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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ݕ

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wawu W We و

ٍ Ha H Ha 

 hamzah ‘ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

Hamzah 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 

 Fathah A A ــَ

 Kasrah I I ــِـ

 Dammah U U ــُـ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

    fathah dan ya Ai a dan i 

 fathah dan wau Au a dan  

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di atas 

 kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 dammah dan wau U 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. 

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

kasrah  (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (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 apostrop ( _ ) hanya berlaku 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 



 

 

 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka 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 ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 

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

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

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt.  = subhanahu wa ta‟ala 

2. saw.  = sallallahu „alaihi wa sallam 

3. a.s.  = „alaihi al-salam 

4. H. = Hijrah 



 

 

 

5. M.  = Masehi 

6. SM.  = Sebelum Masehi 

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

8. w. = Wafat tahun 

9. QS …/…: 4 =  QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

10. HR.  =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Mahliga 

NIM   : 50300116015 

Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Anak di Desa Layoa 

Kecamatan Gantarangkeke kabupaten Bantaeng 

 
Penelitian ini berjudul Dinamika Sosial Perkawinan Anak di Desa Layoa 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, mengemukakan dua rumusan 

masalah yang pertama, Bagaimana Presepsi masyarakat tentang factor pendorong 

terjadinya perkawinan anak di Desa Layoa Kecamatan GantarangKeke Kabupaten 

Bantaeng.  

Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan 

pendekatan sosiologi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu 

informasi yang bersumber dari wawancara infoeman di Desa Layou Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, sedangkan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari dokumentasi atau kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika Sosial Perkawinan 

Anak di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng adalah 

sebagai berikut: (1). Persepsi Masyarakat terhadap perkawinan anak yang terjadi 

di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Peneliti 

menemukan berbagai macam presepsi masyarakat tentang faktor pendorong 

terjadinya perkawinan anak dari masyarakat desa Layoa Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, Masing-masing lapisan masyarakat 

Mempunyai kacamata sendiri dalam mengemukakan pendapatnya atau 

presepsinya mulai dari masyarakat yang berpendidikan sampai masyarakat yang 

minim pendidikan formal, dengan memakai pendekatan yang berbeda dalam hal 

mepresepsikan faktor terjadinya perkawinan anak mulai dari pendekatan 

kebudayaan, ekonomi, pendidikan, hukum. Agama. hal ini menunjukkan 

kesederhanaan sebahagian paradigma masyarakat desa layoa sehingga praktek 

perkawinan anak terus berulang terjadi 

Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Memahami hakikat perkawinan 

demi menunjang kehidupan bersosial. Terjadinya perkawinan anak, di Desa Layoa 

kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng akibatkan kurangnya kesadaran 

dalam memahami hakikat perkawinan. Perkawinan sangat penting untuk manusia, 

tetapi ada batasan yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan. (2) Islam telah 

menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur‟an dan As-sunnah 

sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, 

dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Jadi orang yang enggan menikah 

baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang 

yang paling sengsara dalam hidup ini, mereka itu adalah orang yang paling tidak 

menikmati hidup.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Beberapa wilayah yang merupakan kantong pernikahan anak antara lain 

sulawasi barat, Kalimantan tengah, papua, jawa barat, dan Sulawesi tengah. Jika 

di kaitkan dengan  kasus di atas, kasus perkawinan anak teerjadi di Sulawesi 

selatan. Di sulawasi memang masih banyak wilayah dengan angka perkawinan 

anak di bawah umur yang tinggi. Perkawinan anak di Indonesia kebanyakan juga 

terjadi di daerah yang masyarakatnya memegan teguh kepercayaan budaya 

tertentu. Pernikahan di anggap sebagai bentuk tanggung jawab moral ketika 

terjadi kehamilan di luar nikah. Bataas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan 

UU perkawinan saat ini yaitu 18 tahun untuk perempuan, dan 22 tahun untuk laki-

laki. Berdasarkan hukum yang berlaku.
1
. 

     Di Desa Layoa, perkawinan anak bukan lagi hal yang aneh tetapi sudah 

menjadi hal yang biasa. Dispensasi nikah yang diberikan oleh Undang Undang 

sedikit banyaknya memberikan persepsi terhadap masyarakat untuk menikahkan 

anaknya meski belum mencapai usia yang ditetapkkan oleh UndangUndang itu 

sendiri. Bahkan masyarakat sampai mengenyampingkan fakta bahwa kasus 

perceraian di pengadilan banyak didominasi oleh dispensasi nikah 

 Ikatan perkawinan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali di 

ciptakan, tidaklah Allah Swt. menciptakan nabi adam as, kecuali di ciptakan juga 

hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan 

                                                           
1 
http://m.detik.com/news/kolom/d-4044812/indonesia -masih-darurat-perkawinan-anak. 

(di akses pada tanggal 15 februari 2020
)  
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perkawinan. Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup di 

permukaan bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan  

pernikahan. Karna pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban 

umat manusia yang hidup di permukaan bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka 

manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan hewan 

melata. Meski banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang di bawa oleh para 

nabi dan rasul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan pernikahan..
2
 

Allah Swt. Menciptakan mahluk hidup secara berpasangan. Salah satu 

tujuan adanya pasanagn tersebut adalah untuk melestarikan keturunan. Pelestarian 

keturunan terjadi jika adanya reproduksi yang akan terjadi di antaranya melalui 

proses perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pelestarian keturunan, namun demikian perkawinan juga memiliki 

fungsi lain yaitu penyaluran hasrat seksual di kalangan manusia, sebagaimana di 

pahami, perkawinan dapat menghindarkan dapat menghindarkan terjadinya 

penyimpangan seksual atau kejahatan seksual.       

Perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang di isyaratkan oleh al qur‟anu 

karim dan sunnah rasulullah. Dengan kokoh, sejarah dengawatak seksual dan 

sesuai dengan saluran yang halal serta bersih untuk memperoleh keturunan yang 

dapat memelihara kehormatan diri kegembiraan hati, ketenangan batin.  

        Islam telah mengembalikan kehormatan, kemuliaan, dan garga diri kaum 

wanita yang telah hilang berabad-abad sebelumnya. Islam datang dan mengatur 

kesempurnaan, kesejahtraan, dan kebahagiaan kehidupan keluarga. Islam 

                                                           
2 
Ahmad Surwat, Pernikahan ( Gramedia pustaka utama Jakarta 2019), h. 7. 
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membolehkan pertunangan, bahkan menganjurkan agar perunangan itu di 

umumkan tujuannya agar orang lain tidak meminangnya lagi.
3
 

 Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang di rayakan atau di 

laksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara 

norma agama, norma hokum dan norma social. Pernikahan memiliki banyak 

macam variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, dan budaya maupun kelas 

social. Penggunaan adat atau aturan tertentu yerkadang berkaitan dengan aturan 

terterntu atau hokum terterntu. Pengesahan secara hokum suatu pernikahan 

biasanya terjadi pada saa dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda 

tangani. Upacara pernikhan sendiri biasanya merupakan acara yang di 

langsungkanuntuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku, dan 

kesempatan untuk merayakan bersama dengan teman dan keluarga. Wanita dan 

pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah 

upacaranya selesai kemudian meraka dinamakan suami dan istri dalam ikatan 

perkawinan. 

Dari latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan sebuah 

penelitian terkait dengan perkawinan anak, yang dalam hal ini penulis akan 

menfokuskan penelitian pada presepsi masyarakat tentang faktor terjadinya 

perkawinan anak di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

 

 

 

                                                           
2
Abdul aziz salim basyarahil, Tuntutan pernikahan dan perkawinan, (Gema insani Jakarta 

1994),h . 9. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan di teliti. Oleh karna itu pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada 

presepsi masyarakat Terhadap Perkawinan anak Dari aspek budaya, pendidikan, 

ekonomi.  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul diatas dapat di deskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekataan penelitian ini 

yaitu “perkawinan anak di desa Layoa Kecamatan gantarangkeke kabupaten 

bantaeng”. Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a.  Prespsi  

Presepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan tentang 

informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang 

lingkungan.
4
 

b. Perkawinan anak 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk yang masih dalam kandunngan.
5
 

Perkawinan pada usia anak telah melahirkan pro dan kontra di kalangan 

masyarakat maupun para pemegang kebijakan. Terkait dengan penetapan batas 

minimal usia dalam perkawinan.  

                                                           
4
 Ambo pangiuk. Budaya Bisnis Muslim Jambi Dalam Perspektif  Kearifan Lokal, Ahli 

Media press, hal 4 
5
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak,Bab 1 Pasal 1 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan agar penelitian ini dapat 

sesuai dengan tujuan yang hendak di capai maka perlu adanya rumusan yang jelas 

dan terarah, adapun rumusan dalam penelitian adalah 

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang faktor pendorong terjadinya 

perkawinan anak di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng  

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 

Eksitensi kajian pustaka dalam bagian ini di maksudkan oleh penulis untuk 

memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian 

tentang Dinamika Sosial perkwinan anak di Desa Layoa Kacamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan beberapa 

literature yang relevan untuk mendukung penelitian. 

1. “Pengaruh pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuh anak”, yang di 

tulis oleh Hj,Evy Nurachma,SST.M.Kes. Dwi Hendriyani, S.Tr.Keb. M.Kes. 

Dra Meity Albertina, SKM. M.Pd. Badar, SST. M.Kes. Susi Purwanti, SST. 

MPh.
6
 

Buku yang di tulis Oleh Hj. Evy Nurachma, SST. M.Kes. Menjelaskan bahwa 

perkawinan anak di usia dini menjadi masalah serius. Perkawinan yang di 

lakukan remaja berusia di bawah 20 tahundi ketehui masih tinggi di Indonesia. 

Pemerintah pun tengah mencari formula yang tepat untuk mengarungi 

tingginya angka perkawinan di kalangan remaja. 

                                                           
6
  Evi Nurachma, pengaruh pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuh anak  

(Nem) sampul. Hal. 2 
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2. Selfi  rahayu mahasiswa ilmu kominikasi, UIN Alauddin Makassar, menulis 

sebuah skripsi pada tahun 2017, yang berjudul “makna pernikahan dini (studi 

fenomenologi masyarakat bonto loe kacamatan bissappu kabupaten 

bantaeng)”
7
 

Hasil penelitian Selvi Rahayu Menunujukkan bahwa budaya pernikahan dini 

bagi pelaku pernikahan dini di maknai sebagai peristiwa sacral yang 

menjujung tinggi adat istiadat, tidakan yang solutif untuk menghindari hal-hal 

yang tidak di inginkan, tuntutan status sosial. Hubungan yang terjalin antara si 

pelaku pernikahan dini dan masyarakat bonto loe yaitu cenderung harmonis, 

mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat yakni mendapat perlakuan 

khusus atau penghargaan yang berbeda di bandingkan dengan remaja yang 

belum menikah.  

3. Winda desi arianti mahasiswa keperawatan, UIN Alauddin Makassar, menulis 

sebuah skripsi pada tahun 2018, yang berjudul “persepsi remaja tentang 

pernikahan dini di SMA pesantren guppi samata kacamatan somba opu 

kabupaten gowa”
8
 

Hasil penelitian oleh Winda Desi Arianti Menunjukkan bahwa SMA 

Pesantren guppy samata gowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, 

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek kognitif responden tentang pernikahn 

                                                           
7 
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5481/1/SELVI%20RAHAYU.pdf, di akses pada 

tanggal 25 februari 2020  

8
 Winda Desi Arianti, Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini, SMA Pesantren Guppy 

Samata Gowa http://repositori.uinalauddin.ac.id/12255/1/.pdf, di akses pada tanggal 25 februari 

2020. 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/5481/1/SELVI%20RAHAYU.pdf
http://repositori.uinalauddin.ac.id/12255/1/.pdf
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dini Nampak bahwa responden tentang pernikahan dini yaitu sebanyak 48 

orang. 

4. Ririn Anggreany mahasiswa peradilan agama, UIN Alauddin Makassar, 

menulis Sebuah Skripsi pada tahun 2016, yang berjudul “ Persepsi masyarakat 

islam dalam pernikahan dini di Kacamatan Pattalassang Kabupaten Gowa
9
 

Pokok masalah penelitian Ririn Anggraeny  adalah bagaimana persepsi 

masyarakat Islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang 

Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam 

beberapa sub masalah, yaitu Bagaimana persepsi masyarakat Islam terhadap 

pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, Apa dampak 

yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pernikahan dini pada masyarakat 

Pattallassang, Apa faktor penyebab terjadinya persepsi masyarakat terhadap 

pernikahan dini. 

5. Adliah tri utari mahasiswa Perbandingan mashab dan hukum, UIN Alauddin 

Makassar, menulis Skripsi pada 2019 yang berjudul “Pengaruh perkawinan di 

bawah umur terhadap kesejahtraan keluarga ( studi di pengadilan agama 

maros kelas IB).
10

 

Hasil penelitian Adliah Tri Utari menunjukkan bahwa faktor-faktor 

perkawinan di bawah umur yaitu faktor pribadi karena kenakalan remaja yang 

mengakibatkan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Faktor pribadi yang 

                                                           
9
 Ririn Aggreny, Persepsi Masyarakat Islam Dalam Pernikahan Dini, Kecamatan 

Pattalassang ,  http:// repisatori.uin-alauddin.ac.id/4369/1/Ririn%2520Anggareny.pdf. di akses 

pada tanggal 24 Februari 2021 
9
Adliah Tri Utari pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap kesejahtaan keluarga, 

PengadilanAgamaMaros.(http://repisatori.uinalauddin.ac.id/147481/1/ADLIAH%2520TRI%2520

UTARI%252010300115089.pdf. Di akses Pada tanggal  24 Februari 2021) 

http://repisatori.uinalauddin.ac.id/147481/1/ADLIAH%2520TRI%2520UTARI%252010300115089.pdf
http://repisatori.uinalauddin.ac.id/147481/1/ADLIAH%2520TRI%2520UTARI%252010300115089.pdf
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lain yaitu, karena pernikahan usia muda di anggap sebagai jalan keluar untuk 

menghindari dosa. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang 

tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya. Pengaruh perkawinan di bawah 

umur terhadap kesejahtraan keluarga adalah, di sebabkan beberapa hal seperti 

faktor pemikiran yang belum dewasa, ego yang tinggi, pemikiran yang masih 

labil, serta sulitnya menyatukan pendapat. Hal tersebut sangat mempengaruhi 

kesejahtraan keluarga, dimana salah satu tujuan perkawinan tentunya untuk 

membina keluarga yang harmonis.   

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksana penelitian dan mengungkap 

masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu di 

kemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan  penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah 

pada halaman sebelumnya, penulis dapat kemukakan sebagai berikut:   

a. Untuk menganalisa dan mengetahui dinamika sosial perkawinan anak 

di bawah umur. 

b. Untuk memahami dinamika sosial perkawinan anak di bawah umur  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis  

Kegunaan yang di peroleh di dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua 

antara lain: 
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1) Bagi program studi pengembangan masyarakat Islam konsentrasi 

kesejahtraan sosial UIN Alauddin Makassar menjadi referensi atau 

tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para 

mahasiswa mengenai dinamika sosial perkawinan anak  di Desa layoa 

Kecamatan Gantarangkeke kabupaten bantaeng. 

2) Menajamkan pisau analisa dan pengetahuan penulis tentang dinamika 

sosial perkawinan anak. 

3) Berfikir kritis mengenai tentang dinamika sosial perkawinan anak  

b. Kegunaan praktis 

1) Memberi informasi agar dapat memahami hakikat dari pada perkawinan 

sehingga dapat di inplementasikan di kehidupan 

2)  memberikan edukasi kepada orang tua yang mempunyai anak agar 

mempertimbangkan perkawinan anak di bawah umur 
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 BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Persepsi 

   Menurut Robbins, persepsi merupakan proses seseorang 

menginterpretasikan dan mengorganisir kesan dari panca indra dalam tujuan 

memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi juga dapat diartikan sebagai 

pandangan terhadap pelayanan yang telah diterima. Sangat memungkinkan bahwa 

persepsi konsumen terhadap pelayanan menjadi berbeda dari kenyataannya karena 

konsumen tidak mengetahui semua fakta yang ada atau telah salah dalam 

menginterpretasikan fakta tersebut. Persepsi sering kali berbicara lebih kuat dari 

pada fakta, sehingga menimbulkan kesan bahwa persepsi terlihat lebih bermanfaat 

dari pada menunjukkan fakta yang belum dapat diterima. 

    Persepsi tidak hanya tergantung pada sifat sifat rangsangan fisik tapi juga 

pada pengalaman dari sikap setiap individu.pengalaman dapat diperoleh dari 

semua perbuatannya di masa lampau atau dapat pula di pelajari, sebab dengan 

belajar seseorang akan memperoleh pengalaman.  hasil dari pengalaman yang 

berbeda beda akan membentuk suatu pandangan yang berbeda sehingga 

menciptakan proses pengamatan dalam perilaku yang berbeda pula.
11

 

1. Syarat terjadinya persepsi  

Adanya objek atau peristiwa sosial yang menimbulkan stimulus dan 

stimulus melalui alat indra reseptor.adanya perhatian individu adalah langkah 

                                                           
11

 Yustisia Kristina, Buku Ajar Studi ekowisata, CV Budi utama, Yoyakarta . Hal 150 



11 
 

 

 

pertama dalam mengadakan persepsi, tanpa perhatian tidak akan ada persepsi 

individu harus mempunyai perhatian pada objek yang bersangkutan.
12

  

2. Jenis jenis persepsi  

a. persepsi visual  

dari indera penglihatan yaitu mata, persepsi ini adalah yang paling awal 

berkembang pada bayi yang memengaruhi bayi dan balita untuk 

memahami dunianya.persepsi visual ialah hasil dari apa yang kita lihat 

baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan serta sesudah 

melakukan pada objek yang dituju. 

b. persepsi auditoria  

persepsi auditoria merupakan persepsi yang didapatkan dari indera 

pendengaran yaitu telinga. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari 

apa yang didengarnya 

c. persepsi perabaan  

persepsi perabaan merupakan persepsi yang didapatkan dari indera 

perabaan yaitu kulit, seorang dapat mempersiapkan sesuatu dari apa yang 

disentuhnya atau akibat persentuhan sesuatu dengan kulitnya. 

d. persepsi penciuman 

persepsi penciuman merupakan yang didapatkan dari indera penciuman 

yaitu hidung, seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang di 

cium. 

 

                                                           
12

 Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, Buku kedokteran EGC, Jakarta 10042. Hal 98 
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e. persepsi pengecapan 

persepsi penciuman merupakan jenis persepsi yang didapatkan dari indera 

pengecapan yaitu lidah, seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa 

yang di rasakan.
13

 

B. Masyarakat  

Masyarakat merupakan satu kelompok yang hidup secara bersama sama 

dalam satu wilayah serta kemudian membentuk sebuah sistem baik itu semi 

terbuka atau juga semi tertutup yang mana interaksi yang terjadi didalamnya 

iyalah antara individu individu terdapat dalam kelompok tersebut. 

Dengan secara etimologis kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu 

musyarat yang memiliki arti hubungan atau interaksi.sehingga definisi masyarakat 

tersebut satu kelompok manusia yang hidup dengan secara bersama sama disuatu 

daerah atau tempat serta juga saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. 

Suatu masyarakat terbentuk disebabkan karena tiap tiap manusia serta hasratnya 

untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia 

tersebut merupakan makhluk sosial yang secara kodrat saling membutuhkan 

antara satu dengan yang lainnya. 

 Menurut Paul B. harton pengertian masyarakat merupakan sekumpulan 

manusia yang relative mandiri, hidup bersama sama dalam waktu relative cukup 

lama, mendiami satu daerah atau wilayah tertentu mempunyai kebudayaan yang 

                                                           
13

 Wayan Candra, Psikologi, Landasan Keilmuan Praktek Keperawatan Jiwa, Andi 

Offeset, Yogyakarta 55281. Hal 99  
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sama, serta juga melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia 

tersebut.
14

 

1. Ciri ciri masyarakat 

a. Berada di wilayah tertentu 

Suatu kelompok masyarakat tersebut mendiami suatu daerah atau wilayah 

tertentu dengan cara bersama sama serta mempunyai suatu sistem yang 

mengatur hubungan antar individu. 

b. Hidup secara berkelompok  

Masyarakat ini merupakan makhluk sosial serta akan selalu membentuk 

kelompok yang berdasarkan kebutuhan bersama.kelompok masyarakat 

tersebut juga akan semakin besar serta berubah menjadi satu masyarakat 

yang sering tergantung antar satu sama lain  

c. Terdapat suatu kebudayaan  

Suatu kebudayaan ini hanya dapat tercipta bila terdapat masyarakat. Oleh 

sebab itu sekolompok manusia yang telah atau sudah hidup bersama di 

dalam waktu tertentu kemudian akan melahirkan suatu kebudayaan yang 

selalu mengalami penyesuaian serta juga di wariskan secara turun 

temurun. 

d. Terjadi perubahan  

Suatu masyarakat tersebut kemudian akan mengalami perubahan dari 

waktu ke waktu di sebabkan karna memang pada dasarnya masyarakat 

                                                           
14

 Adi Sutrisno, Pengantar Sosiologi Ekonomi dan Budaya, Intelegensi Media, Metro 42 

malang. Hal 101 
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mempunyai sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat itu 

akan di sesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya itu telah ada . 

e. Terdapat interaksi sosial  

Interaksi sosial ini akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi 

tersebut dapat atau bisa terjadi bila individu-individu itu saling bertemu 

antara satu dengan lainnya 

f. Terdapat pemimpin 

Aturan serta norma di butuhkan di dalam suatu masyarakat supaya 

kehidupan harmonis bisa atau dapat terwujud. Untuk itu, maka di 

butuhkan pemimpin untuk kemudian menindaklamjuti hal-hal yang telah 

atau sudah di sepakati sehingga kemudian bisa atau dapat berjalan sebagai 

mana mestinya. 

g. Terdapat stratafikasi sosial 

Didalam masyarakat tersebut juga kemudian akan terbentuk golongan 

tertentu, baik itu dengan berdasarkan tugas serta tanggung jawab, maupun 

juga religiusitasnya. Dalam hal ini stratafikasi ini di lakukan dengan 

menempatkan individu pada posisi tertentu itu sesuai dengan ke ahlian 

serta kemampuannya. 

2. Jenis-jenis masyarakat 

a. Masyarakat primitive  

Masyarakat primitive merupakan jenis masyarakat yang di dalamnya itu 

belum terjadi perkembangan yang berarti di dalam ilmu pengetahuan 

serta teknologi di dalam kehidupan mereka. Umumnya masyarakat ini 
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masih terisolasi serta sangat jarang berinteraksi itu dengan masyarakat 

lainnya di luar komunitas meraka. Di bawah ini merupakan ciri-ciri 

masyarakat primitive di antaranya sebagai berikut; 

a). masyarakatnya masih miskin ilmu serta harta 

b). berpatokan kepada budaya nenek moyang 

c). menolak budaya asing di dalam komunitasnya 

d).pemimpinnya di pilih dengan berdasarkan garis keturunan  

b. masyarakat modern  

umumnya masyarakat tersebut juga sangat terbuka dengan hal hal yang 

baru serta sering berinteraksi itu dengan masyarakat luar. Berikut ciri ciri 

masyarakat modern diantaranya 

1. Masyarakat sangat terbuka dengan hal hal baru tiap  

2. Tiap individu dalam masyarakat modern sangat menghargai waktu. 

3. Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya 

4. Lebih mengandalkan logika serta tindakan rasional 

5. Masyarakat terdiri dari segala macam suku serta golongan  

c. masyarakat madani 

masyarakat madani merupakan masyarakat yang sudah menerima segaa 

macam bentuk kemajuan juga bisa atau dapat memanfaatkannya yakni 

sebagai kebutuhan. Masyarakat madani ini merupakan golongan tertinggi 

dalam kehidupan, alasan hal tersebut diungkapkan karena dalam 

masyarakat madani ini bukan hanya menerima perubahan sosial tetapi juga 
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mampu untuk melakukan filtrasi dalam perubahan yang dianggap sesuai 

maupun tidak. 

d. Masyarakat majemuk  

Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang bersatu disebabkan 

banyak sekali perbedaan didalamnya, masyarakat tersebut kemudian 

cenderung melakukan hubungan sosial yang terbatas untukbisa atau dapat 

menghindari konflik sosial yang ada. Masyarakat majemuk selalu saja 

diibaratkan sebagai masyarakat yang terbentuk dalam ruang lingkup yang 

sangat besar, tanpa adanya perbedaan wilayah.
15

 

C. Pengertian Perkawinan Anak  

Perkawinan anak adalah kebiasaan dimana anak-anak dibawah umur, 

sering sebelum masa pubertas, di kawinkan atau di tunangkan dengan orang lain 

yang lebih tua atau dengan di bawah umur lainnya. Sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, anak di defenisikan sebagai 

seseorang yang berusia 18 tahun,termasuk yang masih di dalam kandungan. 

Anak-anak secara otomatis tidak memiliki kemampuan untukmemberikan 

persetujuan sehingga pernikahan anak dianggap menyalahi aturan pernikahan 

yang mengharuskan persetujuan secara sadar dari kedua belah pihak.  

Biasanya pernikahan anak identik dengan perjodohan yang di lakukan oleh 

orang tua dengan alasan ekonomi. Anak-anak perempuan dari keluarga miskin 

berisiko dua kali lebih besar terjerat dalam pernikahan anak. 

                                                           
15

 Nurul akhmad, Dinamika Masyarakat, Alprin, Semarang Jawa Tengah 50241. Hal 73  
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Pernikahan anak, atau sering di sebut perkawinan dini, merupakan praktik 

tradisional yang telah lama di kenal dan tersebar luas si seluruh belahan dunia. 

Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak 

perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan 

perempuan yang di lakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan. 

Perkawinan anak di defenisikan sebagai perkawinan yang di lakukan di bawah 

usia 18 tahu, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap 

memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuh anak. 
16

 

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa 

di jaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang Undang-Undang Dasar 1954 

dan Konversi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Adalah Putra 

Kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Anak merupakan potret masa depan 

bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, shingga setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta 

berhak mendapat perlindungan hukum. 

Upaya perlindungan terhadap anak perlu di laksanakan sedini mungkin, 

yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 

Hal ini bertitik tolak dari konsepsi Undang-Undang perlindungan anak juga harus 

juga meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas 

nondeskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, 
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 https://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan anak&ved. Di akses pada tanggal  24 

februari 2021.  
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kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat 

anak.  

Di antara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah 

tentang pernikahan anak di bawah umur. Pada prinsipnya, perkawinan anak di 

bawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit sedikit berakhir dengan 

perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, perkawinan anak di bawah 

umur di anggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigm tersebut, di antara 

upaya yang dapat di lakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam 

perkawinan anak di bawah umur harus di waspadai secara serius.
17

  

1. Dampak Perkawinan anak bagi anak 

a.  Dampak Positif bagi anak 

Dampak positif dalam pernikahan dini, diantaranya :  

1. Dukungan kejiwaan/psikologi : Dengan dukungan kejiwaan maka dapat 

melatih kecerdasan emosional dan spiritual dalam diri setiap pasangan.  

2. Dukungan ekonomi : Dengan menikah di usia dini dapat meringankan 

beban ekonomi menjadi lebih menghemat.  

3. Kebebasan yang terarah : Dengan berada jauh dari rumah maka 

menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk 

menjalani hidup mereka secara finansial dan emosional.  

4. Belajar menjadi dewasa di usia dini : Banyak pemuda yang masa 

sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua 

mereka, disini mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa 
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 Mardi Candra. Aspek Perlindungan Anak Indonesia,  Kencana, Jakarta timur 13220. 
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bergantung pada orang tua. 5. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina 

dan lain-lain. 

b. Dampak negatif bagi anak 

1. Dampak negatif dari perkawinan anak beresiko kepada kesehatan 

2. Pengantin muda memiliki keterbatasan akses penggunaan kontrasepsi 

serta layanan informasi kesehatan reproduksi.  

3. Mayoritas terpapar hubungan seksual pada usia awal dan sering serta 

mengalami kehamilan berulang dan melahirkan sebelum mereka 

matang secara fisik dan psikologis, dan juga kematian bayi dua kali 

lebih tinggi pada bayi yang sangat muda.  

4. Wanita muda hamil dari komunitas yang lebih miskin delapan kali 

lebih kecil kemungkinannya untuk melahirkan dengan bantuan dukun 

yang terlatih. 

5. Kehilangan kesempatan pendidikan dan pembangunan sosial.  

6. Anak-anak dari ibu muda yang tidak berpendidikan juga kecil 

kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan juga kecil 

kemungkinannya untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi 

mengabdikan siklus rendahnya tingkat melek dan peluang mata 

pencaharian yang terbatas. Perkawinan anak membuat masyarakat 

tidak memiliki kontribusi intelektual dan finansial / mata pencaharian 

anak perempuan dan keturunan mereka.
18
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 http://ppkg.lppm.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/37/2019/12/pernikahan 
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D. Teori perubahan Sosial 

Menurut parsudi suparlan mengemukakan bahwa perubahan sosial 

merupakan wujud dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial. Termasuk di 

dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan 

kependudukan.
19

 

Perubahan sosial merupakan sebuah isu yang tidak akan pernah selesai 

untuk di perdebatkan. Ada sekelompok orang yang optimis dengan perubahan 

sosial, ada pula sekolompok yang lain justru pesimis dengan perubahan sosial. 

Perubahan sosial menyangkut kajian dalam ilmu sosial yang meliputi tiga dimensi 

waktu yang berbeda: dulu (past), sekarang (present), dan masa depan (future). 

Untuk itulah, masalah sosial yang terkait dengan isu perubahan sosial merupakan 

masalah yang sulit di atasi dan di antisipasi.
20

 

Kajian sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut terkait dengan apa yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat karena manusia merupakan mahluk yang mengalami 

perubahan. Artinya tidak ada manusia yang tudak mengalami perubahan pada 

aktivitas kehidupan sehari-harinya. Perubahan tersebut tidak saja pada tingkat 

makro melainkan pada tingkat mikro. Perubahan dapat juga terjadi dari segala 

aspek baik dari aspek yang, maupun aspek yang sangat sempit. Aspek dapat 

berupa aspek prilaku dan pemikiran yaitu pada aspek sempit, dan pada aspek 

secara luas terjadi kepada aspek struktur yang mempengaruhi perkembangan 

dalam kehidupan masyarakat. 
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 http://blog.ruangguru.com/7-pengerrtian-perubahan-sosial-menurut-para-ahli, diakses 

pada tanggan 16 Februari 2020.  
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.Nanang martono “sosiologi perubahan sosial”(rajagrafindo persada Jakarta) hal.2
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Manusia adalah mahluk yang dinamis, artinya tidak ada manusia yang 

melakukan perubahan dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Perubahan sosial 

terjadi karena manusia bagian dari pada gejala perubahan sosial dan perubahan 

yang terjadi tidak saja satu sisi melainkan banyak sektor dan faktor yang 

mengalami berbagai perubahan di berbagai bidang yang lain  

Menurut Farley (1990:626) dalam sztompaka (2004:5), bahwa perubahan 

sosial merupakan perubahan kepada pola prilaku, hubungan sosial, lembaga dan 

struktur sosial pada waktu tertentu. Hal tersubut terkait dengan adanya perubahan 

kepada interaksi dalam masyarakat ketika meraka melakukan tindakan dalam 

masyarakat itu sendiri. 

1. Kategori perubahan sosial 

a. Immanent change 

Perubahan sosial merupakan perubahan yang tidak saja terjadi dalam 

kehidupan masyarakat kecil melainkan perubahan juga terjadi pada masyarakat 

yang besar, artinya pada masyarakat pasti mengalami perubahan, karena 

masyarakat karna masyarakat tidak bersifat statis akan tetapi bersifat 

dinamis.immanent change adalah salah satu kategori dalam perubahan sosial, 

yaitu perubahan sosialyang berasal dari sistem itu sendiri dengan sedikit atau 

tanpa inisiatif dari luar. Artinya perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat di pengaruhi oleh faktor dari dalam itu sendiri. 

b. Selective contact change 

Perubahan sosial banyak faktor atau sektor yang mempengaruhi dalam 

aktivitas kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial  yang di pengaruhi oleh faktor 
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dari luar atau pihak luar. Secara tidak sadar dan spontan perubahan sosial yang 

terjadi membawa ide atau gagasan yang baru dalam aktivitas kehidupan 

masyarakat. 

c. Directed contact change 

Kategori dalam menganalisis perubahan sosial tidak saja di alokasikan dua 

yang telah kita bicarakan di atas melainkan, kita bisa menganalisis perubahan 

sosial dari kategori directed contact change. Yang di maksud dengan directed 

contact change, merupakan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat karena adanya faktor atau ide serta gagasan yang baru dari luar yang 

di lakukan dengan sengaja (outsider). Seorang warga  masyarakat yang masih 

bersahaja susunannya, secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-

kelompok kecil kecil lain secara terbatas. Kelompk sosial termasuk biasanya 

adalah atas dasar kekerabatan, usia seks dan kadang-kadang atas dasar perbedaan 

pekerjaan atau kedudukan. Keanggotaan masing-masing kelompok sosial tadi  

memberikan kedudukan atau prestise tertentu yang sesuai dengan adat istiadat dan 

lembaga kemasyarakatan didalam masyarakat. Namun, yang penting adalah 

bahwa keanggotaan pada kelompok sosial (termasuk pada masyarakat-masyarakat 

yang masih sederhana) tidak selalu bersifat sukarela. Dalam masyarakat yang 

sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu 

sekaligus, misalnya atas dasar seks, ras, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam hal 

lain seperti dibidang pekerjaan, rekreasi dan sebagainya, keanggotaannya bersifat 

sukarela.  Dengan demikian, terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi 

individu-individu tadi sehubungan dengan keanggotaan kelompok sosial yang 
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tertentu sehingga bagi individu terdapat dorongan-dorongan tertentu pula sebagai 

anggota suatu kelompok sosial. Suatu ukuran lainnya bagi si individu adalah 

bahwa dia merasa lebih  tertarik pada kelompok-kelompok sosial yang dekat 

dengan kehidupan seperti keluarga, kelompok kekerabatan dan rukun tetangga, 

daripada  misalnya  dengan suatu perusahaan besar atau negara. Apabila 

kelompok sosial dianggap sebagai kenyataan didalam kehidupan 

manusia/individu, juga harus diingat pada konsep-konsep dan sikap-sikap 

individu terhadap kelompok sosial sebagai kenyataan subjektif yang penting 

untuk memahami gejala kolektivitas.  

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal 

kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tak mungkin tidak 

berurusan dengan hasil-hasil  kebudayaan. Setiap hari orang melihat, 

mempergunakan, dan bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan. Namun, 

apakah yang disebut kebudayaan tadi? Apakah masalah tersebut penting bagi 

penyelidikan terhadap kebudayaan ?  

Kebudayaan sebenarnya secara khusus dan lebih teliti dipelajari oleh 

antropologi budaya. Akan tetapi, walaupun demikian, seseorang yang 

memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi sehingga memusatkan 

perhatiannya terhadap masyarakat, tak dapat menyampingkan kebudayaan dengan 

begitu saja karena didalam kehidupan nyata, keduanya tak dapat dipisahkan dan 

selamanya merupakan dwitunggal. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama 

yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak  

mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat 
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sebagai wadah dan pendukungnya. Walaupun secara teoretis dan untuk 

kepentingan analitis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari 

secara terpisah. 

Dua orang antropolog terkemuka, yaitu Melville J. Herskovits dan 

Bronislaw Malinowski, mengemukakan bahwa Cultural Determinism berarti 

segala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukan adanya oleh 

kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kemudian, Herkovits memandang 

kebudayaan sebagai sesuatu yang super-organic karena kebudayaan yang turun 

temurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus, walaupun orang-orang yang 

menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan 

kelahiran. Pengertian kebudayaan meliputi bidang yang luasnya seolah-olah tidak 

ada batasnya. Dengan demikian, sukar sekali untuk mendapatkan pembatasan 

pengertian atau defenisi yang tegas dan terinci yang mencakup segala sesuatu 

yang seharusnya termasuk dalam pengertian tersebut. Dalam pengertian sehari-

hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama seni 

suara dan seni tari. Akan tetapi, apabila istilah kebudayaan diartikan menurut 

ilmu-ilmu sosial, kesenian merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan.  

Kata “kebudayaan”  berasal dari (bahasa Sansekerta) buddhaya yang 

merupakan bentuk jamak “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan 

diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. 

Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama 

artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin colore. Artinya mengolah atau 

mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu 
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colore kemudian culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia 

untuk mengolah dan mengubah alam. 

Seorang antropolog  lain, yaitu E. B. Tylor (1871), pernah mencoba 

memberikan defenisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terjemahaannya): 

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta 

kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarkat. 

Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau 

dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari 

segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif. Artinya, 

mencakup segala cara-cara atau pola-pola berfikir, merasakan, dan bertindak. 

Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek 

kebudayaan sebagai rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi, dan 

sebagainya. Seorang sosiolog mau tidak mau harus menaruh perhatian juga pada 

hal tersebut. Akan tetapi, dia terutama akan menaruh perhatian pada perilaku 

sosial, yaitu pola-pola perilaku yang membentuk struktur sosial masyarakat. Jelas 

bahwa peerilaku manusia sangat dipengaruhi oleh peralatan yang dihasilkannya 

serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya atau didapatkannya. Namun, seorang 

sosiolog lebih menaruh pada perilaku sosial. 

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskaan kebudayaan 

sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat 

menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah 
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(material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya 

agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.  

Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah-kaidah dan 

nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan 

dalam arti yang luas. Didalamnya termasuk misalnya saja agama, ideology, 

kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa 

manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, cipta merupakan 

kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, 

dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Cipta 

merupakan, baik yang berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk 

langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Rasa dan cinta dinamakan pula 

kebudayaan rohaniah (spiritual atau immaterial culture). Semua karya, rasa, dan 

cipta dikuasai oleh karsa orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai 

dengan kepentingan sebagian besar atau dengan seluruh masyarakat.  

Pendapat tersebut diatas dapat saja dipergunakan sebagai pegangan. 

Namun demikian, apabila dianalisis  lebih lanjut, manusia sebenarnya mempunyai 

segi materil dan segi spiritual didalam kehidupannya. Segi materiil mengandung 

karya, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda maupun 

lainnya yang berwujud benda. Segi spiritual manusia mengandung cipta yang 

menghasilkan ilmu pengetahuan, karsa yang menghasilkan kaidah kepercayaan, 

kesusilaan, kesopanan, dan hukum serta rasa yang menghasilkan keindahan. 

Manusia berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan melalui logika, menyerasikan 

perilaku terhadap kaidah-kaidah melalui etika, dan mendapatkan keindahan 
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melalui estetika. Hal itu semuanya merupakan kebudayaan yang juga dapat 

dipergunakan sebagai patokan analisis. 

Kebudayaan sebagaimana diterangkan diatas dimiliki oleh setiap  

masyarakat. Perbedaanya terletak pada kebudayaan masyarakat yang satu lebih 

sempurna daripada kebudayaan masyarakat lain, didalam perkembangannya untuk 

memenuhi segala keperluan masyarakanya. Didalam hubungan diatas, biasanya 

diberikan nama “peradaban” (civilization) kepada kebudayaannya yang telah 

mencapai taraf perkembangan teknologi yang sudah lebih tinggi.  

Untuk kepentingan analisis, maka dari sudut struktur dan tingkatan dikenal 

adanya super-culture biasanya dapat  dijabarkan kedalam cultures yang mungkin 

didasarkan pada kekhususan daerah, golongan etnik, profesi, dan seterusnya. 

Didalam suatu culture mungkin berkembang lagi kebudayaan-kebudayaan khusus 

yang tidak bertentangan dengan kebudayaan “induk”, yang lazimnya dinamakan 

sub-culture. Akan tetapi, apabila kebudayaan khusus tadi bertentangan dengan 

kebudayaan “induk”, gejala  tersebut disebut counter culture. 

Counter culture tidak selalu harus diberi arti negatif karena adanya gejala 

tersebut dapat dijadikan pertunjuk bahwa kebudayaan induk dianggap kurang 

dapat menyerasikan diri dengan perkembangan kebutuhan. Secara analitis dapat 

diadakan pembedaan antara penyimpangan dengan penyelewengan, keduanya 

merupakan counterculture. Kalau ada unsur kebudayaan luar ingin diperkenalkan 

kedalam suatu masyarakat, pertama-tama harus dicegah  pengualifikasian unsur 

tersebut sebagai  penyelewengan.oleh karena itu, didalam memperkenalkan unsur  

kebudayaan yang relatif baru, senantiasa harus ditonjolkan manfaat atau kegunaan 
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riel yang ternyata lebih besar bila dibandingkan dengan unsur kebudayaan lama 

(adat-istiadat yang telah tertanam). 
21

 

E. Perkawinan Anak dalam Pandangan Islam 

Perkawinan anak masih menjadi persoalan dan bahan perdebatan. Wilayah 

kajiannya mencakup berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak, seperti 

lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga ke agamaan. Berkaitan dengan 

isu ini, umat islam terpolerasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang 

memperbolehkan dan kelompok yang melarang adanya model perkawinan anak. 

Misalnya, hasil Muktamar Nahdatul Ulama ke 32 di Makassar memperbolehkan 

perkawinan anak, dengan dasar hadis yang mengisahkan aisyah yang di nikahi 

nabi Muhammad  saw. Ketika berumur 6 tahun, meskipun baru hidup bersama 

ketika mencapai umur 9 tahun. Sedangkan majelis tajrih muhammadiyah menilai 

bahwa pernikahan nabi Saw. Dengan Aisyah ra. Tidak dapat di jadikan dasar 

argumentasi di perbolehkannya pernikahan di bawah umur. Hadis yang 

menyatakan bahwa Aisyah menikah pada usia 6 tahun di nilai janggal dan perlu 

penelitian lebih lanjut.  

Kelompok yang mendukung perkawinan anak, berpijak pada sejumlah 

dalil baik dari al-Qur‟an Kelompok yang memperbolehkan pernikahan dini 

mendasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pertama, alasan teologis, yaitu 

mengacu pada al-qur‟an Dalam Q.S at-Thalaq 65:4. 

َّٰٓـئِ لهَۡ  شۡهُرٖ وَٱلَّ
َ
َٰدةَُ أ تُهُيَّ خلََ َّٰٓـئِ يهَسِۡيَ وِيَ ٱلىَۡحِيضِ وِي نسَِّانٓكُِهۡ إنِِ ٱرۡثبَۡجُهۡ فعَدَِّ يََضِۡيََۚ وَٱلَّ

مۡرهِۦِ يسُۡر 
َ
ۥ وِيۡ أ ُ َ يََۡعَل لََّّ َۚ وَوَي يَجَّقِ ٱللََّّ ن يضََعۡيَ حَۡۡنهَُيَّ

َ
جَنهُُيَّ أ

َ
حَۡۡالِ أ

َ
َٰتُ ٱلۡۡ وْلَ

ُ
 ا  وَأ
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 Irwan dan indraddin “strategi dan perubahan sosial” (deepublish cv budi utama 
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Terjemahannya. 

      Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-

perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai 

mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa 

kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya.
22

 

 Ayat di atas berbicara masalah iddah bagi perempuan yang sudah 

monopause dan perempuan yang belum haid. Secara tidak langsung ayat di atas 

memberikan gambaran bahwa perkawinan dapat dilakukan pada usia belia, karena 

iddah hanya dapat diberlakukan kepada perempuan yang telah kawin kemudian 

bercerai. Dan yang menjadi ukuran melakukan hubungan biologis adalah 

kesempurnaan postur tubuhnya (iktimal binyatiha), dan hadits yang menyinggung 

perkawinan Aisyah ra. syarat yang menjadi walinya adalah ayahnya sendiri, atau 

kakek dari pihak ayah.11 Kedua, alasan moral, pernikahan dini dapat 

meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan 

remaja. Dengan perkawinan anak, perilaku seks bebas dan kehamilan di luar 

perkawinan dapat dikurangai. Selain itu, resiko gangguan kehamilan, kematian 

janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah. Keempat, alasan ideologis, bahwa 

perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Umat 

yang kaum mudanya melakukan perkawinan anak, akan mengalami peningkatan 

populasi yang lebih besar dari umat lainnya.
23
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Perkawinan merupakan syariat yang telah di tetapkan Allah Swt. Agar 

hubungan suami istri di kalangan manusia menjadi sah dan tidak di anggap zina. 

Dalam ajaran islam, perzinahan merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar. 

Selain itu, perkawinan dapat menyebabkan hubungan di antara manusia menjadi 

terarur. Di antara bentuk keteraturan yang di sebabkan oleh perkawinan adalah 

mudahnya pembagian harta waris sebagai mana di pahami, di antara sebab 

seorang mendapatkan harta warisan yaitu karena ikatan perkawinan. 

1. Hukum perkawinan dalam Islam 

a. mubah 

Perkawinan hukum asalnya adalah mubah (boleh), pada prinsipnya, setiap 

manusia yang memiliki persyaratan untuk menikah, di bolehkan untuk menikahi 

seorang yang menjadi pilihannya. hal ini di dasarkan atas firman Allah Swt. 

Dalam Al-Quran surah an-Nisa‟[4] ayat 3 berikut ini: 

َٰعَ   َٰحَ وَرُبَ ْ وَا طَابَ مكَُه وِّيَ ٱمنّسَِاءِٓ وَدۡنَََٰ وَخلَُ ْ فِِ ٱلۡۡتَََٰمَََٰ فَٱًكِحُوا لََّّ تُقۡسِطُوا
َ
 فنَنِۡ وَإِنۡ خِفۡجُهۡ أ

َٰحِدَ  لََّّ تَعۡدِلوُاْ فنََ
َ
لََّّ تَعُولوُاْ  خِفۡجُهۡ أ

َ
دۡنَََّٰٓ أ

َ
َٰلكَِ أ ٌُكُهَۡۚ ذَ َٰ يمَۡ

َ
وۡ وَا مَنَكَتۡ أ

َ
 ةً أ

Terjemahannya :  

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau 

empat. Tetatpi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 

maka (nikailah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang 

kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 

berbuat zalim..
24

 

 

b. Sunnah 

Perkawinan hukumnya sunnah bagi mereka yang telah mampu dan 

berkeinginan untuk menikah dan seandainya tidak menikah tidak khawatir berbuat 
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zina. Perkawinan yang di lakukannya mendapat pahala dari Allah Swt. Hal ini di 

dasarkan pada sabda rasulullah dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh 

semua ahli hadis dari abu hurairah, لٌا لال: لال عٌَ تعالى االله رظى هسعود بي االله عبد عي 

 وهي للفرج واحصي للبصر اغط فاًَ فلٍتسوج الباءة هٌكن هٌاستطع الشباب ٌاهعشرا "وسلن علٍَ االله رسول

   (علٍَ هتفك) ء وجا فاًَ بالصوم فعلً ٌستطع لن

 Terjemahannya 

 “hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu atau 

berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah, karena 

sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan mata 

terhadap orang yang tidak halal di lihat dan akan memeliharanya dari 

godaan syahwat
25

.  

 

c. Wajib 

Perkawinan yang wajib di lakukan seorang yang sudah memiliki 

kemampuan baik secara materi maupun secara mental dan seandainya tidak segera 

menikah di khawatirkan berbuat zina. Jika ia menangguhkannya, justru di 

khawatirkan akan terjerumus kedalam perzinaan atau perbuatan dosa lainnya. 

d. Makruh  

Perkawinan menjadi makruh hukumnya apabila di lakukan oleh orang-

orang yang belum mampu melangsungkan perkawinan. Kepada mereka di 

anjurkan untuk berpuasa 

e. Haram  

Perkawinan menjadi haram hukumnya apabila di lakukan oleh seseorang 

yang bertujuan tidak baik dalam dalam perkawinannya, misalnya untuk menyakiti 

hati seseorang. Perkawinan dengan motivasi yang demikian di larang oleh ajaran 
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islam dan  sangat bertentangan dengan tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri. 

Tujuan perkawinan adalah sebagaimana sebagaimana firman Allah Swt. Dalam 

Al-Quran Surah ar-rum 30 ayat 21 sebagai berikut. 

وَدَّ  ٌَكُه وَّ ْ إلَِۡۡهَا وجََعَلَ بيَۡ ا مّتِسَۡكٌُوُٓا َٰجر زۡوَ
َ
ًفُسِكُهۡ أ

َ
نۡ خَنقََ مكَُه وِّيۡ أ

َ
َٰجٍِۦِٓ أ َۚ إنَِّ وَوِيۡ ءَايَ ةر وَرحََۡۡةً

رُونَ   َٰتٖ مّقَِوۡمٖ يَجَفَكَّ َٰلكَِ لَأٓيَ  فِِ ذَ
 

Terjemahannya  

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

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

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
26

 

 

Dari ayat tersebut dapat di simpulkan bawha tujuan perkawinan adalah 

tercptanya ketentraman. Cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. 

Termasuk kedalam perkawinan yang di haramkan ialah perkawinan yang di 

lakukan dengan maksud menganiaya dan mengambil alih harta orang. Hal ini di 

sebabkan niat perkawinan tersebut bukan karna Allah Swt, tetapi hanya karna 

harta atau materi.
27

 

Agama islam adalah agama fithrah, dan manusia di ciptakan Allah 

SWT cocok dengan fithrah ini, karena itu Allah SWT menyuruh manusia untuk 

menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan 

penyimpangan sehingga manusia dapat berjalan di atas fithrahnya. 

Perkawinan adalah fithrah kemanusiaan, maka dari itu islam 

menganjurkan untuk nikah karena merupakan gharizah insyaniah (naluri 

kemanusian). Bila gharizah ini tidak di penuhi dengan jalan yang sah yaitu 
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perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak 

menjerumuskan ke lembah hitam.  

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-

Qur‟an dan As-sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan 

naluri manusia yang asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Jadi 

orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau perempuan.  

Rasulullah Saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras 

kepada orang yang tak mau menikah. Anas bin malik ra. berkata : Rasulullah 

SAW memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan 

larangan yang keras.  

Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, maka jalan yang 

sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang 

perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara 

orang sekarang inidengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, lesbi, homo,dan lain 

sebagainya yang telah menyimpang dan di haramkan oleh islam. Untuk 

membentengi ahlak yang luhur, sasaran utama dari yang di syariatkan perkawinan 

dalam islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari 

perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokkan martabat 

manusia yang luhur.  

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya yang juga 

menjadi harapan suami-istri. Dalam bahasan ini ada lima tujuan sebagai berikut. 

 

a.  Menyempurnakan ahlak 
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 Pernikana dalam islam adalah sarana efektif untuk memperbaiki moral 

atau ahlak masyarakat kea rah yang lebih baik. Moralitas masyarakat bisanya di 

tentukan oleh kedewasaan kaum mudanya untuk hidup dengan ahlak yang baik. 

b. Menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama 

Menikah bertujuan meningkatkan ibadah seorang hamba di hadapan 

Tuhannya. Mengenai hal ini, hadis nabi menegaskan, “apabila seseorang 

melaksankan pernikan, beratri telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka 

hendaklah dia menjaga separuh separuh yang lain dengan bertakwa kepada Allah” 

(HR. baihaqi dari anas bin malik). “perkawinan menurut hukum islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk menasehati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” jadi pernikahan 

merupakan termasuk suatu tuntunan agama yang penting untuk diterapkan oleh 

setiap muslim. 

c.  Melahirkan keturunan yang mulia 

Al-quran menyebutkan bahwa pernikahan umat manusia adalah sebagai 

fitrah yang berpasang-pasangan dan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang 

baik-baik. Aspek keturunan yang menjadi tujuan pernikahan sering di 

salahpahami oleh kebanyakan umat islam dengan mempopulerkan jargon 

“memperbanyak keturunan” sebagai aspek penting dalam pernikahan. Padahal, 

keturunan yang paling penting di harapkan dalam tuntunan islam adalah dari segi 

kualitas, baik secara iman maupun ahlak, baik duniawi maupun ukhrawi.  

Memperbanyak keturunan jika tidak berkualitas apalah daya justru hanya 
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membuat bumi ini tambah sesak karna semakin membengkaknya jumlah 

penduduk di dalamnya. 

d. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fisik dan non fisik 

Secara fisik, ada penelitian yang menyebutkan bahwa hubungan seksual 

suami istri dapat menciptkan kesehatan dalam sejumlah organ tubuh manusia. 

Kesehatan yang di rasakan tidak terbatas secara fisik saja, tetapi juga kesehatan 

secara non fisik, seperti terhindar dari dari perzinahan yang dilarang oleh syariat 

islam. Pernikahan berfungsi memperkokoh ketahanan jasmani dan rohani umat 

manusia agar dapat terlindung dari berbagai macam penyakit (rohani dan jasmani) 

dalam dirinya. 

e.  Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru 

Setiap orang tua berharap kelak anak-anaknya menjadi generasi yang 

sukses dan lebih baik dari pada yang telah di capai mereka selama ini. Tidak 

tanggung-tanggung, segala orientasi keuangan keluarga biasanya di proyeksikan 

untuk membesarkan, mendidik, dan membuat anaknya sukses di masa depan.
28
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penilitian  

Jenis penelitian adalah penilitian kualitatif, yaitu suatu penelitian 

kontekstual yang menjadikan manusia instrument dan di sesuaikan dengan situasi 

yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya 

persifat kualitatif 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan 

format deskriptif kualitatif. Whitney yang di kutip muh. Kholifah mustamin 

berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pencerian fakta 

dengan interpensi yang tepat, penelitian deskriptif masalah-masalh dengan 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Penilitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan meringkas berbagai kondisi, sebagia situasi atau berbagai 

fenomena realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda, atau 

gambaran dan kondisi, situasi atau fenomena tertentu.
29

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan 

penelitian kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi, dan kejadian perkawinan 

anak 

2. Lokasi penelitian  

 Penelitian akan di laksanakan di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten bantaeng. Pemilihan lokasi di dasarkan pada pertimbangan lebih muda 
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untuk jangkauan informasi dan pengumpulan data, serta di anggap perlu untuk 

melakukan penelitian mengenai dampak pernikahan anak di tinjau dari aspek 

sosial. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan ini di gunakan pada proposal ini adalah pendekatan untuk 

membahas  objek penelitian. Pendekatan keilmuan yang penulis maksud adalah 

Ilmu Kesejahtraan Sosial. Ilmu Kesejahtraan Sosial adalah ilmu terapan yang 

mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran, serta metodologi yang 

dapatdi manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

C. Sumber data  

a.  Sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung oleh penulis 

dilapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan 

wawancar, observasi, dan hasil wawancara oleh informan yang penulis 

tetapkan. Adapun informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data 

primer adalah stakeholder Kantor Urusan Agama kabupaten bantaeng 

kacamatan Gantarangkeke Desa Layoa, tokoh masyarakat desa layoa, orang 

tua anak yang melakukan perkawinan anak dan anak sebagai korban 

perkawinan anak. 

b. Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulakan untuk melengkapi 

data primer yang di peroleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang 

terkait dengan permasalahan yang di teliti, yaitu bersumber dari profil desa 
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D. Metode pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a) Observasi (Pengamatan) 

Obersevasi merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan langsung tentang fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian. 

b) Wawancara  

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicacat atau 

direkam dengan alat perekam. Anggapan yang perlu dipengang oleh penulis 

dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa apa yang nyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

2. Bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan 

penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penulis. 

Wawancara yang dimaksudkan untuk dapat memperoleh suatu data berupa 

informan,selanjutnya penulis dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut 

melalui pengolahan data secara komfrensif. Informan yang akan diwawancara I 

sebanyak 7 orang masing-masing. 

c) Dokumentasi  
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 Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data yang 

membutuhkan baik data-data tertulis, gambar, suara,maupun gambar dan suara. 

Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada seperti 

dokumen-dokumen yang tetulis dalam hubungannya dengan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

E. Instrument Penelitian 

 Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang 

bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian yang sebenarnya. 

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Data 

yang diperoleh melalui penelitian akan diolahh menjadi suatu informasi yang 

merujub pada hasi penelitian nantinyya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data 

dibutuhkan beberapa instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup 

valid dan akurat dalam suatu penelitian. 

 Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrument 

yang digunakan, karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan 

ini meliputi; wawancara, dengana daftar pertanyaan penelitian yang telah 

dipersiapkan, kamera (dokumentasi), alat perekam, pulpen, dan buku catatan. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Teknik pengelolan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. 

Analis data merupakan upaya untuk mencapai dan mendata secara sistematis 

catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lain-lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya 
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sebagai temuan bagi yang lain. Tujuan analis data untuk menyederhanakan data 

dalam bentuk untuk yang mudah dibaca dan di implementasikan. 

 Adapun teknis analisis data dalam pemelitian kualitatif secara umum 

dimulai dari analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan 

trialugasi. Kegiatan-kegiatan analisis data selama pengumpulan meliputi: 

menetapkan fokus penelitian, penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan 

data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, 

penetapan sasaran pengumpulan data (informan, situasi dan dokumen). Adapun 

tahapan analis data yaitu sebagai berikut: 

a. Penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. 

b. Reduksi data dalam proses penelitian dapat melakukan pemilihan data 

yang hendak dikode mana yang dibuang mana yang merupakan ringkasan, 

cerita-cerita apa yang berkembang. 

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan sebenarnya dari satu kegiatan yang 

utuh dan kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama ada kegiatan 

berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan di 

lapangan yang ada. 
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BAB IV 

PRESEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI DESA 

LAYOA KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG 

A. Gambaran Umum Desa Layoa 

1.  Sejarah Desa Layoa 

Pada awalnya Desa Layoa termasuk dalam kecamatan pa‟jukukang. yang  

di jadikan sebagai desa persiapan pada tahun1989 dengan kepala desa pertama 

bernama M. Saing. Kemudian pada tahun 2001 Desa Layoa di tetapkan menjadi Desa 

di bawah naungan kecamatan gantarangkeke (pemekaran dari kecamatan 

pa‟jukukang). Desa Layoa sejak keberadaannya sudah memiliki 2 (dua)  wilayah 

Dusun : Dusun Je‟netallasa dan Dusun Bontomate‟ne pada tahun 2004 di bawah 

kepemimpinan andi irwan menjadi kepala desa, Desa layoa di mekarkan menjadi 4 

wilayah dusun : Dusun je‟netallasa, Dusun Bontomate‟ne, dusun Lembang saukang, 

Dusun sarroanging terakhir pada tahun 2014 di bawah kepemimpinan Andi Sufriadi 

HJ menjadi kepala desa, Desa layoa dimekarkan menjadi 6 wilayah Dusun : Dusun 

Sarroanging, Dusun Kampung Beru dan Dusun Pattopakang.   

Sejarah Kepemimpinan Desa Layoa 

Tabel 1.1 

NO TAHUN NAMA KEPALA DESA KETERANGAN 

1 1989-1003 M. Saing Penunjukan langsung 

2 1993-2001 A akmal/A. Nurhayati Berdasarkan hasil pemilihan 

3  KR.H.Paka Pelaksanaan Tugas  
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4 2003-2013 A. Irwan HJ,SE Berdasarkan hasil  pemilihan 

Langsung masyrakat Desa layoa 

5 

 

2013-2025 

 

 

A. Sufriadi HJ,SE Berdasarkan hasil Pemilihan 

langsung masyarakat Desa Layoa 

2. Letak dan luas wilayah 

Secara geografis desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut. 

Bagian Utara  : Berbatasan dengan Desa Bajiminasa 

Bagian Timur  : Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba 

Bagian Selatan : Berbatasan dengan Baruga 

Bagian Barat  : Berbatasan dengan Desa papanloe 

Sebagian besar topografi wilayah desa Layoa kecamatan gantarangkeke 

kabupaten bantaeng merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian ± 500 m 

dari permukaan laut 

Peta Desa Layoa 

Gambar 1 
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Wilayah administrasi desa layoa kecamatan gantarangkeke kabupaten 

bantaeng  

Tabel 1.2 

No Dusun Suatu Lingkungan Setempat (SLS) 

dibawah Dusun 

RT RW/RK 

1. JENETALLASA 4 2 

2. BONTOMATENE 4 2 

3. PATTOPAKANG 4 2 

4. LEMBANG SAUKANG 4 2 

5 SARROANGING 4 2 

 KAMPUNGBERU 4 2 

Sumber Data : Pendataan Penduduk Tahun 2020 

2.Penduduk Dan Ketenagakerjaan  

Jumlah penduduk berdasarkan data pemerintah desa bagian statistic berjumlah 

3.516 jiwa. Maka penduduk 

Sumber penghasilan utama penduduk Desa adalah sektor pertanian dengan 

tingkat presentase keluarga pertanian yang sangat tinggi sekitar 31,3% dengan 

berbagai macam mata pencaharian lainnya  

Komoditi utama hasil pertanian di Desa layoa  Kecamatan gantarang keke 

kabupaten Bantaeng adalah menanam padi. sawah yang berdampak pada penyebaran 

industri penggilingan padi di setiap dusun,selanjutnya diikuti dengan tanaman coklat 

dan sebagian besar dijadikan sebagai bahan makanan/kue. 
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Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian 

Tahun 2020 

Tabel 1.3 

No. Jenis Pekerjaan 

 

Jenis Kelamin  

Laki-laki Perempuan 

1 PNS 4 7 

2 TNI 4 - 

3 POLRI 2 - 

4 Pensiunan 3 1 

5 Pedagang 26 15 

6 Bidan - 2 

7 Tenaga Honorer 13 11 

8 Karyawan swasta 5  

9 Petani 1.047 10 

10 Peternak 5  

11 Wiraswasta 64 6 

Sumber Data : Pendataan Penduduk Tahun 2020 

3.Pendidikan dan Kesehatan 

Pendidikan dan kesehatan termasuk dalam prioritas utama yang dicanagkan  

oleh pemerintah Desa Layoa. Dengan adanya program pendidikan dan kesehatan 

gratis,masyarakat di Desa layoa menyambutnya dengan antusias, demikian pula 

tempat-tempat pelayanan kesehatan pemerintah desa Layoa. 



45 
 

 

Fasilitas Pendidikan Desa Layoa 

Tahun 2020 

Tabel 1.4 

 

 

NO 

 

 

Pendidikan 

DUSUN 
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U
 

  

  

J
U

M
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A
H

 

1 SD/Mis 1 1 - - - - 2 

2 TK/Paud 1 1 - - - - 2 

3 Pondok Pesantren - - - - - - - 

4 SMP/Sederajat 1 - - - - - 1 

5 SMA/SMK/Sederajat - - - - - 1 1 

Sumber Data : Pendataan Tahun 2020 

Fasilitas Kesehatan 

Tahun 2020 

Tabel 1.5 

 

NO 

 

 

 
FASILITAS 

KESEHATAN 

DUSUN  
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1 Puskesmas        

2 Posyandu 1 1    1 3 

5 Puskedes 1      1 

Sumber Data : Pendataan Tahun 2020 
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4.Sosial Budaya  

Mayoritas yang dianut penduduk desa layoa adalah agama islam.meskipun 

etnis atau suku cukup bervariasi (suku Makassar,bugis). Tetapi toleransi dan 

kerukunan antar warga tetap terjalin. 

5.Agama 

Masyarakat desa layoa mayoritas beragama islam sehingga nilai-niai islam 

dan ajaran-ajaran islam masih terpelihara dan masih kuat. 

Penduduknya seing mengamalkan perintah-perintah agama,hal ini terlihat dari 

biasanya kegiatan keagamaan dan ibadah jum‟at 

Tabel 1.6 

No. Agama  Jumlah (jiwa) 

1 Islam 3516 

2 Katolik - 

3 Protestan - 

4 Hindu - 

5 Budha - 

Sumber Data : Pendataan Penduduk Tahun 2020 

6.Keadaan Demografi 

Desa Layoa adalah Desa Yang majemuk, yang di dalamnya terdapat berbagai 

suku, baik suku Makassar, bugis dan suku lainnya. Meski demikian keragaman 

penduduk desa layoa masih di dominasi oleh suku Makassar sehingga kebiasaan atau 

adat istiadat Makassar. Diantara kebiasaan atau adat istiadat yang selama ini di 



47 
 

 

junjung adalah sipakainga‟,sipakatau, sipangadakkan atau harmonis dengan satu dan 

yang lain 

Dalam melakukan kegiatan pembangunan di desa layoa pelibatan pekerjaan di 

dominasi oleh kaum laki-laki mulai dari tahapan perencanaan, survey, pelaksanaan 

pekerjaan sampai pada tingkat pemeliharaannya. Hal ini di sebabkan karna masih 

banyaknya asumsi sebagian masyarakat bahwa kaum perempuan tugasnya hanya 

mengurusi urasan dalam rumah tangga seperti mencuci, memasak dan mengurus 

keperluan suami dan anak. Beberapa program yang melibatkan kaum perempuan 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan di sebabkan pelibatan mereka hanya 

sebatas pada pemenuhan kuota dengan metode partisifatif yang di sesuaikan dengan 

kegiatan program yang ada di desa. Keadaan jumlah penduduk di desa layoa 

berdasarkan tingkatan beberapa dusun di Desa Layoa tahun 2020.   

Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembangunan adalah faktor 

penduduk atau sumber daya manusianya, karena pada dasarnya tujuan dari 

pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,karena itu penduduk 

sebagai subjek maupun objek pembangunan harus dapat difungsikan sehingga 

pelaksanaan pembangunan bukan hanya dilaksanakan pada pemerintah,tetapi juga 

memerlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

Tabel 1.7 

No  Dusun Kepala keluarga Penduduk (jiwa) 

1 JENETALLASA 236 766 
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2 BONTOMATENE 201 588 

3 PATTOPAKANG 167 514 

4 LEMBANG 

SAUKANG 

179 515 

5 SARROANGING 212 651 

6 KAMPUNG BERU 149 482 

Jumlah 1.144 3.516 

Sumber Data : Pendataan Penduduk Tahun 2020 

7.Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Layoa 

Tabel 1.8 

 

NO 

Dusun Jenis kelamin  Jumlah (jiwa) 

Laki laki(Jiwa) Perempuan 

(Jiwa) 

1 JENETALLASA 392 374 766 

2 BONTOMATENE 296 292 588 

3 PATTOPAKANG 268 246 514 

4 LEMBANG SAUKANG 258 257 515 

5 SARROANGING 335 316 651 

6 KAMPUNG BERU 230 252 482 

Jumlah 1.779 1.737 3.516 

Sumber Data : Pendataan Penduduk Tahun 2020 
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Jumlah penduduk Desa Layoa di dominasi oleh laki-laki dengan presentase 

50,6% dan presentase jumlah laki-laki yang terdiri dari 6 (enam) Dusun dengan 

presentase masing-masing dusun. Di Dusun je‟netallasa 22,03% , Bontomate‟ne 

16,6%, Pattopakang 15,07%, Lembang Saukang 14,5%, sarroanging 18,9%, dan 

Kampungberu 12,9%. 

B. Persepsi Masyarakat Tentang Faktor Pendorong Terjadinya Perkawinan 

Anak Di desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng 

1. Budaya 

 Perkawinan anak terjadi karena nilai nilai kebiasaan masyarakat setempat 

terhadap perkawinan anak dipandang sebagai hal yang biasa atau lumrah. bukan 

sesuatu aib bahkan di sebagian masyarakat adat perkawinan berapa pun usia yang 

melangsungkan perkawinan adalah suatu kehormatan.  

Berdasarkan penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap perkawinan 

anak yang terjadi di Desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

Penulis menemukan berbagai macam pandangan atau persepsi dari masyarakat desa 

layoa, mulai dari masyarakat yang berpendidikan sampai masyarakat yang minim 

pendidikan formal, dengan memakai pendekatan yang berbeda di mulai dari 

pendekatan kebudayaan, ekonomi, pendidikan, hukum. Agama. Fenomena 

perkawinan anak ini menunjukkan kesederhanaan sebahagian paradigma dalam hal 

memahami perkawinan masyarakat desa layoa sehingga praktek perkawinan anak 
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terus berulang terjadi. Perkawinan anak berdampak pada kehidupan keluarga, sosial, 

dan sumber daya manusia. 

Abdul Wahab S.Ag (Staf Kantor Urusan Agama). Mengatakan bahwa ada 

beberapa hal dinamika perkawinan anak di desa layoa itu kemudian terjadi, mulai deri 

pendidikan, ekonimi, dan agama. Namun, lebih condong kepada pendekatan  

kebudayaan, mendorong terjadinya perkawinan anak, seperti pergaulan bebas dan 

perilaku seks bebas. Perkembangan pergaulan masyrakat di berbagai daerah semakin 

mendunia, tanpa ada sekat pembatas ruang dan waktu memudahkan pengaruh-

pengaruh budaya-budaya asing semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat, 

salah satunya adalah perilaku seks bebas yang mulai meracuni perilaku sikap di 

kalangan remaja. seperti halnya anak laki-laki. Dengan anak menikah, berarti akan 

mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga di satu sisi dan dapat meningkatkan 

kesejahtraan anaknya pada sisi lain. Rasa keprihatinan terhadap ekonomi keluarga 

yang lemah,dan sebagai wujud rasa keprihatinan terhadap keadaan ekonomi keluarga 

akhirnya mendorong diri bagi anak untuk menikah,meskipun dalam keadaan terpaksa 

atau di paksa.
30

 

 

Usia perkawinan anak berbanding lurus dengan tingginya angka 

perceraian karena pasangan muda yang belum siap membangun hubungan rumah 

tangga. Secara kejiwaan pasangan muda yang belum matang dalam berfikir dan 

cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dalam hubungan rumah 

tangga sehingga berujung pada perceraian. Oleh karena itu fenomena di masyarakat 

terkait dengan perkawinan anak  kembali di perbincangkan oleh berbagai pakar dan 

tokoh masayrakat dengan meninjau kembali UU nomor 1 tahun 1974 batas usia 

menikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, yang pada akhirnya di 

revisi oleh Mahkama Konstitusi dan di sepakati Dewan Perwakilan Rakyat, bawha 

                                                           
30

 Abdul Wahab S.Ag (41 Tahun)  Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Pattopakang, 16 

April 2021  
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batas menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah berada pada usia 19 

tahun.
31

 

Seperti yang di katakan oleh Sitti aminah S.Ag (Staf Kantor Urusan 

Agama). Mengatakan bahwa ada sebagian masyarakat yang selalu senantiasa 

berubah-ubah. Staf Kantor Urusan Agama sangat mengupayakan agar masyarakat 

bisa merubah paridigmanya terkait dengan perkawinan anak, oleh karna itu kami 

selalu di agendakan penyuluhan ke setiap desa-desa memahamkan masyarakat perihal 

dampak perkawinan anak di bawah umur sehingga menekan pertumbuhan 

perkawinan anak oleh orang tua. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang 

berpendapat dengan mengawinkan anaknya yang kebilang masih di bawah umur 

tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi pada anak, ada yang menikahkan 

anaknya secara sembunyi-sembuni dan berbagai macam lainnya. Tetapi kami dari 

KAU menolak dengan tegas terkait dengan perkawinan anak. biasanya ini terjadi 

akibat orang tua yang minim pendidikan.
32

.  

 

Dinamika undang-undang perkawinan meman harus di akui tidak dapat 

terlepas dari tarik menarik kepentingan politik penguasa dan kepentingan umat islam 

di sebabkan dua kepentingan yang berbeda.  

Begitu pun yang di katakan oleh salah satu tokoh masyarakat desa Layoa 

dalam wawancara “ bahwa tentu saja seiring perkembangan zaman yang sudah 

terkontaminasi dengan modernisasi sehingga dinamika sosial pun tejadi. Saya menilai 

bahwa ada sebahagian masyarakat yang dulu  menihkankan anaknya dengan kerabat-

kerabatnya atau keluarga terdekatnya dengan alasan tertentu. berbeda zaman sekarang 

dengan kebudayaan-kebudayaan yang baru, kecendrungan anak-anak dengan lawan 

jenisnya sangatlah kuat sehingga terjadilah hamil di luar nikah orang tua pun 

menikahkan anaknya secara paksa walaupun itu anaknya masih di bawah umur
33

 

 

Emmy Herawaati (Tokoh Masyarakat). Mengatakan bahwa perkawina itu 

merupakan anjuran dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi yang menjadi persoalan 

adalah perkawinan anak di bawah umur kerap terjadi di perkotaan maupun pedesaan 

sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Perkawinan anak di bawah 

umur dapat menimbulkan moderat seperti dari aspek kesehatan maupun sosial. Saya 

                                                           
31

 Suriati Ali, perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam perspektif Negara dan Agama Serta 

Permasalahannya, Sasana Widya Sarwono, Jakarta 12710, hal 1  
32

 Sitti aminah S.Ag (38 Tahun) Staf  KAU, Wawancara, kecamatan GantarangKeke, 18 

April 2021 
33

 Wahidin (30 tahun) Tokoh  Masyarakat, Wawancara, Dusun Je‟netallasa, 19 April  2021 
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berharap kepada para orang tua yang memiki anak usia dini agar mempertimbangkan 

dan berfikir jangka panjang untuk menikahkan anaknya yang masih tergolong usia 

dini demi kemajuan bangsa dan Negara.
34

 

 

Mitos yang ada di kalangan masyarakat juga biasanya turut mendukung 

terjadinya perkawinan anak.misalnya saja mitos bahwa anak perempuan segera 

diikahkan sudah ada yang “melamar” atau meminta jika ditolak akan “kualat”.masih 

ada perempuan biasa menjadi perawan tua (tidak laku laku), sebab posisi anak 

perempuan adalah orang yang dicari laki laki. Mitos mitos seperti ini hamper ada di 

beberapa daerah.meskipun dengan istilah yang berbeda beda, namun substansinya 

sama. 

Keberadaan mitos seperti ini, di dukung pula dengan adanya sikap dan cara 

pandang orang tua, yang menganggap bahwa untuk menjaga anak perempuan 

(kehormatannya hingga dewasa) tidaklah mudah atau di rasakan lebih sulit di 

bandingkan dengan menjaga anak laki-laki, bahkan di kalangan orang tua banyak 

yang beranggapan jika anak laki-laki itu tidak perlu di jaga atau di awasi, tidak seperti 

halnya seorang anak perempuan, di mana orang tua harus betul-betul menjaga 

kehormatannya, butuh kerja ekstra bagi orang tua dalam mendidik dan melakukan 

pengawasan terhadap anak perempuan. Sementara, orang tua sendiri merasa tidak 

mungin mampu untuk terus mengawasi dan menjaga kehormatan anak perempuannya 

setiap hari atau setiap waktu, dan meyakini pasti ada celah sewaktu-waktu dimana 

orang tua sama sekali tidak mempunyai kesempatan / waktu untuk menjaga. 

                                                           
34

 Emmy Herawati (42 Tahun). Tokoh Masyarakat, wawancara, Dusun Je‟netallasa 14 April 

2021   
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(Orang Tua anak). Mengatakan bahwa melihat anak saya yang umurnya masih 

sangat muda tetapi kecendrungan dengan lawan jenisnya sudah tidak terbendung. 

Tidak ada jalan selain kami menikahkan anak kami dan itu bukan aib untuk menjaga 

anak dari hal-hal yang tidak di inginkan.
35

 

 

Momentum itulah yang di khawatirkan orang tua dapat membawa “bencana”, 

misalnya terjadi hamil di luar nikah. Oraang tua akan jauh lebih malu dan tidak 

memiliki harga diri, pilihan perkawinan anak bagi anak perempuan dianggap menjadi 

pilihan yang lebih baik di banding harus menikahkan anak dalam keadaan hamil di 

luar nikah. 

Oleh karna itulah, tatkala telah datang seseorang laki-laki yang mau 

menikhkan anaknya, berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap anak perempuan, 

para orang tua umumnya lebih memilih untuk meangsungkan perkawinan anak 

perempuannya, apalagi jika anak laki-laki yang meminta sudah dewasa dan mapan 

secara ekonomi. 

Dalam pandangan sebagian masyarakat desa layoa juga menilai jika ada orang 

tua perempuan yang menolak suatu lamaran untuk melangsungkan perkawinan orang 

tua tersebut di vonis sebagai orang yang berlaku sombong, pilih kasih (terlalu 

memilih), tidak menghargai dan menghormati laki-laki dan keluarganya serta 

pandangan sosial lainnya yang intinya mendeskreditkan posisi orang tua perempuan. 

Tekanan masyarakat juga turut mendorong akhirnya orang tua si anak 

perempuan mengkawinkan anaknya, meski anak tersebut belum dewasa. Tanpa 

                                                           
35

 Orang tua anak, wawancara, Di Dusun Sarroanging, 22 april 2021 
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mempertimbangkan lebih lanjut kedepan terhadap resiko yang akan di alami dalam 

perkawinan anak. 

Selain nilai budaya dalam masyrakat, nilai budaya asing juga dapat 

mendorong terjadinya perkawinan anak, seperti pergaulan bebas dan perilaku seks 

bebas. Perkembangan pergaulan masyrakat di berbagai daerah semakin mendunia, 

tanpa ada sekat pembatas ruang dan waktu memudahkan pengaruh-pengaruh asing ( 

budaya barat) semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya 

adalah perilaku seks bebas yang mulai meracuni perilaku sikap di kalangan remaja 

Indonesia.  

Abdullah Mattata S.Sos (Tokoh Masyarakat). “Perkawinan itu sesuatu yang 

sakral dalam berkehidupan, bukan hanya kebutuhan biologis saja tetapi juga 

kebutuhan ekonomi harus terpenuhi demi kelanjutan hidup. Jadi,  menurut saya perlu 

generasi muda sekarang memikirkan jangka panjang dan secara matang dalam 

melangkah kepada perkawinan. Banyak perkawinan anak yang terjadi sekarang 

berakhir dalam perceraian di akibatkan belum matang secara emosional dan 

kedewasaan dalam bertindak”.
36

 

 

Anak-anak sekarang lebih permisif terhadap calon pasangannya (seks bebas 

dan kehamilan yang tidak di khendaki), berdasarkan data hampir perkawinan anak 

terjadi, akibat seks bebas dan kehamilan yang tidak di khendaki. Pergesan dan 

perubahn tata nilai dalam masyarakat ini memiliki peran penting yang dapat 

mempengaruhi perilaku sosial di kalangan remaja. Saat ini, bagitu banyak beredar 

situs porno, komunitas-komunitas dalam jejaring sosial yang secara fulgar yang 

membicarakan dan menawarkan kegiatan yang mengarah pada adanya perilaku 

                                                           
36

 Abdullah Mattata S.Sos (52 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Layoa, wawancara, Dusun 

Je‟netallasa 12 April 2020. 
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hubunan seks bebas, tanpa batas (video) baik melalui media sosial maupun kontak 

langsung. 

2.  Ekonomi 

Semakin rendah tingkat pendapatan dan kesejahtraan ekonomi keluarga 

semakin besar peluang untuk terjadinya perkawinan anak. Sebaliknya, semakin tinggi 

tingkat pendapatan dan kesejahtraan semakin membuka terjadinya perkawinan anak. 

Dari berbagai hasil studi yang di lakukan menemukan adanya kolerasi anatara tingkat 

kesejahtraan ekonomi dengan tingkat perkawinan anak. Kemiskinan kerapkali 

membuat orang berusaha mempercepat bagaimana anaknya segera menikah, terutama 

anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan sikap pesimis orang tua anak 

perempuan dapat berkarier dan memperoleh pendapatan seperti halnya anak laki-laki. 

Dengan anak menikah, berarti akan mengurangi beban tanggungan ekonomi keluarga 

di satu sisi dan dapat meningkatkan kesejahtraan anaknya pada sisi lain.  

Asriade Sapautra (Tokoh Pemuda). Mengatakan bahwa perkawinan anak itu 

adalah penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan yang di dasari beberapa hal. 

Biasanya perkawinan anak terjadi akibat dorongan orang tua atau keinginan anak itu 

sendiri. Orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini itu biasanya di akibatkan 

oleh faktor ekonomi sehingga orang tua ingin anaknya mandiri bisa berpenghasilan 

dan mempunyai tanggung jawab sendiri dalam berkeluarga. Tapi  ada juga didasari 

oleh keinginan anak itu sendiri yang mungin syahwatnya dengan lawan jenisnya 

sudah tidak bisa terbendung sehingga mengungkapkan ke orang tuanya agar segera di 

nikahkan walaupu umur masih dini
37

 

 

Kendati, harapan tersebut belum tentu terbukti. namun, bagi orang tua 

setidaknya melepaskan anaknya untuk dinikahkan, ada proses pengalihan tanggung 
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 Asriade Saputra (28 Tahun). Tokoh Pemuda Desa Loyoa, Wawancara, Dusun Je‟netallasa 

13 April 2021 
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jawab dari orang tua kepada laki laki yang akan menjadi suami bagi anaknya. Rasa 

keprihatinan terhadap ekonomi keluarga yang lemah, dan sebagai wujud rasa 

keprihatinan terhadap keadaan ekonomi keluarga akhirnya mendorong diri bagi anak 

untuk menikah, meskipun dalam keadaan terpaksa atau di paksa. dengan dia (anak 

perempuan) menikah kemudian membantu mengurangi beban keluarga dan dapat 

membantu anggota keluarga lainnya.motivasi dan keadaan inilah yang pada akhirnya 

membuat perkawinan anak terjadi 

3. Pendidikan  

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah 

terjadinya perkawinan anak.karena tingkat pendidikan memperngaruhi cara pandang 

dan pola pikir seseorang. orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih 

mengarahkan anakya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan 

biasanya di nomor dua kan. karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi 

yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga.dengan 

ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang 

harmonis, dapat berpikir kritis, dan memiliki kearifan. namun, sebaliknya dengan 

tingkat pendidikan orang tua yang rendah.bukan berarti orang tua memiliki tingkat 

pendidikan rendah tidak dapat melakukan upaya pendewasaan anak. sepanjang 

adanya tekat yang kuat untuk melakukannya pasti ada jalan keluarnya.orang tua yang 

tidak menikahkan di usia 18 tahun biasanya menginginkan anaknya memiliki 

pendidikan yang tinggi; memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan ekonomi sebelum 

menikah: dan memiliki pandangan usia yang ideal untuk usia anak menikah adalah 
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diatas 20 tahun. orang tua kemudian memliki sistem kontrol terhadap kehidpan anak 

,memiliki harapan terhadap anak,serta memberikan bimbingan dan arahan kepada 

anak sehingga anak tindak dinikahkan pada usia dibawah 18 tahun. Pada sisi diri si 

anak memiliki tujuan dan hal hal yang ingin dicapai dan diwujudkan di masa depan 

memiliki motivasi yang lebih baik,sehingga tidak mudah menyerah dengan keadaan. 

Akses pendidikan memang masi menjadi salah satu kendala yang banyak dialami 

oleh keluarga miskin dan terbelakang. 

Hasyim S.Pd.,M.Pd. (Tokoh Masyarakat). mengatakan bahwa perkawinan 

anak itu terjadi karena pendidikan orang tua yang minim atau awam, sehingga 

membuat paradigma orang tua menjadi sempit. Hal yang seperti ini biasanya 

membuat orang menikahkan anaknya walaupun umurnya masih dini. Karena 

keterbatasan pendidikan orang tua (awam) akhirnya anak usia dini yang masih 

membutuhkan pendidikan, berakhir di nikahkan walaupun umurnya masih terbilang 

di bawah umur.
38

 

 

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dan ketiadaan semangat juang 

untuk merubah nasib melalui peningkatan pendidikan menyebabkan anak putus 

sekolah. sikap peimistis dan skeptis terhadap pencapaian pendidikan yang tinggi 

membuat keluarga yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah rawan mengalami 

perkawinan anak.karenasebuah cita cita yang dimiliki oleh sebuah anak dianggap 

sebagai sebuah mimpi di siang bolong yang tidak akan mungkin tercapai.korban 

keterbatasan akses pendidikan terutama anak anak perempuan di pedesaan. Pada 

masyarakat pedesaan pada umumnya masih beranggapan bahwa urusan anak 

perempuan adalah kasur dan dapur, sekolah tinggi tinggi seakan sia sia,pada akhirnya 

anak perempuan kembali pada sisi semula, yakni sebagai ibu rumah tangga. 
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Pendidikan tinggi bagi anak perempuan tidaklah penting tidak seperti halnya anak 

laki laki, belum ada perubahan paradigma dikalangan masyarakat pedesaan terhadap 

arti pentingnya pendidikan tinggi, meskipun telah banyak bukti dan teruji, perempuan 

sekarang bisa menjadi kepala desa, kepala daerah, menteri, bahkan presiden. namun 

serangkaian fakta tersebutbelum cukup meyakinkan masyarakat awam di pedesaan 

atas kesetaraan perempuan. bahkan memiliki akses yang lebih besar untuk menduduki 

posisi posisi strategis di lingkungan pemerintahan dan sektor lainnya. Banyak anak 

perempuan pedesaan yang memiliki prestasi yang di sekolahannya akhirnya putus 

sekolah karena melangsungkan perkawinan. Kondisi ini pada akhirnya membuat 

keluarga tersubut sercara turun temurun memiliki tingkat pendidikan yang rendah, 

dan sulit untuk keluar dari keaadaanya kea rah yang lebih baik, mereka terjebak 

dalam lingkaran kemiskinan dan kerterbelangan pendidikan yang kronis. 

Terjadinnya perkawinan anak juga di karenakan belum ada materi khusus 

pendidikan yang di lakukan oleh sekolah untuk memberikan, pemahaman terhadap 

para peserta didik tentang dampak dan bahaya perkawinan anak di kalangan pelajar. 

Minimnya pemahaman tenaga pendidik tentang dampak perkawinan anak juga 

menjadi salah satu faktor kendalanya. Di samping komitnen dan ketiadaan jam 

belajar seta anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Minimnya 

pemahaman anak terhadap resiko dan dampak dari perkawinan anak semakin 

membuka peluang anak untuk melakukan perkawinan. Karena ketidaaktahuannya, 

mereka tanpa harus berfikir panjang melaksanakan perkawinan.  
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4. Agama  

Berdasarkan hasil wawancara (anak yang menikah di bawah umur) sebagaian 

ada yang mengatakan bahwa perkawinannya di dasari dorongan ekonomi. 

Anak berpendapat bahwa tak mau lagi menysusahkan orang tuanya dengan 

melakukan perkawinan urusan orang tua sudah selesai di bagian finansial, 

anak juga sudah bisa mandiri dan bertanggung jawab mencari kehidupannya 

sendiri. Namun ada juga anak yang mengatakan bahwa perkawinannya di 

dasari dorongan cinta dan hasrat dari pada menimbulkan perzinahan lebih 

segera menghalalkan.
39

 

 

Agama memiliki peran penting dan strategis dalam rangka membentengi 

iman, moral, dan keyakinan seseorang. Trend yang berkembang dari tahun ketahun, 

pernikahan ini sering kali terjadi karena kasus marriage by accident (MBA) atau 

karena hamil diluar nikah. Hal ini terjadi seiring dengan menurunnya pemahaman 

atas nilai dan ajaran agama. Agama hanya dijadikan symbol identitas. sehingga tidak 

ada benteng pertahanan nilai dan moral dalam diri anak mereka, mereka tidak mampu 

memfilter mana yang nilai-nilai kebaikan dan keburukan.seperti misalnya larangan 

untuk berzina diabaikan, nafsu syahwat kemudian mengendalikan pikiran dan 

kebajikan keimanan atas keagamaan yang diyakininya ditinggalkan.anak tanpa 

memiliki keimanan akan mudah terseret dalam kehidupan pergaulan bebas dan tidak 

lagi perilaku yang menyimpang tersebut sebagai perbuatan yang harus dihindari.  

Selain faktor internal anak itu sendiri adalah di lingkungan sekolah umum 

(pendidikan formal SD, SMP, dan SMA) materi dan pelajaran pendidikan agama 

sangat terbatas sehingga tidak banyak materi pelajaran agama dapat diperoleh oleh 

anak di sekolah. Sementara di lingkungan keluarga orang tua tidak dimiliki kapasitas 
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untuk memberikan pelajaran agama dan bahkan,banyak orang tua misalnya yang 

beragama islam tidak dapat membaca dan menulis al-qur‟an. akibatnya, pondasi 

dalam nilai-nilai agama dalam keluarga begitu rapuh. Keluarga begitu sangat liberal 

dan sekuler sehingga mudah terpengaruh oleh nilai nilai asing termasuk perilaku sex 

bebas.  

Ramli (Pengurus Mesjid). Ketika Syahwat Seseorang Sudah Mulai tak 

terbendung tetapi umurnya masih menghalanginya untuk melangkah ke proses 

perkawinan agar kira menahan dulu dengan cara berpuasa. menikah berarti sudah 

berani mengembang amanah dan tanggung jawab, karena yang dipikirkan tidak lagi 

kepentingan pribadinya tetapi sudah ada orang lain yaitu istri dan anak-anaknya yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

 

5.  hukum  

Andi Sufriadi HJ. S.E. (Kepala Desa Layoa). “mengataka bahwa lebih 

sepakat terkait peraturan Undang-Undang Perkawinan, karena anak dinilai sudah 

layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam 

Undang-Undang Perkawinan. Kami juga sebagai aparat desa Layoa agar aturan 

perkawinan yang tercatat dalam Undang-Undang Perkawinan itu bisa samapai ke 

telinga masyarakat desa layoa.
40

 

 

Hukum memiliki peran penting dalam membangun suatu peradaban bangsa, 

kerena hukum sebagai sosial enginering menentukan, merubah dan mengarahkan 

seseorang untuk berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum. 

Andi Angga  Nuari Yusuf (Tokoh Pemuda). Seseorang bisa dikategorikan 

layak menikah atau tidak, di lihat dari kedewasaannya dalam berfikir dan dianggap 

bisa menghidupi keluarganya maka seharusnya menikah, tetapi apabila usia masih 

sangat dini kiranya menahan perkawinan sampai pada tingkat usia matang jadi bisa 

melangsungkan perkawinan. Melihat kondisi sekarang walaupun Undang-undang 
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Perkawinan sudah di revisi tetapi biasanya belum sampai informasi di pelosok 

masyarakat desa sehingga rawan tejadi perkawinan anak usia dini.
41

 

 

 Jika hukumnya membolehkan perkawinan usia anak atau sebaliknya. 

Maraknya perkwinan usia anak karena tidak bekerjanya hukum sebagaimana 

mestinya. Ruang celah inilah yang digunakan oleh para pihak, terutama orang tua dan 

anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan anak melalui jalur 

dispensasi yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama sebagai salah satu upaya 

dalam memenuhi syarat sahnya perkawinan dengan tidak bekerjanya hukum sesuai 

aturan tentu peluang perkawinan usia anak menjadi semakin terbuka, sehingga 

mendorong masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang serupa. 

Yusuf mattata (Tokoh Masyarakat). “mengatakan bahwa perkawinan anak itu 

merupakan tindakan yang melanggar aturan, kalau kita membaca undang-undang 

perkawinan UU nomor 1 tahun 1974 batas usia menikah bagi laki-laki 19 tahun dan 

perempuan 16 tahun. Biasanya ini terjadi di akibatkan masyarakat awam di pelosok 

yang belum mengatahui aturan berlaku sehingga ada beberapa orang tua yang 

menikahkan anaknya yang masih usia dini  

 

hukum adat membolehkan perkawinan anak yang dilaksanakan ketika anak 

masih berusia kanak-kanak.hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum ada 

perkawinan bukan hanya persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan 

persatuan dua belah keluarga kerabat. Adanya perkawinan anak tidak jadi masalah 

dalam hukum adat karena kedua suami istri itu akan tetap di bimbing oleh keluarga 
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yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga sehingga hukum adat tidak melarang 

perkawinan anak. 
42
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Layoa Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Maka penulis menyimpulkan : 

Persepsi Masyarakat terhadap perkawinan anak yang terjadi di Desa 

Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Peneliti menemukan 

berbagai macam presepsi tentang faktor pendorong terjadinya perkawinan anak dari 

masyarakat desa Layoa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, Masing-

masing masyarakat Mempunyai kacamata sendiri dalam mengemukakan presepsi 

atau pendapatnya terkait faktor pendorong terjadinya perkawinan anak di Desa Layoa 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng  mulai dari masyarakat yang 

berpendidikan sampai masyarakat yang minim pendidikan formal, dengan memakai 

pendekatan yang berbeda di mulai dari pendekatan kebudayaan, ekonomi, 

pendidikan, hukum. Agama. hal ini menunjukkan kesederhanaan sebahagian 

paradigma masyarakat desa layoa sehingga praktek perkawinan anak terus berulang 

terjadi 

B. Implikasi Penelitian 

Mengacu pada kesimpulan di atas menimbulkan implikasi sebagai berikut: 

1. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-

Qur‟an dan As-sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi 

tuntutan naluri manusia yang asasi, dan sarana untuk membina keluarga 



63 
 

 

yang islami. Jadi orang yang enggan menikah baik itu laki-laki atau 

perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling 

sengsara dalam hidup ini, mereka itu adalah orang yang paling tidak 

menikmati hidup, baik kesenangan bersifat sensual maupun spiritual.   

2. Perlu kita memahami hakikat perkawinan demi menunjang kehidupan 

bersosial. Mengapa terjadi dinamika perkawinan anak, di akibatkan 

kurangnya kesadaran dalam memahami hakikat perkawinan. Perkawinan 

sangat penting untuk manusia, tetapi ada batasan yang di atur dalam 

Undang-Undang perkawinan 
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