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A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf  Latin Nama 

 

 ا
alif 

tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 

 ب
ba b Be 

 

 خ
ta t Te 

 

 ز
sa Ś es (dengan titik di atas) 

 

 ج
jim j Je 

 

 ح
ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 

 

 ر
kha kh ka dan ha 

 

 د
dal d De 

 

 ر
zal ż zet (dengan titik di atas) 

 

 س
ra r Er 

 

 ص
zal z Zet 

 

 ط
sin S Es 

 

 ش
syin sy es dan ye 

 

 ص
sad Ṣ es  dengan titik di bawah) 

 

 ض
dad ḍ de (dengan titik di bawah) 

 

 ط
ta ṭ te (dengan titik di bawah) 

 

 ظ
za  ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 

 ع
„ain „ apostrof terbalik 

PEDOMAN TRANSLITERASI 
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 غ
gain g Ge 

 

 ف
fa f Ef 

 

 ق
qaf q Qi 

 

 ن
kaf k Ka 

 

 ي
lam 1 El 

 

َ 
mim m Em 

 

ْ 
nun n En 

 

 و
wau w We 

 

 ه
ha h Ha 

 

 ء
hamzah 

 

„ 
Apostrof 

 

ٌ 
ya y Ye 

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau  monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

 آ
fathah 

 
a a 

 ا
kasrah 

 
i i 

 آ
dammah 

 
u u 
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  Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, translitersinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 
Tanda 

 

 
Nama 

 
Huruf  Latin 

 
Nama 

 

 

ٌَ 

Fathah dan ya 
 

ai a  dan i 

 

 وَ
Fathah dan wau au a  dan u 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,  

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 fathah dan alif ...ا|...ي

atau ya 

ā a dan garis di atas 

ٌ kasrah dan ya 

 

ī i dan garis di atas 

 dammah dan ۇ

wau 

ū u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ) ّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
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Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ٍت), maka translitersinya seperti huruf maddah menjadi (i). 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanyya berlaku 

bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di 

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

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. 

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

atau kalimat yang sudah lazim 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 translitersi di atas, 

misalnya kata al-Qur‟an  (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah dan munaqasyah. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

  Adapun tā‟ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditranslitrasikan dengan huruf (t). 
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10.  Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mempunyai 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 nama wala diri tersebut, bukan huruf awal dari 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 dan judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, ketika ia tertulis dalam teks 

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt. =  subhanahu wa ta ala 

saw. =  sallallahu alaihi wa sallam 

a.s = „alaihi al-salam 

M =  Masehi 

H =  Hijriah 

SM =  Sebelum Masehi 

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

w. =  Wafat tahun 

QS =  Qur‟an Surah 

HR =  Hadits Riwayat 

SEMA =  Surat Edaran Mahkamah Agung 

KUA =  Kantor Urusan Agama 
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Nama :  Husna Sulfiyah 

NIM :  10100116105 

Judul  : Konsep Kafa‟ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif 

kkkkkkjjkHukum Islam 

 

Skripsi ini membahas tentang konsep Kafa‟ah pada perkawinan anggota 

TNI dalam perspektif hukum Islam, selanjutnya pokok permasalahan pada 

penelitian ini, (1) bagaimana perkembangan Kafa‟ah dalam perkawinan anggota 

TNI di Indonesia? (2) bagaimana konsep Kafa‟ah pada perkawinan anggota TNI 

ditinjau dari hukum Islam? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (Library 

Research), melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan guna 

mendapatkan suatu informasi tentang teori yang berkaitan dengan judul yang 

digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah dan data dikumpulkan melalui 

kajian pustaka, dengan menggunakan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dalam lingkungan TNI 

pangkat menjadi ukuran Kafa‟ah. Pangkat menjadi salah satu ukuran yang sangat 

penting dalam memilih pasangan. Terdapat aturan khusus dalam lingkungan TNI 

bahwasannya “calon suami yang berasal dari TNI, harus dalam pangkat yang 

sama atau lebih tinggi pada saat mengajukan izin pernikahan”. Aturan ini dibuat 

tidak lain untuk kemaslahatan bersama untuk mencegah kemudharatan. Agar 

anggota Kowad  tidak salah dalam memilih calon pasangan, agar mereka mampu 

menyamakan visi dan misi dalam membentuk rumah tangga, serta untuk menjaga 

harga diri suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi pemimpin. 

Menghindari agar istri tidak nusyuz dan untuk mencegah permasalahan di 

kemudian hari, maka idealnya laki-laki memang harus di atas perempuan, baik 

dalam segi pangkat, pendidikan ataupun gaji. (2) Tujuan dianjurkannya Kafa‟ah 

yaitu agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah walaupun 

tujuan perkawinan tidak mutlak dicapai hanya karena kekufuan semata. Namun 

sekufu‟ mampu menjadi penopang utama untuk mencegah terjadinya konflik 

dalam rumah tangga. Aturan ini sejalan dengan hukum Islam yang didukung oleh 

kaidah fiqh “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan”. Latar belakang diterapkannya konsep Kafa‟ah dalam perkawinan 

yaitu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan 

untuk menyelaraskan aturan TNI dengan aturan hukum Islam.
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A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam ruang lingkup TNI, Kafa‟ah menjadi syarat sah perkawinan. 

Kafa‟ah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding.  Jika suami dari anggota 

Kowad berpangkat lebih rendah maka mereka tidak dapat melangsungkan 

perkawinan kecuali satu di antara mereka mengundurkan diri dari anggota TNI. 

Seorang anggota TNI yang ingin melaksanakan pernikahan harus 

mengajukan permohonan kepada komandan atau pejabat agama yang ditunjuk di 

lingkungan TNI. Untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan, permohonan 

izin pernikahan harus memenuhi syarat, yaitu: tidak membawa dampak negatif 

yang merugikan nama baik satuan/kedinasan dan sehat jasmani maupun rohani 

bagi kedua calon suami/istri. Selain persyaratan tersebut, ada juga kelengkapan 

administrasi yang harus terpenuhi.
1
 

Ketentuan/persyaratan pengajuan administrasi pernikahan, perceraian dan 

rujuk bagi personel Kowad pada prinsipnya sama dengan prajurit TNI AD pada 

umumnya dan persyaratan khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut: calon 

suami yang berasal dari TNI, harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi, 

pada saat pengajukan izin pernikahan. Apabila bukan prajurit TNI, harus 

mempunyai pekerjaan tetap, dengan melampirkan surat keterangan dari instansi di 

mana calon bekerja dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan melampirkan NPWP bagi wiraswastawan. 

Dari ketentuan di atas yang menjadi perhatian penulis dalam Petunjuk 

Teknis tentang Pembinaan Anggota Korps Wanita Angkatan Darat Nomor 

                                                             
1
 Buku Petunjuk Teknis tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota TNI 

AD 

BAB I 
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KEP/1022/XII/2016 Tanggal 14 Desember 2016 “Calon suami yang berasal dari 

TNI, harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi, pada saat pengajukan izin 

pernikahan” artinya seorang anggota Kowad dilarang menikah dengan anggota 

TNI yang pangkatnya lebih rendah darinya, ia hanya diperbolehkan menikah 

dengan anggota TNI yang pangkatnya sejajar atau lebih tinggi darinya. 

Larangan seorang Kowad menikah dengan calon suami yang pangkatnya 

lebih rendah darinya juga terdapat di dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional 

Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan 

Rujuk bagi Prajurit. 

1) Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami 

istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria 

yang lebih rendah pangkatnya.
2
 

Dalam Buku Petunjuk Teknis Tentang Berlakunya Tata Cara Perkawinan, 

Perceraian dan Rujuk Bagi TNI AD Nomor KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 

2015 yang menyatakan bahwa prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan 

dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.
3
 Dan diatur juga 

dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 

Tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi 

Prajurit bahwa Prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit 

pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.
4
 

Kafa‟ah atau sekufu‟ dalam perkawinan ialah laki-laki sebanding dengan 

calon istri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat 

                                                             
2
 Peraturan Panglima Tentara Indonesia Nomor 50 tahun 2014 

3
 Surat Keputusan Nomor kep/496/VII/2015 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk 

Teknik Tentang Nikah Talak Cerai Rujuk 
4
 Peraturan Panglima TNI, Nomor PERPANG/11/VII/2007 Tanggal4 Juli 2007 tentang Tata Cara 

Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit. 
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dalam akhlak dan kekayaan. Dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut dengan 

“Kafa‟ah”, artinya ialah sama, serupa seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. 

Rahman Ghazali, Kafa‟ah atau kufu‟, menurut bahasa artinya setara, seimbang 

atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud 

dengan Kafa‟ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu 

keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-

masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau, laki-

laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding tingkat 

sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.
5
 

Jadi, tekanan dalam Kafa‟ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan 

keserasian terutama dalam hal agama yaitu aklhak dan ibadah. Realisasi 

penerapan  Kafa‟ah dalam masyarakat mengharuskan kesepadanan pekerjaan, 

profesi ataupun kondisi sosial misalnya seorang dokter dengan dokter, seorang 

tani dengan tani, keturunan teuku dengan teuku, keturunan sayyid dengan 

syarifah. 

Kafa‟ah dianjurkan dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon 

suami/istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa‟ah 

adalah hak bagi perempuan dan walinya, karena jika perkawinan tidak serasi dan 

seimbang maka akan banyak problematika yang akan dihadapi dikemudian hari 

dan bisa berakibat pada perceraian.
6
 Hal ini juga untuk mencegah adanya aib pada 

istri atau walinya juga sebagai jaminan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal 

ini karena gaya hidup dan pencaharian keduanyaberdekatan dan membuat 

keduanya bahagia. Tidak membahayakan salah satu dari mereka bila mengubah 

kebiasaan. 

                                                             
5
 Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 56 

6
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 97. 
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Latar belakang adanya metode penetapan Kafa‟ah dalam Petunjuk Teknis 

tentang Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat Nomor KEP/1022/XII/2016 

agar Kowad tidak salah memilih pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri 

suami baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan TNI, menghindari 

percecokan dalam rumah tangga, serta menyamakan visi dan misi dalam 

menjalankan tugas. Karena dalam ruang lingkup TNI bawahan harus hormat 

kepada atasan, suami adalah kepala keluarga, jika seorang istri pangkatnya lebih 

tinggi dari suaminya otomatis ia harus hormat kepada istrinya, kesannya akan 

seperti terbalik. Dan juga jika istri pangkatnya lebih tinggi memungkinkan ia akan 

merasa seperti pemimpin dalam keluarga dan dikhawatirkan akan nusyuz kepada 

suami. Maka, untuk menghindari hal itu dibentuklah aturan aturan dalam Petunjuk 

Teknis tentang Pembinaan Korps Wanita angkatan Darat Nomor  KEP/ 

1022/XII/2016, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 

2014 Tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI AD, 

dan dalam Buku Petunjuk Teknis tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk 

Teknik Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi TNI AD 

Nomor KEP/VII/2015. Tanggal 27 Juli 2015.
7
 

Dari latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Konsep Kafa‟ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum 

Islam”. 

B. Fokus Penelitian 

Skripsi ini berjudul “Konsep Kafa‟ah Pada Perkawinan Anggota TNI 

dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana 

                                                             
7
 Vina Vindura , “Metode Penetapan Kafa‟ah dalam Juklak no. 1/11/1986 Perspektif Hukum 

Islam”. Al Hukma,  6,2, 20060, h.341. 
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penerapan konsep Kafa‟ah di lingkungan TNI serta pandangan hukum Islam 

mengenai Kafa‟ah dalam perkawinan. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun 

pokok permasalahan dalam pembahasan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Kafa‟ah dalam perkawinan anggota TNI di 

Indonesia? 

2. Bagaimana konsep Kafa‟ah pada perkawinan anggota TNI ditinjau dari 

hukum Islam? 

D. Pengertian Judul 

1. Konsep Kafa‟ah 

Kafa‟ah atau sekufu‟‟ dalam perkawinan ialah laki-laki sebanding dengan 

calon istri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat 

dalam akhlak dan kekayaan. Dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut dengan 

“Kafa‟ah”, artinya ialah sama, serupa seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. 

Rahman Ghazali, Kafa‟ah atau kufu‟, menurut bahasa artinya setara, seimbang 

atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud 

dengan Kafa‟ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu 

keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-

masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau, laki-

laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding tingkat 

sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. 

Jadi tekanan dalam hal Kafa‟ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan 

keserasian terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau 

Kafa‟ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan 
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berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah semua sama, hanya 

ketakwaannyalah yang membedakannya. 

Kafa‟ah dalam perkawinan merupakan faktor dapat mendorong 

terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan 

dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa‟ah dianjurkan oleh Islam 

dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya 

perkawinan. Kafa‟ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu 

perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema 

berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh 

karena itu boleh dibatalkan. 

2. Perkawinan 

Nikah, menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul.
8
 

Makna nikah bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga 

bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. 

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang 

menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh.
9
  

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 disebutkan bahwa: 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

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

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‟. Dengan demikian, 

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam 

kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.  

3. Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

                                                             
8
 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata 

Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta:Qisthi Press, 2003), h. 5. 
9
 Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, 1994), h. 456. 
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Tentara Nasional Insonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara 

di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasya berdasarkan kebijakan dan 

keputusan politik negara. Adapun tugas pokok TNI adalah menegakkan 

kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia.  

Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memnuhi persyaratan yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang 

berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal  21 UU 

Nomor 34 Tahun 2004). Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional 

Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah 

pimpinan Panglima. 

4. Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur‟an dan 

hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. 

Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum 

berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian dibentuk dan diformasi dalam 

sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran 

hukum.
10

 Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang 

didasarkan pada Wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku 

mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, 

yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah 

dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah 

berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT. untuk umat-Nya yang 

                                                             
10

 Supardin, “Al-Qadau Peradilan dan Hukum Kelarga Islam: Produk Pemikiran Hukum Islam di 

Indonesia”, Al-Qadau 4, no. 2 (2017): h. 2. 
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dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik yang berhubungan dengan 

Allah Ta‟ala dan hubungan manusia dengan Allah SWT. dan hubungan manusia 

dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, 

khususnya al-Qur‟an dan Hadits. 

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan 

oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, 

baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-

hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat 

Muslim semuanya. 

Hukum Islam bukan hanya teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan 

untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui 

permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali 

membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk 

itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya yaitu al-Qur‟an, al 

Hadits, Ijma‟, Qiyas. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi melalui buku-buku, skripsi, 

jurnal dan artikel dalam rangka mendapatkan suatu informasi tentang teori yang 

bekaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.  

1. Rusdiani (2014). Persamaan penelitian kami yaitu pada tema Kafa‟ah 

namun objek yang kami teliti berbeda, penelitian penulis objeknya 

anggota TNI/Kowad sedangkan dalam skripsi ini objeknya syahid/ 

syarifah di masyarakat Sindere. Dalam skripsi ini menjelaskan konsep 

Kafa‟ah dalam perkawinan masyarakat Sayyid. Keturunan sayyid hanya 

boleh menikah dengan perempuan keturunan sayyid (syarifah). Begitu 

juga keturunan syarifah hanya boleh menikah dengan keturunan sayyid. 
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Jika mereka menikah dengan non syahid maka akan mendapat sanksi dari 

masyarakat yaitu pengingkaran dari keluarganya bahwa perempuan 

tersebut bukan lagi dari keluarga besar mereka serta perempuan tersebut 

tidak boleh tinggal dikampung halaman orang tuanya.
11

 

2. Vina Vindura (2006). Penelitian ini menjelaskan apa yang menjadi latar 

belakang adanya pembentukan metode Kafa‟ah dalam juklak no. 

1/II/1986. Persamaan dalam penelitian kami adalah adalah bahwa kami 

sama-sama membahas Kaafa‟ah di TNI. Perbedaan dalam penelitian ini 

adalah objek yang kami gunakan berbeda, dalam penelitian ini data yang 

digunakan juklak no 1/II.1986 sedangkan data yang saya gunakan tentang 

Pembinaan Korps Wanita Angkatan Darat Nomor KEP/1022/XII/2016 

Tanggal 14 Desember 2016.  

3. Tihami, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), 2018. Buku ini 

menjelaskan mengenai masalah pernikahan dari awal sampai akhir 

disertai beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, baik Salaf 

maupun Khalaf. Dalam buku ini juga membahas mengenai Kafa‟ah 

namun bukan dalam ruang lingkup TNI, yang menjadi perbedaan dari 

penelitian ini penulis lebih menitikberatkan konsep Kafa‟ah dan 

perkawinan anggota TNI yang dibahas lebih dalam lagi menggunakan 

perspektif hukum Islam. 

4. Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), tahun 

2002, buku ini memberikan uraian tentang seluruh hukum Islam yang ada 

didalam al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. 

                                                             
11

 Rusdiani, “Konsep Kafa‟ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam” 

(Skripsi S-1 Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, 2014), hal. 6-7. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan  (Library Research), ialah 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik 

berupa buku-buku fiqh, undang-undang, catatan dan jurnal, serta literatur lainnya 

yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.
12

 Penelitian kepustakaan 

adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data 

pustaka dengan membaca serta mengolah bahan penelitian.  

Menurut Mestika Zed, kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat 

serta mengolah bahan penelitian dengan beberapa ciri-cirisebagai berikut: 

a. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, peneliti 

berhadapan langsung dengan informasi statis (tetap). 

b. Data pustaka siap pakai (library made) yang artinya peneliti tidak pergi 

kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan dan sumber 

yang tersedia di perpustakaan. 

c. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan buku 

pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang 

atau benda-benda lainnya. 

d. Bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dalam arti bahwa 

peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan buku data orisinil dari 

tangan pertama dilapangan.
13

 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 

                                                             
12

 Hardawi Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1998), h. 78 
13

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 2004), h.3 
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mendalam mengenai objek penelitian mengenai konsep Kafa‟ah dalam 

perkawinan anggota TNI dalam teori Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan 

dalam bentuk kepustakaan (library research) sebagai sumber data penelitian.
14

  

Lazimnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif yang 

sumber datanya dari kajian kepustakaan, hanya menggunakan pendekatan yuridis 

formal. Mencermati fokus kajian dalam penelitian ini, maka pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang merupakan suatu 

pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan-

ketentuan hukum, sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, dan sistematika 

hukum. 

3. Sumber Data 

a. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penulisan skripsi 

ini menggunakan dua sumber pokok dalam mengumpulkan data, yaitu: 

b. Sumber data primer yaitu buku-buku antara lain: sumber data memberikan 

kepada pengumpul data yaitu buku-buku Hukum Islam, Undang-Undang 

Militer, buku Fikih Munakahat yang berkaitan dengan konsep Kafa‟ah, al-

Qur‟an. 

c. Sumber data sekunder yaitu berasal dari buku-buku ushul fikih, qawaid 

fiqhiyah serta semua hasil penelitian berupa jurnal, artikel yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

d. Sumber data tersier, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan materi 

yang terdapat dalam perpustakaan. Kepustakaan maksudnya penelitian yang 

                                                             
14

 Arif furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 

h.47. 
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dimaksudkan dengan cara membaca dan menelaah berbagai literatur yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu “Konsep Kafa‟ah dalam 

perkawinan anggota TNI dalam teori Hukum Islam” ada beberapa teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu: 

a. Mengumpulkan data dengan menghimpun buku-buku dan literatur yang 

berhubungan dengan sumber data dalam penelitian ini. 

b. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka perlu dilakukan penelaah data 

secara sistematis dalam hubungan masalah yang diteliti, sehingga dapat 

diperoleh data dan informasi untuk bahan penelitian. 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam pembahasan penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Metode penelitian kualitatif dalam 

pembahasan ini adalah dengan mengemukakan analisis dengan bentuk uraian 

kata-kata tertulis. Semua data yang diperoleh melalui kepustakaan setelah 

diseleksi akan mendapatkan sebuah kesimpulan. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sesuai dengan rumusan 

masalah yaitu: 

a. Untuk mengetahui perkembangan Kafa‟ah dalam perkawinan anggota TNI di 

Indonesia. 

b. Untuk mengetahui konsep Kafa‟ah pada perkawinan anggota TNI ditinjau dari 

hukum Islam. 

Dalam beberapa yang menjadi bahan penelitian di atas di mana 

permasalahan yang merupakan pengulangan dari rumusan masalah, hanya saja 

suatu rumusan masalah dinyatakan dengan pernyataan, sedangkan tujuan itu 
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dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin 

mengetahui dan untuk mengetahui. Tetapi ketika permasalahannya relatif, 

permasalahan ini menjadi lebih jelas terjawab ketika disusun sebuah tujuan 

penelitian yang lebih jelas agar bisa memberikan arah untuk melaksanakan 

penelitian. Tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang 

ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. 

Ada beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian bisa 

dikatakan baik yaitu, spesifik, terbatas, dapat diukur dan dapat diliat dengan 

melihat hasil penelitian. Tujuan penelitian bersifat individual untuk menambah 

ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan pengamatan sebuah sistem yang 

ada di perguruan tinggi. 

Kegunaan penelitian merupakan dampak tercapainya tujuan dan 

terjawabnya rumusan masalah secara jelas. Ada beberapa  manfaat yang ingin 

dicapai: 

a. Kegunaan teoritis 

1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana konsep Kafa‟ah 

yang sesuai syariat Islam yang nantinya dapat diamalkan dalam 

kehidupan.  

2) Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan 

menjadi referensi bagi pemerhati hukum Islam, khususnya yang terkait 

dengan Kafa‟ah. 

3) Dapat mendorong kemajuan pola pikir umat Islam Indonesia dari stagnasi 

pemahaman hukum. 

b. Kegunaan praktis 

Sebagai acuan mahasiswa yang bisa digunakan untuk memecahkan suatu 

masalah terkait konsep Kafa‟ah pada perkawinan anggota TNI dalam teori hukum 
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Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan 

penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan 

bertindak dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan.  
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A.  Tinjauan Umum tentang Kafa’ah 

Kafa‟ah berasal dari Bahasa Arab berarti sama atau setara. Kata ini 

terdapat dalam al-Qur‟an yang berarti setara atau sama. Dalam istilah fikih 

sejodoh disebut juga dengan “Kafa‟ah” yang artinya sama, setara, seimbang dan 

serasi.
15

 Secara etimologi Kafa‟ah berarti, sepadanan, kesepadanan, 

keseimbangan dan keserasian antara antar calon istri dan suami baik dalam fisik, 

kedudukan, status sosial, dan kekayaan sehingga keduanya merasa cocok dan 

dapat melangsungkan pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan.
16

 

Sumber lain juga mengatakan  Kafa‟ah  atau kufu‟ menurut hukum Islam 

adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga 

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau 

laki-laki sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan sebanding 

dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi tekanan dalam 

Kafa‟ah  adalah keseimbangan, kesepadanan dan keserasian terutamadalam hal 

agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika Kafa‟ah diartikan persamaan dalam 

hal harta dan kebangsawanan  maka akan terbentuk kasta. Sementara Islam tidak 

membenarkan adanya kasta, karena pada dasarnya manusia di sisi Allah sama, 

hanya taqwa yang membedakannya.
17

 

Menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi pasangan atau teman 

hidup, maka dari itu hendaknya hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam memilih 

pasangan agar tidak menyesal dikemudian hari. Memilih calon suami dan istri 

penting, sebab pada proses inilah yang akan menentukan sukses atau tidaknya 

mengarugi bahtera ruumah tangga hingga sampai pada tujuannya.
18
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KAFA’AH 



 

 

Oleh sebab itu, sebelum menikah seseorang harus memilih orang yang 

pantas untuk menjadi pasangan hidupnya. Sehingga keluarga pasangan pantas 

menjadi keluarganya dan menantu menjadi anaknya sehingga bangunan yang 

didirikannya menjadi kokoh, tegak berdiri. Tentang hal ini Rasulullah 

memberikan nasihat : “Pilihlah calon pasangan hidupmu dari orang yang bersih 

karena unsur negatif bisa menurun ke anak”.
19

 

Untuk membangun bangunan yang kokoh orang akan memilih bahan 

bangunan yang berkualitas tinggi, letak yang strategis dan baik demi menjamin 

kekuatan dan kekokohannya. Sama halnya dengan membangun rumah tangga 

Islam telah meletakkan garis panduan untuk memilih pasangan hidup yang sesuai 

menurut ajarannya.
20

 

Dalam memilih pasangan hidup, penting sekali untuk memperhatikan 

masalah Kafa‟ah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kufu‟ yaitu 

sepadan atau seimbang antara seorang istri dan suami baik dari status sosial, 

pendidikan, akhlak maupun harta.
21

  

Kafa‟ah mencakup beberapa hal: 

1. Agama dan kebaikan 

Orang fasik tidak sekufu‟‟ dengan orang yang menjaga diri dari perbuatan 

dosa dan saleh. Allah swt. berfirman: 

َْ فاَسِماً لَا  ْٓ وَا َّ ٕاً وَ ِِ ؤْ ُِ  َْ ْٓ وَا َّ أفََ

 َْ  َسَْرىَُو
Terjemahnya:  

“Apakah orang beriman sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak 
sama” (Qs. As-Sajadah/32: 18) 

2. Mata pencaharian 
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Orang yang memiliki mata pencaharian rendah, seperti tukan sapu, tukang 

bekam, pengembala, penjaga wc tidak sekufu‟  dengan seorang guru, hakim, 

dokter atau pedagang. 

3. Tidak memiliki cacat permanen, yang bisa dijadikan alasan untuk 

membatalkan perkawinan 

Jadi orang yang gila atau yang memiliki penyakit belang tidak sekufu‟ 

dengan orang yang sehat.
22

 

Kesepadanan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan 

serta dapat terhindar dari kerusakan rumah tangga hal ini mengingat bahwa 

pernikahan merupakan upaya penyatuan dua kecenderungan yang berbeda 

semakin banyak persamaan maka semakin mudah pula untuk meneguhkan 

kebersamaan dan persatuan antara keduanya. Semakin banyak perbedaan maka 

akan semakin sulit untuk meneguhkan kebersamaan serta akan banyak konflik 

yang akan di hadapi ke depannya.
23

 

                                                             
22

 Mustafa al Bugha dkk, Fiqh Manhaji, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 632. 
23

 Asrorun Ni‟am Sholeh, Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, cet.1, h. 12-13 



18 
 

 
 

B. Dasar Hukum Kafa’ah 

Kafa‟ah disyariatkan atau diatur dalam perkawinan hukum Islam namun 

dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dalam al-Qur‟an maupun hadist Nabi 

maka Kafa‟ah menjadi perbincangan di antara kalangan ulama baik mengenai 

kedudukannya dalam al-Qur‟an maupun kriteria dalam penentuan Kafa‟ah. 

Kafa‟ah yang menjadi perbincangan di hampir semua kitab fikih tidak 

disinggung dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, hanya larangan 

perkawinan antar agama, itu berarti terdapat penerapan Kafa‟ah dalam aspek 

agama. KHI juga memaparkan sedikit tentang pencegahan perkawinan dan yang 

diakui sebagai kriteria Kafa‟ah adalah hanya kualitas keberagaman yang telah 

menjadi kesepakatan ulama.
24

 

Pasal 61 “Tidak sekufu‟ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 

perkawinan, kecuali tidak sekufu‟ karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-

dien”.
25

 

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk 

beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing 

pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

perkawinan.
26

 Firman Allah: 

  ُْ ًَ  تَُْٕىَُ ّ  ا اٌَُِْهَا وَجَعَ رّسَْىُٕىُْ  ٌِ ُْ  اصَْوَاجًا  ْٔفسُِىُ ْٓ  اَ ّ ِِ   ُْ ْْ  خٍَكََ  ٌىَُ ّ   اَ  ّ رهِ َٰ ْٓ اٰ ِِ وَ

 َْ ٍَ ََّرفَىََّشُوْ مّىَْ  ٌِ دٍ  َٰ ٌِهَ لَاٰ ٍْ  رٰ  َّْ  فِ ّ  اِ حً   َّ سَدْ ىَدَّجً  وَّ َِّ   

Terjemahnya:  
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“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30: 21) 

Dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini dijelaskan tentang tanda-tanda  kebesaran 

Allah tentang pasangan untuk kaum laki-laki yaitu wanita. Pernikahan adalah 

sebuah anugrah yang Allah berikan kepada kedua insan yang ingin 

menyempurnakan setengah dari agamanya dan juga sebagai keberlangsungan 

hidup dengan sebuah keturunan. 

Tafsir Ibnu Katsir: “Allah Swt. menciptakan kaum laki-laki dari jenis 

kalian (manusia) yaitu kaum wanita dan akan menjadi pasangan-pasangan (istri-

istri) kalian agar kaum laki-laki cenderung kepada kaum wanita yang merasa 

tentram terhadap kaum wanita. 

Tafsir Al-Jalalail: “[وِٓ آَاذه أْ خٍك ٌىُ ِٓ أٔفسىُ أصواجا] yaitu Hawa 

merupakan ciptaan Allah dari tulang rusuknya nabi Adam dan manusia lainnya 

tercipta dari mani (perkawinan) antara laki-laki dan perempuan.[ اٌرسىٕىا إٌُه ] 

yaitu agar merasa betah kepada pasanganmu (wanita). [ُذىجعً تُٕى] Seluruhnya 

ِىدج وسدّح إْ فٍ ] .suatu yang telah disebutkan [ِىدج وسدّح إْ فٍ رٌه]

 memikirkan dan mempelajari tentang apa yang dibuat Allah subhanahu wa [رٌه

ta‟ala.” 

Tafsir Quraisy Shihab: “Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya 

adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal 

dari jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara kalian 

dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah.” 

Allah telah meletakkan prinsip-prinsip yang benar untuk memilih calon 

suami atau istri, untuk itu al-Qur‟an menjadikan unsur ketaqwaan sebagai ukuran 

bagi prinsip yang kuat yang tidak bisa digantikan dengan ukuran yang lain: 



 

 

 

  ًَ لثَاَۤىِٕ ُْ  شُعىُْتاً وَّ ىُ ٰٕ ٍْ أُْثًٰ وَجَعَ ْٓ  روََشٍ  وَّ ِِّ   ُْ ىُ ٰٕ ّ  اََُّهَا إٌَّاطُ  أَِّا خٍَمَْ  ٌٰ

ُ   خَثُِشْ   ُْ ٍِ َّْ  اٰللَّ  عَ ّ  اِ   ُْ ْٕذَ  اٰللِّ  اذَمْٰىىُ ُْ  عِ ىُ َِ َّْ  اوَْشَ ّ   اِ رعَاَسَفىُْا  ٌِ   

Terjemahnya:  

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”. (QS. Al-Hujurat/49: 13) 

Prinsip utama yang diletakkan oleh Islam untuk menerima calon mempelai 

wanita maupun pria adalah memandang agama si calon. Jika agama si calon itu 

baik, maka tinggal mempertimbangkan kekayaan, keturunan dan kenatikan 

(bentuk tubuh). Sebaliknya jika agamanya tidak ada maka tidak ada lamaran atau 

perkawinan.
27

 

Dasar hukum mengenai Kafa‟ah juga terdapat dalam hadist: 

 َ : دَذثّ ًَ ُْذِ اّللّ، لَ ْٓ عُثَ ٍَ عَ سَذَّدُ هَذَّثَٕاَ َهَْ ُِ ُْهِ عَٓ أتٍَِ هَذَّثَٕاَ  ْٓ أتَِ ُْذٍ عَ ٍِٕ أتٍَِ سَعِ

َْشَجَ  ا  هشَُ َّ ٌِ شْأجَُ لِِسَتعَِ  َّ ْٕىَخ اٌْ ُ ًَ ذ َُ لَ ُْهِ وَسٍََّ ُ عٍََ ًَّ اللَّّ ٍَّ صَ ْٓ إٌَّثِ ْٕهُُ عَ سَضٍِ اٌٍَّهُُ عَ

ذَِِْٕ  ٌِ هَا وَ ٌِ ا َّ ٌِذَسَثهَِا وَجَ هَا وَ ِٓ ذشَِتدَْ َذَاٌَِ َْ نَ هَا فاَظْفشَْتِزاَ خِ اٌذّ  
 
Terjemahnya: 

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan 
dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena 
keturunannya/kedudukannya, karena kecantikannya, dank arena agamanya, 
hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia.” (HR. 
Bukhari Muslim). 

Pertimbangan Kafa‟ah  dalam memilih pasangan juga diriwayatkan oleh 

Aisyah r.a. Rasulullah SAW bersabda: 

ُْ ذخَََُّشُ وَ  ُْهِ َ ْٔىِذُى إٌِ َ ُْ وأْىِذُىاالِْوَْفاَءَ وَأ ٕرُفَِىُ ٌِ ا  

Terjemahnya: 

                                                             
27

 Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 1, h. 140-144. 
27

 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, (Cet. 1; Jakarta: Gamma Press, 2010). 



 

 

“Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah 
mereka yang sekufu‟ denganmu dan kawinilah mereka.” 

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat 

diantara ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi‟iyah dan Ahlu Ra‟yi 

(Hanafiyah) dalam satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa Kafa‟ah 

bukan merupakan syarat dalam perkawinan, dalam arti bahwa Kafa‟ah hanya 

anjuran saja, dan tetap sah perkawinan antar orang yang tidak sekufu‟ (Ibnu 

Qudomah) sebagai firman Allah: 

 ُْ ِ أذَمْاَوُ ُْ عِْٕذَ اللَّّ ىُ َِ َّْ أوَْشَ  إِ

Terjemahnya: 

“Yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa 
diantara kamu”.

28
 

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa 

Kafa‟ah termasuk syarat sah perkawinan jadi perkawinan yang tidak sekufu‟ tidak 

sah. Dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini adalah sepotong hadist Nabi 

yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthiny yang dianggap lemah oleh kebanyakan 

ulama. 

ْٓ الِْ وْفاَءِ وَلَاذضََوَّ  َِ ُاَءجُىْ لَاذَْٕىِذُىا إٌسَِاءُاِلاَّ  ٌِ َٓ الِْوَْ ِِ َّٓ إِلاا  هُ  
Terjemahnya:  

“Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu‟ dan 
jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.

29
 

C. Ukuran Kafa’ah dalam Islam 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ukuran Kafa‟ah 

1. Ibnu Hazm berpendapat bahwa  tidak adanya ukuran Kafa‟ah dalam 

pernikahan selama bukan pezina dan Kafa‟ah tidak dijadikan 

pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan. Ia berpendapat bahwa 

semua orang Islam adalah saudara dan Ia juga berpendapat bahwasanya 

                                                             
28

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 101. 
29

 Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 1, h. 141. 



 

 

setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh menikah dengan 

perempuan muslim, siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina. 

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa perkawinan seorang budak hitam 

dengan perempuan keturunan khalifah Hasyimi tidak lah haram. Seorang 

muslim yang fasik asal tidak melakukan zina adalah sekutu dengan 

perempuan yang fasik dengan syarat permpuan tersebut tidak melakukan 

zina. 

2. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa Kafa‟ah harus dijadikan 

pertimbangan dan melangsungkan pernikahan‟ yang menjadi ukuran 

seorang dikatakan sekufu‟ dalam kalangan Malikiyah adalah agama. 

Seseorang yang istiqomah dalam menjalankan ajaran agama dan akhlak. 

Unsur lain seperti kekayaan, kedudukan, pekerjaan dan sebagainya tidak 

dijadikan sebagai pertimbangan.  

Di kalangan Malikiyah tidak perbolehkan apabila seorang gadis 

dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pemabuk) 

atau orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tesebut. 

Begitu pula jika seorang anak perempuan meniakh dengan laki-laki yang 

memiliki harta haram atau dengan orang yang sering bersumpah dengan 

kata-kata akhlak  

3. Kalangan ulama Syafi‟iyah yang menjadi kriteria Kafa‟ah adalah: 

a. Kebangsawanan. Suku bangsa atau nasab 

b. Kualitas keberagaman 

c. Kemerdekaan diri 

d. Usaha atau profesi, status sosial
30

 

                                                             
30

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 1. h. 140. 



 

 

Suku bangsa di dunia ini terbagi menjadi dua, yaitu suku bangsa Arab dan 

non Arab. Suku bangsa Arab dibagi menjadi suku Quraisy dan  bukan Quraisy. 

Setiap nasab diperhitungkan kepada bangsa dari ayahnya. Misalnya perempuan 

Arab baik dari suku Quraisy ataupun bukan Quraisy tidak sekufu‟ dengan orang 

Indonesia. 

Identitas agama dalam memilih jodoh bukan semata mata pemeluk agama 

Islam namun bagaimana dia mengamalkan ajaran agama Islam. Maka dari itu 

perempuan shaleha yang baik dan taat dalam mengamalkan ajaran yang 

disyariatkan agama Islam tidak sekufu‟ dengan laki-laki fasik yang suka berzina, 

berjudi dan minum minuman keras. 

Identitas mereka juga menjadi pertimbangan dalam memilih jodoh, yaitu 

bahwa perempuan yang merdeka sekufu‟ dengan laki-laki merdeka. 

Demikian juga dengan perempuan yang status sosialnya terhormat, 

misalnya seorang dokter tidak sekufu‟ dengan tukang parkir, tukang sapu jalan 

raya. Seorang anak ulama tidak sekufu‟ dengan pedagang, perempuan bangsawan 

atau keturunan darah biru tidak sekufu‟ dengan laki-laki awam
31

. 

4. Kalangan Ulama Hanafiyah sepakat yang menjadi ukuran Kafa‟ah adalah: 

a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan 

b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Isla 

c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan 

d. Kemerdekaan 

e. Kualitas keberagaman 

f. Kekayaan 

5. Menurut Ulama Hanabilah yang menjadi kriteria Kafa‟ah itu adalah: 

a. Kualitas keberagaman 
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b. Usaha/ profesi 

c. Kekayaan 

d. Kemerdekaan diri 

e. Kebangsawanan atau nasab
32

 

Para ulama sepakat menempatkan agama sebagai dasar pertimbangan 

dalam Kafa‟ah. Agama yang dimaksud ialah pemahaman yang benar terhadap 

ajaran Syariah Islam sekaligus mempraktikkannya. Perempuan yang shalehah 

adalah perempuan yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah dan tidak 

mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Allah serta dapat menghindarkan diri 

dari nafsu lawamah. Oleh sebab itu Allah menganjurkan agar memilih calon istri 

yang berpegang kepada agama agar dapat melaksanakan kewajiban terhadap 

suami dan pendidikan anak-anak.
33

 

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: 

ْٕىَخُ اٌْ  ُ ٌِذَسَثِهَا فاَظْفشَْتزَِ ذ ٌِهَاو ا  َّ ٌِ ٌِلأسَْتعٍَ  ُ شْأجَ ِٓ َذَاَنَّ َْ ذشَِتدَ اخِ اٌذَّ  

Terjemahnya:   

“Wanita dinikahi karena empat sebab: Karena hartanya, keturunannya, 
kecantikannya dan agamanya. Dan pilihlah wanita yang berpegang teguh 
pada agama agar kamu selamat” (Riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu 
Hurairah). 

 Jumhur ulama berpendapat bahwa Kafa‟ah dalam pernikahan sangat 

penting. Unsur Kafa‟ah tidak hanya terbatas pada keistiqomahan dalam 

menjalankan ajaran agama dan akhlak tetapi juga nasab, profesi, kekayaan, dan 

kesejaheraan. 

 Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hak dalam Kafa‟ah tersebut. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa Kafa‟ah menjadi hak perempuan dan para wali. 

Karenanya, seseorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan 

seorang laki-laki yang tidak sekufu‟ (sepadan) kecuali dengan persetujuannya. 
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Menurut Syafi‟iyah, Kafa‟ah  itu menjadi hak perempuan dan wali yang 

mempunyai hak pada saat itu.
34

 Meskipun bukan menjadi syarat sah pernikahan, 

tetapi sangat dianjurkan karena untuk mencegah adanya aib pada istri atau 

walinya juga sebagai jaminan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini karena 

gaya hidup dan pencaharian keduanya berdekatan dan bisa membuat keduanya 

bahagia. Tidak membahayakan salah satu dari mereka bila mengubah kebiasaan.
35

 

D. Implikasi Kafa’ah Terhadap Tercapainya Tujuan Perkawinan 

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai ukuran Kafa‟ah 

menurut fuqoha. Namun pada kenyataannya tidak ada manusia yang sempurna 

setiap manusia pasti mempunyai kekurangan. Namun, jika dalam kriteria yang 

telah disebutkan tadi tidak ada maka agamalah yang diutamakan sebab agama 

dapat mencapai derajat kebahagiaan dalam rumah tangga.
36

 Tanpa penghayatan 

dan pengalaman agama keluarga akan hampa dan gersang, sunyi dari rahmat dan 

berkah Allah. Rumah tangga menjadi sangat jauh dari ketenangan dan kedamaian. 

Dalam KHI walaupun penekanan Kafa‟ah hanya pada agama aspek lain 

juga mampu menunjang tercapainya tujuan perkawinan, seperti nasab atau 

keturunan juga berpengaruh, mislanya seorang perempuan keturunan ningrat jika 

menikah dengan seorang laki-laki yang dari keturunan biasa saja akan terjadi 

kesenjangan yang dikemudian hari akan berakibat tidak berbahagia dalam 

kehidupan suami istri.
37

 Seperti pendapat M. Quraish Syihab di dalam bukunya 

yang berjudul wawasan Al-Quran, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya 
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dan agama antara suami istri seringkali menjadi penyebab timbulnya konflik yang 

mengarah pada kegagalan rumah tangga.
38

 

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 

bahagia. Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi 5 yaitu: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan 

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta 

kewajiban juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta kekayaan 

halal 

5. Membangun rumah tanga untuk membentuk masyarakat yang tentran atas 

dasar cinta dan kasih sayang.
39

  

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) Tentang 

Perkawinan, tujuan perkawinan dalam Pasal (1) sebagai rangkaian dari pengertian 

perkawinan, yakni “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.
40

 

Dengan demikian jika melihat dari tujuan perkawinan tersebut, Kafa‟ah 

dalam perkawinan dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Latar belakang 

diterapkannya konsep Kafa‟ah dalam perkawinan ialah untuk menghindari konflik 

dalam perkawinan. Sebab, semakin banyak persamaan, semakin sedikit konflik 
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yang akan dihadapi, pun sebaliknya semakin banyak perbedaan semakin banyak 

konflik yang akan dihadapi kedepannya. Persamaan tersebut baik dari faktor 

agama, keturunan, pekerjaan, ekonomi, pendidikan, sosial, maupun budaya. 

Tujuan perkawinan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami istri berjalan 

dengan baik sehingga tercipta suasana damai, bahagia dan sejahtera. 

Tujuan perkawinan tidak mutlak dicapai hanya karena kekufuan semata, 

tetapa hal tersebut sebagai penopang utama walaupun faktor agama dan akhlak 

yang baiklah yang jauh lebih penting dan diutamakan. 

Pasangan suami istri yang mengikuti aturan agama dalam hidup berumah 

tangga dengan menjunjung aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah, niscaya 

dalam rumah tangganya akan mendapatkan keridhoan dari Allah serta mendapat 

ketenangan dan mendapat suatu kebahgiaan yang hakiki di dunia maupun di 

akhirat. 
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A. Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
41

 

Antara pengertian perkawinan menurut KUH Perdata dengan UU No. 1 

Tahun 1974 terdapat perbedaan menyolok, yaitu dalam KUHPerdata aspek 

keagamaan bisa diabaikan dan juga menganut asas monogami mutlak (Pasal 27 

KUHPerdata), sedangkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sangat 

memperhatikan aspek keagamaan dan tidak menganut asas monogami mutlak. 

Ketidakmutlakan asas monogami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat 

dilihat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk dapatnya seorang laki-laki 

mempunyai seorang istri lebih dari seorang diatur dalam pasal 4 ayat (2). 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan. 
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Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah bahwa negara menjamin 

hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak 

negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya 

hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak 

sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.
42

 

2. Sumber Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan 

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan 

berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 

No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh luar 

Jawa dan Madura. 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang 

menyelesaikan perkara di bidang perkawinan berdasarkan Hukum Islam. 

e. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang 

No. 1 Tahun 1974. 

Sebelum undang-undang perkawinan dinyatakan berlaku secara efektif 

pada tanggal 1 Oktober 1975, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam 

berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai 
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golongan warga negara dan berbagai daerah, berbagai macam hukum tersebut 

adalah: 

a. Hukum perkawinan adat 

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang Indonesia asli. 

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai 

orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan 

kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat ataupun ikut berkepentingan 

dalam perkawinan itu. Sebagai contoh pada umumnya suatu perkawinan adat 

didahului dengan pertunangan. Apabila pertunangan tersebut tidak dapat 

dilanjutkan kejenjang perkawinan karena salah satu pihak membatalkan 

pertunangan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta 

benda dan kerugiannya kepada pihak yang bersalah dan para pemuka adat yang 

melakukan penyelesaiannya secara damai. 

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah 

untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan  menurut garis kepabakan, 

untuk kebahagiaan rumah tangga/keluarga dan kerabat, untuk memperoleh nilai-

nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisannya. 

Pada umumnya sahnya perkawinan menurut masyarakat hukum adat di 

Indonesia sangat tergantung pada agama, maka perkawinan ini sudah sah secara 

adat. Menurut (Hilman Hadikusuma, 1990:27-28) hanya saja walaupun sah 

menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah 

menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. 

3. Hukum Perkawinan Islam 

Hukum perkawinan Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang 

beragama Islam. Prinsip-prinsip perkawinan Islam terkandung di dalam ajaran 

hukum Allah dan sunnah-Nya. 



 

 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi orang-orang 

keturunan Eropa, Cina dan Timur asing.
43

 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, lahirnya Undang-Undang 

pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku bagi semua warga Negara Republik 

Indonesia sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. 

Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak kongres perempuan Indonesia pertama 

tahun 1928 dengan harapan dapat memperbaiki kedudukan wanita dalam 

perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita 

pada waktu itu adalah perkawinan paksa, poligami dan talak yang sewenang-

wenang. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan 

dibidang hukum perkawinan dengan dibentuknya panitia penyelidik peraturan 

hukum nikah, talak dan rujuk. Dengan mengevaluasi peraturan-peraturan 

perkawinan yang berlaku, membuat dua macam rancangan undang-undang 

perkawinan yang bersifat khusus untuk masing-masing agama (Islam, Katolik, 

Kristen, Hindu, Budha). 

Pada tahun 1958-1959, pemerintah Indonesia telah berusaha membuat 

rancangan undang-undang sendiri. Tujuannya agara Indonesia tidak lagi 

mengadopsi undang-undang yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda. 

RUU tersebut kemudian dibahas dalam siding DPR namun tidak berhasil 

berwujud undang-undang. Kemudian pada tahun 967-1971 DPR kembali 

membahas RUU perkawinan yang berisi tentang RUU perkawinan umat Islam 

yang berasal dari departemen Agama dan RUU ketentuan-ketentuan pokok 

perkawinan dari departemen kehakiman. Namun, pembahasan yang kedua 

akhirnya mengalami kemacetan karena fraksi Katolik menolak membicarakan 
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suatu RUU yang menyangkut hukum agama, karena pada saat itu wakil golongan 

Katolik sangat kecil jumlahnya. 

Pada tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan RUU kepada DPR 

melalui pembicaraan empat tingkat. Tingkat pertama merupakan penjelasan 

pemerintah atas RUU tersebut. Tingkat kedua merupakan pandangan umum 

masing-masing fraksi atas RUU tersebut dan tanggapan pemerintah atas 

pandangan umum itu. Tingkat ketiga merupakan rapat komisi untuk melanjutkan 

pembahasan tersebut, yang dalam hal ini diserahkan kepada suatu panitia yang 

diberi nama panitia kerja RUU perkawinan. Tingkat keempat pengambilan 

keputusan (pengesahan RUU perkaiwnan) dengan didahului pendapat terakhir 

darri masing-masing fraksi. Setelah melalui pembicaraan empat tingkat antara 

DPR dan pemerintah maka RUU tersebut dilanjutkan ke sidang paripurna untuk 

disahkan menjadi undang-undang. Tepat pada tanggal 2 Januari 1974 

diundangkan, dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dengan lembaran negara nomor 3019/1974.
44

 

B. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Perkawinan menurut syara‟ ialah akad yang telah ditetapkan syara‟ untuk 

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan 

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. 

Menurut Yahya Zakariya Al-Anshary nikah adalah akad yang 

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah 

atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut Zakiah Daradjat akad 

ialah memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga 

(suami istri) antara pria dan wanita yang mengadakan tolong menolong dan 
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memberi batas hak bagi pemiliknya secara pemenuhan kewajiban bagi masing-

masing. Dalam pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum 

melaksanakan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta 

bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong 

karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalam terkandung ada 

tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya 

dinyatakan dalam pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang 

sangat kuat, Miitsaaqan qhaliizhan, untuk menaati perintah Allah dan 

pelaksanaannya merupakan ibadah. Dan pasal 3 perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan warohmah 

Menurut Sayyid Sabid, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah 

yang berlaku pada setiap makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia 

untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya stelah masing-

masing pasangan siap melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan 

perkawinan.
45

 

2. Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Hukum perkawinan dibagi menjadi lima kelompok di antaranya: 

a. Fardu 

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib 

nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu 

menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. 

Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan 
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zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan 

dari perbuatan tersebut. 

b. Haram 

Hukum pernikahan haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan 

nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah 

ini karena nikah diajdikan alat mencapai yang haram secara pasti;  sesuatu yang 

menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga, jika 

seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab 

kenakaln laki-laki it, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menhannya 

untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. 

c. Makruh 

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran, seseorang 

mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi 

penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin. 

d. Mubah  

Mubah sebagai asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan bagi 

seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera 

menikah atau alasan-alasan yang mengharamkan  nikah. 

e. Sunnah  

Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari segi 

fisik dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat zina.
46
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A. Perkembangan Konsep Kafa’ah pada Perkawinan Anggota TNI  

Dalam Islam terdapat anjuran memilih pasangan yang sekufu‟‟. Agar dapat 

menyatukan visi dan misi dalam menjalani kehidupan. Kafa‟ah sama dengan 

setara, seimbang, sesuai, sederajat, atau sebanding.
47

 Kafa‟ah atau sekufu‟ dalam 

perkawinan ialah laki-laki sebanding dengan calon istri sama dalam kedudukan, 

sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi, 

tekanan dalam Kafa‟ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian 

terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.
48

 Realisasi penerapan Kafa‟ah 

dalam masyarakat mengharuskan kesepadanan pekerjaan, profesi ataupun kondisi 

sosial misalnya seorang dokter dengan dokter, seorang tani dengan tani, keturunan 

teuku dengan teuku, keturunan sayyid dengan syarifah.
49

 

Untuk membangun bangunan yang kokoh orang akan memilih bahan 

bangunan yang berkualitas tinggi, letak yang strategis dan baik demi menjamin 

kekuatan dan kekokohannya. Sama halnya dengan membangun rumah tangga 

Islam telah meletakkan garis panduan untuk memilih pasangan hidup yang sesuai 

menurut ajarannya.
50

 

Dalam proses memilih pasangan dianjurkan untuk memilih yang sekufu‟, 

sepadan, sebanding dan sederajat. Meskipun bukan suatu keharusan dan ini hanya 

sebagai anjuran saja namun hal ini bisa meminimalisir terjadinya konflik yang 

akan dihadapi dikemudian hari. Karena seringkali kegagalan dalam membina 
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rumah tangga disebabkan oleh perbedaan yang mencolok baik dari segi agama 

ataupun strata sosial. 
51

 

Kafa‟ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong 

terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan antara suami istri serta lebih menjamin 

keselamatan dari kegagalan rumah tangga serta terhindar dari kerusakan. Hal ini 

mengingat bahwa pernikahan merupakan upaya penyatuan dua kecenderungan 

yang berbeda semakin banyak persamaan maka semakin mudah pula untuk 

meneguhkan kebersamaan dan persatuan antara keduanya. Semakin banyak 

perbedaan maka akan semakin banyak konflik yang akan dihadapi kedepannya.
52

 

Kafa‟ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, 

namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa‟ah adalah hak bagi 

perempuan dan walinya, karena jika perkawinan tidak serasi dan seimbang maka 

akan banyak problematika yang akan dihadapi dikemudian hari dan bisa berakibat 

pada perceraian
53

 hal ini juga untuk mencegah adanya aib pada istri atau walinya 

juga sebagai jaminan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab, jika gaya hidup 

dan pencaharian keduanya berdekatan dan membuat keduanya bahagia. Tidak 

membahayakan salah satu dari mereka bila mengubah kebiasaan.
54

 

Berbeda halnya dalam ruang lingkup TNI, Kafa‟ah menjadi syarat dalam 

mengajukan izin perkawinan. Jika suami dari anggota Kowad berpangkat lebih 

rendah maka mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali satu di 

antara mereka mengundurkan diri dari anggota TNI. 

Pada dasarnya perkawinan anggota TNI sama dengan warga sipil, namun 

demikian ada beberapa perbedaan yaitu berupa penambahan aturan khusus dalam 
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instansi TNI. Kendati demikian landasan aturan yang dibuat tetap merujuk pada 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 

Seiring dengan berjalannya waktu ada perubahan dinamika sosial terutama 

di lingkungan TNI sendiri bahwa pangkat telah menjadi ukuran Kafa‟ah. Konsep 

Kafa‟ah yang lama berbeda dengan konsep Kafa‟ah di TNI. Dalam hal ini, di 

dalam ruang lingkup perkawinan TNI konsep Kafa‟ah telah melalui 

perkembangan, bukan lagi soal agama, keturunan, kekayaan, profesi, namun juga 

kepangkatan. Sehingga harus ada ijtihad yang baru, harus ada terobosan hukum 

baru yang harus dikembangkan untuk merespon masalah yang disebabkan oleh 

perkembangan zaman ini. Pada dasarnya aturan yang dibuat tak lain tujuannya 

untuk kemaslahatan, memperkuat, melanggengkan dan membentuk keluarga 

harmonis. 

Istri yang pangkatnya lebih tinggi, secara tidak langsung gaji yang 

didapatkan juga lebih tinggi dari suami. Hal ini memang bukan merupakan 

penyebab yang dominan namun bisa menjadi salah satu penyebab percekcokan 

atau bahkan tidak menutup kemungkinan hal ini bisa membuat istri merasa  

semena mena terhadap suami. 

Kedudukan pangkat memang sangat berpengaruh dalam kehidupan militer. 

Penghormatan terhadap atasan yang pangkatnya lebih tinggi juga telah terbentuk 

dan melekat bahkan shalat jum‟at. Siapa yang datang lebih awal seharusnya ia 

berbondong mengisi shaf paling depan. Banyak hadist yang mengatakan bahwa 

sangat besar pahala shalat Juma‟at di shaf paling depan. Namun praktiknya di TNI 

ketika jenderalnya belum masuk tidak akan ada yang mengisi shaf paling depan di 

belakang imam. Hal itu buka merupakan aturan tertulis namun suatu bentuk 

penghormatan terhadap seseorang yang pangkatnya lebih tinggi yang mereka 

segani dan hormati. 



 

 

Suami yang lebih rendah pangkatnya akan berpengaruh terhadap 

kedinasan. Tetapi ada pengecualian ketika seseorang calon suami dan istri 

pangkatnya sama namun setelah menikah pangkat si istri lebih tinggi di kemudian 

hari, hal itu tidak bermasalah. Kemudian, jika mereka ingin tetap melangsungkan 

pernikahan walaupun terdapat larangan dalam hal menikah dengan TNI yang 

pangkatnya lebih rendah, maka salah satu dari mereka harus mengundurkan diri 

dari Dinas TNI.  Namun pada kenyataannya jarng dijumpai suatu kasus yang 

demikian. Secara psikis laki-laki TNI berfikir untuk tidak mencintai anggota 

Kowad yang pangkatnya lebih tinggi karena ia sudah mengetahui aturan tersebut. 

Walaupun Kowad tentara tetapi tetap saja Kowad adalah wanita, wanita 

yang akan berkeluarga dan idealnya laki-laki harus pangkatnya lebih tinggi karena 

ia yang nantinya akan menjadi kepala keluarga. Aturan ini dibentuk tak lain untuk 

kebaikan anggota TNI sendiri. Agar Kowad tidak salah pilih dalam mencari 

pendamping hidup. Jika suami pangkatnya lebih rendah dari strinya maka secara 

tidak langsung akan menurunkan martabat suaminya. Logikanya seperti ini jika 

suaminya lebih rendah pangkatnya saat sedang menggunakan pakaian dinas 

istrinya meminta jemput, atau membawakan tasnya, dia harus berkata “siap bu, 

siap komandan” sembari membungkukkan badan, hal itu sebagai salah satu 

bentuk penghormatan kepada atasan. Karena setiap 1 kali bertemu saja dengan 

atasan maka harus salam dan hormat. Maka akan terlihat tidak pantas jika 

suaminya seperti itu. Maka dari itu dibuat untuk melindungi harga diri uami 

sebagai kepala keluarga yang seharusnya dihormati oleh istri. 

Kepangkatan memang sangat berpengaruh di dalam ruang lingkup TNI 

dan menurut saya aturan ini dapat memberikan dampak positif baik dalam 

kehidupan kedinasan ataupun rumah tangga. Sebaiknya istri memang mencari 



 

 

yang sejajar atau yang lebih tinggi darinya, baik dari pendidikan ataupun yang 

lain. 

Selama ini tidak ada pertentangan dari anggota TNI mengenai aturan ini, 

semua anggota TNI menerimanya. Sebab bagi mereka jika mereka siap menjadi 

anggota TNI itu arrtinya mereka siap dengan segala aturan dan segala 

konsekuensinya. Pada prinsipnya setiap prajurit itu taat pada aturan, tidak ada 

yang coba-coba melanggar aturan karena sudah tahu sanksi yang akan ia dapatkan 

ketika melanggar peraturan. 

Pembaharuan konsep Kafa‟ah juga berkembang dalam aspek pendidikan. 

Pendidikan dapat membangun pola komunikasi yang baik, karena komunikasi 

merupakan salah satu hal yang penting dibutuhkan dalam keluarga yang akan 

berpengaruh terhadap laju kehidupan berumah tangga yang mana ini merupakan 

salah satu aspek yang mampu membentuk keluarga yang harmonis.
55

 

Seorang perempuan dikatakan sepadan dengan seorang laki-laki yang 

pendidikannya setaara atau lebih tinggi darinya. Bisa kita bayangkan jika seorang 

perempuan lulusan S2 menikah dengan seorang laki-laki lulusan SMP maka 

mereka akan sulit berjalan berdampingan, menyatukan perspektif dan 

dikhawatirkan akan banyak konflik yang terjadi kedepannya, bahkan bisa 

menyebabkan perceraian. 

Menurut Quraisy Shihab, konsep sepadan dalam melihat calon pasangan 

dapat diukur dari lima faktor: 

1. Kesepadanan dalam hal agama. 

2. Kesepadanan dalam hal akhlak dan moral. 

3. Faktor kesepadanan dalam pendidikan, sebaiknya pendidikan suami lebih 

tinggi dari pada istri atau sekurang kurangnya sama. 
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4. Faktor kesepadanan dalam hal keturunan. 

5. Faktor kesepadanan dalam usia.
56

 

Perkembangan zaman menuntut adanya perkembangan akan pemahaman 

fikih untuk merespon masalah baru hal ini kita sebut sebagai fikih sosial. Fikih 

sosial yaitu usaha memaknai fikih agar sesuai dengan konteks (ruang dan waktu)  

yang dihadapi. Karena konteks sekarang tidak sama dengan konteks dulu 

sehingga harus memberikan pemahaman baru terhadap konteks sekarang, lengkap 

dengan tantangan dan dinamika yang mengirinya. Maka perlu diadakannya 

pembaharuan hukum Islam.
57

 

Pembaharuan hukum Islam dalam upaya yang dilakukan secara serius 

untuk mengembangkan hukum Islam dengan cara tertentu berdasarkan kaidah-

kaidah dalam istinbath/ijtihad yang dibenarkan untuk menjadikan hukum Islam 

lebih segar dan modern, tentunya oleh orang-orang yang mempunyai  kompetensi 

dalam hal itu.
58

 

Pemikiran tentang perlunya pembaharuan hukum Islam juga digagas oleh 

Nurcholis Madjid, Harun Nasution dari kelompok Modernisasi, Munawir 

Sjadzali, Ibrahim Hoesen, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. Ali Yafie 

dan KH. MA Sahal Mahfudh dari kelompok tradisional. Sebelum periode mereka 

pembaharuan hukum Islam dengan konsisten dan konsern yang tinggi dilakukan 

Prof. Hasby Ash-Shiddieqy dan Prof. Hazarin. Kedua tokoh ini melakukan 

pendekatan yang berbeda, jika Hasby mengacu dan ingin menghidupkan kembali 

kemampuan metodologi hukum Islam yang dirintis para ulama terdahulu, maka 
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Hazarin cenderung menginginkan konstitusionalisasi hukum Islam melalui 

kodifikasi dan unifikasi. 

Pada awalnya gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh mereka kurang 

mendapatkan respon dan apresiasi. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan 

ditindak lanjuti oleh para sarjana dan ulama sesudahnya, akhirnya membuahkan 

hasil. Salah satu karakteristik hukum Islam di Indonesia yaitu bahwa ia tidak sama 

dan sebangun dengan Syariah. Ungkapan al-syari‟ mutahddidah wa al-waqai‟ 

mutajaddidah (Syariah itu terbatas dan peristiwa-peristiwa akan selalu baru), 

menunjukkan bahwa hukum Islam diharapkan dapat merespon modernisasi 

dengan segala dampaknya, maka reintresprestasi dan reformasi hukum tidak bisa 

dihindarkan.
59

 

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih 

َِ تاِذَ  َْ اٌْعِثاَدجَِ ذغََُشُِ الِْدَْىَا لاخَِ دوُْ َِ عاَ ُّ ٌْ جَايِ اٌعاَدخَِ وَ َِ  ٍْ ىِٕحَِ وَالِْخَْىَايِ فِ ِْ َ غَُُّشِ الِْ  

Terjemahnya:  

“Perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan tempat, waktu dan 
kondisi dalam kebiasaan (adat) dan muamalah, bukan disebabkan ibadah”

60
 

 Seorang manusia dalam menjalani kewajiban atau menjauhi yang dilarang 

oleh agama, tidak tetap dalam suatu keadaan tertentu oleh karenanya penerapan 

hukumannya pun berbeda. Perubahan itu bisa berubah karena disebabkan oleh 

kejadian kejadian alam ataupun usaha usaha manusia itu sendiri. Adapun bentuk 

perubahan perubahan itu Ibnu Qayyim menyimpulkan dengan ungkapannya: 

ََّاخِ  ىِٕحَِ وَالِْدَْىَايِ وَاٌضِّ ِْ َ ٕحَِ وَالِْ ِِ ٍْ ذغََُُّشِ اٌفرَىََي وَاخْرلِافَهَِا تذَِسْةِ ذخََُُّشِالِْصَْ فِ

 وَاٌْعىََٔذَِ 
Terjemahnya:  

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, 
keadaan, niat dan adat kebiasaan”

61
 

                                                             
59

 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSM Damar Semarang, 

2004), cet. 1, h. 20-21. 
60

 Jamal Ma‟mur Asmani, Mengembangkan Fiqih Sosial KH. A. Sahal Mahfudh Elaborasi Lima 

Ciri Utama, h. 7. 
61

 A. Djazuli, Kaidah Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 109 



 

 

 Salah satu tokoh yang menggagas fikih sosial adalah Kiyai Sahal 

Mahfudh. Integrasi keilmuan yang digagas oleh Kiyai Sahal harus didukung oleh 

seluruh elemen, sebab dengan integrasi keilmuan ini akan terumus bangunan 

pemikiran yang utuh yang bisa merespon masalah secara matang dan 

komprehensif yang bisa diaplikasikan dalam konteks dunia modern yang penuh 

tantangan ini. 

 Kontekstualisasi teks-teks fikih menjadi pelajaran berharga bagi para ahli 

hukum Islam untuk memahami teks teks fikih agar sesuai dengan dinamika zaman 

yang berjalan secara dinamis, kompetitif dan produktif.
62

 

Fikih sosial adalah kacamata fikih dalam merespon fenomena-fenomena 

sosial sehingga dituntut tidak hanya sekedar menghukumi realitas dengan hitam 

ptiuh, halal haram tapi memberi arahan agar masalah sosial baik moral, ekonomi, 

budaya dan politik bisa berjalan sesuai dengan koridor fikih. Disini fikih dituntut 

untuk dinamis, progresif, produktif dan solutif terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.
63

 

 Pemahaman sekarang tentu berbeda dengan pemahaman dulu saat 

persoalan belum kompleks dulu cukup memahami yang tersurat dan tersirat pada 

“al-Qur‟an kecil” yang teksnya ada dalam mushaf 30 juz. Sekarang dengan 

persoalan yang begitu kompleks, paham “al-Qur‟an kecil” belum cukup. Perlu 

paham “al-Qur‟an besar” yang teksnya ada pada jagat raya berikut mekanisme dan 

hukum-hukumnya, “sunnatullah”. 

 Yang memahami sebagian “sunnatullah” adalah para ilmuan alam, sosial 

dan budaya serta praktisi dari segala bidang. Beserta ahli agama dan negarawan. 
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Mereka harus duduk dan bekerja samadalam satu majelis merumuskan fikih 

sosial.
64

 

 Sama halnya dengan konsep Kafa‟ah di TNI yang telah melalui 

perkembangan. Rasanya sudah tidak relevan lagi memasukkan budak (merdeka) 

sebagai kategori ukuran Kafa‟ah karena di zaman sekarang sudah tidak ada lagi 

budak. Perlu adanya pembaharuan dan menjadikan pendidikan, pangkat sebagai 

ukuran Kafa‟ah. Namun, Kafa‟ah ini bukanlah suatu keharusan, Kafa‟ah hanya 

anjuran untuk terciptanya tujuan perkawinan itu sendiri. Agar terbentuknya 

kemaslahatan dalam perkawinan sehingga diharapkan akan membentuk keluarga 

yang harmonis. 

 Salah satu metode dalam pengambilan hukumnya dikenal dengan istilah  

„urf. Metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu 

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan 

mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar al-

Qur‟an dan al-Sunnah. Dengan metode ini syariat (hukum) Islam dapat akrab, 

membumi, dan diterima ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa 

harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.  

B. Tata Cara Perkawinan Bagi TNI 

1. Perkawinan di TNI dalam Peraturan Paanglima TNI Nomor 50 Tahun 

2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk 

Peran dan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Tugasnya yang berat perlu 

ditunjang oleh keluarga yang harmonis. 
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Pada dasarnya aturan mengenai perkawinan anggota TNI sama dengan 

warga sipil. Aturannya pun merujuk kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Namun ada beberapa aturan tambahan bagi anggota TNI. 

Seorang prajurit di lingkungan TNI baik pria/wanita hanya diizinkan 

mempunyai seorang istri/suami. Artinya anggota TNI dilarang poligami. Prajurit 

wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah 

golongan pangkatnya. Setiap prajurit yang hendak melaksanakan perkawinan 

terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Komandan/ 

Atasan yang berwenang di satuan masing-masing. Calon suami/ istri wajib 

menghadap Komandan/ Atasan dan pejabat Agama yang disatuan masing-masing 

untuk menerrima petunjuk/ bimbingan dalam perkawinan yang akan dilakukan. 

a. Tata Cara Perkawinan 

Prajurit yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin 

tertulis terlebih dahulu dari komandan/atasan yang berwenang. Izin kawin hanya 

diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum 

agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat 

Agama (SPPA), dan izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada prajurit jika 

perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi 

calon suami/istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh negatif 

yang berakibat dapat merugikan kedinasan.
65

 Perkawinan anggota TNI juga harus 

tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, 

dikantor kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Protestan, 

Katolisk, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
66
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Surat Izin Kawin (SIK) yang diberikan oleh atasan hanya berlaku selama 

enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan. Dalam hal izin kawin telah 

diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan maka yang bersangkutan 

harus segera melapor pembatalan itu kepada atasan yang memberikan izin 

tersebut disertai dengan alasan secara tertulis. Apabila surat izin kawin telah 

diberikan namun dalam jangka waktu enam bulan perkawinan tidak jadi 

dilaksanakan maka prajurit tersebut harus mengajukan permohonan kemabali dari 

awal. Setelah perkawinan dilangsungkan maka salinan surat kawin dari lembaga 

yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus diserahkan oleh yang 

bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan 

administrasi personil dan keuangan.
67

  

Penolakan pemberian izin atas permohonan kawin dilakukan oleh pejabat 

yang berwenang dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis 

dengan disertai alasan alasannya. Penolakan pemeberian izin dilakukan apabila 

tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/ istri yang bersangkutan tidak sesuai 

dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam 

masyarakat, perkawinan itu patut diduga dapat merendahkan martabat TNI atau 

mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI ataupun negara baik langsung 

maupun tidak langsung serta persyaratan kesehatan tidak terpenuhi.
68

 

b. Administrasi Permohonan Izin Kawin 

Surat permohonan izin kawin diajukan kepada Komandan/atasan yang 

bersangkutan melalui saluran hierarki setelah memperoleh pendapat Pejabat 

Agama Kesatuan secara tertulis dengan disertai Lampiran Surat Keterangan 

tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal 
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calon suami/istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin agar 

mencantumkan nama istri atau suami terdahulu. Surat Keterangan tentang nama, 

agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon suami/istri. Surat 

kesanggupan dari calon suami/istri untuk menjadi istri prajurit dan mematuhi 

norma kehidupan berkeluarga di TNI.
69

 

Surat keterangan darri yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai 

usia dua puluh satu tahun dan calon istri sembilan belas tahun. Surat persetujuan 

dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon 

suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri  belum mencapai 

usia tersebut maka harus ada surat persetujuan ayah/ wali calon istri, surat 

keterangan pejabat personalia mengenai status belum/ pernah kawin/ janda/ duda 

dari pejabat yang berwenang.
70

 

Surat keterangan cerai/ kematian suami dari calon istri atau surat 

keterangan cerai/ kematian dari calon suami apabila mereka sudah janda/ duda, 

surat keterangan catatan kepolisian dari polisi stempat tentang tingkah laku calon 

suami/ istri yang bukan prajurit, surat keterangan dokter TNI tentang kesehatan 

prajurit yang bersangkutan dan salon suami/ istri, enam lembar pass foto ukuran 

4x6 anggota yang bersangkutan dari calon istri/ suami, dan surat keterangan 

Baptis atau Sidi dari Pejabat Geraja yang bersangkutan bagi yang beragama 

Protestan dan surat Pemandian yang tidak lebih tua dari enam bulan bagi yang 

beragama Katolik dan surat keterangan sudhi wadani bagi yang beragama 

Hindu.
71
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Jangka waktu paling singkat yang diperlukan sebagai persiapan untuk 

menyelesaikan hal-hal yang menyangkut administrasi perkawinan adalah 15 hari 

sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan. 

2. Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD Dalam Buku 

Petunjuk Teknis Nomor Kep/496/VII/2015 

a. Pengurusan Perkawinan 

1) Perencanaan 

Dalam tahap perenncanaan perkawinan yang harus direncanakan adalah 

merencanakan tempat dan waktu pelayanan, merencanakan pejabat agama yang 

meneliti persyaratan keagamaan dan memberi nasehat, merencanakan materi 

bimbingan dan nasehat perkawinan, merencanakan pengarsipan produk 

administrasi pengurusan perkawinan dan menyusun rencana pelaksanaan 

kegiatan.
72

 

2) Persiapan 

Dalam tahap persiapan yang harus disiapkan adalah menyiapkan tempat 

dan peranti pendukung pengurusan perkawinan, menyiapkan materi bimbingan 

dan nasehat perkawinan, penelitian administrasi serta persyaratan perkawinan, 

menyiapkan pejabat agama yang berwenang memberi bimbingan/nasehat dan 

meneliti persyaratan perkawinan serta menerbitkan Surat Pendapat Pejabat Agama 

(SPPA), menyiapkan dukungan administrasi pelayanan pengurusan perkawinan  

berupa blanko/formulir SPPA, surat-surat untuk koordinasi dengan pihak-pihak 

terkait dan melaksanakan koordinasi internal dan eksternal dengan pihak-pihak 

terkait dalam pengurusan perkawinan.
73

 

3) Pelaksanaan 
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Pengurusan surat permohonan izin kawin diajukan kepada 

Komandan/Atasan yang bersangkutan melalui saluran hirarki setelah memperoleh 

surat pendapat pejabat agama kesatuan secara tertulis dengan disertai lampiran. 

Surat keterangan tentang nama, tanggal, dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan 

tempat tinggal calon suami/istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah 

kawin agar mencantumkan nama istri atau suami terdahulu oleh Kepala Desa/ 

Lurah.
74

 

Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang 

tua calon suami/istri oleh Kepala Desa/Lurah. Surat kesanggupan dari calon 

istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit dan mematuhi norma kehidupan 

berkeluarga di TNI oleh istri/suami prajurit. Surat keterangan dari yang 

berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan 

calon istri Sembilan belas tahun oleh Kepala Desa/ Lurah.. surat persetujuan dari 

pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami 

maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia 

tersebut oleh pengadilan.
75

 

Surat persetujuan ayah/wali calon istri oleh ayah/ wali calon. Surat 

keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin, dari prajurit 

yang bersangkutan oleh pejabat personel satuan. Surat keterangan status belum 

pernah kawin/janda/duda dari pejabat yang berwenang, bagi yang sudah pernah 

menikah dan memiliki anak, disertakan surat kesanggupan merawat anak tiri oleh 

calon suami/istri, oleh Kepala Desa/Lura dan calon suami/ istri.
76
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Surat keterangn cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan 

cerai/ kematian istri dari calon suami apabila mereka janda/duda oleh Kepala 

Desa/Lurah dan Pengadilan Agama. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari 

kepolisian setempat tentang tingkah laku clon istri/suami yang bukan prajurit oleh 

Kepolisian domisili calon istri/suami. Surat keterangan Dokter TNI tentang 

kesehatan prajurit yang bersangkutan dan calon istri/suami oleh dokter yang 

ditugaskan dalam PPBP AD. Surat keterangan hasil lipers dari pejabat yang 

berwenang di kesatuan oleh staf pengamanan/Intel satuan. Foto copy akta 

kelahiran, KTP, KK calon suami/istri; yang telah dilegalisir oleh Kepala 

Desa/Lurah. Pas foto berwarna berdampingan ukuran 4x6 satu lembar berpakaian 

PDH dan PSK oleh calon istri/suami.
77

 

Langkah selanjutnya adalah pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama 

(SPPA) yang pada intinya untuk meneliti ada tidaknya hal yang menghalangi 

perkawinan tersebut berdasarkan aturan/ketentuan agama Islam dan norma yang 

berlaku serta memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk perkawinan berisi 

tentang kehidupan keprajuritan, terkait dengan kesanggupan calon istri/suami 

menjadi pendamping prajurit dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Kehidupan 

rumah tangga, terkait dengan tugass dan tanggung jawab istri/suami dalam 

membina rumah tangga agar terbentuk rumah tangga yang bahagia, saakinah, 

mawaddah dan rahmah dan kehidupan keagamaan, terkait dengan pentingnya 

melaksanakan perintah agama dalam kehidupan berumah tangga untuk 

kelanggengan hidup rumah tangga. Mencatat hal-hal khusus/menonjol diantaranya 

status wali bagi anak perempuan yang lahir dari istri yang dinikahi dalam keadaan 
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hamil, wali nikah bagi calon mempelai wanita yang muallaf dan wali nikah bagi 

mempelai yang pindah agama. 
78

 

Pengurusan surat izin kawin. Setelah surat permohonan izin kawin lengkap 

selanjutnya: calon suami/istri menghadap pejabat berwenang, kemudian pejabat 

yang berwenang menandatangani Surat Izin Kawin (SIK).
79

 

Pengurusan buku nikah. Perkawinan harus tercatat secara resmi di KUA 

setempat. Pendaftaran sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan terlebih 

dahulu didaftarkan di KUA dengan mmelampirkan SIK. Akad nikah dilaksanakan 

pada hari, tanggal dan teampat yang telah disepakati, dengan memenuhi 

persyaratan wali nikah, dua orang saksi dan maskawin/mahar, buku nikah 

diberikan selesai acara akad nikah, salinan buku nikah dan surat izin kawin 

diserahkan kepada pejabat personel kesatuannya dan bagi personel TNI AD 

bertugas di luar struktur TNI AD agar mengirimkan salinan buku nikah ke 

Spersad (Staf personalia angkatan darat).
80

 

4) Pengakhiran 

Pejabat Agama/Pabintal/Kabintal satuan melakukan evaluasi hasil 

pelaksanaan kegiatan adiministrasi perkawinan dari anggota, pejabat 

agama/pabintal/kabintal melaporkan hasil kegiatan berupa berapa jumlah anggota 

yang sudah melaksanakan pernikahan kepada komandan satuan dan setelah 

anggota menikah akan dipantau oleh Komandan Satuan, Pejabat Personalia dan 

Pejabat Agama Satuan. Agar perjalanan rumah tangganya berjalan dengan baik 
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dan aman-aman saja dan jika ada persoalan atau permasalahan dalam rumah 

tangganya supaya mendapatkan solusi terbaik dalam penyelesaiannya.
81

 

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan 

Anggota TNI di Indonesia 

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran tersebut sudah banyak 

dituangkan dalam al-Quran maupun hadis. Al-Quran menyatakan, bahwa hidup 

berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh adalah naluri seluruh makhluk Allah, 

termasuk manusia. Namun khusus untuk manusia, Allah memberi ketentuan 

dalam memilih pasangan hidup, serta memberi aturan untuk memulai suatu 

hubungan keluarga melalui sebuah pernikahan demi menjaga kehormatan.  

Bagi anggota TNI, ada aturan yang harus ditaati sebelum memasuki 

gerbang pernikahan, hal ini wajar karena anggota TNI mengemban amanah yang 

besar. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya ketentuan-ketentuan 

khusus yang harus ditaati oleh setiap anggota Kowad yang akan melaksanakan 

pernikahan, yakni adanya suatu ketetapan Kafa‟ah berupa kriteria pangkat bagi 

Kowad yang hendak menikah dengan TNI.  

Sekilas aturan ini membatasi seseorang anggota Kowad untuk memilih 

pasangan hidup. Padahal memilih pasangan hidup adalah hak setiap manusia 

asalkan tidak bertentangan dengan aturan agama, meskipun dalam syariat Islam 

memang disunnnahkan hendaknya dalam pernikahan benar-benar 

mempertimbangkan calon pasangan hidup dan dianjurkan memilih pasangan yang 

sekufu‟ atau Kafa‟ah agar dapat mempersatukan visi dan misi dalam menjalani 

kehidupan.  
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Kafa‟ah atau kufu dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian 

antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat 

untuk melangsungkan perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa Kafa‟ah itu 

tidak termasuk syarat sah dalam pernikahan. Dalam artian bahwa Kafa‟ah itu 

hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu‟. 

Namun dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia, ketentuan memilih secara 

sekufu‟ dalam hal pekerjaan (pangkat) dijadikan syarat sah untuk melakukan 

pernikahan, apabila tetap melanggar ketentuan ini pernikahannya dianggap tidak 

diakui dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia, kecuali salah satu bersedia 

resign dari kesatuan TNI.  

Kufu atau Kafa‟ah dalam pernikahan memang perlu untuk diperhatikan 

namun yang paling utama menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan 

berakhlak, bukan nasab, usaha kekayaan, pekerjaan (termasuk pangkat) atau 

sesuatu yang lain. Jadi bagi laki-laki yang sholeh sekalipun bukan dari keturunan 

atau pekerjaan terpandang, ia boleh menikah dengan wanita manapun. Orang 

mukmin berhak memilih orang yang disukainya tanpa harus melihat status 

sosialnya rendah atau tinggi. Semua manusia sama dalam hal hak dan kewajiban, 

tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali ketakwaannya. 

Ini tercemin dalam ayat Al-Hujarat ayat 10 yang artinya:  

“Orang-orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada 
Allah supaya kamu mendapat rahmat”.  

Selain dengan pengambilan dasar hukum pada al-Qur‟an dan hadis 

terhadap konsep Kafa‟ah. Dalam konsep hukum Islam kita juga dapat 

memutuskan sistem Kafa‟ah melalui metode istihsan. Secara etimologis (bahasa) 

istihsan berarti berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu 

masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan. Istihsan pada dasarnya 

mengesampingkan ketentuan umum yang sudah jelas untuk berpindah pada 



 

 

sebuah ketentuan baru yang lebih khusus dengan alasan dan tujuan untuk 

merealisasikan sebuah kemaslahatan. Dengan kata lain, istihsan itu ialah 

mengamalkan serta memilih sebuah dalil yang lebih kuat dari dua dalil. 

Berpegang kepada salah satu dalil yang terkuat dari dua dalil ini, bisa jadi karena 

pengkhususan yang umum atau karena pengecualian dari qiyas. 

Dari penjelasan di atas terdapat dua perbandingan dasar hukum Kafa‟ah 

yang terdapat dalam hadist: 

ُْهِ عَٓ أتٍَِ  ْٓ أتَِ ُْذٍ عَ : دَذثٍَِّٕ أتٍَِ سَعِ ًَ ُْذِ اّللّ، لَ ْٓ عُثَ ٍَ عَ سَذَّدُ هَذَّثَٕاَ َهَْ ُِ هَذَّثَٕاَ 

ا  َّ ٌِ شْأجَُ لِِسَتعَِ  َّ ْٕىَخ اٌْ ُ ًَ ذ َُ لَ ُْهِ وَسٍََّ ُ عٍََ ًَّ اللَّّ ٍَّ صَ ْٓ إٌَّثِ ْٕهُُ عَ َْشَجَ سَضٍِ اٌٍَّهُُ عَ هشَُ

ٌِذَسَثهَِ  هَا وَ ِٓ ذشَِتدَْ َذَاَنَ ٌِ َْ ذَِِْٕهَا فاَظْفشَْتِزاَ خِ اٌذّ ٌِ هَا وَ ٌِ ا َّ ا وَجَ  
Terjemahnya: 

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan 
dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena 
keturunannya/kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, 
hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia.” (HR. 
Bukhari Muslim). 

Pertimbangan Kafa‟ah  dalam memilih pasangan juga diriwayatkan oleh 

Aisyah r.a. Rasulullah SAW bersabda: 

 َ ُْ وأْىِذُىاالِْ ٕرُفَِىُ ٌِ ُْ ذخَََُّشُ وَا ُْهِ َ ْٔىِذُى إٌِ َ وْفاَءَ وَأ  
Terjemahnya: 

“Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah 
mereka yang sekufu‟ denganmu dan kawinilah mereka.” 

Dari dua hadis tersebut terdapat perbedaan dalam ukuran Kafa‟ah maka 

dalam metode istihan kita harus berpegang pada salah satu dalil terkuat dan lebih 

khusus agar mencapai kemaslahatan. Maslahah atau kemaslahatan dikenal dalam 

ajaran fikih sebagai suatu prinsip dasar yang menjiwai seluruh kawasan ajaran 

tersebut yang dijabarkan dan diterapkan dalam bagian bagiannya secara terperinci.  

Salah satu prinsip hukum Islam yang dijadikan landasan ideal dalam 

hukum Islam menurut Juhaya (1998:37), yaitu prinsip kemaslahatan. Prinsip ini 



 

 

bertitik tolak dari kaidah penyusun argumentasi dalam berperilaku, bahwa 

meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya. 

Kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa 

kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus (al-

maslahah al-ammah muqadamatun min al-maslahah al-khasha). Kaidah umum 

yang dijadikan titik tolak kemaslahatan dalam situasi dan kondisi tertentu dapat 

berubah, sebagaimana sebagaimana dalam situasi darurat. Kaidah kemudharatan 

berpijak pada kaidah umum, bahwa kemudaratan membolehkan berbuat sesuatu 

yang hukum asalnya dilarang (al-dhuraru yujalu) dan al-dhararah tubih al-

mahdhurah.
82

 

Maslahah juga diartikan sebagai sesuatu yang dianggap Maslahah namun 

tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu 

baik yang mendukung arti bahwa al Maslahah menjadi landasan dan tolak ukur 

dalam penetapan hukum. Dengan kata lain hukum masalah tertentu ditetapkan 

sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut 

ditetapkan pada masalah tertentu.  

Dalam hal Kafa‟ah sendiri tidak ada aturan yang secara khusus 

mengaturnya, Kafa‟ah hanyalah produk dari imam madzhab. Konsep Kafa‟ah ini 

bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Kafa‟ah juga bukan merupakan syarat sah 

perkawinan, namun Kafa‟ah ini hanya sebuah anjuran agar setelah menikah dapat 

tercapainya tujuan perkawinan yang memberikan maslahah kepada kedua belah 

pihak yakni suami/istri. 

Syarat dari maslahah mursalah itu adalah hakikat, bukan dugaan. 

Pembentukan hukum itu harus membawa kemanfaatan dan menolak kerusaka. 

Dalam hal ini adanya aturan berupa larangan anggota Kowad menikah dengan 
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anggota TNI yang pangkatnya lebih rendah darinya adalah untuk menolak 

kerusakan dalam arti mencegah perceraian. 

Ulama Malikiyah mengakui perlunya Kafa‟ah dalam perkawinan, tetapi 

yang dipertimbangkan dan menjadi kriteria Kafa‟ah dalam perkawinan hanyalah 

diyanah atau kualitas keberagamaan dan selamat dari cacat fisik. Maka nasab, 

pekerjaan, kekayaan, dan lain-lain tidak dijadikan pertimbangan. Ulama 

Malikiyah mempunyai alasan, bahwa manusia itu sebenarnya sama, baik kaya, 

miskin pangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan, dan sebagainya adalah 

sederajat, hanya yang membuat manusia mempunyai derajat lebih tinggi dari 

orang lain adalah takwanya dan kesediaannya untuk menunaikan hak Allah dan 

hak hamba-Nya.
83

 

Namun dalam Peraturan Panglima TNI, kriteria pekerjaan (termasuk 

mengenai pangkat) masuk dalam kriteria Kafa‟ah dalam perkawinan yang 

kemudian menimbulkan adanya larangan Kowad menikah dengan anggota TNI 

yang tidak mempunyai pangkat sama atau di atasnya. Dengan demikian, peraturan 

tersebut bertentangan dengan kriteria Kafa‟ah dalam perkawinan menurut ulama 

Malikiyah. Karena menurutnya, tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan atau 

pangkat, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah.  

Menurut ulama Hanafiyah, Kafa‟ah adalah persamaan laki-laki dengan 

perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. 

Masalah pekerjaan menurut ulama Hanafiyah harus tetap diperhatikan. Menurut 

ulama Shafi‟iyah, Kafa‟ah adalah persamaan suami dengan istri dalam 

kesempurnaan atau kekurangannya, baik dalam hal agama, nasab, merdeka, 

pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk 

melakukan khiyar terhadap suami.  
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Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Kafa‟ah adalah persamaan suami 

dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab. Secara 

umum sebagian besar ulama sepakat memasukkan pekerjaan dalam Kafa‟ah 

berdasarkan hadis Nabi saw. yang artinya:  

“Dari Abdillah ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: orang Arab 
satu dengan lainnya sekufu‟. Satu kabilah sekufu‟ dengan kabilah yang 
sama, satu kelompok sekufu‟ dengan kampung yang sama antara sesama 
laki-laki diantara sekufu‟ kecuali tukang jahit atau bekam”

84
.  

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan 

terhormat, sekufu‟ dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat juga. 

Begitu juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai pekerjaan tidak terhormat 

tidak sekufu‟ dengan seseorang yang mempunyai pekerjaan tidak terhormat. 

Menurut jumhur ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan 

keluarga wanita. Menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus 

sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan. Alasan jumhur 

(Shafi‟iyah, Hanafiyah, Hanabilah) memasukkan kriteria pekerjaan sebagai 

kriteria Kafa‟ah adalah karena pekerjaan dipandang mampu menjalankan peran 

dan mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, sebagai 

salah satu faktor pendorong mencapai tujuan pernikahan.
85

 

Peraturan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia, khususnya untuk Kowad 

dalam memilih calon pasangan hidup, memasukkan kriteria Kafa‟ah yaitu dalam 

hal pekerjaan sebagai syarat izin melakukan perkawinan. Calon suami anggota 

Kowad yang berprofesi sebagai TNI, pekerjaan atau pangkatnya, minimal harus 

sama atau di atas Kowad. Karena jika pangkat calon istri lebih tinggi, secara tidak 

langsung penghasilannya juga akan lebih tinggi dari calon suami. Aturan tersebut 

menurut beberapa narasumber, mempunyai beberapa tujuan, yaitu:  

                                                             
84

 Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, as-Sunnan as-Saghir lil-Baihaqi, Juz 3, (Karachi: Jami‟ah ad-

Dirasat al-Islamiyyah, 1989), h.31. 
85

 Vina Vindura, “Metode Penetapan Kafa‟ah  dalam Juklak nomor 1/II/1986 Perspektif Hukum 

Islam”, Al Hukma, Vol. 06, 2, 2016. 



 

 

1. Menghindari istri membangkang (nusyuz), karena merasa dia pangkatnya 

lebih tinggi dari suami.  

2. Menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena jika 

Kowad lebih tinggi pangkatnya dari suami secara dikhawatirkan sering 

terjadi konflik padahal tujuan dari membentuk sebuah keluarga adalah 

sakinah mawadah dan rahmah.  

3. Menghindari perceraian, karena salah satu tujuan nikah adalah untuk 

selama-lamanya bukan hanya sementara.  

4. Menjaga kehormatan atau harga diri (muru‟ah) suami dan istri.
86

 

Melihat tujuan–tujuan di atas, adanya peraturan atau ketentuan tentang 

syarat Kowad memilih calon suami dengan TNI yakni tidak boleh dengan pangkat 

lebih rendah dari istri, menunjukkan bahwa Kesatuan Tentara Nasional Indonesia 

sangat memperhatikan anggotanya dalam menentukan masa depan. Dari sisi 

hukum Islam, tujuan ketentuan tersebut adalah demi menjaga kemaslahatan.  

Salah satu tujuan adanya peraturan khusus bagi Kowad tentang syarat 

calon suami harus mempunyai golongan pangkat sama atau lebih tinggi, yaitu 

untuk menjaga harga diri baik bagi Kowad itu sendiri maupun calon suami yang 

juga TNI. Karena dalam lingkungan kesatuan Tentara Nasional Indonesia, 

pangkat yang rendah harus hormat terhadap pangkat yang lebih tinggi. Jika 

seorang istri lebih tinggi pangkatnya, maka suami yang menjadi anggota TNI juga 

harus hormat kepada istri. Jika ini terjadi, maka sangat merendahkan harga diri 

suami yang semestinya dalam rumah tangga ia harus dihormati sebagai kepala 

rumah tangga. Karena keadaan tersebut, menjadi rendah harga dirinya. Karena 
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alasan inilah, dalam kesatuan TNI sangat diperhatikan kriteria pekerjaan, selain 

akhlak dan agama, dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.
87

  

Berdasarkan beberapa paparan di atas, penulis lebih condong kepada 

pendapat jumhur ulama yang memasukkan pekerjaan sebagai kriteria Kafa‟ah 

dalam perkawinan tidak hanya akhlak dan agama. Memang Kafa‟ah bukan 

sebagai syarat dalam perkawinan, tetapi dengan adanya Kafa‟ah antara calon 

suami dan istri, tidak hanya dalam agama tetapi juga nasab, merdeka, harta, 

seimbang dari segi fisik atau tidak cacat juga pekerjaan, sangat diperlukan dalam 

sebuah perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan 

rahamah. Karena banyak rumah tangga goncang disebabkan oleh perbedaan 

pekerjaan dan bahkan perbedaan pangkat. 
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A. Kesimpulan 

Anggota militer mempuyai konsep tersendiri dalam menentukan Kafa‟ah, 

yaitu pangkat. Kedudukan pagkat sangat berpengaruh dalam kedinasan. Pangkat 

menjadi ukuran yang sangat penting dalam memilih pasangan hal itu ditunjukkan 

kepada anggota KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) yang terbentuk dalam 

suatu aturan bahwasanya anggota Kowad dilarang menikah dengan anggota TNI 

yang pangkatnya di bawahnya. Ia hanya boleh menikah dengan anggota TNI jika 

pangkatnya sejajar atau di atasnya. 

Aturan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Tentang Pembinaan Korps 

Wanita Angkatan Darat Nomor KEP/1022/XII/2016 tanggal 14 Desember nomor 

2.8.4.2.1.1.3. Jo Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 

2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit pasal 5 

(2) Jo Buku Petunjuk Teknis Tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk 

Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi TNI AD 

Nomor KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 bagian keterangan poin D yang 

menyatakan bahwa prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan 

prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya, yang tak lain adalah bentuk 

kasih sayang, kepedulian dan tanggung jawab atasan terhadap bawahannya. 

Aturan ini dibuat untuk kebaikan mereka semua. Agar anggota Kowad tidak salah 

dalam memilih calon pendamping hidup. Agar mereka mampu menyamakan visi 

dan misi dalam mengarungi bahtera rumah tangga disamping tugasnya yang berat 

sebagai abdi negara. 

BAB V 

PENUTUP 
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Kepangkatan sangat berpengaruh di lingkungan militer, dalam tataran 

kemiliteran ada sebuah hirarki, ketika terjadi suau persoalan anggota TNI tidak 

boleh melawan kepada atasan (harus hormat) walaupun dalam urusan rumah 

tangga jika sudah menikah tidak ada pangkat dan jabatan, namun ketika melihat 

dinas kemiliteran akan tetap ada maka aturan itu dibuat untuk menjaga harga diri 

suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya menjadi pemimpin keluarga dan 

juga menghindari agar istri tidak nusyuz karena secara tidak langsung jika 

pangkatnya lebih tinggi, otomatis gaji/kesejahteraannya juga lebih tinggi. Untuk 

menghindari permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari, maka idealnya 

memang laki-laki harus  di atas perempuan. Baik dalam segi pangkat, pendidikan 

ataupun gaji.  

Pada dasarnya aturan ini dibuat untuk mencapai dari pada tujuan 

perkawinan itu sendiri membentuk keluarga sakinah, mawaadah warahmah 

walaupun tujuan perkawinan tidak mutlak dicapai hanya karena ke kufu‟an 

semata, tetapi hal tersebut sebagai penopang utama dan faktor agama serta akhlak 

yang baiklah yang jauh lebih penting dan diutamakan. Juga untuk mencegah 

terjadinya kerusakan dalam perkawinan (perceraian) dan untuk menjaga 

keharmonisan rumah tangga prajurit sebab tugas anggota TNI yang berat harus 

ditopang oleh keluarga yang kuat dan harmonis. 

Latar belakang diterapkannya konsep Kafa‟ah dalam perkawinan adalah 

untuk menghindari konflik dalam perkawinan. Dan adanya aturan ini untuk 

mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 

 

 



 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan maka penulis perlu 

untuk memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan di kemudian hari. 

Saran saran tersebut penulis tuju kepada: 

1. Konsep Kafa‟ah sudah mengalami perkembangan dan akan selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dewasa ini pendidikan 

dan pangkat merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih calon pendamping hidup. Seperti halnya di dalam lingkungan 

TNI maka untuk anggota Kowad seharusnya lebih selektif dalam memilih 

calon pendamping hidupnya dan untuk anggota TNI laki-laki sebaiknya 

memang mancari calon pendamping hidup yang di bawahnya dan tidak 

melirik anggota Kowad yang lebih tinggi pangkatnya dan juga lebih 

memahami hikmah dan tujuan dibuatnya aturan tersebut. 

2. Untuk pembaca semoga lebih terbuka lagi pemahamannya mengenai 

Kafa‟ah dan mencari calon pendamping hidup yang sekufu‟ walaupun 

kufu‟ bukan merupakan syarat sah perkawinan namun memilih pasangan 

yang sekufu‟ mampu menjamin keselamatan dalam mengarungi rumah 

tangga. Sebab  semakin banyak persamaan akan semakin sedikit konflik 

yang akan dihadapi, semakin banyak perbedaan akan semakin banyak 

konflik yang akan dihadapi ke depannya. 

3. Untuk akademisi, penelitian ini bisa dijadikan landasan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. Penulis malihat hal-hal yang bisa diteliti pada tema 

penelitian ini adalah meneliti dampak perkawinan yang sekufu‟ dan tidak 

sekufu‟ terhadap angka perceraian.  
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