha 48,192 7,64 

3 Katolik 18.100 2.88 

4 Protestan 11.477 1,85 

5 Khonghucu 2.855 0,46 

6 Hindu 266 0,04 

7 Aliran Kepercayaan 32 0,01 

Sumber: FKUB Kabupaten Sambas, 2017 

Pembangunan spiritual keagamaan merupakan langkah, tindakan atau 

kegiatan yang menyentuh nilai-nilai rohaniah yang dilakukan segenap komponen 

dalam suatu daerah. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan keagamaan merupakan 

aspek mendasar yang dinilai mampu memberikan pengaruh terhadap semangat 

masyarakat dalam menjalani hidupnya secara tentram dan damai. Pada umumnya  
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masyarakat Kabupaten Sambas memeluk agama Islam dengan kuantitas pemeluknya 

sebanyak 87.11%, pemeluk agama Budha sebanyak 7.64%, pemeluk agama Katolik 

sebanyak 2.88%, pemeluk agama Protestan sebanyak 1.85%, pemeluk agama 

Khonghucu sebanyak 0.46%, pemeluk Agama Hindu 0.04 dan pemeluk Aliran 

Kepercayaan sebanyak 0.01%. Dengan melihat data tabel di atas menunjukkan 

bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Sambas adalah beragama Islam dengan 

menduduki presentase terbanyak. 

Sumber  daya alam Kabupaten Sambas mencakupi aspek darat dan laut 

karena itu potensi sumber daya alam Kabupaten Sambas relatif beragam yaitu 

pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Pada aspek 

pertanian yang telah berkembang dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut 

adalah tanaman pangan terutama padi, palawija dan hortikultural. Dibidang 

perkebunan Kabupaten Sambas memiliki kelapa sawit dan perkebunan rakyat pada 

umumnya menangani karet serta kelapa. Sedangkan dalam bidang peternakan di 

Kabupaten Sambas masih didominasi peternakan skala kecil yang diusahakan oleh 

rakyat di pedesaan menggunakan cara tradisional.
8
 

Peningkatan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan 

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM mencerminkan 

pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Angka Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) tersebut mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tahun 2015 menjadi 64,14  pada 

                                                             
8
Burhanuddin A.Rasyid, lakukan Segala Sesuatu dengan Ikhlas  (Pontianak Lembaga Survei 

dan Kajian (LASUKA) 2008), h. 59. 

 



159 
 

 
 

Tahun 2016 menjadi 64,94.
9
 Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa terjadinya 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sambas mengalami peningkatan. Ke 

depan untuk dapat meningkatkan lagi dengan ditunjang berbagai aspek yang 

melingkupinya sehingga IPM Kabupaten Sambas lebih  meningkat dan dapat sejajar 

dalam lingkup Nasional. 

2. Faktor Sosial Budaya 

a.  Sistem kekerabatan  

Kekerabatan merupakan hubungan antar kelompok yang anggotanya-

anggotanya mempunyai hubungan darah atau persaudaraan. Kelompok kekrabatan 

dalam hal ini berfungsi terhadap kepribadian seseorang; pola interaksi, sistem nilai-

nilai, pola pikir, dan sikap. Dengan demikian kekerabatan mempunyai fungsi yang 

relevan dalam mengarahkan pergaulan hidup.
10

 

Pada umunya masyarakat di Kabupaten Sambas masih dominan pada 

kelompok keluarga luas (extended family). Kerabat pada masyarakat di Kabupaten 

Sambas tidaklah hanya keluarga initi (nuclear family) semata, melainkan terdiri dari 

pihak ayah maupun ibu, serta saudara-saudara dari pihak istri. Sedangkan dalam 

hubungan kekrabatan menganut prinsip bilateral, yakni: setiap individu dalam 

menarik garis ketururnanannya sellalu menghubungkannya pada ayah maupun pihak 

ibunya. Istilah-istilah yang lazim digunakan dalam kekerabatan diantarnya: 

                                                             
9
Kabupaten Sambas dalam Angka 2017. 

 
10

Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga tentang Hal Ihwal Keluarga Remaja dan Anak  
(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet-ke 4, hlm.30-31. 
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1) Umak, ayah atau  bapak unutuk memanggil kedua orangtua 

2) Abang, kakak, dan adik untuk memanggil saudara laki-laki maupun perempuan 

3) Nek aki dan nak wan, untuk memanggil orang tua lai-laki atau perempuan dari 

pihak bapak atau ibu 

4) Pak Long, mak long untuk memanggil saudara laki-laki atau perempuan dari 

pihak bapak atau ibu 

5) Pak Usu, mak usu untuk memanggil sudara laki-laki atau perempuan yang 

umurnya lebih muda dari ayah atau ibu. 

Umumnya masyarakat Kabupaten Sambas dalam kehidupan sehari-hari juga 

mengenal beberapa istilah kekerabatan berdasarkan akibat dari pernikahan. Istilah-

istilah diantaranya: 

1) Mertua, digunakan untuk menyebutkan ayah atau ibu suami istri 

2) Besan, digunakan untuk menyebutkan kedua orangtua dari pihak suami atau 

istri atau memanggil sama lain 

3) Biras, digunakan untuk memanggil adik ipar atau abang ipar dari pihak suami 

atau istri. 

b. Faslsafah Hidup 

Ditinjau dari kuantitas populasi masyarakat Kabupaten Sambas yang 

didominasi suku Melayu merupakan pola lingkungan masyarakatnya banyak 

mempengaruhi latarbelakang terhadap masyarakat sehingga menjadi dasar 

bermasyarakat pada sistem lingkungannya.  Maka signifikan jika budaya yang dianut 
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mayarakatnya menggunakan budaya melayu Sambas dalam tatanan sistem yang 

terkonstruk. 

Konstruksi tersebut melahirkan budaya yang mendalam tehadap masyarakat 

Kabupaten sambas dengan pijakan falsafah yang terserap. Falsafah hidup masyarakat 

Melayu Sambas umumnya adalah entitas dalam adat-istiadat yang dilangsungkan 

dalam kehidupan, yakni: “adat bersendikan syara’, dan syara” bersendikan 

kitabullah’”. Maksudnya setiap adat yang dijadikan panutan atau hokum di dalam 

kehidupan bermasyarakat bersandarkan kepada al-Quran dan hadis, apabila adat 

tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan kitabullah maka adat tersebut 

dirubah dan bahkan ditinggalkan. 

Kemudian dalam kehidupan dan pergaulan bermasyarakat falsafah yang 

menjadi pegangan adalah “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”. Artinya, 

masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas bersikap terbuka dan mampu hidup 

berdampingan serta mudah beradaptasi dengan suku-suku bangsa lainnya. Mereka 

terbuka terhadap unsur-unsur budaya daerah lainnya, namun mereka juga tetap 

memiliki dan merasa bangga terhadap budaya lokalnya sendiri. 

Masyarakat Melayu Sambas memandang orang lain harus dihormati, harus 

diajak musywarah. Falsafah hidup bertetangga dan bermasyarakat yang 

dipertahankan “adat hidup tolong menolong, adat mati jenguk-menjenguk”. 

Penjelasan terkait dapat digambarankan bahwa Melayu Sambas menghargai 

perdamaian dengan silaturrahmi murni, “sama mulut sama dihati, maaf senantiasa 
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bersahabat, tangan dihulur bersambut, mufakat membawa berkat, bersaudara dunia-

akhirat”. 

c. Sistem Religi 

Masyarakat Kabupaten Sambas identik dengan melayu sambas disebabkan 

oleh dominasi suku melayu merupakan suku terbesar dikabupaten Sambas, oleh 

karena itu predikat Melayu selalu identikan dengan Islam,
11

 Islam adalah pegangan 

akidahnya, Melayu dan Islam bagaikan “aur dan tebing” yang tidak dapat 

dipisahkan. Tata cara hidup Melayu itu bersandikan adat, adat bersandikan 

kitabullah.12 Berdasarkan ungkapan itu maka masyarakat Melayu di Kabupaten 

Sambas adalah penganut agama Islam yang diyakini eksistensinya selama berabad-

abad yang lampau, sehingga dalam kehidupan antara agama adat tidak dapat 

dipisahkan. 

Hal ini tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Islam Sambas yang didirikan pada 

Tahun 1687 oleh Raden Sulaiman atau disebut Sultan Muhammad Syafiuddin I. 

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, Sambas adalah sebuah kerajaan Islam yang 

mempunyai masyarakat yang identik dengan nilai-nilai keislamannya, yaitu 

masyarakat yang taat menjalankan syari’at Islam. Asumsi seperti itu diperkuat 

                                                             
11

Mengutip Yusuf Konsepsi Melayu yang Islam telah menjadi sesuatu yang melekat 

(internalisasi) bahwa menjadi Melayu setara dengan menjadi Islam (sudah masuk Islam) identik 

dengan ikhtiar untuk menjadi Melayu. Melayukan diri, sikap, budi pekerti, dan perbuatan. Yusmar 

Yusuf, Studi Melayu (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2009), h. 51. 

 
12

Tim Peneliti, Adat Istiadat Melayu Sambas (Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas, 

2004), h. 15. 
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dengan lahirnya ulama-ulama terkenal seperti Syekh Akhmad Khatib Sambasi, dan 

Maharaja Imam Sambas H. Muhammad Basiuni Imran. 

Ulama-ulama tersebut dalam kehidupan bermasyarakat menjadi panutan atau 

tempat bertanya dan menjadi sumber rujukan tentang ilmu-ilmu keagamaan. Seiring 

dengan didirikannya Madrasah Sulthaniyah Tahun 1936,
13

 menjadikan Sambas 

sebagai pusat aktivitas keagamaan sehingga menjadikan Sambas sebagai tempat 

tujuan belajar masyarakat disekitar Kerajaan Sambas bahkan dari kerajaan-kerajaan 

lain berdatangan ke Sambas
14

kondisi  dan dinamika sikap keberagamaan yang 

demikian menjadikan Sambas saat itu diberi julukan sebagai “Serambi  Mekah”.
15

 

Penamaan Melayu Sambas dan Islam terjalin berkelindan maka dalam praktik 

kehidupan sehari-hari dan upacara adat tidak berbenturan dengan agama. Terkait 

perayaan agama Islam yang tetap selalu dilaksanakan masyarakat Melayu Sambas 

diantaranya; perayaan Isra’ dan Mi’raj, Nuzulul Quran dan Maulid Nabi Muhammad 

saw yang diperingati disetiap masjid atau surau dengan cara mengadakan ceramah 

keagamaan. Pada acara Maulid Nabi selain acara ceramah juga diadakan zikir nazam 

(zikir maulid atau barzanji) dengan mengundang kelompok-kelompok zikir nazam 

yang ada disekitar desa bahkan antar kecamatan dan setiap kegiatan-kegiatan 

tersebut lazimnya diakhiri dengan doa bersama.  

                                                             
13

Machrus Efendi, Riwayat Hidup dan Perjuangan Maharaja Imam Sambas (Jakarta: Dian 

Kemilau, 1995), h.16. 

 
14

Urai Jalaloeddin, Yusuf  Dato’ Ranggo, Asal Usul Kerajaan Sambas (Sambas: tp.tt), h. 26. 

 
15

Munawar M. Saad, Sejarah Konflik antar Suku di Kabupaten Sambas (Pontianak: 

Kalimantan  Persada Press, 2003), h. 17. 
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d. Sistem Sosial  

Secara umum masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas masih menjunjung 

tinggi rasa gotong royong, kebesamaan dan kekeluargaan. Antara sesama warga 

masyarakat sangat erat jalinan persaudaraan sehingga terbentuk hubungan 

komunikasi intern sebagai perekat persamaan, persaudaraan dimasyarakat. Intensitas 

jalinan semangat gotong royang yang begitu kuat masih menjadi media uttuk saling 

antusias membangun hubungan social sesame masyarakat. Hal tersebut tercermin 

dalam sikap peduli menjenguk tetangga apabila ada yang mengalami sakit atau 

musibah dan sikap tersebut tetap terjaga dan dilestarikan. 

Sikap gotong royong dan peduali sesama warga masyarakat dibuktikan 

dengan antusias warga masyarakat dalam berkontribusi membentuk kepanitian 

dalam acara pernikahan dan mensukseskan acara samapai terealisasi dengan baik. 

Kontribusi sesama warga menyesuaikan kemampuan dalam mensukseskan acara 

yang dirints dan diakhiri bersama. Budaya dan sistem nilai dimasyarakat masih 

terjaga dan terealisasi sebagai dinamisator tatanan yang efektif mencapai tujuan 

bersama. 

3. Deskripsi Informan  

Keberadaan BP4 Kabupaten Sambas  merupakan bagian tidak terpisah dari 

Kantor Urusan Agama yang mewadahi organisasi BP4 yang tersusun dari tingkat 

pusat sampai tingkat kabupaten, yang tugas tersebut merupakan terwujud dalam 

program kerja BP4.  
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Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dan pernyataan oleh petugas 

BP4 Kabupaten Sambas Sutrisno, menyatakan bahwa:  

Latar belakang berdirinya BP4 di daerah tidak terpisahkkan dari eksistensi 

BP4 yang ada di tingkat pusat, turunan BP4 pusat sebagai ujung tombak 

Kementrian Agama dan bagian tugas KUA Kabupaten Sambas khususnya 

dalam perihal penasehatan dan pelestarian perkawinan yang bersifat 

menasehati dan melestarikan perkawinan dan menekan rendahnya 

perceraian terkhusus di daerah Kabupaten sambas
16

  

 

Pernyataan tersebut sebagaimana dipertegas oleh Hairul Sani, dalam 

wawancara menyatakan bahwa:  

Foksi tugas BP4 Kabupaten Sambas yang tersebar pada tiap wilayah 

kecamatan di KUA merupakan tugas yang teramanahkan dari tingkat pusat 

yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. Rujukan 

tersebut secara jelas disosialisasikan pada setiap KUA tingkat kecamatan 

yang diakomodir Kementriaan Agama tingkat Kabupaten terutama 

Kabupaten Sambas.
17

 

 

Pernyataan serupa disampaikan oleh Hakimin berdasarkan hasil wawancara, 

menyatakan bahwa:  

Tugas BP4 secara umum sebagaimana gambaran yang sama dengan BP4 

pusat memberikan penasehatan dan pembinaan pada perkawinan secara 

komprehensif, diantaranya, terkait pelaksanaan calon pengantin, 

penasehatan rumahtangga untuk membentuk keluarga sakinah, dan terkait 

persoalan yang dihadapi dalam perkawinan. Secara khusus BP4 pusat 

menjadi acuan pelaksanan BP4 di daerah yang tetap saling terkait dan 

berkoordinasi.
18

 

 

                                                             
16

Sutrisno, (38 thn), Kepala KUA Kecamatan Pemangkat, Wawancara,  Pemangkat, 10 

Oktober 2017. 

 
17

Hairul Sani, (43 thn), Petugas BP4 Kecamatan Pemangkat, Wawancara, Pemangkat, 11 

Oktober 2017. 

 
18

Hakimin, (55 thn), Kepala KUA Kecamatan Sambas, Wawancara,  Sambas, 12 Oktober 

2017. 
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Beberapa pendapat informan di atas menunjukkan bahwa representatif 

bahwa BP4 merupakan badan yang secara tersrtuktur melaksankan tugasnya sesuai 

dengan aturan yang menjadi pokok tugasnya. Terimplementasi dari tingkat pusat 

sampai tingkat daerah di kecamatan. Berupaya memberikan penasehatan, bimbingan 

dan menekan perceraian sehingga meningkatkan mutu pernikahan. 

Tugas BP4 di Kabupaten Sambas merupakan integritas tugas dan tanggung 

jawab dari pusat yang tertuang dalam peraturan keputusan Menteri Agama No. 30 

Tahun 1977 yang terakomodir dan tetap dilaksanakan guna memberikan  

penasehatan, pembinaan dan pelestarian dalam bingkai perkawinan sehingga 

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan informan, terkait BP4 dan 

eksistensinya maka diperoleh karakteristik informan yang melakukan tugas dan 

peran BP4 memberikan dakwah dalam bentuk penasehatan, pembinaan dan 

pelestarian terhadap pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan di Kabupaten 

Sambas. Berikut keadaan informan petugas yang melaksanakan BP4 Kabupaten 

Sambas, diantaranya: 

1.  Hakimin, Kepala KUA dan petugas BP4. 

2. Risno, Staf KUA dan petugas BP4 Kabupaten Sambas. 

3. Sutrisno, Kepala KUA dan  petugas BP4 Kabupaten Sambas.  

4. Hairul Sani, Staf dan petugas BP4 Kabupaten Sambas. 

5. Muhammad Muslim, Kepala KUA dan petugas BP4 Kabupaten Sambas. 
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6. Sudiman, Staf KUA dan petugas BP4 Kabupaten Sambas.
19

 

Beberapa informan di atas merupakan Pegawai Negri Sipil di Kementrian 

Agama dan bertugas di KUA kecamatan sekaligus petugas yang melaksanakan BP4 

di Kabupaten Sambas. Petugas BP4 memiliki kualifikasi peran dan wewenang dalam 

upaya memberikan pelayanan BP4 di Kabupaten Sambas. Berdasarkan latar 

belakang pendidikan rata-rata petugas yang menjabat BP4 Kabupaten Sambas 

memiliki jenjang Pendidikan Strata I (S.1). Latar belakang pendidikan tersebut akses 

mempermudah dan menggali proses pengumpulan data-data dengan teknik 

wawancara dan observasi secara spesifik terkait masalah penelitian dengan tema 

sentral yakni, dakwah BP4 dalam upaya meresolusi konflik perkawinan, dalam 

rangka mengidentifikasi akar persolan penyebab konflik rumahtangga dalam sebuah 

ikatan perkawinan, megetahui dan memahami  metode atau bentuk dakwah yang 

digunakan BP4 untuk mengefektifkan proses dakwah sehingga dakwah BP4 

berujung pada tepat sasaran dan menghasilkan solusi yang efisien sesuai dengan 

persoalan yang dihadapi klien mengarah bentuk dakwah yang konstruktif. Lembaga 

BP4 sebagai mobilisator gerakan dakwah memegang peran sentral dalam 

penasehatan dan pembinaan terhadap persoalan perkawinan. Dengan demikian 

antara informan dan peneliti terjalin komunikasi transaksional dinamis terkait 

dakwah BP4 dalam meresolusi konflik perkawinan untuk memahami persolan secara 

                                                             
19

Data BP4 Kabupaten Sambas Tahun 2017. 
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mendalam dan terkait dengan upaya dakwah yang dilaksanakan sehinga optimalisasi 

peranya menciptakan peace building perkawinan. 

Lingkup pemahaman yang mudah bagi informan menyampaikan penjelasan 

terkait kajian yang diteliti dan pemaparan hasil wawancara dan data-data yang 

dikumpulkan menambah akses terobosan mendapatkan data secara maksimal untuk 

efektifitas dan efisiensi, selanjutnya dianalisis sehingga dapat terkumpul data-data 

yang valid. Korelasi komunikasi kooperatif  yang terkonstruk  sebagai pintu akses 

informasi tanpa terkendala yang berarti bagi peneliti dan informan didukung wilayah 

penelitian yang terjangkau memudahkan aktifitas penelitan berjalan sesuai harapan. 

a.  Peran BP4 Kabupaten Sambas 

BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga 

penasehatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu 

BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, 

independen, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja 

Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.
20

 

Berdasarkan tujuan BP4 dan merupakan lembaga yang berusaha untuk  

memberikan pelayanan terhadap konflik perkawinan dan untuk mewujukan keluarga 

bahagia dan sejahtera, maka fungsi dan usaha BP4 secara umum  adalah memberikan 

penasehatan kepada  para keluarga yang mengalami konflik rumahtangga. 
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Fungsi BP4 berdasarkan dari ketentuan Pasal 1, 2, dan 39 ayat 1 UU 

Perkawinan No. 1 tahun 1974, BP4 tidak bertugas menyelesaikan perceraian akan 

tetapi berusaha memberikan pembinaan dan penasehatan. Untuk merealisasikan 

tujuannya tersebut, BP4 melakukan usaha-usaha sebagai berikut: 

a. Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, 

cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. 

b. Memberikan bimbingan tentang  peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan keluarga. 

c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan 

agama. 

d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga 

dan perselisihan rumahtangga di peradilan agama. 

e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak 

bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat. 

f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan 

tujuan baik dalam maupun di luar negeri. 

g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, 

brosur dan media elektronik yang dianggap perlu. 

h. Menyelenggarakan kursus calon/ pengantin, penataran/ pelatihan, diskusi, 

seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan 

keluarga. 

i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan 

pembina keluarga sakinah. 

j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga 

sakinah. 

k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga. 

l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi 

serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
21

 

 

Fungsi dan tugas BP4 difokuskan pada upaya preventif dan kemashalatan 

terciptanya suasana kondusif perkawinan, melestarikan keutuhan pernikahan yang 

dianggap sakral dalam masyrakat.  
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Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Muslim, 

menyatakan: 

Upaya yang dilakukan BP4 Kabupaten Sambas secara umum menciptakan 

kondisi keluarga sakinah, dengan tahap awal melakukan proses menikahkan 

para calon pengantin bagi pasangan yang mendaftarkan diri untuk menikah. 

Mensosialisasikan keberadaan BP4 dimasyarakat dan upaya membantu 

pasangan suami ataupun istri yang mengadukan persoalan untuk diberikan 

penasehatan agar rumahtangga tersebut mendapatkan keharmonisan 

kembali.
22

 

 

Pernyataan Muhammad Muslim, tersebut menunjukkan bahwa BP4 dalam 

melaksankan tugasnya dilakukan secara terorganisasi dimasyarakat, dengan 

melaksanakan proses pernikahan bagi calon pengantin dan mensosialisaikan 

eksistensi BP4 di tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten. Sosialisasi BP4 

masih perlu ditingkatkan guna masyarakat secara khusus memahami BP4 secara 

komprehensif. 

Hal tersebut sebagaimana pernyataan oleh Risno, S.Sos.I menyatakan 

bahwa: 

Upaya penasehatan pembinaan dan preventif penanganan persoalan 

pernikahan merupakan tugas pokok yang merupakan upaya untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumahtangga agar pernikahan 

tetap utuh mencegah tidak terjadinya perselisihan yang berkepanjangan. 

Melestarikan sebuah ikatan perkawinan merupakan upaya BP4 untuk 

mencegah terjadinya perceraian. Usaha-usaha preventif semaksimal 

mungkin dilakukan terhadap pasangan yang meminta penasehatan kepada 

BP4.
23
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Pernyataan Risno, di atas menunjukkan bahwa upaya membantu dan 

memberikan penasehatan selalu dilakukan untuk memberikan pemahaman ke pada 

masyarakat arti penting sebuah pernikahan dan selalu menjaga keutuhan 

rumahtangga meski dalam kondisi tidak stabil. 

Terkait pelaksanan tugas KUA Kabupaten Sambas yang didalamnya 

melaksanakan peran BP4  di berbagai wilayah tingkat kecamatan, hal tersebut 

sebagaimana disampaikan oleh Hakimin bahwa: 

Upaya melaksanakan tugas BP4 di KUA Kecamatan melibatkan unsur-

unsur dimasyarakat yang merupakan bagian penting membangun 

mensosialisaikan pembinaan BP4 terutama organisasi dimasyarakat yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat. Organisasi dimasyarakat 

bersinergis dan relevan memperkokoh ketahanan keluarga dalam 

perkawinan. Diantara organisasi yang bekerjasama dengan BP4 yaitu,  

Majelis Ulama Islam, Badan Amil Zakat, Unit Pelaksana Zakat, Ikatan 

Persaudaraan Haji Indonesia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, 

Peringatan Hari Besar Islam, Majelis-majelis Ta’lim (Kelompok Pengajian), 

Organisasi Kemasjidan (BKM), Lembaga masyarakat seperti Kepala Desa, 

Dusun, RT, RW, lembaga adat, Organisasi PKK, Dharma Wanita dan lain-

lain.
24

 

 

Pernyataan Hakimin di atas menunjukkan bahwa BP4 dalam melaksanakan 

tugasnya tetap berkoordinasi dengan elemen instansi dimasyarkat guna saling 

berkoordinasi dan mengkonfirmasi dengan organisasi yang terlibat langsung di 

Kabupaten Sambas, guna meningkatkan keutuhan institusi kecil (keluarga) 

masyarakat. 

Menurut Sudirman, menyatakan bahwa: 
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Berbagai kegiatan yang dilakukan petugas KUA yang sekaligus 

melaksanakan BP4, dengan demikian memerlukan kesiapan dalam kegiatan, 

guna mengakomodir berbagai aspek yang mesti dilakukan. Dengan 

demikian memerlukan kesiapan berbagai pengetahuan dan pengalaman. 

Diantaranya keilmuan bermanfaat untuk menjawab persoalan di 

masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia dengan pembekalan 

keahlian membantu masyarakat yang bertanya dan memerlukan 

penasehatan.
25

 

 

Hal tersebut dilanjutkan oleh pernyataan Risno, bahwa:  

Mengingat dan memikirkan usaha-usaha BP4 yang sangat rumit maka perlu 

peningkatan kualitas para penasehat (BP4) sejalan dengan perkembangan 

dan perubahan nilai-nilai sosial. Selain metode pendekatan keagamaan juga 

perlu dengan pendekatan disiplin ilmu lainnya sebagai ilmu alat bantu 

meresolusi konflik yang dihadapi klien, seperti ilmu agama, psikologi, 

sosiologi, komunikasi, hukum, dan lainnya.
26

  

 

Pernyataan Sudirman, dan Risno, menunjukkan bahwa petugas BP4 harus 

memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidangnya secara proposional dengan 

memiliki berbagai disipliner keilmuan guna kesiapan menghadapi problematika 

dimasyarakat. Pemenuhan keilmuan tersebut guna meningkatkan kinerja dan 

eksistensi yang sebagian masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh. 

Mengamati usaha-usaha BP4 yang sangat rumit maka perlu peningkatan 

kualitas kompetititf oleh petugas BP4, seiring dengan perkembangan zaman, di era 

milenium masyarakat diharapkan berbagai situasi dan kondisi yang sulit juga, 

berbagai persoalan muncul akibat tantangan zaman yang kontekstual. Kesiapan 

sebagai pelaksana BP4 dilapangan menuntut kinerja proposional yang dinamis sesuai 
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problematika yang dihadapi. Seiring bergulirnya waktu terjadinya arus globalisasi 

dan terjadi pula perubahan nilai sosial  di masyarakat. Dengan demikian BP4 

Kabupaten Sambas mempersiapkan dan memiliki metode dan strategi dalam 

penanganan konflik.  

Terkait program kerja BP4 Kabupaten Sambas sebagaimana pernyataan 

Hakimin bahwa:   

Guna mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil 

Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Barat berupaya melakukan 

berbagai terobosan membuka peluang kompetisi tiap-tiap KUA. Tujuannya 

menunjukkan kinerja profesional dan proposional, mensupport kinerja dan 

reward Kantor Urusan Agama yang produktif dan berprestasi, 

mengefektifkan potensi diwilayah kerja, yang bertujuan guna  koordinasi 

dan evaluasi  dalam melaksanakan tugas pada Kantor Urusan Agama. 

Terobosan tersebut merupakan monitoring terhadap KUA, evaluasi 

penilaian membentuk terwujudnnya KUA percontohan yang 

diselenggarakan setiap tahun. Adapun objek yang menjadi prioritas 

penilaian adalah menyangkut keseluruhan petugas KUA kecamatan, mulai 

dari bidang yang bersifat fisik, maupun  administrasi dan sumber daya 

manusia. Monitoring dan evaluasi KUA digunakan  sebagai indikator 

follow up penjabaran visi-misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan oleh 

petugas KUA.
27

 

 

Pernyataan Hakimin di atas menunjukkan bahwa eksistensi BP4 menjadi 

wadah yang perlu dukungan dan suport institusi yang menaunginya, keberadaan BP4 

mulai menjadi fokus konsentarasi guna meningkatkan performance lembaga tersebut 

dapat menjadi percontohan di Kementrian Agama sekaligus di masyarakat 

Kabupaten Sambas. 
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Relevansinya sinergis dengan arah dan kebijakan pembangunan Kalimantan 

Barat sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa dan berdaya saing, maka 

Kementerian Agama  memberikan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi 

tersebut. 

Menurut Hakimin dalam wawancara menyatakan bahwa: 

Guna meningkatkan kinerja dan kwalitas BP4 Kabupaten Sambas 

merencanakan program-program unggulan kontinu terkait pembinaan, 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dan dilapangan dengan 

memperhatikan aspek-aspek yeng berkembang  di masyarakat. Baik 

program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Perhatian dan 

pengamatan BP4 terhadap situasi dilingkungan setempat mempersiapkan 

upaya-upaya preventif terhadap situasi fenomena persoalan dimasyarakat 

yang saling berkelindan diantara persoalan yang ada.
28

 

 

 

Pernyataan Hakimin di atas menunjukkan bahwa program kerja BP4 

tersusun secara sistematis terkait program tahunan, bulanan dan mingguan yang 

terakomodir dalam setiap momen agenda program, yang terjadwal baik secara 

admimistratif mencatat segala urusan terkait kinerja dan program dilapangan yang 

selalu dilakukan di masyarakat. Secara sistem program BP4 terintegritas dengan 

kegiatan KUA yang memberikan pelayanan di masyarakat. 

Kebutuhan akan eksistensi lembaga BP4 dimasyarakat merupakan kontribusi 

besar bukan hanya bagian dari tanggungjawab wilayah kerjanya akan tetapi 

merupakan upaya membangun nilai-nilai kebaikan yang selalu digaungkan dalam  
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norma yang berlaku, terutama norma agama. Ajaran  Islam menganjurkan perintah 

menyeru, membimbing, mengakomodir perubahan kondisional kearah kondusif. 

Sutrisno, dalam wawancara menyatakan, bahwa: 

Program dan fokus pelayanan tidak hanya dilakukan di area pelayanan kantor 

secara khusus menerima aduan atau memberikan penasehatan BP4, akan tetapi 

secara umum melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dengan melibatkan 

unsur-unsur instansi lain dalam bekerjasama membangun mitra dan menjaga 

konsistensi lingkungan dalam berbagai aspek lainnya.
29

  

 

Pernyataan yang hampir sama sebagaimana pernyataan Muhammad Muslim, 

menyatakan  bahwa: 

Pelaksanaan program yang dilaksanakan BP4 Kabupaten Sambas dilakukan 

secara bersama-sama dengan instansi lain guna peningkatan layanan dan mutu 

dimasyarakat diantaranya: 

1. Sosialisasi forum jum’at relevansinya tentang kajian pernikahan (fenomena 

pernikahan dini dan penjelasan terkait penjadwalan nikah dan pembentukan 

keluarga) 

2. Organisasi Sajadah Fajar (pelaksanaanya dua kali dalam seminggu, 

dilakukan waktu sholat subuh, penyampaian tausyiah, dan yasinan) 

3. Pelaksanan Hari Besar Islam (Peringatan Hari Besar Islam) 

4. Persatuan Wredatama Republik Indonesia 

5. Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKRMI) 

6. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dilaksanakan dalam kurun waktu, 

mingguan, bulanan, dan tahunan.
 30

 

 

Beberapa program yang disampaikan oleh Muhammad Muslim selaku 

informan menyatakan bahwa: 

Program yang dilakukan BP4 terintegritas dengan kegiatan KUA yang 

bekerjasma dengan elemen di masyarakat, cakupan program tersebut 

diantaranya, program  mingguan, bulanan, dan tahuan tersebut, bagian 

pertama yakni, menginformasikan, mensosialisasikan dan mempublikasikan 
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kegiatan penyuluhan Islam terkait BP4 dikajian forum jum’at, menjelaskan 

pada khalayak yang hadir tentang urgensitas memaknai sebuah pernikahan 

dilingkungan masyarakat, guna membekali kesiapan dalam kelangsungan 

hidup berumahtangga. Kesiapan lahir dan bathin dari segala aspek dasar 

pijakan menuju destinasi proses kalangsungan hidup pasangan kedepannya. 

Edukasi masyarakat terutama usia remaja khususnya diberi penyuluhan dan 

bimbingan Islam. Bekal pengetahuan membangun rumahtangga tidak hanya 

cukup dengan memiliki hasrat menikah akan tetapi konsekuensi 

tanggungjawab tidak bisa terpisahkan. Penyuluhan dan bimbingan BP4 

tidak akan maksimal tanpa dukungan lingkungan, terutama unit terkecil 

adalah keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur-unsur 

dimasyarakat yang berperan aktif. Hal demikian menjadi pekerjaan rutin 

BP4 dikarenakan banyaknya pendaftar menikah dibawah usia dini tanpa 

memiliki bekal kapasitas memadai menjalani rumahtangga.
31

  

 

Hal yang hampir sama disampaikan Sudirman menyatakan bahwa: 

Dampak dari pernikahan dini yang kurang memilki pengetahuan, 

pemahaman, tidak bertanggung jawab untuk rumahtangganya  merupakan 

hambatan bagi pasangan usia dini dalam menghadapi konflik, 

ketidakmampuan menyelesaikan masalah keluarga internalnya berakibat 

fatal, sehingga terlihat dari beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten 

Sambas berujung pada perceraian.
32

 Hal tersebut sangat disayangkan terjadi 

meskipun telah mendapatkan solusi berbagai pihak terutama BP4. Upaya 

preventif BP4 terhadap pasangan yang mengalami hal demikian menjadi 

fokus utama, dan follow up langkah awal tanggap preventif agar tidak 

terjadi pernikahan dini yang berujung pada perceraian.
33

  

 

Pernyataan beberapa informan diatas saling keterkaitan antara program BP4 

secara administrasi di kantor dan dilapangan. Segala program yang terjadwal dalam 

upaya memberikan kontribusi dalam bentuk pelayanan pembinaan dan penyuluhan 
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terhadap masyarakat Kabupaten Sambas. Pelaksanan terkait program BP4 

terintegritas dengan program Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sambas.   

Pelaksanaan jadwal nikah bagian program sosialisasi guna mengatur 

mekanisme waktu yang ditentukan menjadi kepatuhan tiap pasangan yang akan 

menikah dengan ketentuan terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi yang 

ditetapkan. Hal tersebut bagian mekanisme ketentuan yang dipatuhi  dan dijalankan. 

Syarat administrasi bertujuan agar dalam Mekanisme pengaturan waktu 

menginformasikan pada masyarakat agar patuh dan teratur, menunjukkan antusias 

kesungguhan pasangan calon pengantin untuk mewujudkan perkawinan. Hal tersebut 

sebagaimana prosedur pelaksanan yang dilakukan BP4 terhadap calon pengantin 

yang akan mendaftar pernikahan di KUA. 

Jika dilihat makna pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita 

sebagai suami istri berdasarkan hukum (UU), hukum agama, atau adat istiadat yang 

berlaku. Diciptakannya pria dan wanita dimana keduanya saling tertarik dan 

kemudian melakukan pernikahan dengan didasari berbagai aspek diantaranya, aspek 

biologis yang bertujuan agar manusia dapat bergenerasi dan aspek afeksional 

bertujuan agar manusia merasa tenang dan tentram atas dasar kasih sayang.
34

  

Tujuan pernikahan harus menjadi landasan pengetahuan dan pemahaaman 

bagi masyarakat dalam perkawinan memberikan berbagai manfaat yang di dapat dari 
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pernikahan jika ditinjau dari berbagai aspek, sebagaimana pernyataan Hairul Sani, 

menyatakan bahwa: 

Aspek menyalurkan kebutuhan biologis secara terarah sesuai dengan 

tuntunan dan perintah agama, mendapatkan naungan untuk saling 

memberikan kasih sayang bersama pasangan, mendapatkan perlindungan 

hak dan kewajiban sesuai Undang-undang yang berlaku, sehingga keluarga 

mendapatkan kenyamanan dan kedamaian di dalam bingkai pernikahan.
35

 

 

Pernyataan Hairul Sani, di atas menyatakan bahwa arah dan tujuan 

perkawinan untuk memenuhi aspek kebutuhan naluriah manusia, sebagai penyalur 

kebutuhan biologis. Aspek lainnya di dapat dari pernikahan terpenuhinya aspek 

kebahagian, ketentraman dan kedamaian dalam pernikahan.  Hal tersebut tidak akan 

dapat dirasakan bagi orang yang belum menikah. Berkahnya pernikahan merupakan 

bagian anjuran agama dan pemenuhan sebagai bagian kelompok masyarakat dan 

bernegara. 

Ditinjau aspek kesehatan jiwa, pasangan suami istri yang terikat dalam 

suatu pernikahan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan apabila hanya didasari 

kebutuhan biologis semata dan atau materi, tanpa adanya kebutuhan kasih sayang 

sebagai unsur penting bagi pembinaan pernikahan yang sehat dan bahagia, yang 

berakhir mewujudkan keluarga sakinah.
36
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Aspek lain disampaikan oleh Sutrisno, terkait kematangan dalam menjalani 

pernikahan sangat perlu melihat aspek psikologis, sebagaimana pernyataanya bahwa: 

Aspek psikologi menunjukkan gejala kematangan mental individu, 

internalisasi terhadap lingkungannya berindikasi kemampuan adaptasi 

diingkungannya, (unit keluarga). Urgensitas Kematangan psikis berdampak 

kesiapan menyesuaikan konflik berdampak kompeten secara afeksi, konasi 

dan psikomotorik, berdampak pada kemampuan menghadapi situasi. 

Individu positif mampu menyelesaikan masalah (karakteristik kepribadian) 

merupakan cerminan kepribadian, sedangkan individu yang memilki mental 

negatif  berimplikasi kesulitan dalam menyelesaikan konflik, menghindari 

konflik, berdampak konflik tidak terselesaikan.
37

 

 

 Faktor lain disampaikan Sutrisno, menyatakan bahwa: 

 

Faktor kurangnya pendidikan keluarga  juga menjadi bagian akan persoalan 

konflik dalam rumahtangga dalam perkawinan. Pentingnya kehadiran 

pendidikan keluarga yang terprogram baik non formal maupun formal. 

Lingkup non formal pendidikan dilakukan dalam keluarga oleh orang tua 

terhadap anaknya. Pondasi awal dengan pendidikan keluarga merefleksikan 

nilai-nilai nyata kehidupan sesuai dengan kaedah agama dan normatif. Bias 

pola keluarga tertanam menjadi budaya yang baik sesuai harapan keluarga 

yang harmonis. Kelanjutan pendidikan keluarga mencerminkan nilai-nilai 

ideal agama dan masyarakatnya sehingga lanjut kejenjang pernikahan 

mengantarkan kearah tujuan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.38 
 

Pernyataan Sutrisno, di atas menyatakan bahwa pemenuhan aspek lainya 

dalam membina pernikahan memerlukan kesiapan mental dan pengethuan guna 

memahami penikahan adalah proses saling menyesuaikan dalam berbagai 

latarbelakang pasangan. Perlunya kesiapan-kesiapan yang harus dimilki oleh 

pasangan yang akan menikah dan mengarungi bahtera pernikahan.  
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Sutrisno, (38 thn), Petugas BP4 Pemangkat, Wawancara, Pemangkat, 09 Oktober 2017. 

  
38

Hakimin (55 thn), Petugas BP4 Sambas, Wawancara, Sambas, 12 Oktober 2017. 
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Sedangkan bila ditinjau perspektif komunikasi faktor-faktor konflik 

rumahtangga bisa dikarenakan terjadinya hambatan-hambatan komunikasi antar 

personal dalam keluarga. Terjadinya gangguan (noice) pesan mengakibatkan pesan-

pesan tidak tersampaikan dengan baik. Melihat komponen dari komunikasi 

melibatkan beberapa unsur, diantarnya; pengirim atau komunikator (sender); pesan 

(message); saluran (encoding); penerima (komunikan); umpan balik atau decoding 

(feedback); gangguan atau hambatan (noice) dan konteks (context). 39  

Setiap elemen atau komponen dalam proses komunikasi menunjukkan 

kualitas komunikasi itu sendiri. Masalah akan timbul apabila salah satu dari elemen 

komunikasi tersebut mengalami hambatan yang menyebabkan komunikasi menjadi 

tidak efektif. Hambatan komunikasi dapat terjadi pada semua konteks komunikasi, 

yaitu komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal, komunikasi massa, 

komunikasi organisasi atau komunikasi kelompok.
40

  

Makna komunikasi adalah transformasi informasi, prosesnya bertujuan 

memindahkan pesan dari seseorang ke orang lain sehingga tujan komunikasi 

tercapai. Ketercapaian pesan tergantung pada keberlangsungan komponen 

komunikasi yang dilakukan, jika keberlangsungan tidak efektif maka hambatan 

komunikasi akan menghalangi proses komunikasi dan tujuan komunikasi tidak 

                                                             
39https://pakar komunikasi.com/hambatan-hambatan-komunikasi, diakses tanggal 20 

Desember 2017. 

 
40https://pakar komunikasi.com/hambatan-hambatan-komunikasi, diakses tanggal 20 

Desember 2017. 
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tercapai. Hambatan yang ditimbulkan akibat dari persepsi antara pelaku komunikasi 

seringkali menjadi sentral kendala yang signifikan, dikarenakan persepsi adalah inti 

komunikasi. Jika inti dari komunikasi tidak menjadi titik temu maka kelanjutan 

komunikasi sulit berlanjut. Latar belakang para pelaku komunikasi menjadi 

barometer penting untuk komunikasi, semakin mirip latar belakang maka semakin 

efektif komunikasi, sebaliknya semakin banyak perbedaan maka semakin banyak 

kendala dan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif. Komunikasi merupakan 

instrument yang berfungsi dalam menjembatani kemacetan dalam berkomunikasi 

antarpersonal. 

Menurut Risno, terkait aspek lain yang sangat sentral dalam konflik 

rumahtangga sebagaimana pernyataannya bahwa: 

Tinjauan aspek ekonomi, menimbulkan efektifitas peluang usaha yang 

merupakan akses produktif bagi siapa saja terlibat didalammnya, baik laki-

laki maupun perempuan, bias implikasi menjadi arah tujuan bagi peluang 

usaha, sesuai dengan kecerdasan membaca situasi ekonomi yang tersedia. 

Peluang demikian merupakan akses bagi keluarga yang berlatarbelakng 

produktif berusaha terkait minat dan potensi yang tersedia. Produktifitas 

dan efektifitas tidak terbatas siapa aktor ekonomi, tetapi giat usaha 

merupakan unsur personal. Membahas sektor ekonomi tidak terlepas dari 

unsur pendapatan financial yang didalamnya berbicara keluarga sebagai 

konsumen produktif pemenuhan kebutuhan. Dengan kondisi demikian 

mengamati pekerjaan tiap keluarga beragam di Kabupaten Sambas baik 

diwilayah formal maupun non formal, terutama masyarakat yang 

rumahtangganya dalam penangannan konflik dalam perkawinan, 

diantaranya, ASN (Aparatur Sipil Negara), pengusaha, pekebun, petani, 

penjaja kaki lima (PKL), dan Ibu Rumahtangga dan lainnya.
41
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Risno, (39 thn), Petugas BP4 Sambas, Wawancara, Sambas, 16 Oktober 2017. 
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Pernyataan Risno, di atas menunjukkan bahwa aspek yang sangat signifikan 

dalam menjalani pernikahan yaitu ekonomi. Ekonomi bukanlah hal yang utama 

mencapai kebahagianan keutuhan keluarga, tetapi banyak keutuhan keluarga yang 

berkonflik diakibatkan karena hal tersebut.  

Sebagaimana temuan data lapangan mengindikasikan bahwa produktifitas 

ekonomi terkait finansial melibatkan suami istri dalam pencari pendapatan keluarga 

tujuannya meningkatkan kestabilan dan eksistensi ketahanan ekonomi dalam 

keluarga. Aspek tersebut merupakan bagian dari aspek primer dalam rumahtangga 

dikarnakan faktor ekonomi bagian rutinitas kebutuhan dalam keseharian.  

Aspek lain yang berbeda sebagaimana wawancara dengan Muhammad 

Muslim, menyatakan bahwa: 

Relevansi dalam potret keluarga nilai-nilai budaya dan tanggung jawab 

dalam rumahtangga terkait kebutuhan hidup merupakan tugas dan 

pemenuhan kebutuhan, menjadi tanggungjawab suami ke atas keluarganya. 

Sebaliknya latar belakang pendapatan lebih besar didominasi oleh istri 

dibanding suami sehingga menimbulkan beberapa persoalan dalam 

rumahtangga seperti, istri merasa punya peran dan otoritas besar dalam 

keluarga, berdampak peran dan fungsi suami tersingkirkan, dan memandang 

rendah terhadap suami.
42

 

 

Pernyataan Muhammad Muslim, tersebut menunjukkan bahwa aspek 

kebiasan individu terbawa ke dalam wilayah rumahtanga yang tidak semua 

kebiasaan tersebut dapat diterima dengan cepat. Perlu proses adaptasi pasangan 

dengan kondisi yang demikian. Tanggungjawab dalam pernikahan menjadi masalah 

                                                             
42Muhammad Muslim (50 thn), Petugas BP4 Tebas, Wawancara, Tebas 20 Oktober 

2017. 
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jika pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Melihat realita 

rumahtangga di Kabupaten Sambas tanggungjawab besar pemenuhan kebutuhan 

keluarga tetap diperankan oleh suami sebagai kepala keluarga. Tidak terpenuhinya 

kebutuhan tersebut dapat menimbulkan persoalan besar dalam keluarga. 

Persoalan lain yang terjadi dalam perkawinan di Kabupaten Sambas 

disampaikan Hakimin dalam wawancara menyatakan bahwa: 

Ditemukan juga bahwa finansial istri yang besar dibanding suami dalam 

rumahtangga, istri yang lebih banyak berkontribusi dalam pembiayaan 

kebutuhan keluarga, sehingga suami melepaskan tanggung jawab kepada 

istri untuk urusan ekonomi dengan melihat kebaikan istri membantu 

ekonomi keluarganya.
43

  

 

Pernyataan Hakimin di atas menunjukkan bahawa, aspek ekonomi 

menimbulkan disfungsi keluarga terkait besarnya pendapatan istri dibanding suami. 

Ditunjang keberadaan suami yang kurang berkontribusi dalam menafkahi kebutuhan 

ekonomi keluarga. Besarnya kontribusi istri dalam keluarga menjadikan 

pasangan/suami tidak serius mengurus kebutuhan keluarganya. Hal tersebut menjadi 

masalah dalam perkawinan. 

Hal tersebut yang dialami oleh Nurhayati ibu rumahtangga dalam 

wawancara menyatakan bahwa: 

Keadaan rumahtangganya, berawal dari sikap suami tidak membiayai 

kebutuhan rumahtangganya dikarenakan kebaikannya yang selalu 

membantu suami dalam pembiayaan keluarga. Dengan memandang istri 

mampu mengurus ekonomi keluarga suami tidak melakukan tanggung 

jawabnya. Hal yang terjadi tidak hanya satu faktor saja. Sulitnya 
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Hakimin, Petugas BP4 Sambas, Wawancara,  Sambas, 12 Oktober 2017. 
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komunikasi yang terbangun sehingga tidak ada keterbukaan antara suami 

istri selama menjalani rumahtangga sehingga berdampak salah paham 

diantara mereka; faktor intervensi dalam keluarga sangat mempengaruhi 

kehidupan rumahtangganya, terutama mertua yang sering mengatur 

kehidupan keluarga kecilnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan 

dalam rumahtangganya. Hal selanjutnya yang sangat miris membuat 

ketidaknyamanan dalam rumahtangganya dikarenakan adanya perlakuan 

intimidasi dari suami. Dibawah tekanan pasanganya mengharuskannya 

menutupi persoalan keluarganya tanpa harus diketahui orang lain.
44

 

 

Pernyataan Nurhayati di atas menunjukkan bahwa tidak terpenuhi 

tanggungjawab oleh kepala keluarga merupakan persoalan besar bagi istri terutama 

di Kabupaten Sambas yang secara budaya dan nilai-nilai kearifan lokal memainkan 

peran suami secara signifikan harus menjalankan tanggungjawabnya secara baik. 

Selanjutnya persoalan hubungan komunikasi tidak berjalan secara baik antara suami 

istri sehingga banyak menimbukan kesalahpahaman persepsi maksud yang 

diinginkan dalam menyampaikan informasi dan mengalami miss komunikasi. 

Persolan yang tidak jarang dijumpai adalah campur tangan ortu dalam urusan 

rumahtangga anaknya, sehingga menambah persoalan yang saling keterkaitan di 

dalam rumahtangga. 

Berbagai aspek dilihat dari permasalahan konflik, dipicu berbagai pula 

keadaan yang dialami pasangan suami istri, hal tersebut banyaknya latar belakang 

sebagai penyebab konflik, baik dari dalam rumahtangga itu sendiri dan penyebab 

dari luar rumahtangga atau lingkungan keluarga.   
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Nurhayati (40 thn) Ibu Rumahtangga, Wawancara, Sambas, 10 Juli 2017. 
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Penyebab konflik pernikahan beragam yang pernah ditemukan BP4 

Kabupaten sambas terkait, faktor-faktor yang menstimulus konflik sebagaimana 

menurut Sutrisno, dalam wawancara menyatakan bahwa: 

Konflik dimasyarakat terutama di Kabupaten Sambas yang pernah 

ditangani persoalannya yaitu, pertengkaran terus menerus pasangan yang 

tidak kunjung selesai. Meskipun terselesaikan maka akan muncul kembali 

kepermukaan apabila salah satu satu dari pasangan memulai persoalan lain, 

maka dengan mudah menyulut kesalahan dan kemarahan pasangan.
45

 

 

Pernyataan Sutrisno, di atas menunjukkan bahwa persoalan rumahtangga 

secara garis besar dikarenakan faktor pertengkaran yang tidak pernah terselesaikan 

oleh pasangan suami istri, sehingga datang melaporkan permasalahannya ke BP4 dan 

diberikan bantuan penasehatan perkawinan. Ketidakmampuan menyelesaikan 

internal rumahtangga sehingga meminta saran penasehatan dan diminta solusi ke 

BP4. 

Persoalan lainnya terkait konflik perkawinan, dikarenakan ekonomi sebagai 

pemicu potensial. Kurang terpenuhi kebutuhan keluarga dalam rumahtangga oleh 

kepala keluarga (suami), menjadi bahan konflik terutama istri yang sulit mengatur  

ekonomi keluarga dengan segala keterbatasannya. Hal tersebut sebagaimana yang 

disampaikan Hairul Sani, menyatakan bahwa: 

Istri yang mengadu dan meminta penasehatan kepada BP4 supaya 

medapatkan solusi dan mampu memberikan penasehatan terhadap 

pasangannya. Dikarenakan jika istri yang memberi nasehat lansung kepada 

suami tidak akan efektif dan tidak akan direspon oleh suami.
46
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Sutrisno, (38 thn), Petugas BP4 Pemangkat, Wawancara, Pemangkat,10 Oktober 2017. 
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Hairul Sani, (45 thn), Petugas BP4 Pemangkat, Wawancara Pemangkat, 10 Nopember 
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Pernyataan Hairul Sani, di atas menunjukkan bahwa perlunya pihak lain 

untuk membantu pasangan suami istri yang berkonflik dengan cara difasilitasi orang 

lain yang bersikap netral dan mampu memberikan solusi. 

Banyaknya persoalan penyebab konflik dalam rumahtangga pada 

perkawinan di Kabupaten Sambas menjadi bagian tugas penting BP4 untuk memberi 

solusi yaitu pembinaan, penasehatan dan penyuluhan. 

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap BP4 melakukan pendekatan 

solusi dakwah dengan cara penasehatan, bimbingan secara personal terhadap 

pasangan suami istri yang mengadukan konflik rumahtangganya. Dakwah dilakukan 

secara kontinue tidak hanya disaat klien berkonsultasi tetapi diberikan penyuluhan 

keagamaan terhadap masyarakat oleh petugas BP4 pada saat melaksanakan program 

rutin dimasyarakat. Landasan dakwah selalu dijadikan pijakan dasar dalam 

pelaksanaan dakwah bimbingan dan penyuluhan dimasyarakat.  

Selanjutnya pendekatan resolusi konflik, memakai win-win solution, 

perspektif konflik perkawinan dipandang konflik yang alamiah (nature) bagi setiap 

pasangan suami istri, dikarenakan perselisihan (dispute) yang menjadi penyebab 

utama. Latarbelakang seseorang terkonstruk secara alamiah menjadi satu kesatuan 

yang membentuk lingkup kepribadian, persepsi, dan budaya tiap personal. adaptasi 

pasangan membutuhkan singkronisasi proses memerlukan kematangan pemahaman 

pasangan secara mendalam. Apabila penyesuaian sulit ditemukan maka konflik akan 

selalu muncul dikarenakan perbedaan yang menonjol. Hal tersebut penyebab utama 
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konflik rumahtangga dalam perkawinan. Usaha perbaikan dapat terwujud dengan 

menggalihkan konflik negatif menjadi positif menggunakan tranformasi konflik; 

mengelola konflik (manajemen konflik) dari yang negatif mencari penyelesaian 

kearah yang lebih baik menjadi konflik positif. Tranformasi konflik merubah atau 

memindahkan konflik sehingga menimbulkan solusi konflik bagi pasangan suami 

istri dalam perkawinan terselesaikan memberikan perdamaian kedua belah pihak.  

 

B. Jenis Konflik  

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa dilepaskan dengan manusia 

yang lain. Ia senantiasa hidup bersama dan membentuk komunitas di dalamnya. 

Sosialisasi merupakan bentuk interaksi dasar manusia sebagai makhluk yang 

bermasyarakat memerlukan orang lain dan penyataan eksistensinya. Dengan hal 

tersebut, manusia dapat mencapai sebagian pemenuhan kehidupannya. 

Pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupan sosial tidaklah berdiri 

sendiri. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut tidaklah semudah seperti  yang selalu 

diharapkan. Meskipun kebutuhan itu sendiri bersifat individual, tetapi kebutuhan 

yang diinginkan itu juga diinginkan oleh pihak lain. Dengan kata lain, setiap 

kebutuhan yang diusahakan tidak jarang berbenturan dengan  kebutuhan manusia 

lain. Perbenturan kebutuhan (kepentingan) ini dapat memunculkan persaingan. 

Persaingan yang sehat akan memunculkan kompetisi sehingga akan merangsang 

mereka untuk meraih yang diinginkannya secara positif. 



188 
 

 
 

Persaingan, disamping menimbulkan  kompetisi positif, ternyata juga 

berpotensi menimbulkan kompetisi negatif. Jika kompetisi positif ditransformasikan 

kearah konstruktif akan merangsang adanya persaingan untuk saling mencari yang  

baik, maka tidak demikian halnya dengan kompetisi negatif. Kompetisi negatif, jika 

tidak dikelola, maka berpotensi menghalalkan segala macam cara. Satu pihak yang 

memakai cara tertentu akan dijawab juga dengan cara tertentu oleh pihak lain. Jika 

salah satu pihak tidak nyaman dengan pesaingnya itu, maka kemungkinan untuk 

saling menjatuhkan terbuka lebar. Inilah yang akhirnya menimbulkan suatu konflik. 

Bahkan konflik bisa berakibat kearah yang lebih luas dan fatal yang dapat 

mengakibatkan kekerasan yang berujung pada kekerasan psikis maupun fisik. 

Tujuan perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga sakinah yang 

didalamnya terdiri dari keluarga inti yang saling berinteraksi dan saling melakukan 

proses penyesuaian bersama-sama. Proses adapatasi seringkali tidak menemukan 

satu tujuan yang sama dikarenakan latarbelakan faktor, perbedaan individu, budaya, 

kepentingan dan nilai yang meliputi dalam ikatan perkawinan. Kehadiran konflik 

muncul akibat dari perbedaan yang melingkari  dalam kehidupan rumahtangga.  

Bentuk konflik perkawinan yang terjadi di Kabupaten Sambas dilihat dari 

akar konflik yang terjadi dikarenakan pertentangan antara seseorang dengan orang 

lain yaitu antara suami dan istri. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda 

status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu  

dinamika yang amat penting dalam perilaku perkawinan, karena akan melibatkan 
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beberapa peranan dari beberapa anggota keluarganya. Konflik demikian 

kemungkinan besar akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan perkawinan. 

Bentuk konflik perkawinan yang terjadi di Kabupaten Sambas diantaranya, 

pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumahtangga, suami mabuk, ekonomi, 

meninggalkan pasangan, selingkuh, dan poligami, di hukum penjara, murtad dan 

kawin paksa. 

Memakai istilah, William Hendricks suatu konflik dipandang dari dua 

perspektif: bahaya dan kesempatan.
47

 Sedangkan pendapat klasik mengatakan, 

konflik identik dengan bahaya. Bagi yang sependapat dengan pendapat ini, dengan 

terjadinya konflik, maka tujuan atau situasi dapat menjadi chaos, karena itu sedapat 

mungkin harus dihindarkan atau dicegah. Hal lainnya yang berpandangan optimis, 

konflik bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti karena merupakan kejadian yang tidak 

bisa dihindarkan, bahkan dalam tahap tertentu, konflik berguna bagi perjalanan 

kehidupan berumahtangga dalam ikatan perkawinan. Hal inilah yang menyatakan 

bahwa konflik selalu ada dalam proses kehidupan manusia, dan tidak perlu dimaknai 

sebagai sesuatu yang bahaya, melainkan sebuah kesempatan, tergantung bagaimana 

memandang dan mengelolanya.
48

 

BP4 sebagai mediator lembaga dakwah memiliki peran sentral dalam 

mengelola konflik. Mengelola konflik dalam hal ini merupakan upaya komprehensif  
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William Hendricks, Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis untuk Manajemen 
Konflik yang Efektif, terj. Ariff Santoso (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2. 

 
48

John Paul Lederach, The Little Books Conflict Transformation  (USA: Good Books, 

2003), h. 23.  
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agar konflik yang terjadi bersifat produktif atau bernilai positif. Dengan demikian 

resolusi konflik merupakan upaya  yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berkompeten dalam mengelola suatu konflik dengan melibatkan pihak-pihak yang 

dianggap dapat membantu dengan melibatkan peran dari pihak lain yakni BP4. 

Resolusi yang dilakukan BP4 sebagai penyelesai konflik perkawinan dengan 

melakukan beberapa klasifikasi persoalan yang terjadi dalam konflik rumahtangga 

yang terjadi. Langkah-langkah BP4 tersebut dengan mengidentifikasikannya ke 

dalam beberapa tahapan agar suatu konflik dapat dikelola dengan baik. 

Di antara tahapan yang dilakukan BP4 Kabupaten Sambas yaitu 

mengetahui latar belakang faktor yang penyebab terjadinya konflik (identifikasi) 

dalam perkawinan, transformasi konflik yakni, penanganan penyelesaian konflik 

dengan pendekatan metode mediasi (dakwah irsyad/ bimbingan), yaitu mengubah 

suatu keadaan dari yang tidak baik merubahnya kepada keadaan yang lebih baik 

dengan membangun kemashalatan kedua belah pihak yang berkonflik. Dengan upaya 

mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik melibatkan juru subyek dakwah/ 

mediator (aktor keagamaan yang berperan ganda) yang kompeten dibidangnya 

membantu menyelesaikan konflik dalam menentukan keputusan yang diinginkan 

bersama. Dalam hal tersebut BP4 merupakan mediator (juru dakwah) sekaligus 

fasilitator untuk membantu memediasikan pihak-pihak yang berkonflik.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakimin menyatakan 

bahwa: 
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Sebagai penegah atau mediator peran BP4 Kabupaten Sambas memainkan 

peran yang sangat urgen. Beberapa hal yang diperhatikan dan dimiliki 

lembaga BP4 terkait kompetensi personilnya adalah kemapanan kepribadian 

dan skill dalam meresolusi konflik yang bervariasi dan dinamis sesuai 

dengan masalah yang hadapi dilapangan. Baik terkait persoalan pra 

pernikahan para calon pengantin dan persoalan pasangan suami istri dalam 

menjalani kehidupan berumahtangga yang diliputi berbagai hal di dalam 

lingkup perkawinan.
49

  

 

Pernyataan Hakimin di atas menunjukkan bahwa BP4 sebagai penasehat 

konflik perkawinan atau di sebut sebagai mediator memiliki kemampuan yang cukup 

berarti untuk memberikan pelayanan yang terbaik dimasyarakat. Ha tersebut dengan 

menampilkan performance instusi dan melayani setiap pengaduan terkait kondisi 

klien secara individu maupun memberikan penyuluhan kelompok dimasyarakat. 

Demi meningkatkan mutu internalnya mestinya lembaga tersebut tetap intern 

mempersiapkan petugas guna memiliki pencapaian kinerjanya di Kabupaten Sambas. 

Kemampuan secara signifikan BP4 mengindikasikan bahwa persiapan yang 

mesti dimiliki sebagai penasehat dan pembina di masyarakat memerlukan 

pencapaian keilmuan yang komprehenship. Diperlukan keilmuan lainnya sebagai 

instrumen pendukung dalam berdakwah, seperti pendekatan ilmu komunikasi, 

psikologi, sosiologi dan lainnya, sehingga BP4 ketika menghadapi masalah klien 

(mad’u) yang beragam menghasilkan solusi yang tepat dan relevan dengan 

pendekatan solusi kekinian sesuai kebutuhan.  
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Hakimin (55 thn), Petugas  BP4 Sambas, Wawancara, Sambas, 16 Nopember 2017. 
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Pentingnya eksistensi peran dakwah BP4 Kabupaten Sambas dalam 

perspektif meresolusi konflik terkait konflik perkawinan, sekaligus sebagai mitra 

pemerintah daerah Kabupaten Sambas sebagai elemen instansi, dalam upaya 

preventif terjadinya angka perceraian yang tinggi dalam ikatan perkawinan sehingga 

solusi tersebut dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mencapai perdamaian 

dalam sebuah perkawinan.   

1. Konflik  Perkawinan di Kabupaten Sambas 

Akar konflik adalah perbedaan, di antara perbedaan tersebut meliputi 

perpektif, wacana, kultur, agama, ekonomi pengetahuan dan lain sebagainya, yang 

dikonstuktif dari berbagai dimensi menurut perspektif individu terhadap komunitas 

hidupnya yang mengalami perberbedaan.  

Perbedaan ini hadir secara alami karena terbentuk oleh dasar-dasar bawaan 

prinsip dari keyakinan (belief) dan pandangan hidup (worlrd view),  ke dua wilayah 

ini dibentuk oleh kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan diri atau 

kelompok. Dengan demikian konflik tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial. Meski 

demikian konflik tidak akan membuat manusia bertahan hidup dalam pertentangan 

dan perselisihan terus menerus.
50

 

Menurut Juanita pengajar USU yang mengutip pendapat James A.F. Stoner 

dan Charles Wankel menjelaskan bahwa konflik itu ada lima jenis, yaitu konflik 
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Amin Abdullah, Agama dan Resolusi Konflik makalah seminar Nasional  (Yogyakarta: 

14 Maret 2008), h. 1.  
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intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antara individu dengan suatu kelompok, 

konflik antar kelompok dalam satu organisasi, dan konflik antar organisasi.
51

 

Dengan demikian konflik merupakan suatu keadaan yang dapat terjadi baik dalam 

lingkup kecil personal manusia maupun dalam lingkup yang lebih luas mengarah 

kepada kelompok.  

Beragam konflik jika dirunut antara konflik yang satu dengan konflik yang 

lainnya dapat bersinggungan membentuk konflik yang lain, sangat berdampak 

kearah saling berkelindan. Jenis wilayah kecil bias berkembang menjadi eskalasi 

konflik yang luas, terlihat bagaimana mekanisme konflik melebar apabila konflik 

tidak dikelola secara efektif.  

Pengkajian konflik sangat rentan akan dampak yang ditimbulkan. Konflik 

menimbulkan dampak sistemik, berdampak pada adanya perubahan, baik secara 

personal, relasional, struktural dan budaya. Secara personal, konflik mempengaruhi 

emosi, kognisi, persepsi maupun motivasi seorang individu. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa ketika persepsi atau emosi terpengaruh, maka berdampak pula pada relasi 

antara mereka. Seseorang yang sedang berkonflik dengan pasangannya seperti 

konflik antara suami dan istri, ia akan  cenderung merubah persepsi maupun 

emosinya terhadap pasangannya tersebut. Jika konflik terjadi antara seseorang 

                                                             
51http:///library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-juanita3.pdf, diakses Tanggal 22 Oktober 

2017. 
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dengan kelompoknya, maka iapun mengambil jarak dengan kelompok itu. Dengan 

demikian, hubungan yang terealisasi dengan baik menjadi renggang. 

Pada eskalasi kecil, konflik juga mempengaruhi struktur sosial, terutama 

dalam disharmonisasi keluarga dalam sebuah perkawinan. Ketika perkawinan dalam 

harmonisasi yang ideal tidak tersentuh adanya konflik maka kondisi seperti ini 

menciptakan iklim yang selau damai  tetapi dengan mengalami konflik 

rumahtangga, terjadi perubahan besar dalam perkawinan, seperti: perilaku suami 

istri lebih bebas mengekpresikan segala persepsi dan tindakannya dalam perbedaan 

dan perubahan itu. Oleh karena itu dengan adanya konflik personal ataupun 

kelompok akan termotivasi untuk menjawab bentuk bagaimana merespon dari 

konflik itu. Bentuk respon tersebut bisa terwujud secara positif ataupun negatif. 

Latar belakang kehidupan yang berbeda sangat signifikan melahirkan 

konflik, baik dari aspek psikologis, aspek budaya, aspek sosial, aspek ekonomi, 

aspek politik. Pengaruh dan kecendrungan tersebut mengkonsruk kebiasaan dan pola 

hidup lingkungan masyarakat terutama terkait kebiasan indvidu berada. Sangat 

wajar jika ditemukan hal-hal yang melatarbelakangi perbedaan yang menghadirkan 

konflik dalam kehidupan. Konflik merupakan situasi yang alamiah selama 

berorientasi pada perbedaan, dan tidak berujung pada kekerasan (violence).  

Menurut pendapat Hurlock bahwa perkawinan tidaklah semudah yang 

diinginkan setiap orang karena didalmnya terdapat banyak konsekwensi yang harus 

dihadapi. Sebagai proses dan tahap kehidupan baru bagi individu dewasa dan 
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pergantian status lajang  menjadi pasangan suami istri yang dituntut adanya 

kesiapan dan adapatasi terus menerus sepanjang perkawinan.
52

 Periodesasi 

perubahan peran mengantarkan perubahan kondisi status dengan segala kesiapan 

dantanggungjawab baru bagi pasangan yang terikat perkawinan menuntut kesiapan 

dan penyesuaian. 

Diperlukan kemampuan penyesuaian setiap individu dan memiliki 

persiapan-persiapan dalam menjalani kehidupan berkeluarga akan memudahkan 

proses kelangsungan konsekwensi persolan yang timbul dalam perkawinan. Bagi 

individu yang belum memiliki kesiapan membangun perkawinan dianggap belum 

disebut layak sehingga dianjurkan untuk melakukan penundaan atau pendewasaan 

usia perkawinan.
53

 

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan (distingsi), temuan realitas 

antara konsep teori diatas dengan fenomena gunung es dengan tingginya angka 

perceraian di Kabupaten Sambas disebabkan konflik perkawinan setiap tahun 

mengalami peningkatan.
54

 

Jika direlevansikan dengan persoalan rumahtangga dalam bingkai 

pernikahan konflik suami istri yang terjadi di Kabupaten Sambas mengindikasikan 
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Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan 
(Jakarta: Erlangga), h. 246-248.   

 
53htt://www.averroes.or.id/research/hubungan-sikap-terhadap-penundaan-usia–perkawinan-

dengan-intensi-penundaan-perkawinan.html, diakses tanggal, 15 Desember 2017. 
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konflik interpersonal dan Konflik antara individu dengan kelompok, sebagaimana 

temuan data dilapangan bahwa konflik dilatarbelakangi perbedaan pendapat, prinsip, 

pola kebiasaan, pertengkaran, dan intervensi rumahtangga oleh berbagai pihak, 

diantaranya, dari keluarga suami dan istri. Semangkin banyak perbedaan dalam 

rumahtangga maka semingkin tinggi potensi konflik yang hadir. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakimin menyatakan 

bahwa: 

Persoalan dimasyarakat sangat beragam dari hal yang kecil sampai ke hal 

yang besar. Pada dasarnya terkait persolaan mempertahankan prinsip yang 

selalu berujung pertengkaran terus menerus. Tahap awal konflik pasangan 

suami dan istri mampu menyelesaikan persoalan dengan cara meredam atau 

membiarkan persoalan seiring berjalannya waktu, akan tetapi  persoalan 

belum terselesaikan secara baik, sehingga sering lagi muncul kembali 

kepermukaan dan dijadikan topik konflik berkelanjutan.
 55

  

 

Secara garis besar dirunut konflik perkawinan di Kabupaten Sambas 

diantaranya, perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan pasangan, ekonomi, 

poligami, mabuk, Kekerasan dalam Rumahtangga, selingkuh, di hukum penjara, 

murtad, dan kawin paksa. Fenomena persoalan konflik mengalami peningkatan 

dimasyarakat Kabupaten Sambas dari data penelitian yang ditemukan dari Tahun 

2017 sampai Tahun 2018. 

Timbulnya konflik dilatarbelakangi oleh banyaknya faktor sebagai pemicu, 

dilihat dari berbagai aspek, seperti kurangnya pengetahuan terkait pemahaman dan 

amalan agama, persoalan ekonomi terkait minimnya pendapatan dalam keluarga 
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sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga, faktor runtuhnya moral 

dalam keluarga, berakibat merugikan orang yang berada dilingkungan keluarga dan 

menjadikan rumahtangga tidak harmonis. Faktor biologis, akan kebutuhan yang 

tidak terpenuhi terhadap pasangan yang dapat berdampak negatif, berimbas kepada 

pelepasan hasrat yang tidak sesuai dengan normatif. 

Dinamikanya persoalan yang menyebabkan konflik dalam sebuah 

perkawinan di era globalisasi mengantarkaan kesiapan untuk setiap pasangan 

membentengi keluarga dari berbagai sisi. Ketidakmampuan terkait kondisi konflik 

yang terjadi akan memudahkan situasi konflik berkelanjutan yang merapuhkan 

keutuhan keluarga.  

Dicermati berbagai latar belakang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya 

konflik dalam kehidupan berumahtangga juga dapat disebabkan oleh: 

a. Faktor kerusakan akhlak. 

Dimaksudkan di sini adalah apabila salah seorang atau kedua-duanya melakukan 

penyimpangan moral atau akhlak seperti: 

1) Berzina, yaitu melakukan hubungan seks bukan dengan istrinya atau suaminya. 

2) Serong, yaitu adanya ketidakjujuran dari salah satu pihak atau keduanya. 

3) Judi. 

b. Faktor ekonomi. 

Dimaksudkan di sini adalah: 

1) Kurang terbukanya antara suami istri dalam pengelolaan ekonomi 

rumahtangga. 

2) Berkurangnya sumber nafkah keluarga. 

3) Bertambahnya kebutuhan rumahtangga tidak sejalan dengan peningkatan 

penghasilan. 

4) Sibuknya suami istri dalam mencari nafkah sehingga kehidupan rumahtangga 

tidak terurusi. 

c. Faktor biologis. 
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Dimaksudkan di sini adalah adanya hambatan pada salah seorang suami istri 

dalam hal biologis yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumahtangga 

tersebut, antara lain seperti: 

1) Suami atau istri tidak dapat menjalankan fungsinya. 

2) Belum atau tidak mempunyai keturunan. 

3) Perbedaan usia yang terlalu jauh. 

4) Terjadi kesenjangan dalam latar belakang pendidikan. 

5) Di antara suami istri terjadi penyimpangan seksual seperti lesbian, homoseks, 

hiperseks, impotent dan frigid. 

d. Faktor pihak ketiga. 

Yang dimaksudkan pihak ketiga ini adalah adanya campur tangan orang lain 

terhadap kehidupan rumahtangga seseorang sehingga terjadi konflik 

ketidakharonisan rumahtangga tersebut. Sebagai akibat campur tangan pihak 

ketiga itu antara lain: 

1) Faktor kecemburuan di antara kedua belah pihak. 

2) Campur tangan mertua atau saudara terhadap urusan rumahtangga seseorang. 

3) Masalah saudara ipar yang ikut numpang dalam rumahtangga. 

4) Masalah pembantu rumahtangga seperti istri mencurigai suami berbuat serong 

dengan pembantunya atau sebaliknya. 

5) Masalah poligami. 

e. Faktor salah paham. 

Di antara faktor-faktor yang dapat meyebabkan salah paham dalam suatu 

rumahtangga antara lain: 

1) Perkawinan antar suku yang berbeda, sehingga menyebabkan salah paham 

terkait perbedaan persepsi dalam suatu rumahtangga. 

2) Perbedaan cara dalam mendidik anak. 

f. Faktor politik. 

Dimaksudkan di sini adalah terjadinya perbedaan interns politik antara suami istri 

seperti dalam masalah pemilihan umum, yang menimbulkan ketegangan dalam 

rumahtangga tersebut.
56

 

 

Adanya kepentingan untuk saling mempengaruhi mengikuti keinginan salah 

satu pasangan, bersikap otoriter untuk membenarkan tujuan, sehingga meniadakan 

nilai demokrasi  dalam rumahtangga. 
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H.Ali Akbar, Dasar-Dasar Konseptual Penanganan Masalah Bimbingan dan Konseling 
Islami dalam Bidang Pernikahan: dalam Rumusan Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Islami 
II, (Yogyakarta: UUI Badan Pembinaan dan Pemgembangan Keagamaan, 1987), h.10-12. 
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Kompleksitas penyebab konflik atau faktor yang melatarbelakangi perlu 

menjadi perhatian seluruh elemen dilingkungan masyarakat, bermula dari keluarga 

institusi terkecil, maupun perhatian Negara dalam institusi yang luas.  

Perspektif sosiologi, menurut Comte, terjadinya perubahan dimasyarakat 

disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar 

(eksternal) masyarakat. Faktor internal terjadi karena bertambahnya atau 

berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (konflik) 

masyarkat, berimplikasi terjadinya pemberontakan dan revolusi. Selanjutnya faktor 

eksternal disebakan berasal dari lingkungn alam fisik yang ada disekitar 

masyarakat.
57

 Faktor tersebut sangat signifikan mempengaruhi perubahan 

dimasyarakat terkait proses masyarakat adalah kelompok sistem yang saling 

berinteraksi dan menjalankan aktifitas bersama dalam kelangsungan hidup bersama.  

Kwantitas penduduk mayoritas atau lingkungan mempunyai andil besar 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembagan dimasyarakat, terkait pola kebiasaan 

budaya sehingga pengaruh mendominasi terhadap perubahan nilai-nilai 

dimasyarakat. Teori Comte menggambarkan unsur utama masyarakat adalah 

individu-individu dinamis, bergerak dan beraktifitas mengikuti lingkungannya. 

Mudah mengaktualisaikan, mengembangkan dan menyesuaikan diri dalam kelompok 

guna menjadi bagian eksistensi dimasyarakatnya.  

Pernyataan diatas diperjelas oleh Risno, dalam wawancara bahwa: 
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Soejono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 

h. 1-5. 
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Sebagaimana yang pernah ditanggani BP4 Kabupaten Sambas, kasus-kasus  

konflik yang masuk dalam data penasehatan klien khususnya penasehatan 

terhadap rumahtangga yang bermasalah dalam perkawinan berdampak 

perceraian. Faktor yang menyebabkan munculnya konflik pun sangat 

beragam. Sumber Konflik yang bersumber dari permasalahan tersebut 

meliputi, meninggalkan pasangan, perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, 

judi, poligami, mabuk, KDRT, zina atau selingkuh, di hukum penjara, 

murtad, dan kawin paksa.
58

 

  

Pernyataan lain disampaikan Hairul Sani, terkait konflik rumahtangga, 

menurutnya bahwa: 

 

Adanya indikasi temuan konflik dalam rumahtangga adalah manakala 

komunikasi diantara suami istri tidak berjalan, dan pola interaksi yang 

terbangun di antara keduanya memiliki kondisi  yang menegangkan. 

Banyaknya penyebab terjadinya konflik antara suami istri, dengan berbagai 

permasalahn dan alasan seperti Kekerasan Dalam Rumahtangga, ekonomi 

yang minim, suami atau istri mempunyai pasangan lain (wanita idaman 

lain/pria idaman lain) dan meninggalkan tanggungjawab oleh suami maupun 

istri. Sehingga perubahan mendasar tersebut menjadi penyebab dari 

munculnya konflik suami istri.
59

 

 

BP4 sebagai sebuah organisasi semi formal yang mengkhususkan 

kegiatannya dalam bidang penasehatan, terutama menghadapi persoalan-persoalan 

klien yang datang dari berbagai kalangan dan latar belakang persoalan yang 

bervariatif. Oleh sebab itu tiap konflik yang dikonsultasikan pun berbeda pula. 

Penelitian  menggunakan data dari tahun Tahun 2017 sebanyak 882 perkara 

dan Tahun 2018 sampai bulan September mencapai angka 550 perkara yang tercatat 

di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas. Data tersebut secara jelas dapat dilihat 
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 Risno, (39 thn), Petugas BP4 Sambas, Wawancara, Sambas, 25 Oktober 2017.  
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Hairul Sani, (45 thn), Petugas BP4 Pemangkat, Wawancara, Pemangkat, 09 Oktober 
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dari tahun 2017 sampai 2018 dengan komponen permasalahannya terklasifikasi 

sebagai berikut, faktor konflik perselisihan dan pertengkaran berjumlah 535 perkara, 

konflik yang disebabkan  meninggalkan salah satu pihak berjumlah 412 perkara, 

faktor konflik ekonomi berjumlah, 146 perkara, faktor konflik disebabkan judi 

berjumlah, 17 perkara, faktor disebabkan mabuk berjumlah 10 perkara, faktor konflik 

disebabkan Kekerasan dalam Rumahtangga berjmlah, 8 perkara, faktor konflik 

disebakan zina berjumlah 4, faktor konflik  disebabkan di hukum penjara berjumlah 

3, faktor konflik disebabkan kawin paksa  berjumlah 2 perkara. 

 Data secara umum tersebut merujuk dari data Pengadilan Agama yang 

menunjukkan jumlah klien yang melapor dan merekomendasikan kondisi 

perkawinannya. Dengan tingginya angka perkara yang masuk ke PA tersebut sangat 

disayangkan bahwa tidak semua pasangan yang berkonflik mengadukan 

rumahtangganya ke BP4, sehingga perkara yang masuk Ke PA secara umum tidak 

melalui tahap-tahap penanganan melalui BP4 terlebih dahulu. Sehingga datadata 

valid terkait status pernikahan dan jumlah keseluruhan pasangan yang bercerai  tidak 

diketahui oleh BP4 di KUA Kabupaten Sambas. Hal tersebut menjadi pembenahan 

antar instantsi terkait untuk mengakomodir penanganan konflik sehingga dapat 

mempreventif perceraian. Setiap kasus penanganan klien oleh petugas BP4 yang 

tercatat melaporkan permasalahannya dalam dokumen pengaduan kasus-kasus 

konflik mereka tersebut pada dasarnya pengaduan yang dikonsultasikan adalah 

dikarenakan atas dasar inisiatif dari klien sendiri.  
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Hasil analisis peneliti bahwa sangat disayangkan upaya penangan konflik 

terhadap pasangan suami istri tidak maksimal di akomodir dan diselesaikan secara 

bersamasama antar lintas instansi, terutama instansi yang menanggani persoalan 

perkawinan di Kabupaten Sambas, seperti antara Kantor Urusan Agama sebagai 

wadah yang membentuk mensyahkan Pernikahan, memberikan pembinaan, 

penasehatan dan mempreventif agar tidak terjadinya perceraian akibat konflik 

rumahtangga. Dengan instansi Pengadilan Agama Kabupaten Sambas khususnya 

yang mejadi wadah penyelesian perkara Perkawinan dalam perspektif hukum 

Perkawinan. 

Hasil temuan data penyebab konflik perkawinan di Kabupaten Sambas 

secara umum sebagaimana hasil observasi dan wawancara dengan petugas BP4 

Kabupaten Sambas sama dengan temuan data di Pengadilan  Agama Kabupaten 

Sambas, yaitu meninggalkan pasangan, ekonomi, judi, poligami, mabuk,  KDRT, 

zina, murtad, di hukum penjara dan kawin paksa. 

Dari keseluruhan jumlah tersebut terdapat berbagai faktor yang 

menyebabkan konflik dalam perkawinan, sebagaimana hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel  4.4 dan  pada tabel 4.5 sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Islam 

Kabupaten Sambas 2017 

 

Bulan 

Penyebab Terjadinya Perceraian 

 

 

Zina Mabuk 

Pihak 

ke 

Tiga 

Judi 

Meninggalkan 

Salah Satu 

Pihak 

Poliga- 

Mi 

KD

RT 

Cacat 

Badan 

Perselisihan 

dan  

Pertengkaran 

Kawin 

Paksa 

Murta

d 

Ekon 

mi  

Di 

Hukum 

Penjara 

Jumlah 

Januari     2 18    14   13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

804 

Februari     4 12    13     

Maret     4 22    51  2 8  

April     4 16    31   4  

Mei   1  1 26    28    1 

Juni  1    18    21   5 1 

Juli      41 1   28   16  

Agustus   1   37    44  1 16  

September      32    29   17  

Oktober     1 15 1 1  24   12 1 

Nopember   1   20 3   33     

Desember   1   45 2 1  45   14  

Jumlah  1 4 0 16 302 7 2 0 361 0 3 105 3  

Sumber Data: Pengadilan Agama Kabupaten Sambas 2017 
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Table 4.5 Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Islam  

Kabupaten Sambas 2018 

 

Bulan 

Penyebab Terjadinya Perceraian 

 

Jumlah  

Zina Mabuk 

Pihak 

ke 

Tiga 

Judi 

Meninggalkan 

Salah Satu 

Pihak 

Poligami 
KDR

T 

Cacat 

Badan 

Perselisihan 

dan 

Pertengkara

n 

Kawi

-n 

Paksa 

Murtad 
Ekono

-mi  

Di 

Hukum 

Penjara 

 

 

 

 

 

 

 

353 

Januari  
1  1  24 1   33 1  5 

 

Februari  
 1   24 3   34 1  6 

 

Maret  
1 1  2 24 1   34   7 

 

April  
1 2  1 18 2 1  33   9 

 

Mei  
 2  2 19  3  40   14 

 

Jumlah  
3 7 1 5 109 7 4 0 174 2 0 41 0 
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Tabel 4.4 dan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan konflik perkawinan dalam rumahtangga yang bermasalah dapat dilihat 

dari paparan berikut yaitu, faktor pertengkaran berjumlah 255 perkara, 

meninggalkan pasangan berjumlah 411 perkara, ekonomi berjumlah 146 perkara, judi 

berjumlah 21 perkara, poligami berjumlah 14 perkara, mabuk berjumlah 11 perkara, 

KDRT berjumlah 6 perkara, zina berjumlah 4 perkara, murtad berjumlah 3 perkara, 

di hukum penjara berjumlah 3 perkara dan kawin paksa berjumlah 2 perkara. Jumlah 

keseluruhan perkara akibat konflik dalam perkawinan di Kabupaten Sambas dari 

tahun 2017 sampai bulan September 2018 berjumlah 1.157 perkara. 

Banyaknya faktor menjadi penyebab konflik dalam perkawinan, antara 

faktor yang satu dengan faktor yang lain  saling keterkaitan, karenanya faktor-faktor 

yang muncul kepermukaan merupakan bagian sub konflik yang terjadi. Ibarat seperti 

gunung es yang tinggi, yang tampak hanya konflik yang muncul dipermukaan, 

sesungguhnya akumulaasi konflik tersembunyi (laten) begitu banyak, menunggu 

waktu untuk menstimulusnya muncul kepermukaan, menimbulkan eskalasi konflik 

yang lebih besar. Terintegritasnya konflik akibat konflik yang tidak terselelesaikan 

secara baik sehingga konflik dapat melebar semakin besar.  

a. Faktor pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumahtangga (KDRT) dan Faktor Suami 

Mabuk. 
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Kekerasan kolektif dan konflik sosial dalam pandangan studi etnografi 

khususnya pada penelitian yang bersifat antropologis mempelajari akibat dari 

kekerasan baik individu dengan menggunakan pendekatan budaya. Antropologi 

menggumpulkan informasi pada institusi ritual, norma dan proses budaya lainnya. 

Pendekatan ini memberikan pengertian bagaimana dimensi hidup secara sosial 

dihubungkan dengan kekerasan kolektif dan pada adanya konflik sosial. 

Pertengkaran yang dimaksud adalah konflik yang terjadi karena percekcokan antara 

suami istri yang biasanya berakhir pada tindakan kekerasan (violence).  

Menurut perspektif Johan Galtung kekerasan adalah “any avaidable 

impediment of self-realization”. Selanjutnya ia membagi kekerasan menjadi dua 

yaitu kekerasan yang bersifat personal dan kekerasan struktural. Kekerasan 

struktural dapat dipicu oleh agama dan idiologi, bahasa dan seni, logika dan 

matematika serta sains. Menurutnya violence: Conflict is taken to be less 

problematic here referring to any in which the participant see themselves as at odds 

over an issue and engage practically in attempls to settle the issue by negotiation 

force on other mean.60
 Sedangkan pengertian kekerasan terhadap perempuan, 

yang telah menjadi tema global, dapat dilihat dari ditetapkannya instrument hukum 

Internasional, diantaranya: 

1) “Vienna Declaration and Programme of Action (1993) 

                                                             
60

Mansoer  Faqih, Analisis Gender Dalam Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995), h. 7. 
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2) Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (1979) 

3) Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) 
4) Beijing Declaration and Plat Form For Action (1995)” 61 

Di Indonesia juga telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk 

diskriminasi perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Kekerasan 

dalam rumahtangga yang dikenal dengan Domestic Violence. Adapun pengertian 

kekerasan dalam rumahtangga menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia 

belum ada batasan yang jelas. Menghadapi hal demikian muncullah pemikiran untuk 

membentuk Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumahtangga di 

Indonesia yang diprakarsai oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dengan 

mengacu pada deklarasi di atas, menyebutkan bahwa pengertian kekerasan dalam 

rumahtangga adalah: 

Kekerasan dalam  rumahtangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan 

seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau 

mungkin  berakibat kesengsaraan penekanan secara dan atau penderitaan 

secara fisik, seksual,atau psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, 

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, secara sewenang-wenang atau 

penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumahtangga.
62

 

 

a) Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 

Melihat dari keterangan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan 

merupakan suatu bentuk kekerasan yang melanggar  serta melenyapkan bentuk 

                                                             
61

Achi sudiarti Ulinnuha, SH, MA (ed), --Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya  (Jakarta: UI Press, 2000), h. 101. 

 
62

Achi sudiarti Ulinnuha, SH, MA (ed), --Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, h. 101. 
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penghargaan atas Hak Asasi Manusia. Secara jelas dapat dilihat bentuk dari 

kekerasan tersebut, khususnya kekerasan terhadap istri dapat diperhatikan berikut 

ini. Kekerasan yang berbasis gender beraneka ragam bentuknya, diantaranya:  

1) Pemerkosaan terhadap perempuan termasuk perkosaan dalam perkawinan 

2) Tindak pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumahtangga 

3) Kekerasan dalam bentuk pelacuran 

4) Penyiksaan yang mengarah pada alat kelamin 

5) Kekerasan dalam bentuk pornografi, yakni mengekploitasi tubuh perempuan 

untuk dijadikan obyek demi keuntungan 

6) Kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam KB, penggunaan alat kontrasepsi yang 

dipaksakan 

7) Kekerasan terselubung (molestation), yakni memegang atau menyentuh bagian 

tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa 

kerelaan si pemilik tubuh 

8) Pelecehan seksual (Sexual and emotional harassment).63
  

Dalam bentuk yang lainnya kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, 

kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik ada beragai macam, 

bentuknya antara lain memukul, melempar dengan keras, menyinggung, membakar 

atau menyiram dengan air panas, memasukkan dalam es, tangan besi, menolak 
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Achi sudiarti Ulinnuha, SH, MA (ed), --Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, h. 107. 
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hubungan atas permintaan istri dan lain-lain yang dapat membahayakan keselamatan 

perempuan. Sedangkan kekerasan psikis dapat berupa subyektifis suami, dibawah 

tekanan, perangai, menghina, problem kesehatan, dan ekploitasi.
64

 

Masalah penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumahtangga pada pasangan 

keluarga yang mengadukan permasalahannya kepada BP4 Kabupaten Sambas pada 

umumnya didasari oleh persoalan yang  kompleks dan beruntun. Artinya persoalan 

yang dihadapi terkadang saling terkait antara persoalan yang satu dengan yang 

lainnya.  

Sebagaimana pernyataan Muhammad Muslim, disampaikan dalam 

wawancara  menyatakan bahwa: 

Ada beberapa dari persoalan tersebut seperti: judi, mabuk-mabukan, 

pemakai obat-obat terlarang dan suami atau istri main serong. Ketika suami 

suka main judi, istri menegur untuk mengingatkan suaminya supaya 

meninggalkan kebiasaan dari perbuatan judi yang memang perbuatan 

tersebut tidak benar. Teguran istri membuat suami tidak menerima nasehat 

pasangannya karena asumsi suami  menganggap perlakuan seperti itu 

merupakan hal yang mendoktrin dirinya dan perlakuan menggurui dan 

berlebih-lebihan. Perspektif bahwa otoritas suami sebagai kepala keluarga 

diambil alih oleh istri, ditunjang dengan pendapatan keluarga selama hidup 

bersama adalah hasil sepihak dari pendapatan suami. Pertengkaran tidak 

terelakkan sehingga sering kali suami memukul istri.
65

 

Pernyataan lain disampaikan oleh Hairul Sani, dalam wawancara 

menyatakan bahwa: 
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James Calleja, Aged Population, violence and Nonviolence toward (dalam Encyclopedia of  
Violence, Peace, and Conflict, Volume I) (New York: Academy Press, 1999), h. 1. 

 
65

Muhammad Muslim (50 thn), Kepala KUA Tebas, Wawancara Tebas, 16 Pebruari, 2018. 
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Penganiayaan yang berujung kekerasan dalam keluarga merupakan masalah 

yang sering terjadi. Berat ringannya pertengkaran tergantung pada 

permasalah yang dihadapi oleh suami istri. Akan tetapi pertengkaran 

tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Seperti sulitnya perekonomian 

keluarga, sehingga istri menginginkan pemenuhan tempat tinggal rumah 

dan keperluan untuk pembiayaan kebutuhan harian. Disebabkan juga karena 

tidak ada kecocokan dengan mertua atau ipar maka tahap selanjutnya suami 

atau istri tersebut selalu bertengkar dan pada tahap yang lebih parah bahkan 

sampai dilakukan tindak kekerasan dari pihak si istri kepada suami. 

Sehingga dengan kondisi yang demikian mereka menginginkan untuk hidup 

berpisah.
66

  

 

Pernyatan Muhammad Muslim, dan Hairul Sani, menunjukkan bahwa 

antara beberapa konflik yang terjadi dalam rumahtangga saling tumpang tindih 

antara persoalan yang satu dengan yang lainnya. Ketika suami istri berselisish dan 

tidak mendapatkan titik temu maka dapat mengakibatkan konflik melebar dan tidak 

menemukan jalan damai. Dengan temuan tersebut konflik yang tidak teselesaikan 

dapat berujung pada keputusan akhir ingin bercerai. 

Kekerasan dalam  rumahtangga adalah Perbuatan kesewenangan yang 

merugikan pihak lain, berakibat penderitaan fisik maupn psikis, yang melenyapkan 

hak hidup bahkan dalam koridor yang luas. Masalah penganiayaan ini pada 

umumnya didasari karena persoalan-persoalan yang beruntun dan kompleks. Artinya 

persoalan yang dihadapi terkadang saling terkait antara persoalan yang satu dengan 

yang lainnya. 

Pernyataan di atas sebagaimana disampaikan dalam wawancara Hairul Sani, 

menyatakan bahwa: 
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Hairul Sani, (45 thn), Petugas BP4 Pemangkat, Wawancara Pemangkat, 10 Desember 

2017. 
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Penganiayaan seringkali terjadi dikarenakan kondisi suami yang sering 

mabuk-mabukkan. Rutinitas suami yang sering mengkomsumsi minuman 

keras, berdampak pada perilaku yang tidak wajar seperti kebiasaan 

menggunakan perkataan kasar, memaki-maki istri dan anak, bahkan 

perilaku tersebut berdampak terhadap orang lain, seperti menyebabkan 

tetangga menjadi resah akibat perilaku suami sering membuat keributan dan 

mengusik ketenangan lingkungannya. Kondisi perjalanan kehidupan tidak 

harmonis bagi pasangannya terutama istri yang mendapat perlakuan tidak 

wajar berujung pada perlakuan kekerasan oleh suami. Sehingga perlakuan 

tidak menyenangkan sering diterima istri, bahkan perlakuan pemukulan 

suami kepada istri tidak jelas apa penyebabnya.
67

  

 

Hal tersebut dipertegas oleh Sutrisno, sebagaimana pernyataan beliau dalam 

wawancara menyatakan bahwa: 

 

Hal lain yang menyebabkan tindak penganiayaan suami kepada istri 

dikarenakan suami pemakai oba-obat terlarang yaitu pemakai sabu-sabu. 

Ditambah persoalan lain yakni suami suka main judi, istri menegur untuk 

mengingatkan suaminya supaya meninggalkan kebiasaan dari perbuatan 

judi yang memang perbuatan tersebut tidak benar. Teguran dari istri 

membuat suami tidak dapat menerima masukan dari pasangannya karena 

asumsi suami  menganggap perlakuan seperti itu merupakan hal yang 

mendikte dirinya dan menganggap sikap tersebut adalah bentuk sikap yang 

menggurui dan berlebihan. Adanya otoritas suami sebagai kepala keluarga 

merasa teralih fungsikan oleh istri, ditunjang dengan pendapatan keluarga 

dihasilkan  oleh suami sebagai pencari nafkah tunggal. Pertengkaran tidak 

terelakkan sehingga sering kali suami memukul istri.
68

 

 

Disebabkan pendapatan penghasilan diperoleh sepihak oleh suami dan 

suami sebagai kepala keluarga berperan dan berkuasa penuh bahkan menjadi hak 

mutlak yang tidak boleh dibantah bagi anggota keluarganya, terutama istri yang 

mendapat perlakuan tidak wajar dari suami. 
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Hairul Sani, (45 thn) Petugas BP4 Pemangkat,Wawancara, Pemangkat, 10 Desember 2017. 
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Sutrisno, (38 thn), Petugas BP4 Pemangkat, Wawancara, Pemangkat, 10 Desember 2017.  
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 Pernyataan di atas disampaikan oleh Sudiman, dalam wawancara 

menyatakan bahwa:  

Selayaknya istri sebagai pendamping suami selalu memberi masukan 

kepada pasangannya agar tidak melakukan tindakan yang salah baik 

perbuatan yang melanggar aturan agama maupun hukum. Nasehat istri tidak 

membuat kesadaran bagi suami malah sebaliknya mendapat perlakuan yang 

buruk dari suami berupa kekerasan fisik, membentak dan memukul.
69

 

 

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Muhammad Muslim, menyatakan 

bahwa: 

Masalah lain yang menimbulkan pertengkaran dalam perkawinan adalah  

karena tidak adanya kesepahaman antara suami dan istri. Suami sebagai 

pemimpin keluarga tidak dihormati layaknya sebagai kepala keluarga oleh 

istri, malah sebaliknya istri ingin berkuasa dan mengatur segala hal, 

sehingga kesalahpahaman, perbedaan dan pertengkaran selalu terjadi. 

Meskipun terkadang masalah tersebut bisa diredam dan dihindarkan tetapi 

sifatnya hanya sementara. Sehingga pertengkaran berulang kali terjadi dan 

menyebabkan mereka untuk berpisah.
70

 

 

Upaya membangun komunikasi yang baik adalah penting karena 

komunikasi mengandung arti sama atau mencapai tingkat kesepahaman, dalam arti 

sama makna.
71

 Begitu juga hubungan komunikasi antar suami istri seharusnya 

memelihara, membangun pola komunikasi secara baik, rutin dan terbuka.  
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Sudiman, (50 thn), Petugas BP4 Tebas, Wawancara, Tebas, 10 Desember 2017. 
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Muhammad Muslim, (50 thn), Petugas BP4 Tebas, Wawancara, Tebas, 10 Desember 2017. 
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Onong Effendi uchyana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1999), h. 9.  
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Solusi penanganan BP4 rata-rata klien adalah istri yang mendapat perlakuan 

tindak kekerasan atau penganiayaan dari pasangannya (suami). Hal ini sebagaimana 

yang dialami klien yang berinisial Selly dalam wawancara menyatakan bahwa: 

Kekerasan yang dialaminya tidak hanya berupa fisik akan tetapi mengalami 

kekerasan non fisik berupa caci dan maki dari suami. Sedangkan dalam 

bentuk fisik mengalami kekerasan  berbentuk tamparan dan pemukulan dari 

suami.
72

 

 

Hal lain juga dapat dijumpai kasus klien wati (25 tahun) dalam wawancara 

menyatakan bahwa: 

Mendapat perlakuan kekerasan dalam rumahtangga berupa kata-kata kasar 

dan jorok dari suami, sehingga membuat perasaan istri tersinggung dan 

merasa dilecehkan dan tertekan atas perkataan dan sikap suaminya.
73

 

 

Pernyataan tersebut juga sebagaimana hasil wawancara dengan Sudiman 

menyatakan bahwa: 

Bahwa kekerasan dalam rumahtangga sering dilaporkan pasangannya (istri) 

kepada BP4 di KUA Kabupaten Sambas, dengan berbagai problem yang 

melatarbelakanginya seperti: suami suka berjudi, mabuk-mabukkan, 

pemakai obat-obatan terlarang bahkan karena adanya pihak ketiga menjadi 

alasan suami berbuat nekad terhadap istri.
74

 

 

Sebagimana disampaikan oleh Hakimin dalam wawancara menyatakan 

bahwa: 

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terjadi di 

rumahtangga, dalam hal ini kekerasan dalam rumahtangga dapat timbul dengan 
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Selly (22 thn), Ibu Rumahtangga, Wawancara Tebas 01 Nopember 2017. 
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Wati (25 thn), Ibu Rumahtangga, Wawancara Tebas, 02 Nopember 2017. 
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Sudiman, (50 thn), Petugas BP4 Tebas, Wawancara Tebas, 14 Nopember 2017. 
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beberapa faktor pendorongnya, antara lain:
75

 Masalah komunikasi dan kepercayaan, 

hal ini sangat penting dalam suatu hubungan dan tidak menutup kemungkinan jika 

komunikasi dan kepercayaan tidak terbangun dengan baik akan menimbulkan suatu 

konflik. 

a) Masalah kedudukan dari suami dan istri dalam suatu rumahtangga di mana hal 

ini bukan tidak jarang merupakan salah satu faktor penyebab apalagi jika tidak 

ada kesepahaman antar pasangan. 

b) Masalah ekonomi, dimana kecenderungan jika sebuah keluarga sedang terhimpit 

masalah keuangan akan mungkin menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat 

berbentuk kekerasan dan juga tidak menutup kemungkinan bagi keluarga yang 

dipandang cukup dari segi ekonomi bisa jadi kegoisan akan muncul. 

c) Masalah psikologi dari pasangan, jika salah satu dari suami istri memiliki 

tempramen yang tinggi (emosional) dan bahkan dengan mudah “main tangan”, 

hal ini juga bisa menjadi pemicu. 

d) Masalah seksual, banyak orang beranggapan istri adalah pihak yang subordinat 

terutama dalam hal urusan ranjang karena dianggap hanya sebagai pemuas, 

namun hal tersebut salah besar karena ada kesetaraan dalam hal ini. Tapi pada 

kenyataan ada pasangan yang tidak “puas” sehingga akan memunculkan 

kekerasan.
76

 

 

Kekerasan baik fisik maupun psikis merupakan kekerasan yang melanggar 

yang melanggar  serta melenyapkan bentuk penghargaan atas Hak Asai Manusia. 

Nilai-nilai humanis dalam bentuk seperti ini baik secara sengaja ataupun tidak 

merupakan perlakuan yang tidak bisa ditolerir oleh pasangannya, karena bentuk dari 

sebuah ikatan perkawinan adalah membina keluarga yang harmonis dan penuh 

kedamaian bagi anggotanya. 

                                                             
75http://psg.uii.ac.id/index.php/Opini/KDRT.html, (5 -12-2017). 
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Pada dasarnya hubungan antara suami istri merupakan hubungan yang 

didasarkan pada prinsip relationship dalam makna saling mengerti, saling 

menghargai dan saling mendukung. Keeratan hubungan suami istri bukan sekedar 

hubungan yang formalistik namun seharusnya lebih dari itu. Harapannya adalah agar 

tercipta rasa ketenangan dan kedamaian karena saling memahami bahkan menyadari 

akan hak dan kewajibannya, sebagai suatu yang wajib diketahui oleh pasangan 

suami-istri. Sebaliknya jika  dalam jalinan kehidupan suami istri kurang menyadari 

makna dan tanggung jawabnya dinilai rentan akan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan, kezaliman hingga melahirkan konflik dalam kehidupan 

berumahtangga, bahkan dapat menjurus pada terciptanya Kekerasan Dalam 

Rumahtangga (KDRT).  

Perlakuan kekerasan yang dilakukan pihak suami merupakan bentuk 

pengingkaran dari ikatan suci (perkawinan) yang seharusnya dijalani atas kesadaran 

yang tinggi dalam mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga. Perlakuan suami secara 

fisik dan psikologis merupakan bukti bahwa suami telah menggunakan cara-cara 

yang tidak rasional, bahkan telah terjadi dominasi suami yang begitu kuat terhadap 

istri, bahkan mengarah pada bentuk-bentuk KDRT. Artinya secara biologis terlihat 

manusia akan tampak hina jika dalam menjalani kehidupan pernikahannya tidak 
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mengedepankan akal sehat, dengan selalu mengumbar emosi dan menghindarkan 

tanggung jawab.
77

 

Dengan demikian menunjukkkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan adalah 

kekerasan yang berupa kekerasan fisik, psikologis atau emosional, seksual dan 

ekonomi. Faktor lain juga menjadi bagian dari faktor konflik yang berujung 

kekerasan disebabkan saling terkait dan tidak hanya karena satu faktor tunggal 

penyebabnya. Melihat fenomena dalam kehidupan berumahtangga pada kasus-kasus 

konflik perkawinan di Kabupaten Sambas yang diakibatkan faktor-faktor tersebut di 

atas mengindikasikan bahwa kekerasan banyak dialami oleh perempuan dengan tolak 

ukurnya adalah kasus-kasus yang terdaftar banyak dilaporkan oleh istri kepada BP4 

di KUA Kabupaten Sambas. Berdasarkan informasi tersebut, istri yang yang 

mengalami KDRT secara fisik dan mengalami kekerasan non fisik adalah konflik 

yang dialami dalam rumahtangga yang diadukan ke BP4. Apa yang terjadi di 

Kabupaten Sambas tersebut adalah bagian kecil dari KDRT jika dilihat berdasarkan 

konteks Indonesia. Jumlah kasus KDRT yang menjurus arah perceraian dirasakan 

dinilai terus meningkat. 

Konteks universal pandangan agama yang diakui di Indonesia dapat 

dipastikan bahwa segenap ajaran-ajarannya tidaklah membenarkan seseorang atau 

pihak-pihak tertentu melakukan kekerasan atau penindasan terhadap orang atau 
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(Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 74.  



217 
 

 
 

pihak lain, apalagi terhadap istri sebagai bagian dari kehidupan suami, selain dinilai 

sebagai perbuatan dosa juga diyakini dapat mempengaruhi hubungan silaturahmi 

dari proses interaksi yang dilakukannya bersama. Artinya, ketika dua manusia 

berlainan jenis melakukan akad nikah maka indikasi yang harus dibina adalah 

kerukunan dan kesahajaan dalam menjalani bahtera rumahtangga, agar satu 

diantaranya mampu membangun kebersamaan dan saling menutupi kekurangannya 

masing-masing.  

Terhadap ekploitasi kekerasan dalam rumahtangga, jelaslah bahwa hal 

tersebut merupakan perbuatan dosa karena ada pihak yang merasa ditindas dan 

disakiti meskipun dilakukan secara non fisik (mental). Hanya saja realitas dalam 

penelitian ini tidak semua pasangan suami-istri mampu memahami dan 

mengamalkan segenap ajaran agama yang dianutnya secara baik, sehingga kekerasan 

dalam rumahtangga  sebagai pemicu terjadinya konflik. 

Adanya kasus-kasus yang ditangani dari paparan data ternyata faktor 

perselisihan dan pertengkaran, kekerasan dalam rumahtangga (KDRT), suami mabuk 

merupakan faktor yang simultan terintegritas dalam konflik perkawinan. 

Dikarenakan hanya dimulai salah satu konflik tetapi selanjutnya memicu konflik-

konflik yang lain. Satu jenis konflik tidak hadir dengan sendiri melainkan saling 

berentetan, menunggu waktu yang tepat memicunya. Temuan kekerasan dalam 

rumahtangga tidak hanya berlaku dari suami terhadap istri akan tetapi ditemukan 

juga bahwa KDRT juga dialami oleh suami meskipun dengan intensitas 
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permasalahan kasus yang terjadi sedikit, baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun 

psikis. Hal tersebut membuat pasangannya tidak dihargai, diremehkan, dan tidak 

diperlakukan selayaknya sebagai pemimpin rumahtangga.  

Dari tabel 4.4 dan 4.5 di atas menujukkan bahwa faktor perselisihan dan 

pertengkaran menempati urutan ke pertama dengan jumlah 535 perkara. Faktor 

suami mabuk menempati urutan ke enam dengan jumlah 10 perkara.  Sedangkan 

penganiayaan/ Kekerasan Dalam Rumahtangga menempati urutan ke tujuh dengan 

jumlah 6 perkara.  

b. Meninggalkan Pasangan, Selingkuh (wanita Idaman Lain/ Pria Idaman Lain) dan 

Poligami 

Tanggung jawab merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan 

pasangan dalam berkeluarga. Meskipun ada perbedaan yang mendasar dalam 

pelaksanaannya oleh suami istri. Saling melengkapi dan bersama-sama melaksanaan 

tugas sesuai dengan perannya tidak akan menjadi beban yang berat di antara 

pasangan suami istri. Malah sebaliknya membangun  kerja sama yang konsruktif 

menambah kekokohan mahligai perkawinan. Atas dasar kesadaran dan saling 

menerima kekurangan masing-masing pasangan. 

Tanggungjawab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam 

keluarga, baik suami maupun istri. Antara hak dan kewajiban hendaknya seimbang 

agar keselarasan dan keharmonisan antara pasangan hidup dapat berjalan dengan 

baik. Kewajiban sebagai suami kepada istrinya, menggauli dengan cara yang baik 
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dan juga melaksanakan kewajiban sebagai suami yang terpenting bahwa suami harus 

selalu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya, misalnya 

memenuhi sandang, pangan dan papan. 

Dalam pernikahan Islam tanggung jawab suami istri merupakan konsekuensi 

logis bagi suami istri sebagai tindak lanjut sebuah kehidupan berumahtangga yang 

dilakukan atas dasar perintah Allah agar memperoleh kehidupan yang tentram, 

saling kasih sayang (mawddah warahmah). Suami istri diharapkan memiliki 

kesadaran bahwa di antara kedua belah pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan 

secara fitrah, baik kekuatan fisik, peran dan psikologinya. Dari sanalah akhirnya 

tanggungjawab antara keduanya terjadi perbedaan baik kewajiban suami istri 

maupun haknya harus didirikan atas prinsip-prinsip tersebut di atas. Jika kedua belah 

pihak telah menerimanya sebagai tanggungjawabnya, maka kewajiban yang harus 

dipikul atau hak yang harus diterimanya bukan sebuah beban yang berat dan tidak 

ada nilainya, sehingga di dalam menerima bahtera kehidupan tidak sering terjadi 

konflik yang dapat melahirkan keributan.  

Tanggungjawab suami istri dalam Islam diatur berdasar pada prinsip-prinsip 

yang terdapat dalam al-Quran dan Sunah Rasul saw. yang akhirnya menjadi 

kewajiban-kewajiban, hak-hak, perintah-perintah, dan larangan-larangan bagi suami 

istri. Prinsip-prinsip yang ada dalam al-Quran dan as-Sunah yang memuat persoalan 

keadilan, solidaritas kemanusiaan dan sportifitas akhirnya menimbulkan batas-batas 

kewajiban dan hak asasi manusia baik secara individual maupun secara kolektif. 
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Atas dasar prinsip-prinsip tersebut dapat pula melahirkan suatu situasi yang penuh 

dengan toleransi, memelihara jarak dan timbal balik sebagai implementasi prinsip 

amar ma’ruf nahi mungkar yang tidak mengabaikan prinsip otoritas pribadi 

sesesorang atau hak asasi manusia.
78

 

Dengan demikian peran dan fungsi suami istri dalam keluarga adalah 

mutlak diperlukan, sebab hal ini sangat terkait dengan permasalahan hak dan 

kewajiban setiap anggota dalam keluarga. Keharmonisan dan kemashalatan keluarga 

akan tercipta dari adanya keseimbangan antara dijalankannya kewajiban dan 

diperolehnya hak.
79

 

Seorang pria yang berfungsi sebagai suami dalam keluarga, membutuhkan 

akan seorang istri yang mencintai, menghargai dan menghormati serta mematuhi 

dan setia kepadanya, menanggani rumahtangga dengan cerrmat dan 

memberlakukannya sebagai kepala keluarga. Lebih dari itu suami membutuhkan 

seorang istri sebagai tempat meneruskan keturunan. Kemudian setelah berfungsi 

sebagai ayah, maka ia membutuhkan seorang ibu yang tabah dan bijaksana merawat, 

mendidik dan memelihara pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. 

Sama halnya dengan suami, seorang wanita yang berfungsi sebagai seorang 

istri juga membutuhkan suami yang mencintai, mengerti akan kewajibannya dan 

menghargai kemanusiaannya serta mampu melindungi dan memperhatikan 
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kebutuhannya, sebagai pengejawantahan dari rasa dan sikap tanggungjawab suami 

atas keluarganya.
80

  

Banyaknya konflik yang terjadi pada pasangan suami istri tersebut 

dikarenakan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri 

dalam mahligai perkawinan, justru tanpa memiliki kesadaran dari masing-masing 

suami istri jauh dari nilai-nilai dan pola-pola hidup beragama yang baik. Pemahaman 

keagamaan yang benar merupakan sandaran bagi kekokohan hubungan yang 

harmonis dalam perkawinan.  

Maka dalam hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi konflik yang 

disebabkan lalainya pasangan suami istri akan tanggungjawabnya, maka di sini 

perlunya setiap pasangan yang bermasalah mengkaji kembali akan kewajiban dan 

hak suami istri sebagai tanggungjawabnya dalam sebuah kehidupan berumahtangga. 

Rumahtangga yang bahagia merupakan impian setiap manusia. Kadar 

kebahagiaan tersebut sangat dipengaruhi berbagai faktor diantaranya: faktor pertama 

berhubungan dengan masalah ciri-ciri kepribadian, kondisi perasaan dan hubungan 

timbal balik antara individu dalam keluarga. Masalah ini merupakan faktor yang 

paling dominan. Faktor kedua, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

ekonomi dan manajemen keuangan keluarga. Faktor ketiga berkaitan dengan 

pemikiran-pemikiran umum untuk mencemerlangkan kehidupan rumahtangga. 

Terutama dalam usaha mencapai idealisasi luhur dan mewujudkan akhlaq dan agama 
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yang luhur. Faktor keempat berhubungan dengan masalah sosial, hubungan eksternal 

keluarga, serta yang bersifat pemanfaatan waktu senggang atau hiburan. 

Identifikasi dan pengklasifikasian faktor-faktor penyebab tersebut tidak 

mudah, seringkali antara satu faktor dengan faktor lainnya sulit dibedakan, atau 

dapat disatu kelompokkan. Ada pendapat menyatakan bahwa faktor secara spesifik 

konflik yang berakibat perceraian itu hanyalah satu, yaitu retaknya hati antara suami 

istri (broken marriage). Apapun penyebab konflik, jika hati tidak retak maka 

perkawinan akan lestari. Disinilah memerlukan urgensitas peran BP4 memberikan 

penasihatan. Dengan demikian, mengetahui faktor penyebab keretakan rumahtangga 

secara spesifik sangatlah penting untuk kepentingan lembaga BP4 secara maksimal 

meresolusi konflik tercipta perdamaian bagi keluarga bermasalah. 

Beberapa peristiwa yang ditemukan pada BP4 Kabupaten Sambas terdapat 

pasangan suami istri yang meninggalkan pasangan dengan berbagai alasan, 

diantarnya, istri tidak melayani kebutuhan lahir dan bathin suaminya, keegoisan 

suami tidak bisa menerima kekurangan istrinya dalam pelayanan kebutuhan 

keseharian, begitu juga istri yang meninggalkan suaminya, karena suami tidak bisa 

mencukupi kebutuhan rumahtangganya secara materi, bahkan kebutuhan 

biologisnya.
81

 

Faktor cemburu juga merupakan suatu keadaan sikap yang dialami 

pasangan suami istri dan berpengaruh terhadap keadaan rumahtangga. Cemburu 
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adalah perasaan tidak senang terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang yang 

dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya.
82

 Semua orang akan 

menaruh cemburu apabila yang dimilikinya itu akan diambil atau dirampas orang 

walaupun demikian, cemburu itu tentu ada batasannya. Cemburu bisa saja jadi faktor 

pencetus permusuhan antara suami istri, karena itu suami atau istri harus dapat 

menjauhkan diri dari hal-hal yang meninggalkan kecemburuan, baik berupa ucapan, 

perbuatan, dan sebagainya.
83

 

Minimnya pemahaman ilmu agama Islam pasangan suami istri,  sehingga 

pendekatan yang dipakai dalam menghadapi persoalan dalam rumahtangga lebih 

mengedepankan nilai-nilai emosional dan lebih mengedepankan pemenuhan 

kepuasan sepihak dari pribadi masing-masing. 

Sebagaiman pernyataan diatas diperjelas Sutrisno, menyatakan bahwa:  

Faktor selingkuh atau adanya wanita idaman lain (WIl)/ pria idaman lain 

(PIL) dalam suatu perkawinan memang masih kita temukan saat ini. Di 

jaman modern dan era digitalisasi sekarang sangat rentan dihadapkan pada 

godaan yang ada di sekitar lingkungan di mana seseorang bertempat 

tinggal. Cobaan selalu melanda pasangan suami istri dalam bahtera 

rumahtangganya tidak terkecuali dengan adanya pihak ketiga yang menyadi 

penyebab percekcokan sering terjadi. Rumahtangga yang tidak memiliki 

pondasi nilai-nilai agama yang kokoh dengan sangat  mudah terjebak dan 

tergoda akan hadirnya orang ketiga dengan berbagai alasan untuk 

melakukan pengkhianatan kepada pasangannya. Adanya suami maupun istri 

yang berselingkuh, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan 

menjadi indikasi faktor konflik dalam keluarga. Bagi seorang istri atau 

suami yang diperlakukan demikian tidak dapat  menerima perlakuan dari 
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pasangannya yang menyebabkan percekcokan sering terjadi sehingga 

kemuncak dari dilema konflik harus berujung pada perpisahan.
84

 

 

Menurut Kamus Besar Indonesia perselingkuhan adalah suatu perbuatan 

menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan dan kesenangan sendiri.
85

 

Perselingkuhan pada dasarnya adalah hilangnya nilai-nilai norma-norma kehidupan 

yang terjadi dalam kehidupan rumahtangga, akibat pengaruh dari masuknya budaya-

budaya seks bebas. Kebebasan dan tingkah laku kita memang diatur oleh norma-

norma yang berlaku. Banyak sekali aturan dan norma yang membatasi hak dan 

kebebasan manusia. Norma agama, norma masyarakat, tata cara adat, aturan negara 

dan lain sebagainya.
86

 Perselingkuhan seorang manusia pada pasangannya tidak 

pernah dibenarkan oleh agama manapun. Kenyataannya, perselingkuhan tersebut 

semakin gencar dilarang semakin banyak pula dilanggar. Perselingkuhan selalu 

berakibat hidup menjadi menderita. 

Hal lainnya disampaikan oleh Risno, menyatakan bahwa: 

Adanya wanita idaman lain/ pria idaman lain dalam kehidupan berkeluarga 

memang masih kita temukan saat ini. Di jaman modern sekarang sangat 

rentan dihadapkan pada godaan yang ada di sekitar lingkungan di mana 

orang itu bertempat tinggal. Cobaan selalu melanda pasangan suami istri 

dalam bahtera rumahtangganya tidak terkecuali dengan adanya pihak ketiga 

yang menjadi penyebab percekcokan sering terjadi. Rumahtangga yang 

tidak memiliki pondasi kokoh sangat mudah terjebak dan tergoda oleh 

orang ketiga dengan berbagai alasan melakukan pengkhianatan kepada 
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pasangannya. Adanya suami/istri yang berselingkuh, baik secara sembunyi-

sembunyi bahkan terang-terangan menjadi indikasi faktor penyebab konflik 

keluarga. Istri/suami yang mendapat perlakuan demikian oleh pasangannya 

menyebabkan percekcokan sering terjadi.
87

  

 

Dijelaskan dalam wawancara oleh Hakimin menyatakan bahwa: 

Hal lain ditemukan pertengkaran dalam sebuah perkawinan adalah suami 

secara sembunyi-sembunyi menikah lagi di daerah lain tanpa sepengetahuan 

istri. Ketika istri mengetahui perbuatan suami yang mengkhianati 

pernikahan mereka, maka pertengkaran rumahtangga tidak dapat 

dihindari.
88

  

 

Hal lainnya yang memperburuk keadaan dalam rumahtangga sebagaimana 

disampaikan Muhammad Muslim, menyatakan bahwa: 

Adanya orang lain dalam kehidupan rumahtangga pada sebuah perkawinan 

merupakan faktor penyebab konflik dalam rumahtangga yang ditangani BP4 

Kabupaten Sambas, dengan intervensi adanya pihak ketiga (WIL/PIL) yang 

menyebabkan percekcokan dan keretakan dalam rumahtangga. Pasangan 

suami atau istri yang melakukan perbuatan selingkuh (memiliki Wanita/ 

Pria Idaman Lain) tanpa sepengetahuan pasangannya. Suami yang 

melakukan perbuatan tersebut memiliki WIL dengan melakukan pernikahan 

secara sembunyi tanpa sepengetahuan istri dan keluarganya. Tindakan 

suami berbuat selingkuh berujung pada pernikahan dan melakukan poligami 

tanpa sepengetahuan istri pemicu permasalahan menjadi konflik yang 

panjang.
89

 

 

Perselingkuhan merupakan wujud dari hubungan seksual atau emosional 

antara dua orang yang berada di luar ikatan resmi, sah atau halal dimana keduannya 

terlihat dalam saling keterkaitan, baik disertai dengan cinta ataupun tidak. Hal ini 
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didasarkan pada kuasa bohong, dengan kata lain dasar dari semua hubungan  

perselingkuhan pada dasarnya adalah kebohongan.
90

  

Fenomena perselingkuhan dapat dilihat dan segala aspek yaitu secara sosial, 

moral, ekonomis, psikologis. Aspek-aspek tersebut merupakan sebuah hasil yang 

sangat penting dipelajari dalam rangka mengukuhkan “kontrol cinta” dalam hati, 

agar mereka yang sepatutnya mendapat curahan hati sejati antara suami dan istri dan 

anak-anak yang menjadi korban naluri terlarang tersebut. 

Perselingkuhan banyak dialami dalam kehidupan rumahtangga pada saat ini. 

Faktor perdorong terjadinya perselingkuhan selain motif  balas dendam adanya 

kesempatan, seperti yang diungkapkan Kholid bawa sering ditinggal suami, kurang 

perhatian dan seterusnya membuat kehidupan istri menjadi tidak berarti. Kesepian 

menghantui hari-harinya, muncul perasaaan tidak ada yang menjaga, hilangnya 

perasaan kasih sayang dan banyak faktor psikologis lain. Pada saat itu orang yang 

dapat memberikannya.
91

  

Arus modernisasi tidak terlepas menjadi penyebab faktor konflik dalam 

rumahtangga meskipun manfaat teknologi berdampak positif dan negatif. Dampak 

positif membawa perubahan yang signifikan dan mempermudah segala aktifitas dan 

efektifitas bagi penggunanya, akan tetapi perubahan yang berdampak negatif 

berubah menjadi penghubung komunikasi yang disalahgunakan pemakainya untuk 
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memfasilitasi perbuatan selingkuh dengan orang lain yang bukan pasangan resminya. 

Hal tersebut sebagaimana wawancara peneliti dengan petugas BP4
92

 yang 

menanggani kasus tersebut, menurutnya, adanya perselingkuhan disebabkan media 

komunikasi seperti handphone merupakan sumber keretakan rumahtangga pasangan 

klien. Saling menutupi kesalahan, ketidakjujuran dengan pasangan, melakukan 

komunikasi tanpa sepengetahuan pasangannya adalah perlakuan sikap yang berujung 

pada konflik antara suami istri tersebut. 

Terkait hal tersebut sebagaimana diperjelas oleh Hakimin menyatakan bahwa:  

Pertengkaran suami dan istri dalam rumahtangga juga disebabkan 

kecemburuan yang disebabkan adanya media komunikasi di jaman 

digitalisasi atau media sosial seperti, facebook, whatsApp, video call, 
youtobe dan lainnya. Media ini merupakan salah satu sumber pemicu dari 

kecemburuan pasangan suami dan istri. Adanya medsos membuat salah satu 

dari pasangan suami atau istri melakukan kontak komunikasi dengan pihak 

lain yang bukan muhrim tanpa sepengetahuan pasangan dari suami atau 

istri. Kontak komunikasi menimbulkan ruang untuk melakukan 

perselingkuhan dikarenakan ketidakjujuran pasangan dari suami atau istri. 

Amalan kehidupan keluarga jauh dari nilai-nilai agama, tidak terbuka dan 

selalu menutup-nutupi kebiasaan hal tersebut, sehingga istri/suami yang 

dibohongi tidak dapat menerima perlakuan yang demikian dari 

pasangannya.
93

 

 

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan klien Dina (21 tahun) 

menyatakan bahwa: 

Mengalami perlakuan suami yang selingkuh dengan wanita lain sehingga 

melakukan pernikahan tersembunyi tanpa sepengetahuannya. Kasus 

tersebut merupakan situasi dari faktor penyebab konflik yang berawal tidak 

disebabkan satu faktor tetapi hal ini terkait dengan keadaan perilaku suami 
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yang suka minum-minuman keras, sehingga persoalan yang kompleks 

menjadi penyebab dari konflik ini betambah besar.
94

  

 

Dijumpai hal yang menimbulkan pertengkaran dalam perkawinan adalah 

suami pergi kerja sebagai tenaga kerja ke Malaysia dan sebaliknya si istri juga 

menjadi tenaga kerja di Malaysia sebagaimana dijelaskan Sutrisno, dalam 

wawancara menyatakan bahwa: 

Selama pergi bertahun-tahun salah satu dari suami atau istri tidak pulang 

dan tidak ada kabar beritanya. Informasi yang diterima bahwa keberadaan 

pasangannya suami atau istri telah menikah lagi dengan orang lain. Atas 

dasar keinginan dan inisiatif pihak keluarga baik dari suami maupun dari 

pihak istri menginginkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Adanya 

proses mengkonfirmasi dan mengklarifikasi hal tersebut  tidak mencapai 

solusi dari kedua belah pihak dan bahkan hasil pernyataan mereka 

menyatakan bahwa perasaan suka dan saling menyayangi sudah tidak ada di 

antara mereka. Keputusan untuk berpisah alternatif keputusan kedua belah 

pihak dari pasangan.
95

 

 

Hal yang sama juga terjadi pada pasangan yang dikhianati istri terhadap 

suami. Sebagaimana pernyataan Muhammad Muslim, dalam wawancara menyatakan 

bahwa: 

Istri yang melakukan perbuatan selingkuh dengan pria lain dikarenakan niat 

awal untuk membantu meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga 

yang minim dengan mencari pekerjaan diluar. Membantu mata pencarian 

keluarga penyebab istri meninggalkan keluarga dengan alasan bekerja 

sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Malaysia yang merupakan proses awal 

penyebab  konflik keharmonisan rumahtangga. Memberi nafkah adalah 

tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga, tetapi rendahnya  
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pendapatan suami yang tidak mencukupi menjadi alasan istri pergi sebagai 

TKW membantu meringgankan perekonomian keluarga.
96

  

 

Gambaran tersebut diawali dari rencana semula perginya istri bekerja ke 

Malaysia bertujuan untuk membantu meringankan beban tanggung jawab dan 

pendapatan pasangannya serta mendapatkan  izin dari suami dengan komitmen ingin 

mencapai keberhasilan dengan pergi bekerja. 

Sebagaimana dialami klien Usman (24 tahun) dalam wawancara 

menyatakan bahwa:  

Istri meninggalkan keluarga berawal dari niat untuk membantu 

meningkatan perekonomian keluarga agar lebih baik dengan mendapat 

perizinan dari suami. Selama bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

berawal dari istri mulai jarang memberi kabar, dan sampai berujung pada 

kondisi tidak ada kabar sama sekali. Dari informasi pihak lain diketahui 

bahwa istri di Malaysia telah kawin lagi tanpa mengkonfirmasi kepada 

suami terdahulu.
97

  

 

Permasalahan yang dialami Neli (31 tahun) dalam wawancara menyatakan 

bahwa: 

 

Ia sangat menyadari dan mengetahui akan kehidupan rumahtangganya tidak 

harmonis dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Pada tahap awal 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya telah dilaksanakan selayaknya istri. 

Kurangnya pemahaman tentang kesadaran ilmu agama oleh istri dan 

kurangnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga 

dengan sangat mudah tergoda dengan asumsi bekerja menjadi Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) dengan pendapatan yang tinggi yang berujung pada 

perselingkuhan di tempat kerja dengan laki-laki lain.
98
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Faktor adanya WIL/ PIL dalam sebuah rumahtangga kiranya dapat 

diminimalisir dengan kesadaran tinggi kedua belah pihak pasangan membekali 

bahtera rumahtangganya dengan meningkatkan konteks nilai-nilai keagamaan dalam 

kehidupan mereka. Tipisnya kesadaran dan ketidaktahuan pemahaman dan aplikasi 

dalam menghidupkan nilai-nilai tersebut menjadi pasangan dengan bebas melakukan 

perbuatanya.  

Hal tersebut sebagaimana wawancara peneliti dengan Muhammad Muslim, 

selaku petugas BP4 Kabupaten Sambas yang menanggani permasalahan yang sama, 

beliau menyatakan bahwa:  

Faktor WIL/ PIL yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah 

meupakan wujud dari komunikasi yang tidak terbangun dengan baik dalam 

rumahtangga, ditambah kurangnya pemahaman agama dari pasangan suami 

istri tersebut. Karena pada konflik yang masih bisa ditolerir seharusnya 

pasangan ini mencoba untuk memperbaiki dan seharusnya saling 

menasehati untuk kepentingan dan keutuhan keluarga yang selama ini 

terbina. Masih dalam kasus yang sama menurut beliau bahwa dalam 

permasalahan klien terkadang sikap untuk memaafkan kesalahan fatal 

pasangan sulit diberikan karena sebagaimana penilaian istri selama hidup 

bersama sangat mengenal dan mengetahui kebiasaan suami selama hidup 

bersama, hal tersebut merupakan prediksi perilaku buruk, jika ditolerir 

suatu saat akan diulang kembali.
99

  

 

Wanita atau pria lain yang masuk dalam ranah keluarga menjadi masalah 

perselingkuhan. Perselingkuhan memang sering dianggap sebagai klimaks akibat 

konflik yang terjadi, namun bagaimanapun juga perselingkuhan adalah faktor 

penyebab terjadinya konflik bagi keluarga. Sebagaimana asumsi keluarga yang 

menjalankan poligami merasa lebih nyaman daripada mereka saling selingkuh. 
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Dipihak lain yang merasa dirugikan dengan kondisi tersebut perselingkuhan menjadi 

faktor penyebab konflik bagi keluarga yang menjalani poligami. 

Perselisihan di dalam rumahtangga hal yang wajar asalkan sesuai dengan 

konteks dan lingkupnya. Adapun perselisihan yang tidak proporsional ini sering 

terjadi karena ada faktor gangguan pihak ketiga. Begitu pasangan dari suami/istri 

mengetahui suka orang lain mengakibatkan penelantaran kapada pasangannya, 

bahkan apa yang menjadi hak menjadi hilang. Memang perselingkuhan  selalu terjadi 

dan bukan hal yang baru, perselingkuhan bukan jalan keluar untuk memecahkan 

problem di dalam rumahtangga. Menurut peneliti, di dalam keluarga perlu dibangun 

motivasi dengan memberikan perhatian penuh dalam keluarga, sikap mengalah, dan 

mempertebal iman atau mendalami keyakinan. 

Meninggalkan pasangan, poligami dan Perselingkuhan, mengakibatkan 

ketidakharmonisan serta pembuka sengketa pemicu konflik perkawinan. Melihat 

data tabel 4.4 dan table 4.5 di atas menunjukkan bahwa meninggalkan pasangan dan 

perselingkuhan menempati urutan ke dua terbesar yang berjumlah 411 perkara,  

faktor poligami menempati urutan ke lima sebanyak 14 perkara.  

c. Faktor  Ekonomi  

Ekonomi merupakan hal yang dianggap penting dalam kelancaran 

kehidupan berumahtangga. Segala kebutuhan rumahtangga dapat terpenuhi jika 

ekonominya lancar, tapi sebaliknya kericuhan-kericuhan rumahtangga sering terjadi 
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yang kadang-kadang diakhiri oleh perceraian, ini disebabkan oleh masalah ekonomi 

yang tidak stabil.
100

 

Sebagaimana yang dijelaskan Sutrisno, menyatakan bahwa:  

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat perlu mendapat perhatian 

penting hidup berumahtangga dalam suatu perkawinan. Perkawinan bisa 

berantakan dikarenakan tidak tercukupkan biaya-biaya yang diperlukan 

untuk pemenuhan kebutuhan dan tuntutan sehari-hari. Tidak terpenuhi 

kebutuhan ini menimbulkan konflik berkepanjangan antara suami dan istri. 

Persoalan ekonomi berlatar belakang yang beragam, diantaranya karena 

rendahnya tingkat pendapatan suami dibandingkan istri, sehingga suami 

merasa pesimis sebagai kepala keluarga. Terkadang istri merasa punya 

otoritas penuh dalam mengatur perekonomian keluarga, karena  merasa 

punya pendapatan tinggi dibanding suami. Hal ini disebabkan pekerjaan 

istri sebagai pegawai sedangkan suami bekerja wiraswasta.
101

 

Hal tersebut diperjelas oleh Hairul Sani, menyatakan bahwa:  

Ketidakjujuran istri kepada suami, secara sembunyi-sembunyi istri 

berpiutang dengan orang lain. Disebabkan ingin mengikuti gaya kehidupan 

yang serba mewah juga disebabkan pengaruh lingkungan. Sehingga dengan 

alasan yang tidak jelas istri melakukan perbuatan tersebut dan tidak bisa 

bersikap mengimbangi antara pengeluaran dan pendapatan.
102

  

 

Penyebab lainnya diketahui bahwa karena adanya kebiasaan suami yang suka 

berjudi dan mengkomsumsi minum-minuman keras. Seharusnya pendapatan untuk 

kebutuhan rumahtangga dipergunakan untuk hal yang tidak baik.  
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Hal lainnya ditemukan bahwa adanya tindakan istri yang yang tidak bisa 

memenej pendapatan perekonomian keluarga sebagaimana disampaikan oleh  

Sutrisno, menyatakan bahwa: 

Pengaruh lingkungan berperan dalam merubah pola perilaku keinginan istri 

untuk mewujudkan keinginan pribadinya. Keinginan untuk memiliki 

tuntutan materialistis sehingga tidak memikirkan antara pendapatan dan 

pengeluaran yang akhirnya pengeluaran tidak imbang menyebabkan 

pemborosan. Dengan perolehan pendapatan suami yang minim 

disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga penghasilan suami 

seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan rumahtangga teralihkan untuk 

penggunaan yang tidak tepat. Istri tidak dapat mengatur pendapatan suami 

dengan bijak.
103

 

 

Dari hasil penelitian ditemukan adanya pasangan keluarga yang 

mengeluhkan persoalannya ke BP4 disebabkan istri tidak mengatur perekonomian 

dengan bijak dan sebagaimana mestinya sesuai dengan tingkat pendapatan suami. 

Hal ini sebagaimana dialami Ramli (31 tahun) dalam wawancara menyatakan 

bahwa: 

Mengalami percekcokan dengan pasangannya dikarenakan permasalahan 

ekonomi. Sulitnya penghasilan pada situasi perekonomian saat ini, 

berpengaruh pada tingkat pendapatan suami dalam kategori pekerjaannya 

yang wiraswasta.
104

 

 

Tidak sedikit kasus kegagalan menciptakan keluarga sakinah dan bahkan 

menjadi retak dan berantakan disebabkan keadaan ekonomi keluarga yang kurang 

stabil. Bahkan persoalan ekonomi keluarga ini seringkali mempengaruhi 
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perkembangan kadar keimanan seseorang. Karena itu keluarga perlu memperhatikan 

kestabilan ekonomi untuk mencapai predikat keluarga sakinah.
105

  

Kemerosotan ekonomi menyebabkan konflik selalu terjadi dalam ikatan 

perkawinan, rendahnya pendapatan, tingginya tingkat kebutuhan saat ini, sehingga 

dapat dikatakan rata-rata rendahnya taraf pendapatan dan kemiskinan selalu 

melanda pasangan suami istri dalam perkawinan.  

Diketahui bahwa keluarga yang memliki anggota keluarga yang terdiri dari 

anak-anak yang banyak, sulitnya mengatur pendapatan perekonomian yang rendah, 

dikarenakan sulit untuk membagi pendapatan tersebut sehingga rentan akan 

menimbulkan konflik yang berkepanjangan sumber dari persoalan ini. 

Pengaruh ekonomi membuat kondisi keluarga harus berupaya memenuhi 

kebutuhan meskipun adanya tantangan dan akibat yang ditimbulkan, sebagaimana 

disampaikan Hairul Sani, menyatakan bahwa: 

Minimnya ekonomi dan sulitnya pekerjaan didaerah menyebabkan 

terkadang suami ataupun istri berangkat kerja ke negara tetangga, seperti ke 

Malaysia menjadi tenaga kerja. Harapan mendapatkan hasil yang lumayan 

mendorong orang untuk merantau mencari pekerjaan untuk memperoleh 

penghasilan dan pendapatan yang maksimal. Niat awal dari pasangan 

tersebut berangkat kerja ke Malaysia ingin meningkatkan taraf 

perekonomian keluarga, akan tetapi tidak sedikit yang terjadi dari kasus-

kasus konflik yang ada dikarenakan faktor tersebut yang terjadi sebaliknya.  

Bukan tujuan awal keberangkatan yang terjadi, akan tetapi  ditempat kerja 

salah satu pasangan nikah lagi dan tidak pulang selama bertahun-tahun 

tanpa kabar berita. Diketahui pasangan dari suami istri yang pergi kerja ke 

Malaysia menjalin perselingkuhan dengan orang lain bahkan dilakukan oleh  
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istri yang menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) merantau ditempat 

kerjanya, sehingga istri dalam kondisi hamil pulang ke tempat asal.
106

 

 

Banyak faktor yang saling berhubungan dengan hal diatas, ditegaskan 

Sutrisno, menyatakan bahwa:   

Fenomena adanya pihak ketiga tidak hanya dilakukan oleh suami terhadap 

istri, hal tersebut juga dilakukan juga oleh pasangan istri kepada suami. 

Dari hasil wawancara ditemukan bawa istri yang berbuat selingkuh 

disebabkan tidak hanya disebabkan faktor Pria Idaman Lain (PIL) tetapi 

dikarenakan didukung  oleh kondisi ekonomi yang minim. Kedua faktor 

tersebut saling berhubugan dalam membentuk penyebab konflik yang 

terjadi. Hal ini sejalan dengan pernyataan M. Muslim, selaku Kepala KUA 

sekaligus merangkap petugas BP4 Kabupaten Sambas, bahwa faktor adanya 

pihak ketiga penyebabnya tidak hanya disebabkan faktor tunggal tetapi 

berhubungan dengan latar belakang yang lain seperti keadaan ekonomi yang 

pas-pasan, sehingga dalam kondisi sulit peran istri andil membantu suami 

dengan bekerja ke malaysia. Kronologis berawal dari niat pasangan (istri) 

meringankan tanggung jawab suami, malah terjadi sebaliknya istri 

berselingkuh dengan pria lain.
107

  

 

Dipertegas dengan pendapat Muhammad Muslim menyatakan bahwa: 

Faktor ekonomi adalah faktor bagian dari penyebab terjadinya kasus konflik 

dalam perkwinan yang dilaporkan dan ditanggani kasusnya oleh BP4 

Kabupaten Sambas. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat perlu 

mendapat perhatian penting hidup berumahtangga dalam suatu perkawinan. 

Perkawinan bisa berantakan dikarenakan tidak tercukupkan biaya-biaya 

yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan dan tuntutan sehari-hari. 

Tidak terpenuhi kebutuhan ini menimbulkan konflik berkepanjangan antara 

suami dan istri.
108
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Pada pasangan klien yang lain ditemukan permasalahan ekonomi seputar 

pendapatan istri lebih besar dari suami, sehingga menciptakan suasana dalam 

keluarga kurang menghargai dan menghormati pasangannya.  

Hal ini sebagaimana di alami Sukrin dalam wawancara menyatakan bahwa: 

Sering mengalami percekcokan dalam rumahtangganya dikarenakan 

rendahnya tingkat pendapatan sehingga mendapat perlakuan kurang 

dihormati dan disegani terutama oleh istri, sehingga pilihan yang ditempuh 

adalah perceraian.
109

  

 

Pergeseran nilai sosial ini menurut Sayogyo menyatakan bahwa dalam 

kehidupan berumahtangga yang dikepalai perempuan meliputi proses perubahan 

yang dikepalai istri pada dasarnya meliputi proses perubahan dari peranan istri pada 

status sosialnya yang baru menuju proses cerai gugat yaitu berperan sebagai ayah 

juga sebagai ibu dari anak-anaknya dalam menciptakan proses sosialisasi. Sehingga 

dinilai wajar apabila peningkatan peranan istri mensyaratkan kemapanan dalam 

mekanisme kedudukannya dalam mengembangkan nilai-nilai sebagai pilar 

keluarga.
110

 

Hal seperti ini mengalami perubahan pergeseran menuju kemandirian istri 

sebagaimana dialami sejumlah istri di Kabupaten Sambas baik yang sedang 

mengalami proses perceraian maupun yang telah diputuskan bercerai dinilai berani 
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memupuskan image yang berkembang bahwa istri tidak lagi sepenuhnya 

menggantungkan hidup kepada suaminya.  

Kemerosotan ekonomi menyebabkan konflik selalu terjadi dalam ikatan 

perkawinan, rendahnya pendapatan, tingginya tingkat kebutuhan saat ini, sehingga 

dapat dikatakan rata-rata rendahnya taraf pendapatan dan kemiskinan selalu 

melanda pasangan suami istri dalam perkawinan.  

Tidak sedikit kasus kegagalan menciptakan keluarga sakinah dan bahkan 

menjadi retak berantakan disebabkan keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil. 

Bahkan persoalan ekonomi keluarga ini seringkali mempengaruhi perkembangan 

kadar keimanan seseorang. Karena itu keluarga perlu memperhatikan kestabilan 

ekonomi untuk mencapai predikat keluarga sakinah.
111

  

Keadaan ekonomi rumahtangga dinilai sebagai faktor yang menyebabkan 

terjadinya perselisihan antara suami istri. Beberapa kasus terjadi justru karena ada 

perbedaan penghasilan istri dibandingkan penghasilan suami. Namun perselisihan 

lebih sering dipicu oleh kekurangan pendapatan yang mereka peroleh. Sebuah 

keluarga yang semula mempunyai cita-cita bersama untuk menciptakan keluarga 

bahagia dan sejahtera menjadi hancur apabila suami istri di dalam mengarungi 

kehidupan dalam rumahtangga tidak dapat berjalan dengan pola pemikiran yang 

sama, maka jika hal tersebut terjadi maka salah satu di antara mereka akan 

menganggap bahwa sulit untuk hidup bersama. 
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Semua terkait disebabkan oleh faktor ekonomi yang minim tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dalam sebuah rumahtangga dalam ikatan perkawinan. Dengan 

melihat tabel 4.4 dan 4.5  di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi menempati 

urutan ke dua di antara faktor-faktor konflik yang terjadi dalam perkawinan yang 

diterima BP4 Kabupaten Sambas yaitu sebanyak 146 perkara. Jumlah tersebut 

akumulasi konflik perkawinan secara umum dan dikorelasian dengan temuan konflik 

perkawinan yang ditangani BP4 Kabupaten Sambas disebabkan faktor ekonomi 

menempati urutan kedua terbanyak. Konsistensi temuan faktor penyebab konflik 

disebabkan ekonomi secara keseluruhan sama menjadi stimulus konflik perkawinan 

dalam keluarga di Kabupaten Sambas. 

d. Faktor dihukum penjara, murtad dan kawin paksa. 

Pasangan yang mengalami sangsi hukuman mengakibatkan tanggung jawab 

keluarga tidak terpenuhi, terutama pihak suami yang mengalami hal demikian. 

Sebagai tulangpunggung keluarga, suami tidak dapat memenuhi kewajiban ke atas 

keluarganya akibat sangsi hukum yang harus dijalani. Berakibat ketidaksiapan 

anggota keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi istri. Situasi yang demikian 

mengakibatkan ketidaksiapan anggota keluarga secara keseluruhan. Ditambah 

dengan keadaan istri yang tidak memiliki penghasilan, yang hanya berharap dari 

penghasilan suami semata.  Keadaan yang sulit tersebut membuat istri harus 

berihtiar menghidupi keluarga kecilnya.  
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Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 apabila 

pemenuhan hak dan kewajiban salah satu pasangan tidak dilaksanakan dengan 

berbagai sebab yang melatarbelakangi persoalan pernikahan yang jalani, maka boleh 

melakukan pemenuhan haknya dengan jalur Pengadilan untuk menyelesaikan konflik 

rumahtangganya. Faktor dihukum penjara, dengan merujuk pasal tersebut 

membolehkan pasangan untuk mengambil keputusan terkait persoalan 

rumahtangganya. Pilihan untuk mengakhiri rumahtangga dengan alasan dan 

buktibukti yang dikumpulkan membolehkan suami atau istri untuk memutuskan 

berpisah secara sah.  

Perceraiaan merupakan perbuatan halal tetapi tidak di sukai Allah swt. 

kontekstual kondisi sebuah perkawinan dengan melihat kondisi yang tidak bisa 

dipertahankan merupakan alternatif atas suatu keadaan yang tidak mesti 

dipertahankan sebagaimana tujuan pernikahan ideal. Syariat Islam merupakan 

syariat yang faktual tidak memaksakan seseorang untuk terus menerus hidup 

bersama dalam kesensaraan. Keadaan yang sedemikian memperbolehkan menempuh 

perceraian dengan cara yang baik. 

Sebaliknya apabila salah satu pasangan yang ditinggalkan tanpa pemenuhan 

haknya mampu melangsungkan bahtera rumahtangganya secara mandiri dan tetap 

mempertahankan kekokohan rumahtangganya meskipun tetap menjalani kehidupan 

tanpa suami sebagai pengayom keluarga.  
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Pernikahan memerlukan solidaritas pasangan suami istri dalam menghadapi 

berbagai ujian dan tantantangan dari berbagai aspek. Seiring waktu pertahanan 

keutuhan rumahtangga tidak mampu ditanggung seorang diri oleh istri dengan 

segala keterbatasan. Persoalan mulai bermunculan seiring perkembangan waktu yang 

cukup lama.  Istri menopang segala kebutuhan keluarganya dengan upaya seadanya. 

Menghadapi dan merasakan situasi keadaan yang sangat rumit dan berkepanjangan, 

maka menimbulkan gejolak keinginan untuk mengakhiri pernikahan, dikarenakan 

antara harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Keputusan mengakhiri pernikahan 

menjadi kesepakatan, meskipun dengan perjalanan proses yang lama.  

Hal tersebut sebagaimana yang dialami Nursiah mengakhiri pernikahan 

dengan suami Sauqi dengan perkara cerai gugat. Hasil wawancara menyatakan 

bahwa: 

Menurutnya, kemampuan untuk bertahan dan mempertahankan hidup 

rumahtangganya sangat menyulitkan bagi dirinya dan anaknya. Ditambah 

lagi tanpa dukungan dari pihak keluarga terdekat tidak menopang dan 

membantu perekonomian keluarganya. Sementara kondisi masih sebagai 

status istri membatasi gerak lingkup aktifitasnya. Persoalan keadaan konflik 

yang berkepanjangan mebuatnya mengambil keputusan berpisah.
112

 

 

Kondisi lain ditemukan dari data lapangan bahwa satu diantara penyebab 

faktor konflik perkawinan yaitu, murtad. Murtad merupakan keluarnya seseorang 

dari keyakinan agama yang dianutnya. Murtadnya salah satu pasangan disebabkan 

keluarnya pasangan  dari keyakinan agama semula, terutama agama Islam. Terutama 

pasangan suami yang ketika berkeinginan menikah dengan calon istri ataupun suami 
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yang beragama Islam, mengikuti sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku 

tanpa adanya unsur paksaan. Istilah Murtad berarti peralihan atau perpindahan 

agama khususnya dari agama Islam. Murtad merupakan salah satu faktor 

menyebabkan perceraian dalam perkawinan.    

Istilah lain kata murtad yaitu, konversi berasal dari kata “Conversion”, yang 

berarti: tobat, pindah, dan berubah (agama). Conversion  (Inggris) mengandung 

pengertian: berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. 

 Menurut menurut W. H. Clark konversi agama adalah merupakan satu tipe 

pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang melibatkan satu perubahan arah 

yang sangat berarti yang berkenaan dengan pemikiran dan tingkah laku keagamaan. 

Lebih jelasnya konversi agama menunjukkan satu peristiwa emosional yang tiba-tiba 

dalam mendapat hidayah Allah, yang mana bisa bersifat mendalam atau dangkal, 

konversi agama bisa juga terjadi melalui satu proses yang  berangsur-angsur. 

 William James dalam buku, Perjumpaan dengan Tuhan, mendefinisikan 

secara umum, yaitu: terlahir kembali (regenerated), menerima rahmat, mendapatkan 

pengalaman keagamaan, memperoleh kepastian, adalah beberapa ungkapan yang 

menunjukkan suatu  proses baik yang berlangsung cepat maupun bertahap-ketika 

peribadi yang sebelumnya mengalami keterbelahan dan sadar dirinya rendah, salah, 

dan tidak berbahagia menjadi menyatu dan merasa percaya diri, benar, dan 

berbahagia, sebagai akibatnya menguatnya keyakinan terhadap realitas-realitas 

keagamaan. 
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 Dengan demikian konversi merupakan proses berubahnya sikap keagamaan 

seseorang  secara menyeluruh (total) yang meliputi pandangan dan perilaku 

keagamaan dari keaadaan yang tadinya negatif kepada arah yang lebih baik (positif). 

Walaupun ada juga yang menyatakan bahwa perubahan di maksud perpindahan dari 

agama yang satu keagama yang lain. Konversi yang dimaksud dispesifikkan dalam 

perubahan personal dalam spiritual dan keagamaan yang diinginkan secara 

menyeluruh (internal agama). Yakni perubahan intelektual, motivasi dan behavior. 

Murtad dalam pernikahan sesuatu keadaan yang tidak diharapkan pasangan 

baik istri maupun suami. Ketika terjadinya murtad secara otomatis pondasi akidah 

tidak relevan, pedoman dan arah tujuan pernikahan tidak lagi sama, pertentangan 

selalu menjadi perdebatan terus menerus dalam rumahtangga. Sehingga terjadinya 

altternatif perceraian merupakan pilihan terbaik supaya perselisihan tidak berlanjut. 

Dari hasil temuan faktor-faktor penyebab konflik perkawinan di Kabupaten 

Sambas terklasifikasi dalam beberapa hal diantaranya, yaitu;  Faktor pertengkaran 

berjumlah 535 perkara,  faktor suami mabuk berjumlah 11 perkara dan Kekerasan 

Dalam Rumahtangga (KDRT) berjumlah 6 perkara; faktor  ekonomi berjumlah 146 

perkara perkara; faktor meninggalkan pasangan berjumlah 411 perkara, poligami 

berjumlah 14 perkara dan zina sebanyak 4 perkara; faktor dihukum penjara 

berjumlah 3 perkara, murtad berjumlah 3 perkara, dan kawin paksa sebanyak 2 

perkara.  
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Temuan dan analisis data Pengadilan Agama Kabupaten Sambas 

mengindikasikan bahwa klasifikasi jenis perkara konflik yang dilaporkan pasangan 

suami istri dengan merujuk keterangan tabel tersebut menunjukkan secara 

keseluruhan relevan dengan fakta dilapangan terkait jenis konflik perkawinan yang 

ditemukan di BP4 Kabupaten Sambas. Secara signifikan kasus-kasus perkara yang 

ditangani ke Pengadilan Agama tidak diketahui dan dilaporkan ke BP4, dengan 

demikian data konflik perkawinan yang terkumpul di PA tidak sama dengan data 

yang melapor ke BP4 terkait klien melaporkan dan menyelesaikan konflik 

perkawinan. Hal tersebut dikarenakan klien yang melapor ke PA tidak melalui 

tahapan terlebih dahulu berkonsultasi ke BP4 terkait konflik perkawinannya, 

sehingga jumlah  data yang masuk ke BP4 tidak sama jumlah perkara konflik yang 

terlapor di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas.   

Konflik perkawinan sebagaimana dipaparkan tersebut menunjukkan bahwa 

BP4 secara fungsi dan tugasnya telah melakukan penasehatan dan penyelesaian 

konflik terhadap pasangan suami istri yang berkonflik yang mengadukan persoalan 

ke BP4 Kabupaten Sambas.  

Jumlah perkara yang ditangani sebagaimana hasil temuan penelitian 

ditemukan bahwa jumlah perkara klien yang mengkonsultasikannya ke BP4 sesuai 

dengan klasifikasian jenis perkara sebagai berikut, yaitu yang berhasil didamaikan 
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perkaranya oleh BP4 sebanyak 165 perkara dan yang melanjutkan konflik 

rumahtangganya ke Pengadilan Agama untuk ditindaklanjuti sebanyak 45 perkara.
113

  

Hasil temuan dilapangan terkait konflik perkawinan di Kabupaten Sambas 

sebagaimana dipaparkan tersebut disebabkan oleh latarbelakang pada pasangan 

suami istri yang muncul akibat perbedaaan pendirian, Perbedaan budaya, 

kepentingan, perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Hal tersebut  

Selanjutnya adanya campur tangan yang berlebihan dari mertua, penghasilan tidak 

cukup, kebiasaan-kebiasaan (habits) dari seseorang yang menjengkelkan orang lain,  

tidak mendapat kepuasan dalam hubungan seks, ketidakmampuan atau 

kekurangmampuan dari salah seorang atau kedua suami isteri untuk membuat 

penyesuaian. 

Jumlah presentase konflik perkawinan setiap tahun mengalami peningkatan, 

sehingga sangat memerlukan perhatian berbagai pihak yang berwenang sesuai fungsi 

dan kinerja dalam mengkonstruk dakwah ditinjau dari beragam aspek sehingga 

mampu  menjadi solusi secara khusus, memenuhi kebutuhan problematika di 

masyarakat. Urgensitas metode dan strategi dakwah BP4 diharapkan mampu 

menjadi pilar instrumen peran BP4  melalui pendekatan kearifan lokal, menerapkan 

nilai-nilai budaya yang terkandung dimasyarakat sebagai upaya melakukan dakwah 

persuasif, mudah dan efektif  yang memiliki jangkauan luas menyentuh lapisan 

problemtika, konsep, dan sesuai harapan dan perkembangan zaman. Upaya penangan 
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pra konflik maupun pasca konflik pernikahan oleh BP4 dengan menginformasikan 

dan mensosialisaikan program pada tiap-tiap momen dimasyarakat seperti kegiatan 

acara resepsi pernikahan, penyuluhan tingkat RT, desa, kecamatan, dan kabupaten. 

BP4 sebagai wadah organisasi kiranya dapat melakukan fungsi komunikasi 

sosial, fungsi komunikasi ritual, fungsi komunikasi ekpresif dan instrumental. Secara 

keseluruhan fungsi sebagai upaya untuk menyampaikan informasi dan terjadinya 

proses komunikasi antara BP4 baik secara administratif maupun secara langsung 

dimasyarakat.   

Signifikan konflik perkawinan di Kabupaten Sambas mengindikansikan 

bahwa penyebab konflik dipengaruhi berbagai faktor, yang apabila melihat 

fenomenologis di lapangan terdapat perbedaan antara konflik yang satu dengan yang 

lainnya dengan melihat persoalan dan penanganan yang berbeda pula sesuai konteks 

dilapangan sesuai nilai-nilai yang berlaku.  

Urgensitas dan konsekuensi pernikahan dalam upaya membina keluarga 

(family formation), Abdurrhaman Al-Nahlawi mendeskripsikan keluarga sebagai 

lembaga pertama dan utama yang dikenal oleh anak. Kedua orangtua dikenal sebagai 

orang yang pertama dan wahana diterimanya pendidikan. Bimbingan, perhatian, dan 

kasih sayang yang terjalin antara kedua orangtua dengan anak-anaknya, merupakan  
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basis yang paling ampuh bagi pertumbuhan dan perkembangan psikis serta nilai-nilai 

sosial dan relijius bagi diri anak didik.
114

 

Peranan keluarga amat penting dan strategis karena keluarga merupakan 

lembaga pendidikan pertama dan utama bagi pembangunan dan pembinaan 

kepribadian. Oleh sebab itu keluarga perlu dibina  kebahagiaan, kesejahteraan dan  

kelestariannya sesuai dengan ajaran agama, yaitu dalam keluarga yang bernafaskan 

agamalah kualitas manusia dapat diwujudkan. Pembinaan kesejahteraan keluarga 

merupakan gerakan pembangunan masyarakat untuk membangun kesejahteraan 

keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, 

menghimpun, mengarahkan dan membina keluarga dalam mewujudkan keluarga 

sejahtera. Terkait di sini organisasi BP4 yang bertujuan meningkatkan mutu 

perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam 

menjadi sangat penting dan potensial.   

Idealnya fungsi perkawinan dapat terlaksana dengan baik pada setiap 

rumahtangga. Fungsi perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, 

mawaddah, warahmah. Semangkin banyak terlaksana fungsi pernikahan tersebut, 

akan berpeluang mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya semakin sedikit fungsi 

pernikahan tersebut terwujud maka akan semakin sulit keharmonisan dan 

kebahagiaan terwujud. Kecenderungan cukup banyak pasangan yang tidak harmonis 
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karena ketidakmampuan menjalankan fungsi perkawinan dan melaksanakan peran, 

tugas dan kewajibannya masing-masing. Adanya suami yang tidak menafkahi lahir 

dan batin, tidak menempatkan diri sebagai pemimpin dan pelindung bagi 

keluarganya.  Adanya istri yang tidak melayani suami dengan baik dan tidak patuh 

nasehat suami. Realitasnya  temuan  yaitu terjadinya kedangkalan pengetahuan, 

penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan berumahtangga. 

Sesungguhnya unsur keimanan dan ketakwaan dalam membangun perkawinan dalam 

rumahtangga  merupakan pondasi utama dan implementasinya berpengaruh kepada 

kemampuan menghadapi masalah kehidupan.  

Temuan penelitian konflik perkawinan yang terjadi di Kabupaten Sambas 

dikarenakan adanya perubahan fungsi dan tujuan pernikahan tersebut tidak 

terlaksana dengan baik dalam rumahtangga akibatnya menimbulkan konflik dan 

ketidakmampuan menyelesaikan konflik, bahkan melanjutkan konflik ke Pengadilan 

Agama.  

Keluarga digambarkan sebagai miniatur sebuah masyarakat yang didalamnya 

memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai tugas dan kerja, serta memiliki hak dan 

kewajiban masing-masing. Selain itu, keluarga sebagai pusat edukasi yang bersifat 

informal dan kodrati,  dan transformasi untuk menyiapkan generasi di masa depan, 

internalisasi interaksi dan mengambil asas-asas bahasa, nilai, ukuran, perilaku, 
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kebiasaan, kecenderungan jiwa dan sosial, serta tunas-tunas kepribadian.
115

 

Perspektif  identitas perkawinan dapat ditinjau dari semakin baiknya kualitas 

kehidupan dalam sebuah keluarga, maka baik pula kualitas masyarakat dalam suatu 

negara. Dengan demikian untuk memperkokoh institusi pernikahan dan sekaligus 

mewujudkan harapan ideal tujuan pembentukan keluarga, maka elemen partisipan 

semua pihak terkhusus didalamnya suami istri, keluarga, lingkungan masyarakat, 

institusi BP4 dimasyarakat bertugas sebagai lembaga yang senatiasa memberikan 

penasehatan, pembinaan yang berperan urgen untuk mengoptimalisasikan 

melestarikan bahtera rumahtangga yang ideal. 

2.  Resolusi Konflik Perkawinan 

Pembiaran konflik sesungguhnya hanya menghindari, bukannya 

menghadapi. Langkah demikian tidak menyelesaikan masalah, namun hanya 

menunda sementara, sewaktu-waktu dapat muncul kembali, bahkan meledak dengan 

intensitas yang lebih besar dan membahayakan. Karena itu pilihan yang tepat adalah 

menghadapinya. Resolusi konflik berarti bagaimana mengelola supaya konflik yang 

terjadi diselesaikan secara komprehensif, sehingga konflik berada pada level yang 

optimal dan terselesaikan. Apabila eskalasi konflik meningkatdan mengindikasikan 

semankin melebar, bahkan mengarah pada akibat yang lebih buruk, maka konflik 

harus segera diselesaikan.  
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Pengelolaan konflik merupakan cara yang digunakan individu dalam 

mengontrol, mengarahkan, dan menyelesaikan konflik,
116

 dalam hal ini adalah 

konflik interpersonal. Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengelolaan konflik 

yaitu menurut Hodge dan Anthony, memberikan gambaran melalui berbagai metode 

resolusi (penyelesaian) konflik, yakni paksaan, penghalusan (smoothing) dan 

demokratis.
117

 

Pertama, dengan metode penggunaan paksaan. Orang sering menggunakan 

kekuasaan dan kewenangan agar konflik dapat diredam atau dipadamkan. Kedua, 

dengan metode penghalusan (smoothing). Pihak-pihak yang berkonflik hendaknya 

saling memahami konflik dengan bahasa kasih sayang, untuk memecahkan dan 

memulihkan hubungan yang mengarah pada perdamaian. Ketiga, penyelesaian 

dengan cara demokratis. Artinya, memberikan peluang kepada masing-masing pihak 

untuk mengemukakan pendapat dan memberikan keyakinan akan kebenaran 

pendapatnya sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak.
118

 

Sedangkan menurut Winardi, penyelesaian konflik dilakukan dengan tiga cara 

yaitu dengan dominasi atau supremasi, kompromi dan integrasi. 

                                                             
116http://kanalom.blogspot.com/2010/03/pola-penyelesaian-konflik.html,  diakses tanggal 

23 Oktober  2017. 
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a. Metode dominasi atau supremasi 

Metode ini sama-sama berusaha menekan konflik, bukannya menyelesaikan. 

Jalan yang ditempuh ialah memaksakan konflik tersebut menghilang. Selain itu, juga 

menimbulkan situasi menang-kalah. Pihak yang kalah harus menerima kekalahan itu 

karena dipaksakan oleh otoritas yang lebih tinggi, atau mereka yang lebih 

kekuasaannya. Dampak dari model ini jelas menimbulkan ketidakpuasan dan 

potensial menimbulkan permusuhan. 

Dominasi atau supremasi ini menjelma dalam berbagai macam bentuk, 

diantaranya: 

1) Memaksa (forcing) 

Paksaan biasanya dilakukan oleh mereka yang berkuasa, sedangkan bawahan 

harus menerima tanpa argumen. Cara ini dapat menimbulkan konflik secara tidak 

langsung, namun destruktif. Misalnya, perintah atasan terhadap bawahan, 

walaupun bawahan taat, tetapi ketaatan itu disertai dengan sikap permusuhan 

secara laten. Jika tekanan terus dijalankan, tidak menutup kemungkinan dapat 

meledak menjadi sebuah konflik yang besar. 

2) Membujuk (smoothing) 

Membujuk merupakan cara yang lebih diplomatis karena dicapai dengan cara 

mengurangi ketidaksetujuan yang ada. Dalam hal ini pemimpin berusaha  

membujuk pihak lain supaya mengikuti keinginannya. Membujuk lebih efektif 

jika pemimpin memiliki informasi yang lebih kaya dan argumentatif. Tetapi jika 



251 
 

 
 

pemimpin lebih cenderung berpihak pada pihak tertentu atau tidak memahami 

persoalan yang berlangsung maka pertentangan dapat terjadi. 

3) Menghindari (avoidance) 

Pemimpin yang tidak memberikan solusi tepat, atau menolak memberikan 

keputusan karena tidak mau turut campur, maka dapat menimbulkan rasa 

ketidakpuasan. Sikap ini sama saja dengan menghindari konflik. Mengulur-ngulur 

waktu atau menangguhkan tindakan berkali-kali juga dapat disebut penghindaran. 

4) Keinginan mayoritas (majority rule) 

Keinginan mayoritas berarti mencapai pendapat yang terbanyak (pemungutan 

suara). Mungkin cara ini lebih fair, tetapi jika satu pihak itu saja yang terus 

menerus menang, maka pihak yang kalah dapat merasa frustasi. 

b. Kompromi  

Kompromi dicapai dengan jalan mengorbankan sasaran-sasaran tertentu 

untuk mencapai sasaran lain yang lebih baik. Cara ini bisa meminimalisir 

ketidakpuasan, hanya saja masih dipandang lemah karena sifatnya tidak 

memecahkan masalah dan tidak mencapai tujuan perkawinan. Bentuk-bentuk 

kompromi tersebut mencakup: 

1) Separasi (separtion). Pihak yang berkonflik berpisah sampai mereka mencapai 

pemecahan. 

2) Arbitrasi (arbitration). Dengan arbitrasi, mereka yang berkonflik tunduk 

terhadap keputusan pihak ketiga (biasanya atasan). 
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3) Faktor kebetulan (settling by change), seperti mentaati peraturan yang ada. 

4) Menyogok (bribing), yaitu salah satu pihak menerima imbalan tertentu untuk 

mengakhiri konflik yang terjadi. 

Berkaitan dengan metode kompromi ini, terdapat metode yang bisa 

digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu mediasi. Berbeda dengan arbitrase yang 

lebih bersifat memaksa dan mengikat secara legal, karena kesepakatan berasal dari 

struktur yang lebih tinggi, maka mediasi merupakan satu metode yang lebih lunak.  

Pengendalian dengan cara mediasi, dengan maksud bahwa pihak-pihak yang 

berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-

nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. 

Mediasi penting ketika sejumlah pihak yang bertikai harus meminta kenyataan 

bahwa melanjutkan konflik nampaknya tidak akan membuat mereka mencapai 

tujuan, tetapi hal ini harus dilakukan sebelum mereka mencapai tahapan untuk 

menerima negosiasi formal.
119

 Adapun elemen yang terdapat dalam mediasi, 

menurut Curle, sebagaimana dikutip oleh Miall ada empat: 

1) Tindakan mediator untuk membangun, mempertahankan dan meningkatkan 

komunikasi. 

2) Menyediakan informasi untuk dan antara pihak-pihak yang bertikai. 

3) “Menjadi teman” pihak-pihak yang bertikai. 
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Hugh Miall, dkk., Resolusi Konflik Damai Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, 
Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras, terj. Tri Budhi Satrio 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 255. 
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4) Mendorong mediasi aktif: Memperkuat keinginan untuk terlibat dalam negosiasi 

kerjasama.
120

 

c. Integrasi  

Integrasi ialah menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik-teknik 

pemecahan masalah. Metode ini tidak berusaha menekan konflik maupun kompromi, 

melainkan mencari pemecahan yang dapat diterima oleh semua pihak secara terbuka. 

Ada tiga tipe macam cara ini, yaitu: 

1) Konsensus 

Pihak-pihak yang berkonflik bertemu untuk menemukan pemecahan terbaik bagi 

problem yang ada, dan tidak saling menang sendiri. Konsensus seringkali 

menghasilkan pemecahan yang lebih efektif dibandingkan dengan pemecahan 

individu. 

2) Konfrontasi 

Masing-masing pihak mengutarakan pandangan secara langsung terhadap yang 

lain. Selanjutnya menentukan penyebab konflik, untuk kemudian mencari solusi 

yang efektif. 

3) Penggunaan tujuan-tujuan superordinat 

Tujuan superordinat merupakan tujuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tujuan masing-masing kelompok, yang disetujui oleh semua pihak. Tujuan 
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superordinat bukan hanya dapat menyelesaikan  konflik, namun juga dapat 

mempertebal kerjasama antar kelompok. 

Tiga macam penyelesaian konflik di atas dapat dipilih salah satunya, atau 

dapat juga dikulaborasikan dalam penggunaannya. Penentuan metode solusi 

tergantung bagaimana situasi dan kondisi konflik yang dihadapi. Jika alternatif 

metode yang pertama relevan maka metode tersebut efektif penggunaanya dan 

demikian selanjutnya, jika suatu konflik dipandang diselesaikan dengan cara ketiga, 

maka, penggunaan ketiga alternatif efektif dapat diterapkan. Jika cara tersebut juga 

tidak memungkinkan maka bisa dengan opsi alternatif penggabungan keempat cara 

tersebut sesuai dengan konteks situasi dan kondisi yang terjadi sesuai solusi yang 

diinginkan.  

Mediasi merupakan pendekatan solusi konflik yang digunakan oleh BP4 

dalam penyelesaian konfliK perkawinan di Kabupaten Sambas. Penangan konflik 

dengan metode mediasi merupakan upaya cara yang dilakukan BP4 menangani dan 

menyelesaikan konflik dengan cara yang relevan untuk penyelesaian konflik yang 

beragam dalam perkawinan. BP4 sebagai mediator menjembatani persoalana klien 

dalam menyelesaikan persoalan rumahtangganya yang berfungsi fasilitator.  
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3. Peace Building BP4 Kabupaten Sambas 

Beberapa kegiatan pelaksanaan BP4 dalam meresolusi perkawinan pada 

klien (mad’u) yang rumahtangga mengalami persoalan di Kabupaten Sambas, 

diantaranya:
121

  

a.  Yang Berhasil didamaikan 

Perkara Tanggal 09 Januari 2017, dengan identitas klien dari pihak suami Joko 

dan pihak istri Siti, permasalahan yang sedang dihadapi merujuk kembali dari 

pengaduan terdahulu untuk cerai ke Pengadilan Agama, akan tetapi secara spesifik 

tidak disebutkan data yang diajukan karena merupakan lanjutan laporan dari 

pengaduan tahun sebelumnya dari klien, tetapi mendapatkan solusi dari pensehatan 

BP4 yaitu: 

1) Dilakukan klarifikasi rujuk permasalahan dari tuntutan terdahulu  

2) Diberikan penasehatan oleh petugas BP4 

3) Memanggil kedua klien, diberi pemahaman dan penasehatan terus menerus 

sehingga menghasilkan kesepakatan damai kedua belah pihak 

Perkara Tanggal 23 Januari 2017, dengan identitas klien dari pihak suami Harun 

dan dari pihak istri Lela, permasalahan yang sedang dihadapi yaitu: 

1)  Sudah cerai 

2)  Akan rujuk 

3)  Anak tidak diasuh 
                                                             

121
Dokumentasi BP4 Kabupaten Sambas, Tahun 2017- 2018. 
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Sehingga mendapatkan solusi dari penasehat BP4 yaitu klien dipanggil 

diberikan penasehatan kepada suami istri, kemudian memanggil orang tua dari pihak 

istri dan dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaaan. 

Perkara Tanggal 25 Januari 2018, dengan identitas klien dari pihak istri 

Sapariah  dan dari pihak suami Mustakim, permasalahan yang sedang dihadapi yaitu: 

1)  Pengaduan istri 

2)  Suami kawin lagi sejak tahun 2015 

#3)  Tidak harmonis 

Sehingga mendapatkan solusi dari BP4 yaitu berupa penasehatan dengan 

melakukan komunikasi dan pendekatan mediasi dari pihak klien karena dari pihak si 

klien tetap menginginkan keutuhan keluarga, dari keputusan yang dihasilkan antar 

kedua belah pihak dengan hasil kekeluargaan yang disepakati yaitu istri pertama 

tetap mendapatkan gaji dari penghasilan suami dan setelah disepakati bersama 

akhirnya dicapai perdamaian dan tidak terjadi perceraian. 

Perkara Tanggal 02 Februari 2017, dengan identitas klien dari pihak istri 

Nurhayati dan dari pihak suami Tamrin, permasalahan yang sedang dihadapi yaitu: 

1) Suami punya istri muda, sejak 17 tahun yang lalu. 

Sehingga mendapatkan solusi konflik dari BP4 yaitu memanggil suami 

dipertemukan klien dengan suaminya, diajak bicara secara kekeluargaan dan dengan 

diberi nasehat-nasehat keagamaan berkenaan dengan tanggungjawab yang harus 

diberikan pada keluarga, karena dari pihak istri pertama menginginkan suami 
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bersikap adil terhadap rumahtangganya, akhirnya ditemukan kesepakatan kedua 

belah pihak dan menemukan jalan kesepakatan bersama. 

Perkara Tanggal 14 Februari 2017, dengan identitas klien dari pihak istri 

Jusintan, sedangkan dari pihak suami Edi, permasalahan yang sedang dihadapi yaitu: 

1)  Suami suka menyebut talak 

2)  Selingkuh 

3)  Cemburuan 

Sehingga mendapatkan solusi solusi dari BP4 yaitu diberikan penasehatan dan 

pemahaman kepada suami jika dalam percekcokan dalam keluarga hendaknya sabar 

menahan amarah dan disarankan jangan selalu meyebut perkataan tersebut jika 

dalam situasi marah, setelah diberikan penasehatan oleh BP4, suami mengakui dan 

merasa menyesal perbuatan yang sering diucapkan kepada istri, dan berkeinginan 

untuk merubah sikap-sikap yang kurang baik tersebut.  

Perkara Tanggal 31 Mei 2017, dengan identitas klien dari pihak istri Dina, 

sedangkan dari pihak suami Cahyo, permasalahan yang sedang dihadapi yaitu: 

1)  Suami tidak memberi nafkah 

2)  Suami selingkuh 

Sehingga mendapatkan solusi konflik dari BP4 yaitu mendatangkan kedua 

belah pihak klien, memberikan penasehatan dengan memberi penjelasan dan 

menyarankan agar selalu berkonsultasi, baik dikonsultasikan dengan pihak-pihak 
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keluarga, pihak-pihak lain yang bisa memberi nasehat dan dianggap mampu 

memberikan penasehatan secara terus menerus. 

Perkara Tanggal 24 Januari 2018, dengan identitas klien dari pihak suami 

Pahrodi dan dari pihak istri Agustina, permasalahan yang sedang dihadap yaitu: 

1)  Meninginkan istri merubah sikap yang kurang baik 

2)  Istri masih ingin bersama 

Sehingga mendapatkan solusi dari penasehat BP4 yaitu diberikan penasehatan 

dan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran sehingga istri klien bersedia untuk 

berubah.  Keinginan istri bersedia untuk memulai menempuh hidup baru dengan 

menginginkan tempat yang baru pula sehingga dapat menimbulkan suasana yang 

berbeda untuk melupakan masalah yang pernah melanda rumahtangganya, 

diharapkan dengan keadaan yang baru pula dapat menemukan kedamaian. 

Perkara Tanggal 19 April 2018, dengan identitas klien dari pihak Utami dan 

dari pihak suami Pordi, permasalahan yang sedang dihadapi tidak disebutkan, antara 

suami istri telah sepakat untuk melanjutkan hubungan rumahtangga yang telah 

dibina, sehingga mendapatkan solusi dari BP4 yaitu suami istri dianjurkan untuk 

membuat surat perjanjian bersama dan diharuskan untuk taklik nikah. 

Perkara Tanggal 30 April 2018, dengan identitas klien dari pihak istri Herlina 

dan dari pihak suami Rudiyansyah, permasalahan yang sedang dihadapi yaitu:  

1)  Suami sering mabuk-mabukan 

2)  Suami tidak memberi nafkah 
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3)  Suami tidak bertanggung jawab 

Sehingga dalam solusi dari penasehat BP4 yaitu diberikan penasehatan berupa 

penjelasan nilai-nilai agama yang berkenaan dengan perilaku moral yang baik, 

diharapkan suami dapat mengerti dan menyadari bahwa perilaku yang dilakukan 

melanggar norma hukum dan norma agama, sehingga apabila dibiarkan akan 

menjadikan perilaku tersebut kebiasaan dan sulit untuk dirubah, sedangkan sebagai 

seorang suami adalah figur pemimpin dan contoh kepada keluarganya. Disarankan 

suami tidak melakukan perbuatannya tersebut dan akhirnya disepakati bersama 

mencapai perdamaian. 

Perkara tanggal 24 Mei 2018, dengan identitas klien dari pihak suami Priyatna 

dan dari pihak istri Citra permasalahan yang sedang dihadapi yaitu:  

4) Istri tidak mau kumpul kembali 

5) Usia pernikahan + 1 tahun 

6) Adanya pihak ke tiga  

Sehingga dalam solusi dari penasehat BP4 yaitu disarankan klien untuk 

menegosiasikannya secara kekeluargaan, dirundingkan dengan berkomunikasi secara 

terbuka dan diharapkan kejujuran dari keduanya.  

Dari tahapan proses mediasi mencapai perdamaian telah dilakukan proses 

terus menerus dari BP4 memberi pembinaan dan penasehatan melalui berbagai 

mekanisma dan pola yang bervariasi dalam menangani klien, meski secara praktis 

dan teori menggunakan metode dakwah struktural disesuaikan dengan kondisi 
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kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sambas dan memahami  dan menggunakan 

keilmuan dengan kedudukan persoalan masalah yang klien hadapi, dalam konflik 

rumahtangganya. Dengan unsur pendekatan keilmuan memudahkan BP4 menangani 

tiap persoalan dengan mengklasifikasi  dan meresolusi secara tepat. 

b. PA (Pengadilan Agama) Kabupaten Sambas. 

Pengadilan Agama sering kali di jadikan alternatif  dan follow up solusi akhir  

dari konflik perkawinan di Kabupaten Sambas. Hal tersebut dikarenakan tidak 

menghasilkan kesepakatan damai diantara klien atau suami istri dari konflik 

perkawinan yang sudah teramat parah, yang selanjutnya perkara konflik dilanjutkan 

untuk disepakati berpisah sesuai kesepakatan yang diinginkan bersama. Berbagai 

upaya dan langkah mediasi yang dilakukan tidak mendapatkan titik temu solusi 

antara suami istri yang berkonflik sehingga eskalasi konflik meningkat, kondisi yang 

demikian dilanjutkan ke Pengadilan Agama sebuah solusi penyelesaian konflik. 

Keputusan diantara kedua belah pihak suami istri untuk mengakhiri 

pernikahan sebagai metode solusi konflik rumahtangganya merupakan resolusi yang 

tepat sesuai keinginan yang disepakati bersama dengan alasan dan pertimbangan 

melalui proses yang panjang selama penyelesaian dilakukan untuk kepentingan 

bersama.  
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Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 

penggunaan hak talak oleh suami hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan-

alasan yaitu: 

a.  Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sulit disembuhkan; 

b.  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar 

kemampuannya; 

c.  Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun hukuman yang lebih berat 

setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

e.   Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; 

f.  Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.
122

 

Penjelasan Pasal 19 tersebut sebagai rujukan dalam perceraian bagi pasangan 

suami istri yang diatur oleh Negara dengan berbagai dimensi pertimbangan dan 

alasan persoalan dalam setiap perkawinan. Putusan perceraian dalam hal tersebut 

adalah talak dari suami. Sebaliknya mengakomodir hak sama dalam memutuskan 
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ikatan perkawinan dapat dilakukan istri terhadap suami. Dengan berbagai 

pertimbangan dan alasan yang urgen terjadi dalam perkawinan. Putusnya ikatan 

perkawinan yang diajukan oleh istri disebut khul’ul.   

Putusnya ikatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebut dengan kata “perceraian”. 

Secara substansi istilah penggunaan istilah tersebut di atas terkait hak talak oleh 

suami, penggunaan hak khulu’ oleh istri dipertegas dan diperkenankan apabila 

memenuhi alasan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975.
123

   

Data laporan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas 

dari Tahun 2017 sampai 2018 berjumlah 1.157 jumlah perceraian, terbagi menjadi 

cerai talak berjumlah 300, sedangkan cerai gugat berjumlah 857, dengan berbagai 

latarbelakang konflik yang dialami pasangan rumahtangga dalam perkawinan di 

Kabupaten Sambas.
124

  

Perceraian merupakan alternatif metode solusi dengan konteks kondisi yang 

tidak memungkinkan untuk bersama dengan melihat situasi yang semakin bertambah 

buruk dan eskalasi konflik berkepanjangan dan merugikan salah satu pihak. Dengan 

demikian perceraian adalah putusnya ikatan sah pernikahan suami istri bertujuan 
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Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, h. 120-121. 
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kemashalatan pasangan suami istri yang berkonflik sebagai solusi konflik pernikahan 

yang diakhiri dengan cara yang benar menurut normatif yang berlaku. 

C.  Metode Dakwah  dan Peran BP4 Terhadap Konflik Perkawinan di Kabupaten 

Sambas 

1. Bimbingan (Irsyad) BP4 Kabupaten Sambas 

Pelaksanaan dakwah memerlukan serangkaian metode sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan dakwah. Metode digunakan sebagai instrumen dalam melakukan 

dakwah struktural di Kabupaten Sambas. Dengan demikian jika ditinjau dari aspek 

resolusi dan metode dakwah, ditemukan bentuk dakwah BP4 dalam meresolusi 

konflik perkawinan Kabupaten sambas menggunakan metode irsyad atau bimbingan 

yang dalam istilah sekarang proses konsultasi orang-orang yang tidak mampu 

menyelesaikan persoalan sendiri dengan melibatkan orang lain guna membantu 

meresolusi konflik pribadi dalam kehidupannya. Terutama terkait konflik 

perkawinan dalam rumahtangga. Secara khusus metode dakwah bimbingan 

dilakukan dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan dengan alternatif 

keputusan akhir terletak kepada klien untuk menentukan pilihan akan keputusan. 

Kelebihan dakwah bimbingan (irsyad) memberi kenyamanan pibadi dengan menjaga 

kerahasiaan si klien. Secara psikologi dengan kenyamanan, memberi peluang bagi 

klien lebih terbuka menyampaikan kronlologis permasalahannya secara 

komprehensif tanpa harus ada yang ditutupi.  

Sebagaimana disampaikan Hakimin dalam wawancara menyatakan bahwa:  
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Bahwa klien yang terbuka, jujur dan terus terang terkait persoalan 

rumahtangga akan memberi informasi yang utuh tanpa harus ada yang 

disembunyikan. Keterusterangan merupakan kunci penting menelusuri akar 

persoalan mereka dalam rumahtangga. Sehingga petugas BP4 dapat 

memberikan solusi tepat terhadapap segala aspek persoalan klien.
125

 

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Risno, S.Sos.I menyatakan bahwa: 

Ditemukan juga kendala berarti pada saat klien hanya meyampaikan 

informasi yang berbelit-belit seputar masalah rumahtangganya, yaitu 

dengan menyampaikan sebagaian dari kronologis konflik mereka. Sehingga 

petugas kesulitan mengidentifikasi secara khusus persoalannya. Kelanjutaan 

proses bimbingan tertunda dan klien kurang serius menyelesaikan konflik 

rumahtangganya.
126

 

 

Metode dakwah BP4 sebagaimana tahapan mediasi tersebut BP4 

menggunakan metode dakwah dalam bentuk penanganan  dakwah dengan melakukan 

penasehatan terhadap pasangan suami istri menggunakan cara  bimbingan (irsyad)  

secara langsung memberikan penasehatan yaitu teknik wawancara secara individual 

dan tatap muka antara konselor (da’i) dan klien (mad’u) untuk problem solver 

konflik yang dialami mad’u baik konflik internal maupun eksternal.  

Maka metode dakwah dalam penggunaaanya dalam melakukan penasehatan 

dan bimbingan konflik perkawinan BP4 menggunakan dakwah  lisan (da’wah bi al-

lisan) dilakukan dengan menggunakan secara langsung dengan individu yang 

berkonsultasi dan menyelesaikan persoalan rumahtangga.  

Bimbingan pernikahan berfungsi preventif untuk mencegah timbulnya 

berbagai problema dalam pernikahan, disebabkan ketidaksiapan pasangan memasuki 
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pernikahan dan kurangnya wawasan pasangan terhadap kehidupan perkawinan yang 

sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi kuratif dalam menyelesaikan konflik dalam 

perkawinan, dengan mengajak individu atau anggota keluarga menyadari kembali 

eksistensinya dalam berbagai peran yang lakukannya dalam keluarga sesuai tuntunan 

ajaran Islam. 

Landasan normatif bimbingan pernikahan dan keluarga Islami yang 

dikembangkan yaitu QS al-Ru>m/30: 2, QS al-Ra’d/13: 3, QS al-Nu>r/ 32, QS al-

Nisa>/4: 34, QS al-Nisa>/4: 128. Azas tersebut sebagai pijakan dan solusi dalam 

menerapkan dakwah dalam konflik perkawinan dan metode dalam memberikan 

bimbingan terhadap pasangan suami istri.  

Fungsi Bimbingan Agama Islam memiliki diantaranya adalah yaitu:
127

 

1. Menjadi pendorong (motivasi) bagi yang terbimbing agar timbul semangat 

dalam menempuh kehidupan ini.  

2. Menjadi pemantap (stabilisator) dan penggerak (dinamisator) bagi yang tersuruh 

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan motivasi ajaran agama. 

Sehingga segala tugas dilaksanakan dengan dasar ibadah kepada Tuhan.  

3. Menjadi pengarah (direktif) bagi pelaksanaan program bimbingan dan 

penyuluhan agama, sehingga wadah pelaksanaan program yang kemungkinan 

menyimpang akan dapat dihindari. 
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Arifin dan Kartikawati, Materi Pokok Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Direktorat 
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Diharapkan dari bimbingan tersebut tercapai tujuan bimbingan perkawinan 

untuk keluarga Islami sebagai berikut: 

a.  Membantu individu mempreventif timbulnya problem yang berkaitan dengan 

pernikahan, yaitu membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan 

pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan dirinya untuk menjalankan 

pernikahan,  melaksanakan pernikahan sesuai ajaran Islam. 

b.  Membantu individu mempreventif timbulnya problem yang berkaitan dengan 

kehidupan berumahtangga, yaitu dengan cara membantu individu memahami 

hakikat kehidupan berkeluarga, tujuan hidup berkeluarga, cara-cara membina 

kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memahami cara  

melaksanakan pembinaan kehidupan berumahtangga. 

c.  Membantu individu meresolusi konflik yang berkaitan dengan pernikahan dan 

kehidupan berumahtangga dengan cara membantu individu memahami kondisi 

diri, keluarga dan lingkungannya, masalah yang dihadapinya, cara-cara 

solusinya, dan cara menerapkan pilihan sebagai upaya pemecahan masalah yang 

dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam. 

d.  Membantu individu  memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumahtangga 

dari situasi yang kurang baik kepada situasi yang baik, dan dari situasi baik 

menjadi lebih baik lagi.
128

 

Bimbingan pernikahan atau yang biasa disebut (marriage counseling) 
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merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Tujuannya agar mereka 

dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-

cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi 

berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota 

keluarganya, sebagaimana yang dilakukann instansi BP4.  

Melihat kepada tujuan bimbingan pernikahan yang dilakukan BP4 

menunjukkan secara jelas bahwa BP4 sebagai juru dakwah diharapkan membawa 

perubahan kepada umat ke arah yang lebih baik. Eksistensi BP4 diperlukan sesuai 

dengan pengertian juru dakwah, yaitu orang yang melaksanakan dakwah, mengubah 

situasi kepada situasi yang lain sesuai dengan ketentuan Allah, baik secara individu 

maupun kelompok (organisasi), sekaligus pembawa informasi dan syiar Islam.  

Proses dakwah dan optimalisasi BP4 Kabupaten Sambas dalam 

melaksanakan bimbingan tentunya akan memberi kontribusi besar dalam 

menyelamatkan perkawinan umat pada masa sekarang dan mendatang. Kiprah BP4 

ketika menghadapi banyaknya pasangan rumahtangga yang memiliki komitmen 

yang lemah sehingga BP4 dibutuhkan kompeten menguasai berbagai keilmuan untuk 

diterapkan kepada klien.  

Temuan dilapangan bahwa metode BP4 dalam menerapkan penanganan yang 

dilakukan terhadap keluarga yang bermasalah, dapat didentifikasi bahwa dalam 

proses pelaksanaan dakwah BP4 tersebut dilakukan dengan elaborasi pendekatan 

resolusi konflik dengan metode mediasi  dari hasil observasi dan wawancara yang  
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peneliti temukan. Temuan penggunaan metode wawancara atau dialog khusus dan 

wawancara atau dialog umum yang diterapkan dalam memfasilitasi proses mediasi 

konflik keluarga. 

Konflik dengan menggunakan mediasi merupakan metode netral sebagai 

penegah diantara suami istri yang berkonflik, BP4 selaku mediator berperan 

mendamaikan kondisi yang tidak kondusif, menyelesaikan perkara dengan 

mengelaborasikan mekanisme keilmuan, sehingga mendamaikan pasangan mendapat 

jalan yang terbaik kedua belah pihak. 

Secara kontekstual penanganan konflik perkawinan mempergunakan  

berbagai  bentuk metode, menginterkoneksikan berbagai pendekatan. Sangat 

dianjurkan untuk membidik  konflik secara komfrehensif  menjadi bingkai analisis 

mediagnosa konflik  keluarga guna memberi solusi  yang tepat kepada kedua pihak 

yang berkonflik yakni suami dan istri sehingga konsisten membangun keluarga 

sakinah. 

Berdasarkan pernyataan Risno, dalam wawancara menyatakan bahwa:
129

  

 

Penasehatan dialog dengan klien secara terbuka maupun secara khusus 

disesuaikan dengan persolan konflik yang diadukan. Jika pemasalahannya 

berat maka penasehatan dilakukan secara fokus pada ruangan terpisah, 

artinya jika suasana masih bisa diajak dialog bersama petugas BP4 yang lain 

dan jika hal tersebut tidak memungkinkan maka dilakukan secara dua arah 

antara klien dan penasehat di ruang khusus.  
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Sebagaimana disampaikan oleh Sutrisno terkait metode yang dilakukan BP4 

menyatakan bahwa:  

  

Dalam mediasi konflik perkawinan, BP4 KUA Kabupaten Sambas 

penanganannya memakai metode dakwah berlandaskan dari ayat-ayat yang 

terkandung dalam al-Quran dan hadis, selanjutnya dielaborasi dengan 

memakai metode mediasi penanganan konflik.
130

 

 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam secara ekplisit sejak lama 

menuntun dan dijadikan pijakan refensi dalam metode penyelesaian konflik dalam 

keluarga. Nilai-nilai yang ditawarkan berkaitan dengan metode mediasi tradisi yang 

diambil dari al-Quran al-Nisa>/4:35.
131

 Interpretasi terhadap kandungan ayat tersebut 

dengan menggunakan teori-teori mediasi modern sangat perlu dilakukan, sehingga 

implementasi teori mediasi Islam dapat lebih ditingkatkan efektifitasnya. 

BP4 Kabupaten Sambas dalam pelaksanaanya telah melakukan tahapan-

tahapan solusi kepada klien. Namun metode penasehatan yang dilakukan dalam 

bentuk dakwah struktural menggunakan pendekatan peran dan fungsi lembaga BP4 

membimbing, menasehati, membantu menyelesaikan konflik pernikahan, 

mempreventif perceraian dilakukan secara maksimum dan relevan dengan kondisi 

problematika kasus klien dilapangan yang beermacam-macam, sehingga diharapkan 

klien yang mengalami kasus berat belum dapat tersolusikan secara maksimal dan  

mendapatkan solusi sesuai kasus yang diajukan klien kepada BP4. Fenomena 
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kesenjanngan antara harapan dan kenyataan BP4 Kabupaten Sambas dalam dakwah 

berupaya preventif, menyelesaikan konflik pernikahan agar tidak terjadinya 

perceraian akibat konflik dan menekan tingginya jumlah perceraian.   

Dakwah BP4 sebuah keinginan keniscayaan, upaya-upaya menciptakan 

kelanggengan konflik dalam pernikahan merupakan bagian dari aktifitas dakwah 

yang didalamnya melibatkan orang-orang yang berperan aktif memilih perbaikan 

dari keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Arah tujuan dakwah tergantung 

kepada peluang tujuan sasaran dakwah yaitu rumahtangga yang mengalami konflik 

keluarga.  Kenyataan  tersebut dapat dilihat dengan melihat tingginya angka 

perceraian  di Kabupaten Sambas. Analisis data yang peneliti temukan bahwa kasus-

kasus yang dialami klien yang mendatangi BP4 hampir rata-rata diidentifikasikan 

terjadi tingkat kasus konflik yang cukup berat, meskipun metode yang dilakukan 

dalam mediasi telah secara maksimal dilakukan tetapi kendala solusi mendamaikan 

suami-istri masih mengalami kebuntuan, sehingga keputusan klien menginginkan 

perpisahan sebagai solusi konflik rumahtangganya.  

Banyaknya kasus konflik perkawinan berujung perceraian BP4 senatiasa 

mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi. Metode pendekatan yang 

kontekstual kekinian diharapkan sesuai dengan situasi konflik yang dihadapi dan 

dengan mengabungkan antara metode mediasi dakwah yang ada dengan mediasi 

modern. Metode disesuaikan dengan kasus-kasus yang kompleks dari klien. 

Diharapkan dengan menggabungkan beberapa metode yang sesuai dengan konteks 
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permasalahan klien sehingga konflik klien dapat tersolusi dengan maksimal, sehinga 

klien tidak hanya sebatas pelapor masalah keluarganya tetapi lebih terbuka, kreatif 

dan menjadi tercerahkan dari mediasi yang diberikan. Pola integrasi dan kreatifitas 

terbangun bahkan dapat terwujud menghasilkan kebijakan konflik tersolusi dengan 

baik dari klien sendiri karena tujuan akhir mediasi adalah pencapaian perdamaian 

antar kedua belah pihak (win-win solution). Hal ini juga wujud dari tujuan 

penasehatan BP4 mencapai perdamaian rumahtangga klien, sehingga lembaga ini 

benar-benar berkompeten dalam solusi dibidangnya.  

Dengan mengelaborasi berbagai bentuk pendekatan keilmuan baik secara 

teoritis dan pragmatis, dalam meresolusi konflik perkawinan di Kabupaten Sambas 

menjadi metode efektif sesuai dengan konteks permasalahan dalam rumahtangga. 

Peran dakwah struktural BP4 telah memadai membimbing dan melakukan 

penyuluhan secara konsisten dan kontinu dalam pelaksanaan program yang 

dilakukan bersama-sama elemen masyarakat Kabupaten Sambas. Dakwah bimbingan 

dilakukan secara khusus terhadap klien (mad’u) yang mengadukan permasalahannya. 

Membantu memperbaiki kondisi moral masyarakat pada umumnya dan membantu 

terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. 

2.  Penyuluhan BP4 Kabupaten Sambas 

Bentuk dakwah BP4 Kabupaten Sambas dilakukan dalam bentuk dakwah 

penyuluhan berorientasi pada khalayak atau orang banyak.  
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Hal tersebut disampaikan oleh Hakimin
132

 menyatakan bahwa  

Bentuk dakwah penyuluhan BP4 Kabupaten Sambas dilakukan dalam 

bentuk sosialisasi penjadwalan nikah bagi calon pengantin, kursus pra 

nikah, forum jum’at (materi mengedukasi dan menginformasikan terkait 

maraknya pernikahan dini),
133

 keluarga sakinah, kajian diskusi, majlis 

taklim, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan lainnya. 

Penyuluhan di masyarakat melibatkan masyarakat luas dengan instansi 

lintas sektoral diantaranya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dengan 

kerjasama petugas Puskesmas dilapangan dengan KUA Kabupaten Sambas 

memberikan pelayanan informasi seputar kesehatan dalam rangka 

mempersiapkan calon pengantin siap menjalani proses kehidupan 

berkeluarga diawali  mendapatkan penyuluhan dan bimbingan dari instansi 

terkait.
134

 

 

Dakwah penyuluhan yang dilakukan BP4 tersebut bekerjasama dengan 

mitra dilapangan petugas dari Dinas Kesehatan Puskesmas Kabupaten Sambas 

dalam memberikan penyuluhan terkait kesiapan pengetahuan pentingnya kesehatan 

dalam menjalani rumahtangga dengan dibekali imunitas atau ketahanan tubuh bagi 

calon pengantin perempuan. Kesiapan fisik dan psikis merupakan bekal bagi calon 

pengantin untuk memiliki kesiapan, tidak hanya kesiapan mental, kesehatan hal 

yang diperhatikan sedini mungkin dalam penyesuaian pasangan dalam menjalani 

bahtera pernikahan.  
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Maraknya pernikahan dini di Kabupaten Sambas memerlukan perhatian khusus semua 

elemen masyaraka, terutama keluarga sebagai unit terkecil dimasyarakat memiliki  peran terdekat 

untuk mendampingi keluarga yang memiliki anggota usia remaja agar memmberikan pemahaman dan 
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Kegiatan tersebut merupakan kerjasama lintas sektoral dengan 

memperhatikan kebutuhan pelayanan dimasyarakat yang memerlukan kesiapan-

kesiapan pemahaman pengetahuan dan kesiapan pentingnya kesehatan fisik dan 

psikis secara menyeluruh untuk disosialisasikan.  

Penyuluhan merupakan rangkaian kegiatan program yang dilaksanakan di 

Kabupaten Sambas yang menjadi bagian metode dakwah BP4 terhadap masyarakat 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu pernikahan dan mempreventif  

dan kuratif terhadap konflik perkawinan. Pelaksanaan program BP4 Kabupaten 

Sambas dengan dilakukannya kursus pra nikah bagi calon pengantin dan 

diadakannya keluarga sakinah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Sutrisno 

bahwa:
135

 

a.  Kursus pra nikah bagi calon pengantin 

 Kursus pra nikah bagi calon pengantin dilaksanakan mengingat banyak kasus 

pernikahan dan perceraian yang terjadi pada usia muda. Pernikahan usia muda di 

pandang belum efetif bagi seseorang untuk melakukan pernikahan dengan 

berbagai pertimbangan yang mesti dipersiapan demi kelangsungan proses dari 

tujuan kehidupan yang panjang. Kursus pra nikah BP4 Kabupaten Sambas 

dilakukan dengan cara memyampaikan penasehatan, mengedukasi dengan metode 

persuasif  kepada calon pengantin bahwa program penyuluhan BP4 merupakan 

bagian dari tujuan program pemerintah yang memiliki tujuan baik untuk 
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kelangsungan dan kelangengan rumahtangga calon pengantin. Tujuan program 

tersebut untuk memberikan bimbingan dan pemahaman, pengetahuan yang lebih 

luas dan mendalam mengenai tujuan perkawinan, hak dak kewajiban suami istri 

dan dampak perceraian. 

Perkawinan merupakan proses konsekwensi logis bagi pasangan suami istri 

berdasarkan hukum yang berlaku, memiliki tanggungjawab nilai dalam masyarakat. 

Perkawinan menjadi tanggungjawab bersama menjalani bahtera baik dalam kondisia 

suka maupun duka. Kemampuan menjalani dan menghadapi segala tantangan dalam 

bahtera rumahtangga menjadi prioritas pasangan, sehingga siap dan sigap dalam 

kondisi dan situasi apapun yang merupakan bagian dari program BP4.  

b.  Bimbingan Keluarga Sakinah 

Bimbingan keluarga sakinah adalah program pasca menikah, yang berbeda dengan 

program kursus Pra Nikah. Keluarga sakinah merupakan hubungan suami istri 

yang terbentuk dalam wadah perkawinan terwujud dalam kehidupan spiritual dan 

material secara layak dan seimbang, diliputi kasih sayang antar  anggota keluarga 

dalam lingkungannya dengan selaras, mampu mengamalkkan, menghayati dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan 

ketakwaan dan akhlak mulia.
136
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Menciptakan keutuhan dan keharmonisan perkawinan merupakan tujuan 

pernikahan yang dianjurkan dalam Islam. Legalitas pernikahan merupakan wadah 

proteksi terhadap anggota keluarga yang berada dalam naungan perkawinan 

tersebut. Mendapatkan hak perlindungan dan kenyaman sebagai hubungan 

berkesinambungan dan perekat keharmonisan keluarga didalamnya. Dengan 

demikian perkawinan merupakan ikatan suci dan legal menurut agama dan 

Negara. 

Otoritas wewenang dan tanggungjawab BP4 Kabupaten Sambas yang luas 

menjadi orientasi program BP4 dalam rangka menyelenggarakan programnya 

terkait bimbingan dan penyuluhan yang menjadi priotitas program di masyarakat 

terutama terkait program kursus pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah.  

Proses bentuk dakwah bimbingan dan penyuluhan BP4 Kabupaten Sambas 

sebagai peran dalam upaya membantu memberikan penasehatan sesuai dengan 

konteks keadaan dan resolusi konflik klien dilapangan. 

Kebutuhan dan konteks kekinian metode dakwah sangat memerlukan 

intedisipliner keilmuan yang berperan penting sebagai pendekatan sebagai integritas 

dan elaborasi resolusi konflik perkawinan di Kabupaten Sambas yaitu komunikasi. 

Urgensitas ilmu komunikasi sebagai metode dakwah sebagai representatif pragmatis 

yang elegan dan kontekstual. Sesungguhnya komunikasi menjadi rangkaian metode 

dalam menyapaikan pesan dakwah  yang efektif BP4 di Kabupaten Sambas dengan 
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komunikasi interpersonal BP4 terhadap klien (mad’u) yang berkonsultasi persoalan 

rumahtangganya. 

 Menurut Suryanto, bentuk komunikasi merupakan, jenis komunikasi yang 

digunakan dalam proses komunikasi oleh seseorang atau individu. Bentuk 

komunikasi secara umum dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya komunikasi 

personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa.
137

 

Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi pada 

diri seseorang melakukan ke dalam dirinya sendiri. Menurut Devito bahwa 

komunikasi intrapersonal atau disebut juga dengan komunikasi intrapribadi yang 

merupakan komunikasi ke atas diri sendiri terjadi dalam berfikir, penalaran, 

intropeksi, analisis dan merenung.
138

 Komunikasi intrapersonal menjadikan pribadi 

mampu mengorganisasikan pesan-pesan yang menstimulus dirinya sehingga menjadi 

umpan balik melahirkan persepsi terhadap pesan-pesan yang dimaknai diri sendiri 

dengan berbagai hal melatarbekangi didalamnya.  

Makna pesan diorganisasikan secara subyektif, sehingga menggambarkan 

representatif diri sendiri terhadap lingkungannya. Bila direlevansikan dengan 

personal atau kepribadian yang secara utuh mampu mengkonstruk persepsi dengan 

berbagai latar belakang pengalaman, maka persepsi dari inti komunikasi mampu 

mencapai tujuan komunikasi yang efektif ke dalam diri sendiri. Kemampuan 
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komunikasi intrapersonal mampu menelaah secara baik situasi ke dalam dan ke luar. 

Hal demikian apabila terjadi bagi seseorang yang mengalami konflik, terutama 

pemecahan persoalan pribadi dapat terselesaikan sehingga mampu menjadi 

penyelesai  persoalan sendiri dan kematangan kepribadian. 

Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang terjadi antara seseorang 

dengan orang lain. Menurut Dedy Mulyana yaitu proses interaksi komunikasi 

interpersonal merupakan pertukaran informasi antara seseorang dengan orang lain 

baik itu satu orang atau diadik, secara tatap muka, sehingga memungkinkan adanya 

umpan balik (feedback) dalam bentuk verbal maupun nonverbal.
139

  Komunikasi 

interpersonal menjadi bagian rutinitas dan efektifitas dan kebutuhan manusia 

sebagai makhluk sosial. Interaksi komunikasi menjadi sebagai media hubungan 

perekat dan saling menyampaikan ide pokok gagasan antar sesama. Relevansi 

komunikasi tersebut sebagai alternatif penyampaian keadaan kondisi sesorang 

apabila ingin menyampaikan terkait perasaan dan persoalannya terkait konflik-

konflik yang dialami seseorang.  

Sebagaimana yang dilakukan klien (komunikan) kepada komunikator 

(mediator) menyampaikan pesan dalam bentuk menceritakan persoalan dalam upaya 

dapat terselesaikan.  
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Menurut Nina Syam dalam Ujana Saefullah Komunikasi transendental adalah 

komunikasi yang berlangsung di dalam diri dengan sesuatu diluar diri yang 

keberadaannya disadari oleh individu.
140

 Maka dapat dipahami bahwa komunikasi 

transendental berarti komunikasi di dalam diri dengan diluar diri, yang bersifat 

intrapersonal. Hayat Padje menyatakan bahwa Komunikasi transendental adalah 

komunikasi dengan sesuatu yang bersifat “gaib” termasuk komunikasi dengan 

Tuhan.
141

 Aspek komunikasi transedental bersifat personal, artinya pengalaman 

komunikasi seseorang dengan Tuhan. Komunikasi dimaknai dengan proses dialog 

interkasi dengan Tuhan secara spiritual kegamaan. Pengejawantahan permohonan 

akan sesuatu yang diluar kemampuan manusia didasari dengan kayakinan. 

Keyakinan dalam komunikasi didasari dan dmaknai mendalam sehingga membawa 

perubahan, baik pengetahuan sampai implementasi perilaku dalam kehidupan. 

Makna komunikasi trnsendendal tercermin dalam kehidupan dan lingkunga 

sekitarnya. Sehingga menjadi barometer normatif pedoman kehidupan individu selau 

mawas diri tidak melanggar aturan yang ditetapkan dalam agama. Dengan demikian 

individu yang mengalami konflik pernikahan dalam rumahtangganya akan selalu 

menjadikan agama sebagai tiang memperkokoh kwalitas perkawinannya. 
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Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terjadi pada 

sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan arah yang sama sesuai mekanisme 

kelompoknya. Michael Burgoon menyebutkan bahwa komunikasi kelompok 

merupakan interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dalam berbagi 

informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang memiliki tujuan bersama.
142

  

Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi dalam 

kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang bersama-sama. Menurut Michael 

Burgoon menyebutkan bahwa komunikasi kelompok merupakan interaksi secara 

tatap muka antara tiga orang atau lebih, dalam berbagi informasi, menjaga diri, 

pemecahan masalah, yang memiliki tujuan bersama. 

Maka jika memahami bentuk komunikasi yang dapat digunakan untuk bentuk 

dakwah struktural meresolusi konflik perkawinan di Kabupaten Sambas dapat 

dilakukan menggunakan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. 

Komunikasi interpersoanal guna membuka akses informasi kearah lebih mendalam 

diantara dua pelaku komunikasi antara seorang petugas BP4 (mediator) memberikan 

penasehatan dalam bentuk bimbingan kepada klien. Ketika terjalin hubungan secara 

baik maka intensitas timbal balik (feedback) antara klien dan petugas BP4 dapat 

membangun komunikasi yang saling mempengaruhi, baik pengetahuan sebagai 

informasi dari ketidaktauan klien menyelesaikan konflik konflik yang terjadi dalam 

rumahtangganya. Fungsi mempengaruhi klien agar mampu menerima penasehatan 
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bimbingan dan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku klien dari kondisi konflik 

sebelumnya ditranformasikan menjadi konflik terselesaikan dengan bantuan petugas 

BP4 Kabupaten Sambas.  

Sedangkan komunikasi kelompok mengarah kepada pelaksanaan bentuk 

dakwah struktural secara umum dilakukan dalam bentuk penyuluhan terhadap 

komunikan (mad’u) dalam jumlah banyak. Penyampaian bentuk dakwah tersebut 

hanya berlaku umum dan sebatas tahapan fungsi komunikasi informasi dan edukasi. 

Orientasi bentuk komunikasi tersebut menyesuaikan  dengan konteks dakwah yang 

diperlukan dimasyarakat terutama klien yang diberi bimbingan dan penasehatan 

calon pengantin, penyampaian dengan ceramah secara kolektif, sebagaimana 

program kegiatan BP4 yang merupakan bagian dari foksi KUA Kabupaten Sambas 

berkoordinasi dengan masyarakat Kabupaten Sambas secara keseluruhan. 

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Muhammad Muslim, S.Ag 

bahwa, pelaksanaan kegiatan program dilakukan dengan menggadakan pertemuan 

rutin, mingguan, bulanan, dan tahunan. Penyelenggaaraannya dilakukan secara 

umum dengan sharing bersama masyarakat dalam berbagai kegiatan. Efektifitas 

dengan komunikasi kelompok untuk melakukan hal-hal yang telah ditentukan dan 

disepakati agendanya terkait progam bersama. Dengan melihat konteks kegiatan 

maka komunikasi kelompok dianggap lebih efektif karena arah yang ingin dicapai 

telah dipahami bersama. 
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b. Metode Mediasi BP4 dalam Konflik Perkawinan 

a. Metode Mediasi 

Sebagai pijakan BP4 dalam memediasi suami istri yang berkonflik 

menggunakan pendekatan dakwah secara normatif sebagai solusi perkawinan 

berdasarkan QS al-Nisa>/4:35:  

   

  

    

    

   

     

      

Terjemahnya:  

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
143

 

 

Kandungan ayat tersebut, yang dimaksud hakam adalah seseorang yang 

bijak dapat menjadi penegah atau mediator dalam menghadapi konflik keluarga 

tersebut.
144

 Mediator bisa dari ahli keluarga terdekat masing-masing dari pihak 

suami dan dari pihak istri. Maksud orang ketiga yang dapat dijadikan penengah/ 

mediator bisa berasal dari keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau bahkan 
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suatu lembaga semi resmi pemerintah yaitu Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4). Sebagai mediator yang independen tanpa intervensi 

dan interest klien diharapkan dapat mencapai perdamaian bagi semua pihak.  

Islam menganjurkan apabila terjadi syiqaq (perselisihan) suami istri 

semestinya mencari jalan terbaik untuk mendamaikan keduanya dengan mengangkat 

hakam. Pengangkatan hakam yang dimaksud untuk mendamaikan pasangan suami 

istri yang berkonflik. Hakam yang ditunjuk dianjurkan dari pihak keluarga terdekat 

masing-masing suami dan istri, kemudian hakam yang didelegasikan sebagai 

mediator mencari solusi perbaikan untuk kesepakatan damai diantara keduanya 

sehingga menjadi pembanding dalam menyelesaikan konflik.
145

 

BP4 menggunakan pendekatan solusi konflik sebagai metode terhadap 

konflik perkawinan. Metode merupakan cara yang digunakan untuk melakukan suatu 

penanganan agar mencapai sasaran dan tujuan terarah sesuai pencapaian yang 

diinginkan. Metode yang tepat akan menghasilkan solusi yang tepat sasaran dan 

maksimal dalam menghadapi persoalan-pesoalan konflik yang ingin diresolusi. 

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian persengketaan yang 

diselenggarakan di luar pengadilan, dimana pihak-pihak yang bersengketa  meminta 

atau menggunakan bantuan dari pihak ketiga yang netral untuk membantu 

menyelesaikan pertikaan mereka. Dalam penanganan mediasi berlandaskan adanya 

penengah (mediator) yang netral, kerahasiaan (confidentialiy), kesukarelaan 
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(voluntariness), pemberdayaan (empowerment), kenetralan (neutrality), solusi yang 

unik (unique solution).146
  

Sedangkan menurut National alternative Dispute Resolution advisory 

Counsil mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan 

bantuan dari seseorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-

isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan 

alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini 

sang mediator tidak memiliki  peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi 

persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat 

memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah 

resolusi/penyelesaian.
147

 Dengan demikian mediasi yang dilakukan BP4 dalam 

impelmentasinya mengelola konflik dan upaya meresolusi konflik perkawinan 

cenderung dengan menggunakan pendekatan mediasi sebagai alternatif perdamaian 

bagi pihak-phak yang memerlukan bantuannya. 

Penanganan suatu konflik tentunya digunakan metode yang  digunakan  

tergantung dari permasalahan konflik yang dihadapi. Alternatif metode resolusi 

konflik perkawinan yang BP4 gunakan berupaya mencapai tujuan akhir dari 

permasalahan dan mencapai solusi akhir dari proses tersebut. Metode menjadi media 
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sarana penangganan untuk mencapai proses resolusi untuk perdamaian kepada klien 

yang berkonflik.  

Pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Muslim, terkait metode 

resolusi yang diterapkan dalam memediasi konflik menyatakan bahwa:  

Pendekatan  metode resolusi yang digunakan BP4 dalam proses 

penyelesaian konflik yaitu dengan metode mediasi. Hal ini sebagaimana 

cara pelaksanaan kerjanya, pendekatan metode dengan alternatif kepada 

klien dalam mencapai kesepakatan bersama, memberikan diskriptif solusi 

yang ditawarkan apabila kedua klien menginginkan jawaban atas persoalan, 

sehingga keputusan akhir merupakan tahap dialog si klien yang 

memutuskan. Intervensi BP4 sebatas memfasilitasi dan memberikan 

nasehat dan memberi gambaran baik dan buruk konsekwensi dari keputusan 

yang diambil. Lembaga BP4 adalah mediator yang memberi kebijakan, 

penasehatan, penengah (netral), tidak memutuskan perkara kilen.
148

 

 

BP4 merupakan mediator yang mempunyai peran sentral dalam melaksakan 

tugasnya, akan tetapi sebagai fasilitator peran tersebut digunakan dalam 

penangganan kasus-kasus konflik keluarga yang dilaporkan di BP4 Kabupaten 

Sambas. Lembaga mediasi ini melakukan preventif, mengurangi presentase konflik 

agar tidak terjadi ekskalasi dan mendamaikan (peace) antar pihak-pihak yang 

berkonflik. Dalam Islam, metode seperti ini secara teori dan praktis sudah lama 

dikenal dan terealisasi dalam resolusi konflik perkawian khususnya problem 

rumahtangga Islam.  

Pendekatan metode ini menekankan pada aktifitas dan tanggung jawab 

klien itu sendiri. Secara umum klien ikut dalam proses solusi masalah-masalah yang 
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dihadapi, sehingga klien memecahkan masalah-masalah pribadinya melalui 

perasaannya sendiri dan keinginan bersama. 

Hal tersebut disampaikan oleh Hakimin dalam wawancara menyatakan 

bahwa: 

Pendekatan seperti ini sangat baik digunakan apabila klien memiliki 

kemampuan untuk merefleksi diri dan mengungkapkan perasaan dan 

fikirannya secara verbal. Pemecahan masalah yang dihadapi klien tetap 

menjadi tanggung jawab sendiri walaupun penasehat tetap memberikan 

bantuan dengan penasehatan dan pembinaan akan tetapi tetap 

penekanannya pada efektifitas klien pemutus perkara.
149

 

 

Namun dalam penggunaan pendekatan ini penasehat harus memiliki 

kemampuan yang cukup tinggi untuk menangkap penghayatan emosi dalam 

mengungkapkan masalah klien dan  mampu merespon dan mengumpan balik  (feed 

back) pertanyaan-pertanyaan dari komunikasi yang dibangun terhadap klien. 

Dijelaskan Hakimin lagi bahwa terkait hal tersebut menyatakan bahwa:   

Terdapat sisi kebaikan, juga terdapat kelemahan dalam penggunaan 

pendekatan ini, yaitu sifat dan sikap kedewasaan dari klien, sangat 

diharapkan karena klien harus memahami dirinya untuk terlibat 

memecahkan  masalah yang dihadapinya. Pendekatan ini juga memerlukan 

banyak waktu dan cukup lama. Bila wawancara penasehatan tidak terarah, 

hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, sedangkan masalah yang 

diungkapan klien cukup banyak. Hal ini perlu diperhatikan bahwa 

kecakapan atau kemampuan dan keberanian untuk mengungkapkan fakta 

kasus secara keseluruhan, terganggu oleh keterbatasan  waktu.
150

 

 

BP4 dalam melakukan metode mediasi berupaya melakukan penasehatan 

dan bimbingan dalam memberikan bantuan penyelesaian konflik rumahtangga pada 
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suami istri. Hal tersebut memerlukan langkah strategi sebagai teknik dalam metode 

dakwah. Memerlukan tahapan dalam mengkomunikasikan persoalan yang klien 

sampaikan. Menimbulkan percaya diri dan membimbing diri mereka untuk dapat 

terlibat langsung dalam sebuah keputusan yang disepakati bersama. 

b. Tipe mediasi 

Ada beberapa tipe mediator yang dijadikan sebagai alternatif metode 

penyelesaian dalam meresolusi konflik perkawinan, tipe-tipe ini dapat dijadikan 

sebagai metode dalam mengelompokkan dari peran BP4 dalam mengelola 

permasalahan konflik dalam rumahtangga, diantaranya:
151

 

1) Mediator Hubungan Sosial. 

Tipe mediator ini berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan 

sosial antara mediator dengan para pihak yang bersengketa. Mediator dalam 

tipologi ini bagian sebuah jalinan atau hubungan sosial yang ada atau tengah 

berlangsung. Sesorang yang membantu menyelesaikan sengketa, misalnya 2 (dua) 

tetangganya, rekan sekerjanya, teman usahanya atau antara kerabatnya 

digolongkan dalam tipologi ini. Begitu pula, jika seorang tokoh masyarakat atau 

agama yang dikenal oleh pihak-pihak yang bertikai membantu menyelesaikan 

sengketa yang terjadi dapat digolongkan ke dalam mediator  hubungan sosial. 

2) Mediator Otoritatif. 
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Mediator tipe ini berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk 

menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka dan memiliki posisi kuat 

atau berpengaruh, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk 

mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi seorang 

otoritatif selama mejalankan perannya tidak menggunakan kewenangan atau 

pengaruhnya itu karena didasarkan pada keyakinan  atau pandangannya, bahwa 

pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya 

selaku pihak yang berpengaruh atau berwenang, melainkan harus  dihasilkan oleh 

upaya-upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri. Namun dalam situasi-situasi 

tertentu, mediator otoritatif mungkin akan memberikan batsan-batasan kepada 

para pihak dalam upaya mereka mencari pemecahan  masalah. 

3) Mediator Mandiri. 

Mediator tipe ini adalah mediator yang menjaga jarak antara pihak maupun 

dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator tipe ini sangat 

banyak ditemukan dalam masyarakat atau budaya yang telah mengembangkan 

tradisi kemandiriannya dan menghasilkan mediator-mediator profesional. Seperti 

pengacara, akuntansi dan dokter. Mediator tipe ini lebih bersifat profesi dan 

komersial. 

Ketiga tipe mediator umum diatas dapat dipakai untuk memediasi dalam 

konflik secara universal sesuai lingkup permasalahan yang ada dilapangan. Akan 
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tetapi dengan memilih cara yang tepat maka hasil dari tujuan yang dicapai 

diharapkan akan tercapai dengan baik dan terarah. 

Dalam penelitian ini ketiga tipe mediasi di atas jika dikategorikan maka 

alternatif ke pertama dan ke dua merupakan tipe yang efektif digunakan dalam 

mengelompokkan peran BP4 dalam metode dakwah. Tipologi ketiga 

mengindikasikan bahwa mediator tipe ini penekanannya bersifat profesional dan 

komersial, jika di tolak ukur bahwa peran dari mediator ini dengan peran pertama 

dan kedua yang dalam pelaksanaan sejalan dengan pelaksanaan dari peran BP4 

bersifat membantu semaksimal tanpa mengharapkan imbalan dari klien dan berupaya 

membangun perdamaian secara suka rela. 

Dengan demikian mediator BP4 secara bijak mengkonstruktifkan 

penasehatan dan keputusan bersama dengan mengikutsertakan suami-istri yang 

berkonflik guna pencapaiaan hasil kesepakatan keinginan pihak-pihak yang 

berkonflik. Melihat dari tipe peran dan resolusi yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten 

Sambas menggabungkan metode mediasi sebagai pijakan dalam meresolusi konflik 

perkawinan dalam rumahtangga. Sehingga sesuai dengan harapan dan dasar dari 

tugas dan tujuan BP4 tersebut membina dan membangun terwujudnya suatu 

perkawinan yang kondusif sesuai tuntunan agama serta mewujudkan perdamaian 

yang diiginkan bersama. 

c. Tahapan-tahapan Mediasi  
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BP4 Kabupaten Sambas dalam perannya berupaya menyelesaikan konflik 

perkawinan, yakni dengan tindakan pertama yang dilakukan adalah dengan 

menganjurkan damai untuk kedua belah pihak. Dalam anjuran damai tersebut ada 

beberapa langkah yang ditempuh BP4 Kabupaten Sambas dalam menyelesaikan 

konflik antara suami istri. Dalam mendamaikan tersebut usaha yang utama adalah 

memberikan nasehat dan bimbingan sebagai jalan pemecahan permasalahan, untuk 

mengakhiri konflik tersebut dan agar dapat rukun kembali. 

Secara prosedur administrasi, mekanisme penanganan konflik perkawinan 

yang dilakukan BP4 di KUA Kabupaten Sambas antara lain: 

1. Mendaftarkan pasangan suami istri yang berkonflik di buku pendaftaran 

dengan menunjukkan : 

a) Surat pengantar dari desa. 

b) Surat nikah asli. 

c) Mencatat kasus yang terjadi berdasarkan penjelasan dari masing-masing pihak 

yang berkonflik. 

d) Memeriksa (konsultasi secara terpisah antara suami/ istri). 

e) Konsultasi (klarifikasi) dengan menghadirkan kedua belah pihak. 

f) Memanggil pihak-pihak yang ada hubungan dengan kedua belah pihak/hakam 

(juru damai). 

g) Memberikan penasehatan dan solusi pemecahannya. 
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2. Jika berhasil di damaikan di berikan nasehat tambahan agar dalam kehidupan 

rumahtangga lebih di tingkatkan kehidupan beragamanya, tanggung jawab, 

pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing, pengaturan ekonomi secara 

sehat dan menanamkan prinsip musyawarah dalam rumahtangga. 

3. Jika tidak berhasil didamaikan di BP4 Kabupaten Sambas maka diberikan 

surat pengantar ke Pengadilan Agama Kabupaten.  

Sebagaimana keterangan dari Risno, menyatakan bahwa: 

Petugas BP4Kabupaten Sambas yang berwenang memberikan penasehatan 

kepada pasangan suami istri yang berkonflik mengalami hambatan solusi 

tidak mencapai perdamaian di antara keduanya, maka BP4 Kabupaten 

Sambas memberikan rekomendasi ke PA (Pengadilan Agama) untuk 

diproses kelanjutannya.
152

 

Apabila mengalami kendala terkait sulit menentukan keputusan atas 

nasehat yang dilakukan untuk kedua belah pihak antara suami dan istri, disarankan 

untuk menunda mediasi dengan merenungkan kembali dan mengevaluasi kekurangan 

masingmasing  pihak dengan intropeksi dan mawas diri. Apabila dalam waktu 

penundaan masih tetap tidak menenangkan situasi dan kondisi antar pasangan yang 

berkonflik dan semangkin memburuk, maka konflik perkawinan direkomendasikan 

ke Pengadilan Agama, sesuai kesepakatan dan keinginan kedua belah pihak.  

Sedangkan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh BP4 dalam menyelesaikan 

konflik suami stri sebagaimana disampaikan Sutrisno, menyatakan bahwa:  
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1. Mengetahui dan memahami latar belakang identitas klien atau orang yang akan 

diberi nasehat. Langkahlangkah dilakukan dengan cara yang ditempuh 

bagaimana  bisa  mengetahui dan memahami klien antara lain dengan 

mempelajari riwayat hidup (curriculum vitae) atau riwayat pekerjaan dan 

sebagainya. Kalau memungkinan konselor juga bisa melihat sendiri situasi 

rumahtangga klien melaui kunjungan resmi atau tidak resmi. Dengan pemahaman 

siapa sebenarnya klien, maka konselor akan dapat mengatur nasehat apa dan 

bagaimana metode yang cocok untuknya. 

2. Identifikasi masalah yang sedang dihadapi. Pihak yang pertama datang ke BP4 

diminta untuk menjelaskan permasalahannya dan menerangkan sejelas-jelasnya 

sehingga konselor BP4 betul-betul memahami apa dan bagaimana problem yang 

dihadapi. Seorang konselor akan bisa memberi nasehat dengan baik jika dia 

mengetahui benar-benar problematikanya. Cara untuk memahami problematikan 

ini dilakukan dengan wawancara atau interview yang dapat mengorek  keterangan 

dari klien. Wawancara bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, tetapi mepunyai 

teknik sendiri untuk mencapai tujuan tertentu dan interview merupakan bagian 

dari proses penasehatannya. Klien  ini dinasehati secukupnya sesuai dengan 

permasalahannya yang bertujuan untuk meringankan penderitaannya dan 

menyelesaikan masalahnya.  

3. Memanggil  pihak lawan  tergugat. Tindakan BP4 setelah memanggil pihak lawan 

atau tergugat adalah sama seperti langkah petama dan kedua di atas, yaitu 
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mengetahui identitas dan latar belakang keluarga, pendidikan dan pekerjaan. 

Kemudian akan diminta keterangan tentang masalah yang dihadapi. Jadi suami 

istri menerangkan masalah dan keluhan yang dihadapi masing-masing secara 

terpisah. Hal ini dimaksudkan supaya mereka lebih bebas mengemukakan 

masalah  tanpa ada tekanan psikologis. 

4. BP4 dalam memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri dilakukan 

secara terpisah. Tahap pertama penasehatan dilakukan pada suami atau istri yang 

datang melapor ke BP4, selanjutnya barulah pasangan dari klien dipanggil dan 

dinasehati sesuai dengan masalahnya. 

5. Memanggil kedua belah pihak dan menasehati secara bersamaan. 

Permasalahannya yang diutarakan pihak suami akan digabungkan dengan pihak 

istri, kemudian BP4 memberikan penasehatan secara bersama-sama dan diberi 

alternatif pemecahan masalah dengan prinsip awal adalah untuk mendamaikan 

atau merukunkan pasangan tersebut. 

6. Untuk mengakuratkan informasi dari klien dan menjaga kenetralan BP4 maka 

dipanggil keluarga atau orang tua sebagai informasi pelengkap untuk 

mempertegas dan mencari informasi yang betul-betul dapat dipercaya, BP4 

menggumpulkan data dari pihak-pihak keluarga klien. Keluarga adalah pihak-

pihak yang mengetahui dan terdekat mengetahui problem rumahtangga dari klien. 

Sebagai orang tua diharapkan dapat membimbing anaknya dan mengarahkan 

supaya tidak terjadi perceraian. 
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7. Kedua belah pihak yang berkonflik dipanggil kembali, diberi penasehatan oleh 

BP4 secukupnya dan dianjurkan damai merupakan prioritas utama. Tujuan BP4 

adalah supaya membantu menyelesaikan konflik keluarga, bila mereka tetap tidak 

mau berdamai, BP4 membuat surat pengantar ke Pengadilan Agama Kabupaten 

Sambas.
153

 

Adapun upaya penasehatan perkawinan dan keluarga untuk mendamaikan 

pihak-pihak yang berselisih yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Sambas tergantung 

kepada harapan tujuan atau nasehat yang diinginkan oleh klien atau dari orang yang 

dinasehati. Karena masalah klien yang  dinasehati tidak selalu sama dan berbeda 

maka diperlukan pendekatan yang berbeda satu dengan yang lain. Bentuk-bentuk 

metode resolusi penasehatan yang biasanya dipergunakan adalah: 

a. Wawancara atau Dialog Khusus 

Wawancara tersebut bertujuan supaya klien yang diberi nasehat seorang 

diri atau sepasang calon pengantin, maka bentuk penasehatan yang baik adalah 

wawancara atau dialog secara tatap muka. Wawancara semacam ini dilakukan di 

tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu. Bobot wawancara tergantung 

kepada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit ada pula yang sederhana 

saja. Tetapi klien sering kali sulit untuk mengungkapkannya, Bahkan tidak jarang 

yang bersangkutan menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk itu penasehatan 
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harus berupaya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sistematik agar 

permasalahan lebih terbuka. 

Dewasa ini peran penasehatan sudah berkembang menjadi pusat informasi. 

Banyak perorangan atau pasangan calon pengantin datang ke BP4 hanya untuk 

mendapatkan informasi atau undang-undang perkawinan. Klien yang seperti ini 

biasanya tidak membawa problem yang harus dipecahkan. Sehingga terdapat pula 

klien mempunyai permasalahan khusus yang perlu mendapatkan pengamatan 

lebih lanjut  dari penasehat. Termasuk dalam kategori ini remaja usia kawin yang 

mempunyai problem khusus. Bentuk dialog khusus ini sangat lazim dipergunakan 

karena dapat menggali permasalahan secara mendalam dan bersifat rahasia. 

b. Wawancara atau Dialog Umum 

Penasehatan seperti ini dapat dilakukan secara bersama-sama di tempat 

tertentu dengan metode ceramah dan tanya jawab serta jika perlu dengan latihan 

misalnya latihan upacara Ijab Kabul pernikahan. Sejak dilaksanakannya Undang-

undang perkawinan, dengan memanfaatkan  “tenggang waktu 10 hari”  sebelum 

akad nikah di  KUA bekerja sama dengan BP4 melaksanakan kursus perkawinan 

10 hari dengan mengumpulkan beberapa pasang calon pengantin yang telah 

mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA. 

Kursus semacam ini ternyata sangat menolong pasangan-pasangan 

pengantin untuk memelihara kerukunan di antara pasangan tersebut serta 

menambah pengetahuan mereka untuk mengandalkan rumahtangganya. Termasuk 
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dalam kategori ini adalah pasangan pengantin pada waktu akad nikah dan 

walimatul’arsy. Pengembangan dari dialog umum ini dapat pula diberikan kepada 

SMTA kelas terakhir dan mahasiswa dengan materi yang disesuaikan dengan 

tingkat kebutuhan mereka.  

Wawancara dialog khusus bertujuan untuk mengetahui persoalan dan 

membangun komunikasi kedekatan dengan klien, sehingga terbangun interaksi 

secara mendalam antara petugas BP4 dan klien. Menyampaikan persolaannya dari 

yang umum sampai yang khusus. Sehingga petugas BP4 memahami persoalan 

secara utuh dan mengarahkan setiap persoalan untuk di berikan penasehatan dan 

pemecahan masalah.  

Dalam meresolusi kasus konflik perkawinan di BP4 Kabupaten Sambas, 

selaku mediator mempunyai peran andil yang sangat besar dalam penyelesaian 

masalah yang dihadapi. Permasalahan yang bermacam-macam problematikannya 

mengharuskan seorang mediator secara bijak dan mempunyai wawasan yang luas, 

serta kepiawaian dalam mengelola konflik sehingga dapat diresolusi dengan baik.  

Tahapan-tahapan yang dilakukan BP4 Kabupaten Sambas menggunakan 

pendekatan tersebut di atas. Meskipun dalam proses tahapan tersebut BP4 dalam 

melaksanakan terkadang memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga solusi yang 

diputuskan perlu keseriusan dan kesabaran yang tinggi. 

Selain tahapan metode mediasi merupakan salah satu proses resolusi konflik 

yang ditangani BP4 Kabupaten Sambas, hal yang perlu diperhatikan juga adalah 
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penyampaian materi yang merupakan alternatif solusi dalam menyelesaikan 

persoalan konflik yang ditanggani. Banyaknya kasus konflik yang bervariatif tingkat 

kasus meniscayakan BP4 harus mampu memiliki kwalitas profesi dan keilmuan yang 

memadai dimiliki dan diterapkan kepada klien. Dengan demikian  upaya BP4 dalam 

memberikan penasehatan di Kabupaten Sambas tentunya mempersiapkan segala 

materi sesuai dengan konteks kondisi klien. 

Materi pembinaan adalah isi pesan yang akan disampaikan oleh subyek atau 

pelaksana pembinaan kepada sasaran pembinaan atau obyek. Dalam menyampaikan 

materi-materi tersebut seyogyanya disesuaikan dengan faktor kebutuhan dari sasaran 

atau obyek binaan, sebab keselarasan antara isi pesan atau materi dengan kebutuhan 

sasaran pembinaan, sedikit banyak mempengaruhi tingkat keberhasilan atau 

gagalnya misi binaan yang dilakukan.  

Suatu penasehatan akan berlangsung dengan baik apabila disesuaikan 

dengan kebutuhan klien.
154

 Oleh sebab itu para penasehat harus kritis dalam 

menangkap permasalahan yang dihadapi klien, sehingga dapat memberikan materi 

yang sesuai dengan kebutuhan klien. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan 

kondisi klien yaitu: 

1. Undang-Undang perkawinan Munakahat. 

2. Pembinaan keluarga sakinah. 

                                                             
154

BP4 Pusat, Pedoman Penasehatan Perkawinan (Jakarta: BP4 Pusat, 1985), h. 80. 
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3. Keluarga sakinah dan adab keluarga. 

D.  Strategi  Dakwah BP4 dalam  Konflik Perkawinan 

1. Dakwah Struktural BP4  

Dakwah struktural menurut Ramli Ridwan yang dikutip Abdullah, adalah 

seluruh aktifitas yang dilakukan Negara atau pemerintah dengan berbagai 

strukturnya untuk membangun tatanan masyarakat yang sesuai dengan petunjuk 

Allah swt. dan Rasul saw. dalam bingkai amar ma’ruf nahi munkar.155 Dengan 

pengertian tersebut menjelaskan bahwa dakwah struktural dengan komponen yang 

termasuk didalamnya merupakan pelaku dakwah terorganisir dikarenakan pelaku 

dakwah yang memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan dakwah. 

Dakwah struktural, menekankan upaya perubahan  disegala aspek dengan  

indikator al-quran dan hadis, sebagai refensi perubahanan. Perubahan diharapkan di 

wilayah otoritatif terkait tatanan peran, fungsi, wewenang dan kekuasaan yang 

bertujuan mengantarkan perubahan lebih baik dari sebelumnya. 

Orientasi yang dicapai atau tujuan dari sasaran dakwah srtuktural masuk 

disgala aspek, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya. Sistemik dakwah 

struktural dapat dibagi berdasarkan kompenen di dalam dakwah, harapanya dakwah 

struktural berkontribuasi dalam pembangunan baik Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan Sumber daya Alam (SDA) sehingga dampak perbaikan dan kemashalatannya 

dirasakan nyata.  

                                                             
155

Abdullah, Dakwah Kultural dan Struktural Telaah Pemikiran dan Perjuangan Dakwah 
Hamka dan M. Natsir (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 34. 
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Sebagai makluk ciptaan Allah yang sempurna dibandingkan makhluk Allah 

yang lainnya, manusia memiliki kapasitas dan daya upaya untuk berfikir dan 

bertindak dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Segala aktifitas yang 

diperbuat mengandung pertanggungjawaban diakhirat sesuai dengan pamahaman 

dalam ajaran Islam. Tentunya hal tersebut dilihat dari sudut pandang keadaan yang 

dimiliki oleh setiap orang. Karunia nikmat yang diamanahkan pada tiap-tiap 

manusia bertedensi terhadap lingkungan sekitarnya. Terkait dakwah struktural nilai-

nilai yang terkandung dalam al-quran dan hadis tersirat pesan-pesan yang 

memerintahkan kepada seluruh umat muslim. Konteksnya mengtranformasikan 

nilai-nilai tersebut terimplikasi dalam amar ma’ruf nahi mungkar.  

Dapat dipahami bahwa pengertian dan orientasi dakwah struktural 

sangatlah luas, jika dilihat tujuan secara umum mengarah kepada dakwah dengan 

kekuasaan yang dimilki mampu menjadi simbol atau pelaku dakwah membawa 

kebijakan dan mampu mengimplemaentasi sehingga dapat dirasakan, baik dalam 

periodesasi tertentu, terprogram dengan mekanisme yang terarah.  

Dimensi dakwah struktural jika direlevansikan, ditinjau secara khusus dan 

dimaknai arah dakwah struktural terjadi dalam wilayah substantif yaitu sesuai 

dengan konteks keadaan peran yang terjadi di lapangan. Dengan demikian dakwah 

yang dilakukan lembaga BP4 Kabupaten Sambas merupakan dakwah struktural 

sesuai dengan peran dan kapasitas di lapangan. Pemaknaan dakwah struktural ke 

atas lembaga BP4 Kabupaten Sambas relevan dengan unsur-unsur dakwah, ditinjau 
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dalam aspek yang khusus bertujuan untuk memberikan bimbingan rumahtangga 

yang berkonflik menciptakan keluarga sakinah, mencapai kebahagian baik didunia 

maupun diakhirat. 

Dakwah struktural dilihat dari aspek Peran BP4 meliputi, kemampuan yang 

dimilki baik personal maupun terlembaga satu kesatuan untuk menerapkan metode 

dakwah BP4, sedangkan institusi lembaga KUA sebagi wadah terstruktur dan 

legalitas dalam upaya melaksanakan peran bagi calon pengantin, maupun bagi suami 

istri yang menghadapi persoalan rumahtangga. Efektifitas dakwah struktural BP4 

diketahui dari perannya dimasyarakat terutama bagi keluarga dalam bingkai 

perkawinan. 

Peran dakwah struktural BP4 sebagai strategi dakwah dalam melakukan 

wewenang dan perannya sebagai penasehat perkawinan di Kabupaten Sambas 

perlunya mengimplikasikan secara praktis nilai-nilai kebaikan sebagai petugas 

penasehat perkawinan untuk menunjang kinerjanya di masyarakat. Dengan merujuk 

6 (enam)  citra petugas dalam pelayanan, sebagaimana pernyataan yang disampaikan 

Muhammad Muslim menyatakan bahwa: 

a. Takwa: Mengamalkan dengan sungguh-sungguh ajaran agama yang 

dipeluk dan mampu menjadi teladan dalam beragama bagi orang lain. 

b. Terampil: Memiliki kemampuan teknis dan melaksanakan tugas sesuai 

kemampuannya. 

c. Tanggap: Peka memahami secara baik terhadap tugasnya dan mampu 

menanggapi kemauan orang lain/ secara tepat. 

d. Tangkas: Siap melaksanakan tugas kapan dan dimanapun, mampu 

menanggapi kemauan orang lain/ masyarakat dengan cepat. 

e. Tuntas: Mampu menyelesaikan permasalahan dengan tanpa menyisakan 

masalah. 
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f. Ramah: Menghadapi masyarakat dengan perhatian, kesiapan membantu 

dan penuh semangat.
 156

 

 

Profesionalitas juga sangat diharapkan dan harus dimiliki seorang penasehat 

sebagai mediator dalam meresolusi konflik perkawinan. Memiliki kemampuan 

menunjukkan kepribadian dan sikap untuk mendukung tugas yang diembannya. Hal 

tersebut diantaranya: 

1. Seorang penasehat harus memilliki kepedulian terhadap hubungan antar manusia. 

Seorang penasehat harus memahami dan mengerti hal-hal yang disampaikan dan 

hal-hal yang dilakukan oleh kliennya. 

2. Seorang penasehat harus melihat kliennya sebagaimana adanya tanpa 

megindahkan perasaannya sendiri, keyakinan atau prasangka yang mungkin 

mempengaruhinya. 

3. Seorang penasehat yang baik mempunyai penghargaan yang terus-menerus 

terhadap klien serta tetap membiarkan klien mempunyai kebebasan terhadap 

dirinya.
157

 

Begitu pentingnya sikap kepribadiaan tersebut, maka dalam Anggaran 

Rumahtangga (ART) BP4, menetapkan syarat-syarat sebagai seorang BP4 yaitu: 

1. Beragama Islam 

2. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun 

                                                             
156

Muhammad Muslim (50 thn), Petugas BP4 Tebas, Wawancara, Tebas 05 Desember 

2017. 

157
Kementrian Agama R.I. Ditjen BIMAS dan Penyelenggara Haji, Modul Fasilitator Kursus 

Calon Penganti, h. 76. 
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3. Menyetujui Anggaran Dasar dan Angggaran Rumahtangga BP4 

4. Beraklak baik 

5. Memiliki kompetensi dibidang tugas dan fungsi BP4.
 158

 

Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitasnya, maka BP4 

mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap 

permasalahan keluarga yang  semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang 

dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan. Anggaran 

Dasar/Anggaran Rumahtangga ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi 

yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang 

muncul dalam masyarakat.
159

 

Tuntutan dakwah struktural BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekedar 

menjadi lembaga penasihatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan 

advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi 

secara profesional, independen, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan 

mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.160 

Dengan demikian mediator BP4 secara khusus harus memiliki persyaratan 

sebagai suatu yang wajib dipenuhi dan dimiliki tingkat kepribadian yang baik 

sehinga apabila berhadapan dengan klien secara langsung dapat mencerminkan dan 

mengimplikasiakan segenap potensi yang dimiliki. Pemahaman pengetahuan 

                                                             
158

Dokumen AD/ART BP4 Kabupaten Sambas, tanggal 10-12-2017. 

 
159

Dokumen AD/ART BP4 Kabupaten Sambas, tanggal 10-12- 2017.  

 
160

Dokumen AD/ART BP4 Kabupaten Sambas, tanggal 10-12- 2017.  
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dibidang perkawinan, keagamaan, dan  seputar disiplin ilmu yang lainnya berkenaan 

dengan kompleksitas permasalahan. Sebagai penunjang dari eksisitensi 

profesionalitas perannya dalam melaksanakan tugas dimasyarakat. Sehingga 

dianggap perlu dalam mendukung perannya dan memberikan pelayanan dengan 

maksimal terhadap orang yang dinasehatinya. 

Dari beberapa konflik perkawinan di Kabupaten Sambas merupakan 

refresentatif sebagian dari beberapa konflik yang masuk ke BP4 dan diresolusi. 

Berbagai persoalan rumahtangga yang ditanggani BP4 dan menjadi bagian dari 

dakwah strukturalnya dan program struktural institusi tersebut baik program yang 

khusus maupun program umum yang senantiasa menjadi tugas bersama-sama di 

jajaran lingkungannya.  

Temuan peneliti terhadap peran lembaga BP4 Kabupaten Sambas diketahui 

bahwa dalam pelaksanaanya tugas pokok dan kinerja yang dalam pelaksanaanya 

telah semaksimal dilaksanakan sesuai kapasitas personal petugas BP4 dan struktural 

lembaga BP4 di Kabupaten Sambas. Akan tetapi tuntutan profesi yang diamanatkan 

dalam ART BP4 hal tersebut disesuaikan dengan keberadaan BP4 di daerah yang 

masih minim peningkatan SDM anggota dan fasilitas pendukung dalam memberikan 

solusi perkawinan kepada klien. Dengan demikian sebagai lembaga semi formal yang 

merupakan ujung tombak dari Kementrian Agama dalam upaya meminimalisir 

konflik agar tidak terjadinya perceraian belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa 

besarnya intensitas konflik yang berujung pada perceraian. 
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Diharapkan ke depan peran BP4 sebagai mediator dalam meresolusi konflik 

perkawinan dapat mencegah agar terjadinya penurunan angka perceraian yang tinggi 

diakibatkan oleh konflik dalam rumahtangga yang beragam. Jika upaya prevetif 

terealisasi secara maksimal maka peran dakwah struktural BP4 ini dapat 

menciptakan kondisi peacebuilding amar ma’ruf nahi mungkar kepada keluarga yang 

berkonflik. 

Disinilah peran BP4 sebagai upaya meresolusi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkannya agar tidak terjadi kegagalan yang tidak diinginkan dan berupaya  

menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera baik di dunia maupun 

di akhirat. Mengarahkan umat khususnya melalui dakwah struktural BP4 dengan 

membantu mad’u yang mengalami masalah, dengan penasehatan, pembinaan dan 

mengokohkan hubungan harmonis kembali perkawinan, menyelesaikan 

permasalahan dimasyarakat dan menciptakan kemashalatan ukhuwah islamiah. 

2. Peluang dan Tantangan  BP4 dalam konflik perkawinan 

Masalah perceraian memang problematika dalam kehidupan di era modern, 

dimana antara kedua belah pihak yang berkonflik menilai subyektif dan merasa 

benar terhadap pendapatnya sendiri tanpa melihat kronologis persoalan secara 

komperhensif, sehingga keputusan apapun yang diambil berdampak terhadap orang-

orang lain sekitarnya terkait sebuah pernikahan. Peran dakwah petugas penasehatan 

perkawinan BP4 Kabupaten Sambas, yaitu memberi penasehatan pra nikah dan 
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penasehatan terhadap kelurga bermasalah, tentunya dihadapkan pada dukungan  dan 

hambatan yang berarti dalam mengoperasionalkan peran dari tugas yang 

dilaksanakan. 

Dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi  upaya BP4 Kabupaten 

Sambas dalam meresolusi konflik perkawinan meliputi faktor pendukung dan 

penghambat. Untuk mengetahui terkait faktor pendukung dan penghambat tersebut 

sebagaimana pada paparan berikut, diantaranya: 

1.  Faktor Pendukung 

Sebuah penasehatan tidak akan berjalan dengan mulus dan lancar tanpa 

adanya faktor-faktor yang mendukungnya. Faktor pendukung tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Besarnya dukungan moril masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah. 

b. Besarnya dukungan moril instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan 

nasional. 

c. Kesediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku ibu-

ibu teladan yang dipilih melalui Pemilihan Ibu Teladan.
161

 

 

Hal di atas sebagaimana disampaikan Hakimin menyatakan bahwa: 

Masyarakat Kabupaten Sambas secara umum sangat antusias dan 

mendukung keberadaan BP4 dalam melaksankan program kerjanya. Hal  

tersebut secara khusus besarnya partisipan masyarakat mengikuti program 

keluarga sakinah yang merupakan langkah awal dan tujuan secara 

menyeluruh perkawinan. Perkawinan merupakan pilar kemajuan sebuah 

sistem masyarakat megarah pada keluarga bahagia baik dilingkungan 

masyarakatnya maupun pilar tuntunan agama mencapai kebahagian 

akhirat.
162

  

                                                             
161

Sutrisno, (38 thn), Petugas BP4 Pemangkat, Wawancara, Pemangkat, 17 Desember 

2017. 
162

Hakimin, (55 thn), Petugas BP4 Sambas, Wawancara, Sambas, 15 Desember  2017.  



305 
 

 
 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Risno, terkait pernyataan tersebut 

manyatakan bahwa: 

Program keluarga sakinah merupakan program untuk mendukung dan 

memotivasi masyarakat tentang pentingnya sebuah keluarga ideal yang 

didambakan setiap pasangan. Program tersebut selalu menjadi andalan dan 

mengedukasi dan mensosialisasikan terutama pada calon pengatin 

khususnya dan keluarga dimasyarakat pada umumnya supaya tetap menjaga 

kelestarian keluarga dan meningkatkan mutu perkawinan mencapai 

kesejahteraan dan kebahagian dalam keluarga intinya dan masyarakat 

dilingkungannya.
163

  

  

Dengan adanya faktor pendukung seperti tersebut di atas hendaknya proses 

penasehatan juga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Adanya dukungan tersebut, 

diharapkan lembaga penasehatan dari instansi tersebut tidak bekerja sendiri dalam 

melaksanakan kegiatannya karena tanpa adanya kerjasama yang baik tersebut maka 

perceraian dapat mempreventif dan kehidupan keluarga tersebut dapat kembali 

rukun dan damai sebagaimana yang dicita-citakan bersama. 

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Fitriani, menyatakan 

bahwa: 

Dukungan dan support ibu-ibu sangat mendukung terkait program ibu 

teladan sebagai percontohan keluarga sakinah implementasi idealnya 

perkawinan. Karekteristik ideal keluarga idaman di wujudkan dalam bentuk 

figur ibu teladan yang mampu membangun karakter kepribadian dengan 

nilai-nilai islami terwujud dalam  kehidupan berkeluarga seutuhnya.
164

     

 

                                                                                                                                                                              
 
163

Risno, (39 thn), Petugas BP4 Sambas, Wawancara, Sambas, 01 Desember 2017. 
164

Firtiani, (39 thn), Pegawai Kemenag Sambas, Wawancara, Sambas, 02 Januari 2018. 
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Guna pencapaian tujuan BP4 secara jelas dan tegas terkait peluang kegiatan 

institusinya mensosialisasikan dengan melakukan program kerja di berbgai bidang, 

hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Muslim, menyatakan 

bahwa: 

a)  Bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

1) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam keluarga, Kursus Calon 

Pengantin, Pendidikan Konseling untuk keluarga, Pembinaan Remaja Usia 

Nikah, Reproduksi Sehat dan Penaggulangan penyakit menular seksual dan 

HIV/AIDS 

2) Menyempurnakan dan mempersiapkan buku-buku pedoman pembinaan 

keluarga sakinah. 

b)  Bidang konsultasi hukum dan penasehatan perkawinan dan keluarga 

  1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan 

keluarga di setiap tingkat organisasi 

 2)  Melaksankan pelatihan tenaga mediator perkawinan 

 3)  Memberikan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan. 

 4) Menggupayakan rekrutmen tenaga professional dibidang psikologi, agama, 

hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi. 

 5) Menyusun konsep dan pola pengembangan SDM yang terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan BP4. 

 6) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon, 

media sosial,  media cetak dan elektronik. 

 7) Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang bersama melakukan 

kegiatan dibidang penasehatan perkawinan dan keluarga  

c)  Bidang penerangan, komunikasi dan informasi 

  1)  Mengadakan diskusi, ceramah dan penyuluhan tentang: 

  a. Penyuluhan keluarga sakinah  

   b. Undang-undang perkawinan, hukum munakahat, kompilasi hukum Islam 

dan lainnya. 

2) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi dan pembinaan keluarga 

sakinah melaui media cetak, elektronik, tatap muka dan media 

percontohan/teladan. 

3)  Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga disebarluaskan kepada 

masyarakat. 

d)  Bidang advokasi dan mediasi 

 1)  menyelenggarakan advokasi dan mediasi 

 2)  melakukan rekruitmen dan pelatihan petugas BP4 

 3)  mengembangkan kerjasama fungsional dengan instansi Pengadilan Agama. 
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e)  Bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia 

1) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional. 

2) Menyiapkan pembekalan, pedoman, pendidikan dan perlindungan dengan 

berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. 

 

Melihat dari program BP4 tersebut secara keseluruhan menunjukkan 

rangkaian program yang mengarah dalam upaya penasehatan pembinaan dan 

pelestarian dalam institusi keluarga dalam perkawinan meliputi berbagai aspek. 

Aspek secara spesifik menunjukkan terwujudkan pencapaian dari tujuan BP4 di 

masyarakat. Sungguh peluang yang sangat efektif bagi institusi BP4 hadir dalam 

upaya pelayanan, memperkokoh keutuhan perkawinan dalam aspek dan dimensinya.  

Implementasi peluang BP4 menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan 

kehidupan masyarkat terutama keluarga yang ingin mewujudkan keluarga sakinah 

dan mempertahankan keutuhan keluarga bagi perkawinan yang berkonflik. Harapan 

peluang BP4 merupakan wadah dakwah sesuai tujuan dakwah mencapai kebaikan 

baik kemashalatan dunia dan akhirat. 

 

Adapun secara teknis pelaksanaan BP4 Kabupaten Sambas menghadapi dua 

kendala yaitu hambatan internal dan ekternal. Sebagaimana pernyataan Sutrisno
165

, 

selaku petugas BP4, bahwa adanya kendala-kendala tersebut merupakan hal yang 

berarti dan signifikan. Kepala KUA merupakan penasehat sekaligus petugas BP4 

yang otomatis adalah orang-orang yang memberikan pelayanan penasehatan, 

                                                             
165

Sutrisno, (38 thn, Petugas BP4 Pemangkat, Wawancara, Pemangkat, 17 Desember 2017. 
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pembinaan, dan pelestarian perkawinan,  secara langsung melaksanakan peran yang 

sama terhadap permasalahan yang diadukan kepada mereka. Koordinasi dalam 

penanganan  merupakan sistem kinerja yang dibangun bersama mempermudah 

penyelesaian persoalan klien.
166

 

Hal tersebut tentunya secara kelembagaan dihadapkan pada adanya kendala. 

Sangat urgen untuk diperhatikan sebagai institusi pelaksana BP4 yang secara 

profosional dan profesional diharapkan mencapai hasil yang maksimal kedepan, 

diantaranya: 

2. Faktor Penghambat 

a) Faktor Internal 

1) Faktor Keanggotaan dan Korps Penasehat BP4 

Faktor keanggotaan dan korps penasehat merupakan bagian terpenting 

dalam pelaksanaan tugas-tugas BP4. Persyaratan yang merupakan sebutan tokoh 

organisasi, tenaga ahli dan tokoh masyarakat menyebabkan sulitnya untuk 

mencari dan merektut keanggotaan BP4, ditunjang dengan permasalahan konflik 

klien yang multikompleks kasusnya. Memerlukan kesiapan, skill, memperkaya 

keilmuan sehingga penangan konflik lebih efektif dan efisien, tepat sasaran dan 

kaya wacana. 

Dari paparan diatas bahwa masalah yang dihadapi BP4 Kabupaten Sambas  

dalam meningkatkan pelayanan penasehatan bagi masyarkat khususnya keluarga 
                                                             

166
Hairul Sani, (45 thn), Petugas BP4 Pemangkat, Wawancara, Pemangkat, 22 Desember  

2017. 



309 
 

 
 

bermasalah yang mengalami konflik perkawinan adalah dikarenakan kurangnya 

tenaga penasehatan yang proposional, seperti psikologi, psikiater, sosiolog, 

komunikator dan lain sebagainya.  

Indikasi adanya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keluarga 

bermasalah tersebut sangat kompleks dan tentunya butuh penanganan yang serius 

dan mendalam. Seperti kasus seorang suami yang sering  memukul istri, 

suami/istri yang selingkuh, dengan demikian hal ini tentunya suami/istri yang 

mendapat perlakuan mengalami kekerasan, baik berupa fisik mauapun kekerasan 

psikis dan harus ditanggani dengan lebih hati-hati dan memerlukan perhatian 

yang khusus pula. Sehingga diharapkan dalam resolusi diupayakan keharmonisan 

dalam rumahtangga akan segera terwujud kembali. 

Latar belakang keanggotaan BP4 khususnya tidak memiliki keahlian 

dibidang disiplin ilmu yang lain sehingga belum memadai menyelesaikan konflik 

yang bentuknya beragam sesuai dengan konteks kekinian,  merupakan kendala 

juga dalam menghadapi intensitas permasalahan klien. Walaupun dilapangan 

ditemukan ada beberapa kasus yang berhasil ditanggani dan mencapai 

kesepakatan berdamai, akan tetapi presentasi penanganan dan penanggulangan 

konflik dijumpai masih banyak yang berlanjut ke Pengadilan Agama dan berujung 

percerian. 

2) Kurang mengeksplor dan memperkaya pendekatan terkait metode-metode update 

yang digunakan oleh petugas BP4 dalam menyampaikan atau meresolusi masalah 
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yang dialami oleh klien. Meskipun dengan segala keterbatasannya. Studi banding 

BP4 ke pusat dan antar daerah, sebagai komparasi, sehingga mendapatkan metode 

solusi yang lebih baik. 

3) Kesulitan dalam upaya kerjasama memanggil pasangan klien yang mengadu ke 

BP4 untuk mempertemukan kedua klien dalam  penyelesaian kasus. Ketidak 

hadiran pasangan dalam rangka mediasi menjadi kendala berarti. Sehingga proses 

resolusi yang diinginkan tidak sesuai harapan dan menunda jangka waktu yang 

panjang. Lamanya batas waktu penyelesaian tidak dapat diprediksi dikarenakan 

pihak-pihak yang berkonflik tidak memenuhi mekanisme solusi tersebut. 

4) Kewenangan BP4 sebagai mediator tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan 

pemanggilan penuh terhadap pasangan yang tidak hadir, artinya kapasitas mereka 

sebagai lembaga semi formal hanya sebatas memanggil dari pihak yang dipanggil 

dengan diberi surat panggilan dan tidak bisa memanggil paksa dari pasangan si 

klien.  

5) Faktor Kantor dan Fasilitas Lainnya 

Infrastruktur kantor BP4 dan fasiltas yang belum memadai. Keadaan ini sudah 

tentu menghambat tugas-tugas BP4 Kabupaten Sambas sebagai badan penasehat 

yang justru memerlukan ruangan yang representatif. Di samping itu fasilitas yang 

ada juga kurang memenuhi syarat seperti perkantoran.
167

 Terbatasnya dana dan 

fasilitas tidak menunjang pelaksanaan tugas penasehatan dan pembinaan keluarga 
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Lili Rasjidi, Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang  No.I tahun 1974 (Bandung: 

Al-Muslim, 1983), h. 54-57. 
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secara maksimal. Meskipun Sumber Daya Manusia (SDM) tetap semangat dalam 

menjalankan amanat kerja dengan keterbatasan diberbagai aspek. 

6) Pendanaan  

Hal ini yang patut mendapat perhatian khusus, karena untuk menjalankan suatu 

program memerlukan finasial dana yang tidak sedikit. BP4 merupakan 

mekanisme sebuah organisasi struktural semi formal secara garis ornganisasi 

memiliki mekanisme dan aturan-aturan yang dijalankan. Dengan demikian 

mekanisme lembaga BP4 memerlukan Perencanaan, pelaksanan dan evaluasi yang 

baik,  mesti di dukung dengan anggaran yang cukup sebagai operasional kegiatan.  

tidak cukup hanya mengandalkan semangat loyalitas terkait kinerja akan tetapi 

terpenuhinya segala sistem membangun keniscayaa lembaga, tak terkecuali BP4 

yang notabennya melakukan penasehatan, pembinaan dan meresolusi konflik 

pernikahan di masyarakat, khususnya Kabupaen Sambas. 

Sulitnya berkoordinasi lintas sektoral dengan para ahli di bidang  

professional, terkait operasional biaya yang tidak terpenhi. Professional kerja 

merupakan tolak ukur sebuah pencapaian kerja, dengan terhambatnya pemenuhan 

harapan sebuah sistem menurunkan mutu pelayanan, terutama terkait kurang 

maksimal hasil yang didapatkan. Di tambah dengan kasus-kasus konflik klien 

yang dipandang cukup berat, memerlukan penangan intensif dan keseriusan 

mendalam dari petugas BP4.  
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Terkait realisasi sosialisai program di masyarakat memerlukan pembiayaan 

yang tidak sedikit seperti pelaksanan penyuluhan pembinaan kepada para remaja 

dengan menggunakan perangkat media, yang kesemuanya merupakan bagian 

program kerja BP4 yang memerlukan pendanaan yang tidak sedikit.   

Pelaksananan penasehatan, pembinaan kepada klien BP4 tidak menetapkan 

tarif dari setiap kasus yang ditangani, bahkan ditemukan setiap kasus-kausus 

yang ditangani dan terselesaikan dilakukan secara moril dan secara suka rela oleh 

petugas BP4, dengan tujuan menginformasikan dan mengsosialisasikan dan 

menghimbau masyarakat dengan harapan bahwa dimasyarakat masih memiliki 

lembaga secara serius andil memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian 

perlu menjadi konsen dann perhatian serius kepada lembaga yang mewadahi BP4 

memperhitungakan secara seksama akan kinerja BP4 agar potensial dan berdaya 

guna sesuai tujuan. 

b) Faktor Ekternal 

Dalam pelaksanaan penasehatan dalam melaksanakan tidak telepas dari 

adanya hambatan yang selalu mengiringinya. Hambatan tersebut bisa berasal dari 

lembaga BP4, yakni hambatan orientasinya berasal dari klien dan lingkup sosial 

wilayah kerja BP4. Adapun hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut: 

1) Faktor penghambat dalam keberhasilan program BP4 tersebut adalah 

masyarakat tidak banyak menggunakan jasa pelayanan konsultasi BP4. Pada 

umumnya masyarakat masih menganggap bahwa BP4 adalah badan penasehatan 
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orang-orang yang akan melaksanakan pra pernikahan calon pengatin. Akibat dari 

pemahaman  yang sempit ini masyarakat kurang menyadari eksistensi lembaga 

BP4.  

2) Adanya masyarakat yang heterogen dengan tingkat latar belakang 

pendidikan, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda menyebabkan timbulnya 

berbagai masalah akibat kurangnya kompetensi petugas BP4 dalam pemberian 

nasehat dan solusi. 

3) Kenyataan yang terjadi di BP4 Kabupaten Sambas, tidak semua klien yang 

datang untuk mengkonsultasikan atau meminta penasehatan dari permasalahan 

mereka akan tetapi, kedatangan mereka hanya menginginkan rujukan 

rekomendasi yang merupakan syarat untuk diajukan ke Pengadilan Agama 

Sambas untuk melakukan perceraian.  

4) Masih lemahnya hubungan/koordiansi BP4 dengan instansi pemerintah dan 

lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. 

Dengan adanya hambatan tersebut harapannya tidak menjadi penghambat  

bagi meningkatkan kinerja lembaga BP4, tetapi harus di followup  dalam 

meningkatkan eksistensinya secara maksimal, menjadikan hal tersebut sebagai 

evaluasi dari perannya dalam meningkatkan mutu perkawinan pada masyarakat di 

khususnya Kementrian Agama yang menanungi BP4 sebagai ujung tombaknya di 

tingkat daerah Kabupaten Sambas. 
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Dengan demikian diskursus ke depan sebagai pertimbangan dan evaluasi 

meningkatkan kinerja lembaga BP4 yang merupakan lembaga pelayanan 

masyarakat dalam meningkatkan mutu perkawinan terwujud apabila 

dimasyarakat tingkat eksisitensi peran lembaga ini menjadi motivator yang 

sinergis dalam implementasinya. Maka diharapkan dapat memberi solusi yang 

terbaik dalam lingkup kerjanya dan diupayakan melakukan perbaikan-perbaikan 

diantaranya: 

a) Karena kurangnya ketidaktahuan masyarakat tentang peran dan tujuan BP4, 

maka badan ini perlu mengadakan koordinasi dengan instansi lain dengan inten 

untuk memasyarakatkan peran dan tujuannya. 

b) Disarankan kepada pasangan yang berselisih untuk lebih memahami ilmu 

agama, ilmu munakahat, membina kembali keutuhan rumahtangga dengan 

saling mengerti dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing 

pasangan 

c) Dengan adanya berbagai permasalahan klien dalam konteks konflik keluarga, 

maka adanya usaha mensosialisasikan dan menjadikan BP4 sebagai mediator 

yang mampu memberi solusi terbaik.  

d) Dalam pemberiaan penasehatan dan bimbingan pada masyarakat yang 

heterogen, maka dalam penyampaian pendekatan metode BP4 berusaha dan 

mampu menyesuaikan dengan konteks permasalahan klien . 
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e) Menetapkan job discribtion pada setiap staf yang ada sesuai dengan kapasitas 

bidangnya masing-masing. 

f) Untuk meningkatkan peran BP4 dalam upaya perdamaian konflik perkawinan 

yang ditangani, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari BP4. Pertama, 

perlu menambah tenaga ahli atau melakukan peningkatan wawasan dan 

pemahaman di bidang disiplin keilmuan lainnya. Kedua, perlu peningkatan 

kerjasama dengan Kementrian Agama atau pihak lainnya dalam memperoleh 

dana operasional. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan paparan sebagaimana yang telah peneliti paparkan 

sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan berdasarkan pada fokus 

permasalahan dan tujuan permasalahan penelitian dan dilanjutkan pada bagian 

berikutnya dipaparkan tentang implikasi penelitian dan rekomendasi sebagai upaya 

untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap kendala yang dihadapi dalam 

Dakwah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan masa sekarang 

dan yang selanjutnya.  

Hasil simpulan penelitian yang mengandung muatan Dakwah BP4 guna 

kepentingan dakwah bimbingan dan penyuluhan pernikahan dalam rumah tangga, 

internalisasi nilai-nilai luhur terkandung dalam ajaran Islam membentuk keluarga 

sakinah, mawaddah, warahmah dan menciptakan perdamaian bagi konflik 

pernikahan. 

1. Jenis konflik perkawinan dalam  rumah tangga di Kabupaten Sambas yaitu: 

Faktor Pertengkaran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Faktor 

Suami Mabuk. Faktor pertengkaran dilatarbelakangi oleh tidak adanya 

kesepahaman suami dan isteri, tidak ada kecocokan dengan mertua atau ipar, 

suami pemakai oba-obat terlarang dan suka main judi. Kekerasan dalam rumah 
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tangga berakibat penderitaan fisik maupn psikis. Bentuk kata-kata kasar dan 

jorok dari suami membuat isteri tersinggung,  dilecehkan, tertekan akibat 

perkataan dan sikap suami; Faktor ekonomi Ekonomi disebabkan tingkat 

pendapatan suami dibandingkan isteri, isteri tidak dapat mengatur pendapatan 

suami dengan bijak, ketidakjujuran isteri terhadap suami. Meninggalkan 

Pasangan, Selingkuh (wanita Idaman Lain/ Pria Idaman Lain) dan Poligami; 

Faktor  dihukum penjara, murtad dan kawin paksa.  

2. Bentuk dakwah BP4 terhadap konflik perkawinan di Kabupaten Sambas yaitu, 

dakwah struktural dalam bentuk dakwah Irsyad yaitu dakwah bimbingan dan 

penyuluhan  dalam meresolusi konflik perkawinan. Bimbingan dilakukan secara 

khusus atau interpersonal dengan metode wawancara dialog khusus, sedangkan 

penyuluhan dilakukan dakwah secara kelompok dengan metode wawancara 

dialog umum.  

3.  Strategis dakwah BP4 dalam konflik perkawinan di Kabupaten Sambas yaitu, 

dengan melakukan dakwah struktural dari aspek peran BP4 memiliki 

kemampuan personal terlembaga terintegritas dalam tujuan dakwah. Sedangkan 

peluang dan tantangan BP4 di Kabupaten Sambas yaitu Peluang dari faktor 

internal dukungan moril masyarakat dalam pembinaan keluarga sakinah, 

instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan. Peningkatan diberbagai bidang 

pendidikan, konsultasi, penerangan, komunikasi dan informasi,  advokasi dan 

mediasi. Sedangkan tantangan BP4 disebabkan faktor internal keanggotaan dan 
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korps BP4, kurang ekplor pendekatan metode penanganan konflik, kesulitan 

memanggil pasangan klien, fasilitas, pendanaan. Faktor ekternal masyarakat 

tidak menggunakan jasa pelayanan konsultasi BP4, heterogennya latarbelakang 

klien, dan lemahnya koordinasi antar instansi.  

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang diperoleh, kiranya dapat 

memberikan saran-saran yang relevan bagi semua pihak yang berorientasi di 

dalam penasehatan khususnya di BP4 Kabupaten Sambas sebagai berikut:  

1. Diharapkan kepada pasangan yang berselisih untuk lebih memahami ilmu 

agama, ilmu munakahat, membina kembali keutuhan rumah tangga dengan 

saling mengerti dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing 

pasangan. Serta diharapkan perlunya menerapkan pola lima M dalam keluarga 

yaitu saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling 

menghargai dan saling memahami. 

2. Diharapkan  peran BP4 lebih mengoptimalkan dan menindaklanjuti 

penyelesaian kasus-kasus secara baik, dikarenakan BP4 dalam melaksanakan 

tugasnya banyak menemui kendala maupun hambatan. Kepada BP4 disarankan 

untuk lebih meningkatkan pelayanannya mutu di masyarakat. 

3. Diharapkan  pengembangan sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian 

penting,  Dalam hal ini para petugas atau penasehat perkawinan lebih 
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meningkatkan inovasi  dalam meresolusi konflik sehingga ke depan menjadi 

lebih optimal. 

4. Diharapkan Kepada Institusi Kementrian Agama agar membina dan mengawasi 

kinerja BP4 agar lebih optimal dalam menjalankan tugas pokoknya dalam 

menyelesaikan perselisihan perkawinan. BP4 seharusnya tidak hanya secara 

formalnya saja mengikuti ketentuan dalam PERMA, diharapkan agar peran BP4 

dalam melakukan perdamaian melalui mediasi dapat lebih optimal mencegah 

perceraian tereliminir. 

5. Diharapkan kepada institusi lintas sektoral terutama Kementrian Agama 

Kabupaten Sambas dan Pengadilan Agama Kabupaten Sambas diharapkan dapat  

berkoordinasi dan memperhatikan secara intern kondisi pernikahan yang 

mengalami konflik agar dapat dilakukan pencegahan dan menurunkan angka 

perceraian. 
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