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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 
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 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ ā 
a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 
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 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

 

4. Tā’ Marbūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah 

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  al-hikmah :  ا ل حِك م 
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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. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بِلا دَُ

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. 
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Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءَ  َش ي  : َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; 

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 
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َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah بِا الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah هُمَ   فيِ 

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.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 
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saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : Marzuki Umar 
NIM : 80100219108 
Judul : Implementasi Ta’aruf Pranikah Dan Implikasinya Bagi Ketahanan  
              Keluarga (Studi Pada  Ormas Wahdah Islamiyah)” 
 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi ta'aruf 
pranikah dan implikasinya bagi ketahanan keluarga di Wahdah Islamiyah? Dengan sub 
masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana motif dilakukannya ta'aruf pranikah di 
kalangan Ormas Wahdah Islamiyah, (2) Bagaimana penerapan dan nilai ta'aruf yang 
berkembang di kalangan Ormas Wahdah Islamiyah? (3) Bagaimana implikasi ta'aruf 
pranikah terhadap ketahanan keluarga di kalangan Ormas Wahdah Islamiyah? 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode yang digunakan adalah 
kualitatif deksriptif dengan pendekatan normatif syar'i. Sumber data Primer dengan 
melakukan wawancara langsung kepada kader atau pengurus Wahdah Islamiyah yang 
bersyarat untuk menjadi informan yaitu punya otoritas untuk mengurus pernikahan di 
kalangan Ormas Wahdah Islamiyah dan telah menjalani pernikahan lebih dari 7 tahun.  

Hasil penelitian ini menujukan bahwa: (1) Orientasi dan motif dilakukannya 
ta’aruf pranikah di kalangan Ormas Wahdah Islamiyah adalah dalam proses ta’aruf 

tersebut adanya kesamaan karakter yaitu sama-sama rajin hadir dalam ta'lim dan kajian 
menjadi chemistry untuk mendapatkan pasangannya dengan mudah. Artinya tidak 
membutuhkan waktu yang lama. (2) Penerapan dan nilai ta'aruf yang berkembang pada 
Ormas Wahdah Islamiyah adalah penjagaan terhadap syari'at Islam dan nilai luhur 
pernikahan. (3) Sementara dampak dari proses itu adalah dapat diketahui  bahwa proses 
ta’aruf pranikah pada Ormas Wahdah Islamiyah memberikan dampak yang baik 
terhadap ketahanan keluarga atau rumah tangga para kadernya. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu proses ta’aruf sangat baik untuk menjaga 
ketahanan keluarga di kalangan Ormas Wahdah Islamiyah. Hal ini memberikan 
pengetahuan kepada kita bahwa proses ta'aruf bisa menjadi pilihan dalam membangun 
rumah tanggah khususnya Umat Muslim sehingga bisa melahirkan ketahanan keluarga. 
 

 

 



ABSTRACT 

Name  : Marzuki Umar 
Reg. Number : 80100219108 
Tittle  : The Concept of Ta'aruf before Marriage and Its Implications on Family 

Resilience (A Study on Wahdah Islamiyah Organization) 
 

The major purposes of this research were threefolds: (1) To analyse and describe several 
reasons of Wahdah Islamiyah cadres in doing ta’aruf before marriage, (2) to investigate and 

analyse the process of ta’aruf among members at Wahdah Islamiyah, and (3) to understand the 
effects of ta’aruf on the resilince of a family among Wahdah Islamiyah organization. 

The methodological approach taken in this research was descriptive qualitative by using 
phenomenological approach. The data collection method used in this research was interview. 
The primary sources of this research were the cadres and the management of Wahdah Islamiyah 
organization. However, the selected respondents are those who have the authority to arrange 
marriages among Wahdah Islamiyah members. In addition, they should also be married for 
more than 7 years. 

The findings of this research indicated that the major purposes and reasons of people in 
doing ta’aruf before marriage were to know the characters of their future spouse, to understand 

their habits and vision, and to find chemistry before being committed to a marriage. Therefore, 
in most cases, ta’aruf process was conducted in a short time period. The value containing in 

the practice of ta’aruf has been considered to be good namely to maintain the Islamic law and 
the noble values of a marriage. In addition, from this research, it was apparent that the practice 
of ta’aruf has been suggested to give good impacts on the resilience of a family or a household 
of Wahdah Islamiyah cadres. 

As an implication of this research, it could be noted that ta’aruf process has been good 

in maintaining the resilience of a family among Wahdah Islamiyah cadres. This implication 
could give us new insights that ta'aruf process could become another option for muslims in 
finding a good spouse so that the idea of having harmonious family could be achieved. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejak dilahirkan, setiap manusia memiliki naluri untuk hidup bersama melalui 

sebuah kelompok kemasyarakat sehingga manusia dikenal sebagai makhluk sosial.1 

Manusia pada hakikatnya memiliki keinginan kuat untuk hidup bersama dan saling 

membutuhkan dengan manusia lainnya sehingga bisa dikatakan jika manusia dasarnya 

tidak bisa hidup sendiri.2  Sehingga berdasarkan alasan tersebut manusia berupaya 

untuk membentuk sebuah kelompok atau organisasi sosial untuk tetap berhubungan 

dan memiliki tujuan yang sama. Salah-satu organisasi terkecil yang dibutuhkan adalah 

keluarga dengan melalui ikatan pernikahan.3 Islam juga mengakui adanya 

kecenderungan naluriah manusia terhadap lawan jenis. Sehingga untuk menjadikan 

ketertarikan tersebut maka perlu dilakukan pernikahan dengan tujuan untuk 

menciptakan sebuah hubungan yang halal dalam pandangan agama serta bernilai 

amalan berdasarkan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan dalam hukum 

                                                           
1Siti Tarawiyah, ‘Behind The Burqa (A Study on Ideology and Sosial Role of Salafi Women in 

South Kalimantan)’, Proceeding Annual Inyernational Conferencee on Islamic Studies (AICIS XII, 
2017), h. 1485–1500. 

2M. Nur Kholis Al Amin, ‘Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga 

Dalam Kajian “Teori Nilai Etik”’, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 11.1 (2020), h.79. 

3Arika Karim and Dinie Desiningrum, ‘Dari Ta’aruf  Hingga Menikah: Eksplorasi Pengalaman 
Penemuan Makna Cinta Dengan Interpretative Phenomenological Analysis’,(Empati, 4.1 2015),h. 43–

48. 
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Islam.4  Pernikahan akan menjadi sebuah jalan dan pintu pembuka untuk menggapai 

rahmat Allah serta membentuk sebuah peradaban. Melalui jalur pernikahan akan 

terlahir keturunan-keturunan yang akan meneruskan dakwah dan keberlanjutan bangsa 

serta agama. Pernikahan juga menjadi sebuah peristiwa yang akan menyatukan sosial 

budaya dan hubungan antar dua keluarga yang berbeda.5 

Pernikahan dalam Islam tidak sekedar urusan perdata, namun juga berkaitan 

dengan permasalahan agama. Sehingga pernikahan harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya sehingga sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah Saw. selain hal 

tersebut, pernikahan juga tidak sekedar berkaitan dengan persoalan cinta serta kasih 

sayang yang hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja. Tapi, lebih dari itu 

pernikahan juga dijadikan sebagai jalan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan di 

akhirat.6 Sehingga dipandang perlu untuk melakukan pengenalan dan ikhtiar dalam 

memilih pasangan yang benar-benar sesuai dengan pemaknaan pernikahan itu sendiri.  

Salah-satu metode yang digunakan dalam mencapai sebuah pernikahan yang 

sesuai dengan tuntunan agama adalah Ta’aruf. Ta’aruf diartikan sebagai media yang 

dibentuk untuk mewadahi proses pernikahan. Pada dasarnya metode ini dianjurkan 

berdasarkan hukum Islam dengan alasan ta’aruf setiap manusia mampu memenuhi, 

                                                           
4Eliyyil Akbar, ‘Ta’aruf  Dalam Khitbah Perspektif Syafi’I dan Ja’Fari’, (Musãwa Jurnal Studi 

Gender Dan Islam, 14.1 2015), h. 55. 

5Kusnulia Rosita and Yeniar Indriana, ‘Pengalaman Subjektif Istri Yang Menikah dengan 
Proses Taaruf’, (Jurnal Tarbiyah, 6.3 2012), h. 37–39. 

6Syahrul Mubarak Subeitan, ‘Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi Terhadap 
Anggota Organisasi Massa Wahdah Islamiyah Di Manado )’, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2019. 
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berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam mencukupi 

kebutuhannya.7 Hal tersebut sesuai dalam Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-

Hujuraat/49:13 

                              

                    

Terjemahnya: 
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”8 

Proses ta’aruf mampu memungkinkan tiap-tiap calon pasangan untuk 

menentukan menerima atau tidaknya calon yang hendak dijodohkan ketika hal tersebut 

tidak berkenan baginya. Proses ta’aruf mengedapankan komunikasi yang intens 

melalui pihak perantara dengan membatasi kontak fisik yang membebaskan calon 

pasangan melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Proses ta’aruf diharapkan 

mampu menumbuhkan rasa cinta yang murni dan suci karena Allah sebelum proses 

pernikahan dilakukan.9 

Proses ta’aruf dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisir resiko negatif 

yang biasanya terjadi dalam sebuah keluarga yang tidak sakinah sehingga tidak 

                                                           
7Ahmad Fauzan Awaris and Nurul Hidayat, ‘Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta’aruf 

(Adjustment Of Married Couple By Ta’aruf)’, E-Sospol, 2.1 (2015), h. 59–67.   

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, 8th edn (Bandung: CV. Penerbit 
Diponegoro, 2015). 

9Akbar. ‘Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’I Dan Ja’Fari’ 2015) h. 35. 
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memiliki ketahanan yang baik hingga berujung pada perceraian.10 Indonesia sendiri 

kasus perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) menunjukkan jika angka perceraian di Indonesia secara signifikan 

mengingkat selama tiga tahun belakangan. Pada tahun 2016 perceraian yang terjadi 

sebanyak 365.654, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi  374.516 dan 

melonjak tertetinggi pada tahun 2018 yang mencapai 408.2020.11 

Ketahanan pernikahan yang dibentuk melalui proses ta’aruf selama pranikah 

diharap mampu menuntun calon pasangan agar mampu mengetahui dan mengenal 

lebih dekat baik dari segi agama, latar belakang hingga pada akhlaknya. Ta’aruf juga 

menjadi jembatan untuk memastikan cocok atau tidaknya calon pasangan serta 

mempersempit penyesalan yang akan terjadi jika pernikahan yang dilakukan tidak 

berjalan sesuai yang diharapkan. Pernikahan menuntut agar setiap pasangan memiliki 

kesadaran penuh dan pemahaman yang dalam mengenai pernikahan itu sendiri sebelum 

melaksanakannya.12 Olehnya itu pasangan yang akan menikah hendaknya telah 

menyiapkan diri dengan menjadikan pernikahan sebagai jalan mendapatkan 

keberkahan serta memperkuat potensi dakwah untuk membentuk sebuah keluarga yang 

sakinah.  

                                                           
10Ayu Lestari and Hildawati, ‘Ta’aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju 

Pernikahan’, Emik Universitas Hasanuddin, 2.2 (2019), 1–21. 

11https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/110/da_04/1, 
diakses tanggal 25 Desember 2019.  

12Rosita and Indriana. Pengalaman Subjektif Istri yang Menikah dengan Proses Taaruf’. (2012). 
37–39. 

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/110/da_04/1
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Sementara hasil yang sama juga ditunjukkan West dan Turner, faktanya 

pasangan dengan proses ta’aruf memiliki hubungan komunikasi yang lebih harmonis 

dan intim sehingga menjadikan keluarganya lebih bertahan lama meskipun proses 

ta’aruf juga membutuhkan waktu yang lama agar masing-masing pasangan 

menyesuaiakan diri.13 

Pernikahan melalui proses ta’aruf ini sebenarnya sudah lama berlangsung di 

Indonesia yang biasanya dikenal dengan metode perjodohan. Namun, jika melihat dari 

konsep ta’aruf sesuai dalam kerangka Islam  masih menjadi sebuah fenomena baru 

karena hal ini masih dinggap sebagai sesuatu yang ekslusif oleh beberapa kalangan di 

masyarakat.14 Salah-satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam di Indonesia 

yakni Wahdah Islamiyah telah membentuk sebuah lembaga Khusus yakni Lembaga 

Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS). Lembaga ini berfungsi untuk 

mengurusi proses pra-nikah, pernikahan hingga pada pendampingan keluarga bagi 

kader-kadernya. LP2KS ini juga difungsikan untuk membantu kader Wahdah 

Islamiyah untuk mencari dan menemukan pasangan melalui proses Ta’aruf dengan 

menggunakan mediator. Telah menjadi sebuah kebiasaan atau adat dalam ormas ini 

jika terdapat kader ikhwan  yang telah memasuki usia dewasa dan memiliki keinginan 

                                                           
13R. West and L.H Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi, Introducing 

Communication Theory : Analysis and Application, Edisi Tiga (Jakarta: Salemba Humanika, 2009). 

14Isnadul Hamdi, ‘Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan’, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 
16.1 (2017),h. 43.  
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menikah akan diperkenalkan dengan kader akhwat yang berkeinginan yang sama 

melalui ta’aruf.15  

Pemilihan calon pasangan ini diutamakan kepada mereka yang berstatus kader 

Wahdah Islamiyah. Namun jika terjadi perjodohan diluar sesama kader, maka calon 

pasangan yang belum menjadi kader Wahdah akan menjalani proses tarbiyah yakni 

suatu proses pembelajaran secara berkolompok murid yang hendak mendalami 

Wahdah yang dikenal dengan sebutan Mutarabbi atau Mutarabbiyah. Proses ini bisa 

dilakukan sebelum atau sesudah pernikahan dilaksanakan. Corak perjodohan 

dikalangan Ormas Wahdah ini disebut dengan perjodohan jenis homogami yakni 

perjodohan yang cenderung menentukan pasangan dengan status dan kedudukan sosial 

yang sama atau kelompok yang sama. 

Tujuan ta’aruf yang ada dalam Wahdah Islamiyah dilakukan untuk mencapai 

sebuah pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam serta menjaga kekentalan adat 

yang luhur di Indonesia. Melalui proses ini diharapkan terjalin sebuah keluarga yang 

harmonis dan ideal, memiliki stabilitas sosial serta saling menguatkan eksistensi antar 

pasangan. 16 Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai proses ta’aruf dalam sebuah pernikahan yang dituangkan dalam 

                                                           
15Sakinah, ‘Ta’aruf: Studi Tentang Perjodohan dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota 

Makassar’, (Tesis, Universitas Hasanuddin,  2018), h. 56.  

16Subeitan.  ‘Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah ( Studi Terhadap Anggota 
Organisasi Massa Wahdah Islamiyah Di Manado  2019), h. 78. 
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tulisan berjudul Implementasi Ta’aruf  Pranikah dan Implikasinya Bagi 

Ketahanan Keluarga (Studi pada  Ormas Wahdah Islamiyah). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian dirasa penting untuk ditentukan sebelumnya dengan tujuan 

untuk menghindari kesalahan atau multitafsir terhadap judul dan pembahasan 

penelitian. Hal tersebut untuk menegaskan gagasan objek penelitian agar tidak terlalu 

meluas dan keluar dari koridor pembahasan atau permasalahan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Fokus penelitian ini bisa terdiri dari beberapa indikator yang menjadi 

acuan dalam penyusunan penelitian.  

Fokus penelitian ini tertuju pada proses ta’aruf yang saat ini berkembang dan 

memiliki peran dan andil dalam proses dakwah terutama dalam hal membangun basis 

dakwah dari keluarga. Proses ta’aruf yang dilakukan secara terukur tidak hanya 

menjadi sebuah tren belaka namun saat ini telah menjadi sebuah pelaksanaan yang 

menghantarkan pada ibadah yang lebih dalam yaitu pernikahan.17 Hingga hari ini, 

semakin banyak komunitas yang menyediakan wadah ta’aruf bagi para muda-mudi 

yang memiliki niatan menikah dengan pendekatan yang lebih syar’i jika dibandingkan 

dengan proses pacaran. Ta’aruf yang pada mulanya hanya sebuah kontekstual ayat 

yang digunakan sebagai jalan menempuh keluarga yang lebih terbina kini mendapat 

perhatian yang lebih besar sejalan dengan catatan positif bagi mereka yang telah 

                                                           
17Nuzula Ilhami, ‘Ta’aruf dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi’, Kuriositas Media, 

12.2 (2020), h. 163. 
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melalui tahapan ini. Selain itu, ta’aruf juga disebut-sebut menjadi kunci dalam 

membina rumah tangga yang lebih matang dengan ketahanan keluarga yang lebih 

kuat.18 

Ketahanan pernikahan yang dibentuk melalui proses ta’aruf selama pranikah 

diharap mampu menuntun calon pasangan agar mampu mengetahui dan mengenal 

lebih dekat baik dari segi agama, latar belakang hingga pada akhlaknya. Ta’aruf juga 

menjadi jembatan untuk memastikan cocok atau tidaknya calon pasangan serta 

mempersempit penyesalan yang akan terjadi jika pernikahan yang dilakukan tidak 

berjalan sesuai yang diharapkan. Pernikahan menuntut agar setiap pasangan memiliki 

kesadaran penuh dan pemahaman yang dalam mengenai pernikahan itu sendiri sebelum 

melaksanakannya. Ketahanan keluarga yang dimaksud meliputi:19 

1. Ketahanan secara fisik; 

2. Ketahanan secara sosial; 

3. Ketahanan secara psikologi. 

Melalui peran ta’aruf pra-nikah akan membantu calon pasangan mengenali  

pribadi masing-masing  secara terbuka dan apa adanya. Kepercayaan jika sesuatu yang 

baik di mulai dengan hal yang baik maka akan mendatangkan keberkahan. Begitu pula 

motif-motif bagi mereka yang menggunakan proses ta’aruf ini sebagai jalan untuk 

membina rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam keluarga.  

                                                           
18Juiati Mahmudi, ‘Implementasi Ta’ Aruf Dalam Surat Al-Hujarat Ayat 13 Perspektif Mufassir 

Klasik Dan Modern (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir, 2018),h. 94. 

19Juiati Mahmudi, ‘Implementasi Ta’ Aruf Dalam Surat Al-Hujarat Ayat 13 Perspektif Mufassir 
Klasik Dan Modern (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir, 2018),h. 102.  
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Salah-satu organisasi masyarkat Islam yakni Wahdah Islamiyah yang berpusat 

di Kota Makassar juga menjadikan proses ta’aruf sesama kader dalam memperkokoh 

basis pergerakan dakwah mereka. Melalui Lembaga Pernikahan dan Pembinaan 

Keluarga Sakinah (LP2KS). Lembaga ini berfungsi untuk mengurusi proses pra-nikah, 

pernikahan hingga pada pendampingan keluarga bagi kader-kadernya. LP2KS 

difungsikan untuk membantu kader Wahdah Islamiyah untuk mencari dan menemukan 

pasangan melalui proses Ta’aruf dengan menggunakan mediator. 

Secara lebih terperinci fokus penelitian dalam tesis ini dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Tabel Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

“Peran ta’aruf dalam 

membangun ketahanan 

keluarga di kalangan 

Ta’aruf Proses mengenal 
seseorang dengan lebih 
dekat yang dilakukan 
dengan tujuan 
pernikahan dan 
menggunakan pihak 
ketiga sebagai mediator 

Ketahanan Keluarga 1. Ketahanan secara 
fisik 

2. Ketahanan secara 
sosial 

3. Ketahanan secara    
psikologi 
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ormas Wahdah 

Islamiyah” 

Wahdah Islamiyah 
 

Organisasi 
Kemasyarakatan (Ormas) 
Islami yang awal 
terbentuknya berasal dari 
Yayasan Fathul Muin 
(YFM) dan terpusat di Jl. 
Antang Raya Kota 
Makassar Sulawesi-
Selatan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka pokok masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi ta’aruf pranikah 

dan Implikasinya bagi ketahanan keluarga? Adapun sub masalah yang akan dibahas 

adalah: 

1. Bagaimana orientasi dilakukannya ta’aruf pranikah di kalangan Ormas 

Wahdah Islamiyah? 

2. Bagaimana penerapan dan nilai ta’aruf yang berkembang di kalangan Ormas 

Wahdah Islamiyah? 

3. Bagaimana implikasi ta’aruf pranikah terhadap ketahanan keluarga dikalangan 

Ormas Wahdah Islamiyah? 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini, penulis melakukan analisis dan pengkajian terhadap penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki korelasi dengan objek 

penelitian yang hendak diteliti. Hal tersebut dimaksudkan agar penulis mendapatkan 

gambaran dan refernsi tambahan dalam penyusunan penelitian.  
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Penelitian yang membahas mengenai peran Ta’ruf dalam membangun 

ketahanan keluarga dalam Islam telah banyak dilakukan sebelumnya. Emma Desy 

dalam penelitiannya berjudul “Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya 

Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam” yang menggunakan objek terhadap 

beberapa keputusan hakim dalam proses perceraian. Dominasi alasan perceraian terjadi 

akibat komunikasi serta kurang kenalnya antara kedua pihak selama masa pra-nikah. 

Maka ta’aruf sebagai salah-satu metode perjodohan dalam Islam mampu dijadikan 

sebagai alternatif pencegahan perceraian dan pembatalan pernikahan. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya komunikasi serta proses pengenalan yang lebih dalam 

selama masa pra-nikah dengan ta’ruf.20 

Ratna Sri dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 berjudul 

“Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan yang Menikah dengan Cara Ta’aruf” 

Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan melakukan wawancara 

terhadap lima pasangan yang menikah melalui proses pra-nikah dengan ta’aruf. Hasil 

penelitian menemukan jika ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan oleh para 

pasangan meskipun melalui proses ta’aruf. Dua dari lima pasangan mengatakan jika 

penyesuaian terpenting yang harus dilakukan adalah penyesuaian keuangan, sementara 

pasangan lain menyebutkan jika penyesuaian yang terberat adalah memenuhi tuntutan 

dari masing-masing pihak keluarga. Namun, dari kelima pasangan tersebut 

                                                           
20Emma Desy Wulansari, ‘Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan 

Perkawinan dalam Hukum Islam’, Jurist-Diction, 1.2 (2019), h. 493.  
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menyepakati jika proses ta’aruf menjadikan mereka lebih dekat dan harmonis saat 

berkeluarga. Selain itu, melalui proses ini juga mereka bisa membina keluarga ideal 

yang di inginkan masing-masing pasangan.21 Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Ratna adapaun yang menjadi kebaruan atau pembeda dengan penelitian yang ini adalah 

lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, apalagi saat ini perekonomian sangat sulit 

dimasa Pandemi virus Covid 19 sehingga patut diduga banyak masalah muncul dalam 

setiap rumah tangga. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Azti Arlina di tahun 2012 dengan 

mengangkat judul penelitian “Proses adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah 

Melalui Proses Ta’aruf”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

normatif syar’i yang disajikan dalam hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Azti 

menemukan jika kebanyakan pasangan di Indonesia mengalami masalah penyesuaian 

budaya antar pasangan yang biasanya bersifat kolektivitas. Hal itu bisa diartikan jika 

pihak laki-laki maupun perempuan memiliki andil yang besar dalam menjaga nama 

baik keluarga besar masing-masing. Penelitian ini menarik sebuah kesimpulan dimana 

proses ta’ruf dapat mengatasi penyesuaian budaya tersebut, namun lain halnya jika 

ternyata proses ta’aruf dilakukan dengan cara paksaan tanpa dasar suka sama suka. Hal 

itu ternyata malah menjadikan keluarga masing-masing pihak terpecah belah bahkan 

                                                           
21Ratna Sri Puspitasari, ‘Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara 

Ta’aruf’, Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 5.1 (2015), 15–25. 
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rentan dengan perpisahan atau perceraian.22 Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Asti Arlina hanya fokus pada penyesuain budaya antara pihak yang malakukan 

ta’aruf, sementata penelitian ini akan banyak mendalami bagaimana dampak ta’aruf 

terhadap ketahanan keluarga apalagi di saat pandemic virus Covid 19 ini. 

Proses pernikahan pada kalangan Ormas Wahdah Islamiyah juga telah menjadi 

isu menarik di kalangan peneliti. Syahrul Mubarok Subetian dalam tesisnya berjudul 

“Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah (Studi terhadap Anggota Organisasi 

Massa Wahdah Islamiyah di Manado)”. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

penelitian normatif syar’i. Hasil penelitian menunjukkan jika motif pernikahan di 

kalangan kader Wahdah Islamiyah di Manado adalah untuk menguatkan perjuangan 

dakwah, melaksanakan perintah agama sesuai dengan ajaran syariat, serta untuk 

melahirkan generasi yang taat dan rabbani. Untuk metode pencarian pasangan, 

kalangan Wahdah biasanya menggunakan netode ta’aruf sesama kader melalui 

perantara uztads dan uztadsah yang bertindak sebagai perantara selama masa ta’aruf 

berlangsung. Proses pernikahan melalui ta’aruf ini diharapkan mampu mencapai 

pemaknaan pernikahan yang hendak dicapai oleh para kader Wahdah. Pemaknaan ini 

berfokus pada penguatan dakwah melalui keluarga, serta penyatuan budaya untuk 

mengokohkan pemahaman agama antar keluarga pasangan yang menikah.23 

Hasil penelitian yang sama juga didapatkan oleh Sakinah dengan judul 

penelitian “Ta’aruf: Studi Tentang Perjodohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah 

Di Kota Makassar”. Penelitian dengan menggunakan pengambilan data melalui 

                                                           
22Azti Arlina, ‘Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta’aruf’, 

Jurnal An-Nahl : Jurnal Ilmu Syariah, 2.2 (2012), 71–89. 

23Subeitan.  ‘Perkawinan Di Kalangan Wahdah Islamiyah ( Studi Terhadap Anggota Organisasi 
Massa Wahdah Islamiyah Di Manado 2019), h. 36. 
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observasi dan wawancara langsung ini mengambil sampel dua belas orang kader 

Wahdah yang menjalin pernikahan melalui proses ta’aruf. Hasil penelitian menemukan 

jika motif pernikahan antar kader ini didasari atas visi dan misi yang sama dalam 

menguatkan proses perjuangan dakwah dikalangan Wahdah. Pemilihan pasangan ini 

dilakukan dengan  perjodohan sesama kader melalui prosedur yang telah ditetapkan 

dalam kalangan Wahdah melalui kesepakatan bersama untuk menghindari proses yang 

tidak sesuai dengan syariat.24  

Penelitian yang dilakukan oleh  Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah 

Umur." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Pernikahan di usia dini 

adalah salah satu faktor meningkatnya jumlah perceraian, kekerasan dalam Rumah 

tangga, serta kurang dewasa dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga. 

Keegoisan dan mengandalkan harta orang tua, juga salah satu kecenderungan yang 

terjadi dalam rumah tangga yang sebelumnya adalah menikah di usia muda.25 

Penelitian yang dilakukan Rakhmawati menunjukkan jika pernikahan yang diawali 

dengan proses ta’aruf lebih bertahan lama jika disbanding dengan pernikahan yang 

dimulai dengan proses pacaran.26 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas memiliki 

kesamaan dan korelasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis. 

Olehnya, itu dengan mempertimbangakan penelitian terdahulu dan tambahan referensi 

                                                           
24Sakinah. Ta’aruf: Studi Tentang Perjodohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota 

Makassar’2018), h. 69. 

25Rahmatiah, Rahmatiah. Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. Al Daulah: Jurnal Hukum 
Pidana dan Ketatanegaraan 5, no. 1 (2016), h. 144. 

26Rakhmawati, ‘Self Disclosure Dalam Ta’aruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS)’, Jurnal Interaksi, 2.1 (2017), h. 11–21. 
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lainnya maka memungkinkan penulis dalam melakukan penelitian yang bertalian 

dengan  Implementasi Ta’aruf Pranikah  dan Impilkasinya Bagi Ketahanan Keluarga 

Pada Ormas Wahdah Islamiyah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhadi (2015:63) dalam skripsinya tentang 

Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren (Studi pada Keluarga Kyai Pondok 

Buntet Pesantren). Penelitian ini membahas tentang perjodohan di kalangan keluarga 

kyai atau santri yang seolah telah menjadi tradisi di kalangan mereka hingga saat ini 

karena kuatnya 23 prinsip mereka terhadap prinsip perkawinan endogami. Dalam 

proses perjodohan dalam keluarga Kyai Buntet Pesantren saling menjodohkan anaknya 

dengan keluarga terdekatnya, misalnya antara misanan atau antara nak-sanak, dan 

dengan sesama garis keturunan kyai Buntet Pesantren. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa latar belakang perjodohan dilakukan untuk menjaga nasab. Adanya doktrin 

untuk taat dan patuh terhadap orangtua sangat ditekankan dalam keluarga pesantren 

sehingga anak tidak dapat membantah yang telah diperintahkan orang tuanya, hal ini 

disebut oleh penulis sebagai semi pemaksaan. Namun rata-rata pasangan yang 

dijodohkan menjalin rumah tangga yang harmonis dan mencapai cita-cita perkawinan 

yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian tersebut memiliki kesamaan topik 

yaitu perjodohan dalam kelompok Islam namun berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu tentang ta’aruf dalam Wahdah Islamiyyah yang menunjukkan 

bahwa proses perjodohan tidak hanya dilakukan melalui perantara orang tua namun 
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juga dapat dilakukan melalui mediator yang bukan berasal dari orang tua maupun 

kerabat.  

Penelitian yang berkaitan dengan pemilihan jodoh dalam kelompok Islam yang 

pernah dilakukan diantaranya penelitian Palupi dkk (2017:1) tentang Hegemoni Agama 

dalam Perkawinan (Perjodohan dalam Satu Lingkup Keanggotaan Kelompok Dakwah 

Islam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi kekuasaan dalam perjodohan 

satu lingkup keanggotaan kelompok dakwah Islam dan hegemoni agama yang terjadi 

24 dalam perjodohan kelompok Dakwah Islam. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Reddy (2009) tentang Pernikahan Komunitas Muslim Studi Kasus Pada 

Jamaah Tarbiyah Kota Palembang yang mendeskripsikan bagaimana tahapan proses 

pernikahan dalam komunitas tarbiyah dan gambaran umum kehidupan sebuah keluarga 

tarbiyah yang telah difasilitasi oleh biro jodoh dalam struktur PKS.  

Penelitian lainnya yang terkait dengan perjodohan dalam kelompok adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Lidiawati (2014:1) dalam tesisnya mengenai Makna 

Perjodohan pada Jama’ah Muslim Tarbiyah Kab. Sleman DI.Yogyakarta untuk 

mengetahui bagaimana pemaknaan perjodohan melalui Badan Konseling Keluarga 

Bahagia Sejahtera (BKKBS) yang berada dibawah struktur Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) bagi anggota jama’ah Tarbiyah serta bagaimana otoritas para anggota jama’ah 

perempuan dalam proses perjodohan yang ada pada lembaga perjodohan jama’ah 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna perjodohan antar anggota tidak 

hanya dimaknai sebagai suatu pelaksanaan proses pernikahan yang syar’i melainkan 

juga secara sadar diakui anggota sebagai salah satu upaya strategi dakwah dan 
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kaderisasi politik yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan partai. Ada suara 

pro dan kontra yang muncul dari dalam internal anggota jama’ah tentang proses 

perjodohan melalui BKKBS. Berdasarkan uraian beberapa penelitian diatas, dapat 

dibandingkan bahwa meskipun membahas topik yang sama tentang perjodohan dalam 

25 kelompok dakwah Islam, namun penelitian ini memiliki perbedaan dari latar 

belakang dan fokus penelitiannya. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dituangkan, maka tujuan penulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis dan menggambarkan dan motif dilakukannya ta’aruf 

pra-nikah di kalangan Ormas Wahdah Islamiyah. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses ta’aruf yang berkembang di 

kalangan Ormas Wahdah Islamiyah. 

c. Untuk memahami dan mengkonstruksi dampak ta’aruf pranikah terhadap 

ketahanan keluarga dikalangan Ormas Wahdah Islamiyah.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis 

terhadap perkembangan keilmuan terutama dalam konsentrasi hukum Islam. 

Apalagi jika melihat fenomena ta’aruf yang saat ini kembali eksis di kalangan 
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ummat Islam di Indonesia. Olehnya itu, semakin banyaknya penelitian yang 

membahas hal ini, maka diharapkan bisa dijadikan petunjuk dan pertimbangan 

serta referensi tambahan apabila terdapat penelitian sejenis di kemudian hari. 

Selain itu, penelitian ini juga berisi mengenai konsep Ta’aruf secara 

umum, serta konsep ta’aruf yang sedang berkembang dikalangan Wahdah 

Islamiyah. Sehingga, diharapkan penelitian ini mampu memberikan petunjuk 

dan khasanah keilmuan mengenai konsep ta’aruf yang sesuai dengan syariah 

dan melihat implikasinya dalam membangun ketahanan keluarga. 

b. Manfaat Praktis 

Selain diharapkan memberi manfaat di bidang keilmuan dan 

memberikan referensi konsep ta’aruf yang berkembang. Penelitian ini juga 

diharap mampu memberikan kegunaan dalam hal praktik proses ta’aruf yang 

baik dan benar. Selain itu manfaat secara praktis ini juga diharap mampu 

berguna kepada pihak-pihak terkait diantaranya: 

1) Pemerintah, selaku pemegang regulasi dan pengawasan atas aturan 

yang berlaku di Indonesia. Peneliti berharap jika hasil penelitian ini 

mampu berguna bagi pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan 

terutama yang berkaitan dengan ketahanan keluarga serta menerkan 

angka perceraian yang saat ini banyak terjadi. Apalagi saat ini keadaan 

ekonomi masyarakat sangat sulit, sehingga tentunya diharapkan peran 

peran pemerintah sangat besar. 
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2) Masyarakat, selaku pelaku dalam proses ta’aruf ini baik yang 

termasuk golongan Wahdah maupun diluar Ormas Wahdah. 

Pentingnya proses ta’aruf selama masa pranikah ini diharapkan 

mampu mengedukasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan 

dalam hal pernikahan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Ta’aruf 

Ta’aruf menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai sebuah proses mengenal 

seseorang dengan lebih dekat. Istilah, Ta’aruf dalam Bahasa Arab berasal dari kata 

ta’aarafa yang memiliki arti saling mengenal atau berkenalan. Saling berkenalan ini 

sangat dianjurkan dalam Islam sejalan dengan perintah dalam al-Qur’an pada surah al-

hujurat ayat 13 yang memberikan penjelasan bahwa manusia sesungguhnya diciptakan 

dari dua golongan yakni perempuan dan pria, selain itu juga diciptakan dengan berbeda 

suku dan bangsa hal itu dikarenakan manusia haruslah saling mengenal (li ta’aarafu).1 

Kata li ta’aarafuu memiliki makna bahwasanya mengenal orang lain adalah sebuah 

bentuk silaturahim dan saling menjaga hubungan baik satu sama lain. Islam sangat 

menganjurkan ta’aruf sesama muslim sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan 

dalam syariat, utamanya apabila bertalian dengan ta’aruf antara perempuan dan laki-

laki yang berstatus bukan mahram. Misalnya aturan yang tidak membolehkan 

perbuatan ikhtilat (berbaurnya perempuan dan laki-laki) serta khalwat (Perempuan dan 

laki-laki yang bukan muhrim berduaan).2 

                                                           
1Rakhmawati. Self Disclosure Dalam Ta’aruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS 

2017), h.11 

2Rosidatun Munawwaroh, ‘Konsep Ta’aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam’, Jurnal 
Tarbiyah, 12.3 (2018), h. 69. 
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Selan itu, batasan-batasan yang harus dipatuhi seorang laki-laki dan perempuan 

dalam pergaulannya adalah sebagai berikut: 3   

1. Tidak berduaan atau ber-khalwat. Khalwat merupakan berbuatan dimana 

seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan. Perempuan yang dimaksud 

bukan istri ataupun salah-satu kerabat yang hukumnya haram untuk dinikahi 

selama-lamanya, misalnya ibu, bibi, saudara dan mahram lainnya. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengantisipasi adanya perasaan-perasaan yang tidak baik 

diantara keduanya, itu bisa saja terjadi jika bertemunya laki-laki dan perempuan 

tanpa adanya orang ketiga; 

2. Melihat lawan jenis dengan perasaan atau pandangan bersyahwat. Hal tersebut 

sangat diharamkan dalam Islam apabila berhubungan dengan permasalahan 

ghazirah, yakni cara seseorang perempuan memandang laki-laki atau 

sebaliknya dengan perasaan yang terdapat syahwat di dalamnya mata 

merupakan kunci dari hati, dan pandangan menjadi jalan yang akan membawa 

fitnah hingga pada perbuatan zina; 

3. Menundukkan pandangan, yakni bentuk usaha untuk menjaga pandangan 

sehingga tidak terlepas begitu saja tanpa kendali sehingga tidak terjadi 

perbuatan yang tidak diinginkan apabila terjadi reaksi antar keduanya;  

4. Tidak menghias diri atau berdandan secara berlebihan (Tabarruj). Tabarruj 

merupakan bentuk atau pola yang dikenal sejak sama dahulu yang 

                                                           
3Fitriani, ‘Proses Ta’aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Di Kota Bandar Lampung’, J-SEP, 2.1 (2012), h. 145. 
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diindikasaikan akan mengundang fitnah bahkan zina. Selain itu larangan 

berhias secara berlebihan juga dimaksudkan untuk menghindatri perilaku 

tamak dan menunjukkan kekayaan dari penampilan fisik saja. 

Melihat batasan-batasan tersebut, adanya ta’aruf difokuskan untuk 

menghindarinya. Ta’aruf dilakukan agar terjadi proses komunikasi dan perkenalan 

antara perempuan dan laki-laki agar mampu saling mengenal secara lebih baik dengan 

menggunakan pihak ketiga sehingga tidak menyalahi aturan. Ta’aruf menjadi proses 

awal selama pra-nikah sehingga ketika menikah nanti calon pasangan telah siap secara 

lahir dan batin untuk menjalani kehidupan bersama dengan banyak penyatuan 

perbedaan.4 Sebenarnya dalam hukum Islam, proses ta’aruf tidak dijelaskan secara 

konkrit, olehnya itu berdasarkan penelahaan dan penyatuan pendapat melalui 

pemahaman hukum Islam, proses ta’aruf dilakukan dengan tidak menyalahi aturan dan 

batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat.5 

Ta’aruf menggunakan pihak ketiga yang menjadi mediator untuk mendekatkan 

keduanya selama masa perkenalan berlangsung. Mediator tersebut dipilih baiknya dari 

orang yang memiliki kedekatan kekerabatan dengan calon yang melakukan ta’aruf 

tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar sang mediator mampu menjelaskan 

kepribadian dan keseharian calon pasangan secara jelas dan transparan mulai dari 

                                                           
4Luluk Khuramatul Aminah, ‘" Komunikasi Interpersonal Dalam Upaya Proses Ta ’ Aruf ”’, 

Jurnal Komunikasi Islam, 3.2 (2019),h. 109. 

5Arlina. ‘Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta’aruf’.(2012), 

h.89. 
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hubungan antara keluarga, tetangga, hingga kerabat lainnya. Jika proses ta’aruf  telah 

menjadi lebih dekat dan lancer, maka selanjutnya pihak laki-laki barulah diizinkan 

untuk melakukan kunjungan kepada pihak perempuan untuk melihat calon pasangan 

berdasarkan penampilan fisik dengan didampingi oleh muhrim keduanya.6 

Konsep ta’aruf sangat berbeda dengan pacaran. Selain karena bersandar pada 

hukum-hukum Islam dan mengharap keridhoan Allah selama proses pranikah 

berlangsung, terdapat beberapa perbedaan lain antara ta’aruf dan pacaran. Perbedeaan 

tersebut adalah sebagai berikut:7 

1. Ta’aruf lebih meprioritaskan hubungan yang bersifat transedental. Islam 

ta’aruf diartikan sebagai sebuah perbuatan yang mulia karena berusaha untuk 

menjaga kesucian dari segala perbuatan yang hukumnya dilarang oleh agama. 

Sementara pacaran merupakan perbuatan yang tergolong mendekati perbuatan 

zina sehingga jelas hal tersebut sangat dilarang oleh Allah Swt. 

2. Ta’aruf jelas tujuannya untuk menuju pada proses yang lebih serius yakni 

pernikahan. Sementara pacaran memiliki tujuan dan orientasi yang bervariatif 

dan rentan akan hal yang menjurus pada pemuasan nafsu semata. 

3. Jangka waktu untuk melakukan ta’aruf maksimal selama tiga bulan. Jika lebih 

dari itu, biasanya hal tersebut tidak tergolong dalam ta’aruf lagi, melainkan 

                                                           
6Akbar. Ta’aruf  Dalam Khitbah Perspektif Syafi’I dan Ja’Fari’. (2015), h. 42. 

7Layla Imtichanah, Taaruf (Proses Perjodohan Sesuai Syari’at Islam). (Jakarta: PT Elex Media, 
2012), h. 32. 
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untuk mempersiapkan pernikahan. Pacaran sendiri tidak memiliki rentan 

waktu, bisa saja pacaran menjadi sangat lama bahkan  sangat singkat; 

4. Biasanya orang yang melakukan proses ta’aruf biasanya memiliki mental yang 

lebih siap untuk menikah karena tujuan dari ta’aruf tersebut memang menjurus 

pada pernikahan. Sementara orang-orang yang berpacaran belum tentu 

memiliki niat untuk menikah; 

5. Berdua dengan lawan jenis dengan waktu yang lama akan menodai hati. 

Padahal hal tersebut bukan untuk tujuan pernikahan. Berbeda dengan ta’aruf 

yang hanya memiliki waktu sebentar; 

6. Selama proses ta’aruf berlangsung, calon pasangan dilarang untuk berbohong 

melainakan dianjurkan untuk berkata jujur dan terbuka mengenai dirinya 

kepada calon pasangan. Berbeda jika berbicara mengenai pacaran maka yang 

biasanya terjadi hanya memperlihatkan kebaikan saja dan cenderung menutupi 

kekurangan masing-masing pihak; 

7. Ta’aruf menggunakan mediator selama proses ini berlangsung, mediatornya 

pun memiliki kriteria tertentu sehingga tidak dipilih sembarang orang. Hal 

tersebut untuk menghindari adanya perbuatan yang dilarang oleh agama seperti 

khalwat hingga pada sampai kepada tahap pernikahan. 

Proses ta’aruf menjadi sebuah rangkaian khusus yang dilewati oleh orang-

orang yang hendak menikah. Selama proses ta’aruf pun harus dipastikan jika kedua 

calon memiliki kecocokan dan ketertarikan satu sama lain. Hal tersebut dimaksudkan 

agar jika menikah nanti pasangan tersebut mampu membina rumah tangga yang ideal 
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sesuai dalam ajaran agama Islam.8 Adapun tahapan dari proses ta’aruf ini biasanya 

dimulai dengan saling bertukar informasi yang dilakukan secara tidak langsung 

melainkan melalui mediator untuk menyampaikan biodata keduanya. Pihak ketika 

inilah yang akan mengambil peran penting dalam penyampaian informasi yang secara 

lengkap dan benar sehingga tidak terjadi kesalah pahaman yang berujung pada 

gagalnya proses ta’aruf. Antara calon pasangan dan mediator harus ada kesepakatan 

mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan masing-masing pihak hingga 

proses ta’aruf selesai.  Biasanya mediator diambil dari kerabat terdekat yang memiliki 

pemahaman agama yang mendalam atau bisa juga berasal dari guru, ustadz dan 

ustadzah. Para mediator yang memahami agama inilah yang akan menuntun proses 

ta’aruf agar tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan.9 

Saling bertukar informasi atau bioadata masing-masing dimaksudkan agar 

calon pasangan saling mengenal kepribadian dan asal-usul calon pasangan. Setiap 

pasangan yang berta’aruf memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui kriteria calon 

masing-masing yang dipilihkan oleh sang mediator. Kedua calon ini harus saling 

terbuka dan mediator yang akan menyampaikan hal tersebut. Calon pasangan juga 

berhak untuk mnedapatkan atau menggali informasi lebih dengan bertanya kepada 

mediator ataupun kerabat calon pasangannya. Hal yang mempengaruhi keputusan 

                                                           
8Taufiq Tri Hidayat and Amika Wardana, ‘Ta ’ Aruf and the Effort to Develop an Islamic 

Matchmaking Amongst Young Muslim Couples in Yogyakarta’, Jurnal Pendidikan Sosiologi, 2.1 
(2019), h.49. 

9Ari Pusparini, Agar Ta’aruf Cinta Berbuah Pahala (Yogyakarta: Pro-U Media, 2012). h.39. 
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pasangan ini dapat dilihat dari wajah, sifat, fisik, track record atau kiprah calon 

pasamgan.10 

Meskipun di Indonesia pada umumnya ta’aruf dilakukan dengan landasan yang 

sesuai dengan syariat, namun terdapat tiga jenis ta’aruf  yang saat ini berkembang yaitu 

sebagai berikut:11 

1. Ta’aruf yang dilakukan atas kesadaran calon pasangan untuk melakukan proses 

perkenalan secara Islami dengan calonnya. Ta’aruf jenis ini biasanya diawali 

oleh keinginan pihak laki-laki yang memilih calon pasangannya sendiri atau 

meminta untuk dicarikan pasangan oleh kerabatnya. Proses mediasi ini 

berlangsung secara tidak begitu formal yang biasanya hanya pada pertukaran 

informasi dari orang terdekat dan pengamatan masing-masing pihak. Setelah 

ada kecocokan maka pihak laki-laki akan segera meng-khitbah calonnya. 

2. Ta’aruf Online. Ta’aruf jenis ini muncul dengan berkembangnya tren 

perkenalan di kalangan remaja. Biasanya ta’aruf ini dilakukan dengan bertukar 

informasi melalui media pesan online seperti aplikasi WhatsApp. Contoh 

bentuk ta’aruf ini telah dilakukan oleh Syech Fauzan Abu Ramza dalam 

komunitas ta’arufnya yang diberi nama Ta’aruf Lalu Nikah (TLN). Selain itu 

juga terdapat media ta’aruf berbasis website seperti pada website  

                                                           
10Rakhmawati. ‘Self Disclosure dalam Ta’aruf Pranikah Kader Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS)’. (2017), h.11. 

11Lestari and Hildawati. Ta’aruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan’. 

(2019).h.21. 
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mawaddahindonesia.com. dan rumahtaaruf.com. Meskipun berlangsung secara 

online, proses ta’aruf ini tetap dilakukan dengan tidak melanggar aturan dalam 

agama. 

3. Ta’aruf antar organisasi. Ta’aruf jenis ini biasanya berlangsung di lingkup 

organisasi Islam saja seperti yang terjadi pada ormas Wahdah Islamiyah. 

Ta’aruf ini bersifat lebih formal dan tertutup karena biasanya tiap organisasi 

memiliki aturan tersendiri yang hanya bisa dilakukan oleh para kadernya. 

Ta’aruf di Indonesia semakin menjadi tren dikalangan remaja melalui tontonan 

edukatif yang bernuansa Islami yang mengangkat kisah pernikahan. Misalnya pada 

film Ayat-Ayat Cinta pada tahun  2008 dan Ketika Cinta Bertasbih di tahun 2009 yang 

menjadi perbincangan popular saat itu. Selain itu, dakwah mengenai ta’aruf ini juga 

dilakukan melalui kisah dalam buku karya Utadz Felix Siauw yang berjudul “Udah 

Putusin Aja!” yang diterbitka tahun 2013.12 Sejak saat itu, tren ta’aruf semakin 

berkembang dan banyak diperbincangkan bahkan menjadi tema-tema dalam seminar 

Islami seperti yang dilakukan oleh Ustadz Setia Furqon Khalid yang diberikan judul 

Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta, seminar ini berlangsung sangat meriah di Kota 

Makassar. Penyebaran informasi melalui sosial media sejalan dengan perkembangan 

teknologi juga mendorong semakin banyaknya pemuda yang tertarik untuk memulai 

niat menikah melalui proses ta’aruf. Bahkan di media sosial seperti Instagram dan 

Youtube sangat banyak ditemukan pasangan yang menikah dengan proses ta’aruf yang 

                                                           
12Sakinah. Sakinah. Ta’aruf: Studi Tentang Perjodohan dalam Organisasi Wahdah Islamiyah 

Di Kota Makassar’(2018), h. 78. 
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membagikan kisahnya sehingga banyak menginspirasi para penggemarnya untuk 

melakukan hal yang sama.  

Hakekat cinta dalam Hukum Islam mengandung makna yang luas dan rinci, 

dalam arti mencakup berbagai segi. Cinta merupakan perasaan senang dan bahagia 

terhadap sesuatu, sebagai anugerah Allah yang intensitasnya dapat meninggi atau 

merendah bahkan dapat hilang dan menjadi benci. Hukum  Islam memiliki kiat dan 

aturan tersendiri dalam menyemai cinta dan membina keluarga yang berbeda dengan 

aturan dan budaya yang berlaku pada masa sekarang, terutama aturan dan budaya yang 

merupakan pengaruh gaya hidup modern dari Barat. Implementasi cinta dan kasih 

sayang menurut Hukum Islam dapat dirasakan dalam pola sikap dan prilaku sehari-

hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.13 

Perkembangan ta’aruf mengalami pergeseran cara pandang dan aktualisasinya 

yang mana laki-laki hendak menikahi seorang wanita, maka laki- laki tersebut 

dianjurkan melihat wanita tersebut dengan tujuan penyatuan insan yang mempunyai 

latar belakang yang mungkin berbeda serta penciptaan keluarga yang diidamkan 

begitu juga wanita yang dikenal oleh lelaki dianjurkan untuk memperlihatkan atau 

bersikap sesuai norma. Penjabaran ini mengacu pada pendapat Imam syafi’i.  

                                                           

13Kurniati. Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan 
Membina Keluarga. Jurnal al Daulah: Jurnal hukum pidana dan ketatanegaraan Vol.1 
No,1 2020. 
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Imam Syafi’i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi’i Al-

Muttalibi Al- Qurashi ayahnya bernama Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman 

bin Syafi’i, ibunya Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. 

Syafi’i lahir di desa Ghazzah, Asqalan pada tahun 150 H. Menurut Imam Ahmad, Syafi’i 

adalah manusia yang paling memahami kitab Allah beserta Sunnah Rasulullah:14  

Pertama,  menjaga atau menahan pandangan maksudnya adalah menjaga 

pandangan agar tidak  dilepaskan begitu saja tanpa kendali sehingga dapat menelan 

perempuan atau laki-laki yang  beraksi. Pandangan yang diperbolehkan hanya 

pandangan pertama sedangkan pandangan yang kedua haram hukumnya, artinya 

pandangan yang boleh yaitu terpandang dan tidak disengaja.  

Hal tersebut seperti pesan Rasulullah kepada Ali r.a:  

“Hai Ali Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. 

Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang berikutnya tidak 
boleh.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi). 

 
Memandang tidak diperbolehkan sengaja mengamati bentuk dan rupaya 

sesudah terlihat sebagaimana sabda Rasulullah saw: “ Dari Ali r.a  dari Nabi saw 

bersabda:15 

”Ya Ali, janganlah pandangan itu kamu turuti karena boleh bagimu, hanya 
pandangan  pertama dan tidak halal bagimu pandangan yang  kedua.”  (HR. 

Abu Dawud dan Tirmizi). 
                                                           

14Akbar, E. Ta’aruf dalam khitbah perspektif syafi’i dan ja’fari. Musãwa Jurnal Studi Gender 
Dan Islam. 2015  

 
15Akbar, E. Ta’aruf dalam khitbah perspektif syafi’i dan ja’fari. Musãwa Jurnal Studi Gender 

Dan Islam. 2015  
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Imam Syafi’i mengatakan, Allah telah mewajibkan kedua mata untuk tidak 

digunakan melihat apa yang Dia haramkan dan sebaliknya,  Selalu menundukkan 

pandangan dari apa yang dilarang karena zina mata tercipta karena melihat  seperti 

Rasulullah S.A.W: 

Menganggap pandangan liar dan menjurus kepada lain jenis, sebagai satu 
perbuatan zina mata. “Dua mata itu bisa berzina, dan zinanya ialah melihat.” 

(Riwayat Bukhori).  

Sebagaimana firman Allah dalam QS An Nur/24:31. 

ينتَهَُنَّ إِّلََّ مَا ظَهَرَ  ينَ زِّ نَّ وَيحَۡفظَۡنَ فرُُوجَهُنَّ وَلََ يبُۡدِّ هِّ رِّ نۡ أبَۡصََٰ تِّ يغَۡضُضۡنَ مِّ نََٰ لۡمُؤۡمِّ نۡهَاۖ وَقلُ ل ِّ  مِّ

نَّ  نَّ أوَۡ ءَاباَئِّٓهِّ ينَتهَُنَّ إِّلََّ لِّبعُوُلتَِّهِّ ينَ زِّ  وَلََ يبُۡدِّ
نَّۖ هِّنَّ عَلَىَٰ جُيوُبِّهِّ بۡنَ بِّخُمُرِّ نَّ أوَۡ وَلۡيَضۡرِّ  أوَۡ ءَابَاءِّٓ بعُوُلَتِّهِّ

نَّ أوَۡ  تِّهِّ نَّ أوَۡ بنَِّيٓ أخََوََٰ نِّهِّ نَّ أوَۡ بَنِّيٓ إِّخۡوََٰ نِّهِّ نَّ أوَۡ إِّخۡوََٰ نَّ أوَۡ أبَۡناَءِّٓ بعُوُلَتِّهِّ نهُُنَّ  أبَۡناَئِّٓهِّ نَّ أوَۡ مَا مَلكََتۡ أيَۡمََٰ نِّسَائِّٓهِّ

رۡبَةِّ  ينَ غَيۡرِّ أوُْلِّي ٱلِّۡۡ بِّعِّ
بۡنَ  أوَِّ ٱلتََّٰ تِّ ٱلن ِّسَاءِّٓۖ وَلََ يَضۡرِّ ينَ لمَۡ يظَۡهَرُواْ عَلَىَٰ عَوۡرََٰ فۡلِّ ٱلَّذِّ جَالِّ أوَِّ ٱلط ِّ نَ ٱلر ِّ مِّ

نوُنَ لعَلََّكُ  يعاً أيَُّهَ ٱلۡمُؤۡمِّ ِّ جَمِّ  وَتوُبوُٓاْ إِّلَى ٱللََّّ
نََّّۚ ينتَِّهِّ ن زِّ نَّ لِّيعُۡلَمَ مَا يخُۡفِّينَ مِّ    ٣١مۡ تفُۡلِّحُونَ بِّأرَۡجُلِّهِّ

Terjemahnya: 

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka 
menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya 
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau 
putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara 
laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera 
saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang 
mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan 
janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang 
yang beriman supaya kamu beruntung. 

Konsep Imam Syafi’i dalam memandang, laki-laki tidak diperbolehkan melihat 

perempuan selain muka dan kedua telapak tangan karena selain kedua tersebut adalah 
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aurat. Memandang dalam konteks munakahat bisa diartikan sebagai melihat kepada 

calon pasangan dengan tujuan mengenali dari kedua pihak agar tidak  menimbulkan 

penyesalan antara keduanya apabila pernikahan sudah dilangsungkan. Islam 

membenarkan memandang wanita khusus kasus peminangan berdasarkan sabda nabi 

saw kepada  seorang sahabat yang ingin meminang wanita agar melihatnya dahulu: 

”Lihatlah kepadanya, maka sesungguhnya ia lebih baik untuk mengekalkan kasih 

sayang antara kamu berdua. 

Pendapat Syafi’i yang memberi batasan dalam memandang hanya muka dan 

telapak tangan disepakati oleh Muhammad bin Ismail San’ani yang mengatakan: Pada 

beberapa hadis, disunnahkan untuk mendahulukan melihat orang yang hendak 

dinikahi. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama’. Memandang di sini hanyalah 

ditujukan pada muka dan telapak tangan karena sesungguhnya muka itu telah dapat 

menunjukkan kecantikan atau tidaknya perempuan itu sedangkan telapak tangan 

menunjukkan lembut atau tidaknya badan perempuan itu.  Pendapat tersebut bertolak 

belakang dengan Auza’i yang mengatakan: Boleh melihat ke tempat-tempat yang ada 

daging Dawud berkata,  Boleh melihat ke semua badan Pendapat ini dengan memahami 

redaksi hadis yang disebutkan Lihatlah wanita itu terlebih dahulu secara tekstual 

sehingga mereka menyimpulkan bahwa laki-laki yang melamar boleh melihat seluruh 

badannya. Kisah tersebut dapat dipahami bahwa yang bukan termasuk badan yang 

wajib ditutup atau anggota badan yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah dan 

telapak tangan. Pendapat kedua Imam tersebut dapat dikatakan bahwa dalam 
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melakukan ta’aruf dalam khitbah berupa melihat calon pasangan terbatas oleh wajah 

dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon 

pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya dan seluruh anggota badan selain wajah 

dan telapak tangan adalah aurat yaitu sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu 

atau mendapatkan aib (cacat) dari segi perkataan, sikap atau tindakan dan sudah 

sewajarnya tidak dipertontonkan di muka umum.16 

Kedua, menjaga hijab atau perhiasan. Sudut pandang terminologis hijab yaitu 

sebagai penghalang atau penutup. Lafadh az-ziinah yang merupakan perhiasan pada 

Surat An-Nur adalah perhiasan dhahir yaitu pakaian. Lafadh az-ziinah (perhiasan) 

banyak diulang dalam al-Qur’an, di mana yang dimaksudkan adalah perhiasan luar 

yang bukan asal dari badan maupun tubuh (seorang wanita).  

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al Araf/7:31. 

بَنِّيٓ ءَادمََ   دٖ وَكُلوُاْ وَٱشۡرَبُ  ۞يََٰ ندَ كُل ِّ مَسۡجِّ ينَتكَُمۡ عِّ بُّ ٱلۡمُسۡرِّ خُذوُاْ زِّ  إِّنَّهُۥ لََ يحُِّ
فوُٓاَّْۚ   ٣١فِّينَ واْ وَلََ تسُۡرِّ

Terjemahya: 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, 
makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

Makna yang tersurat dari ayat tersebut terkait pakaian merupakan larangan 

memakai pakaian secara berlebih-lebihan yang melebihi batas kebiasaan (kewajaran), 

                                                           
16Akbar, E. Ta’aruf dalam khitbah perspektif syafi’i dan ja’fari. Musãwa Jurnal Studi Gender 

Dan Islam. 2015  
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bermewah-mewahan di luar batas kewajiban, melampaui batas halal menuju zona 

keharaman. Konteks ta’aruf, wanita yang dipinang dianjurkan untuk tidak 

menampakkan anggota tubuhnya melainkan dengan menutupinya dengan pakaian yang 

tidak berlebihan, artinya mengenakan pakaian yang menutup aurat. Menurut Imam 

Syafi’i, tidak diperbolehkan wanita bersolek dengan baju (tazayyun bi tsiyab) yang 

memang dimaksudkan untuk berhias. Maksudnya pakaian yang dilarang adalah semua 

baju baik yang dicelup atau tidak, yang merupakan baju untuk berhias yang bertujuan 

ini untuk menakjubkan manusia. Tidak berarti Islam melarang berpakaian indah dan 

bagus namun yang terpenting adalah tidak ada unsur kesombongan.   Kitab Al-Um 

pada bab bagaimana memakai pakaian dalam shalat: setiap wanita adalah aurat kecuali 

dua telapak tangan wajahnya, jelaslah bahwa pakaian yang digunakan walaupun bagus 

dan indah tetap menutup aurat. Sedangkan dalam I’anah al-Thalibin disebutkan 

Pengarang Fath al-Jawad mengatakan: 

Apa yang diceritakan oleh al-Imam bahwa kaum muslimin sepakat atas terlarang 
(terlarang wanita keluar dengan terbuka wajah) tidak berlawanan dengan yang 
dikutip oleh Qadhi ‘iyadh dari ulama bahwa tidak wajib atas wanita menutup 

wajahnya pada jalan, yang demikian itu hanya sunnah dan bahwasanya atas laki-
laki wajib memicing pandangannya, karena terlarang wanita yang demikian itu 
bukan karena wajib menutup wajah atas mereka, tetapi karena di situ ada 
maslahah yang umum dengan menutup pintu fitnah. Namun menurut pendapat 
yang kuat wajib menutupnya atas wanita apabila diketahuinya ada pandangan 
laki-laki ajnabi kepadanya, karena memahami dari perkataan ulama “wanita 

wajib menutup wajahnya dari kafir zimmi” dan juga karena membiarkan terbuka 

wajah membantu atas sesuatu yang haram.” Berdasarkan keterangan tersebut 
dapat diidentifikasi pendapat Madzhab Imam syafi’i yaitu: a) aurat wanita dalam 

shalat wajib ditutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan; b) 
aurat wanita di luar shalat yang menjadikan laki-laki ajnabi memandang maka 
seluruh anggota tubuh termasuk wajah dan telapak tangan; c) aurat wanita di luar 
shalat sama dengan konsep aurat dalam melaksanakan shalat yaitu seluruh tubuh 
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kecuali wajah dan telapak tangan, d) aurat wanita wajib ditutupi seluruh tubuhnya 
tanpa terkecuali walaupun dalam keadaan shalat maupun di luar shalat.17   
 

Tafsir tentang ayat al-Qur’an mengenai Ta’aruf salah satu di antara ayat yang 

terdapat dalam al-Qur’an yang berbicara tentang konsep Ta’aruf yaitu SQ Al 

Hujurat/49:13.  

كُم م ِّ  أيَُّهَا ٱلنَّاسُ إِّنَّا خَلَقۡنََٰ
ٓ كُمۡ شُعُ يََٰ ندَ ن ذَكََرٖ وَأنُثَىََٰ وَجَعَلۡنََٰ  إِّنَّ أكَۡرَمَكُمۡ عِّ

تعََارَفوُٓاَّْۚ ا وَقبََائِّٓلَ لِّ َ عَلِّيمٌ ٱوب  كُمَّۡۚ إِّنَّ ٱللََّّ ِّ أتَۡقَىَٰ للََّّ

   ١٣خَبِّيرٞ 

Terjemahnya:  

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.  

Ayat ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, 

ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang 

beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya 

kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam 

dan Hawwa’, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), 

serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal 

mengenal yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi (M. 

Quraish Shihab, 2009: 615). 

                                                           
17Akbar, E. Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari. Musãwa Jurnal Studi 

Gender Dan Islam. 2015.55-66  

  



34 
 

 
` 

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu 

rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin:18 

Rumusan itu sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS.Ar-Rum/30:21. 

تسَۡكُنُوٓاْ  ا ل ِّ ج  كُمۡ أزَۡوََٰ نۡ أنَفسُِّ ٓۦ أنَۡ خَلَقَ لَكُم م ِّ تِّهِّ نۡ ءَايََٰ  إِّنَّ فِّيإِّ وَمِّ
وَدَّةٗ  وَرَحۡۡمَةًَّۚ تٖ ل ِّقَوۡمٖ  ليَۡهَا وَجَعَلَ بيَۡنَكُم مَّ لِّكَ لََيََٰٓ ذَََٰ

   ٢١يتَفََكَّرُونَ 

 

Terjemahnya: 

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

Setelah dilakukan khitbah atau peminangan. Maka syari’at tetap tidak 

membolehkan menyendiri (berkhalwat) dengan perempuan yang dipinang. Hal ini 

karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang 

agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah 

terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Dalam kaitan ini, 

Rasulullah Saw bersabda:  

“jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak 
halal baginya, karena ketiganya adalah syetan.” 

 

                                                           
18Hamdi, I. Ta’aruf dan khitbah sebelum perkawinan. Juris (Jurnal Ilmiah (2017) 

  



35 
 

 
` 

B. Ketahanan Keluarga 

Sejarah manusia memperlihatkan jika keluarga menjadi sebuah organisasi 

terkecil yang menyatukan dua individu yang saling mengisi dan memiliki posisi 

penting dalam keberwujudan manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup 

sendiri.19 Manusia senantiasa ingin hidup secara berkelompok untuk berkomunikasi 

dan bercengkrama satu sama lain, berbagi masalah dan kebahagiaan hingga tidak 

merasa kesepian. Hadirnya keluarga menjadi bagian terpenting dalam hidup seorang 

manusia bahkan mampu memberi kekuatan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Dalam 

pandangan sosiologi, keluarga menjadi sebuah institusi sosial yang sangat penting 

untuk senantiasa dipertahankan sehingga menjadi bagian dari kekuatan masyarakat, 

lingkup sosial yang lebih besar hingga mampu mempengaruhi ketahanan masyarakat.20 

Islam sendiri menggambarkan sebuah keluarga ideal yang dikenal dengan 

keluarga sakinah. Keluarga Sakinah diartikan sebagai sebuah keluarga yang bahagia 

atau diliputi dengan berbagai suka cita dan cinta (mawadah) serta penuh dengan kasih 

saying (warahmah). Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat 

Ar-Rum pada ayat 21, bahwasanya yang dimaksud keluarga yang sakinah dalam Islam 

yakni keluarga yang senantiasa dipenuhi dengan rasa tentram dan memberikan 

kenyamanan baik jiwa dan raga serta memberikan kemantapan hati dalam menjalankan 

                                                           
19Siti Romlah, ‘Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum’, 

Mimbar Pendidikan, XXV.1 (2006), h. 67–72. 

20Hirhyel Abba Ibrahim, ‘Peran Bimbingan Islam Dalam Membina Ketahanan Keluarga Single 

Parent’, Jurnal Ta’lim, 6.5 (2017), h.14. 
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kehidupan. Selain itu, keluarga sakinah  akan senantiasa menyajikan perasaan yang 

aman dan damai serta kasih saying antar pihak-pihak yang terdapat di dalamnya.21 

                           

                    

Terjemahnya:   
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.”22 

Keluarga sakinah tidak hadir begitu saja tetapi perlu dibina dan diusahakan 

kehadirannya. Keluarga tersebut harus diperjuangkan dan menjaga kemantapan hati 

tiap pasangan untuk saling berbagi kasih sebagai sebuah keluarga yang utuh. Sakinah 

menjadi sebuah ketenangan yang asalnya dari kalbu lalu diwujudkan dalam berbagai 

bentuk aktivitas yang dilakukan dalam keluarga. Memang al-Qur’an telah menegaskan 

capaian utama dalam pernikahan adalah untuk mewujudkan  keluarga yang sakinah. 

Melihat hal tersebut, tentunya dalam Islam melarang dan membenci adanya perpisahan 

ataupun permasalahan yangmengancam hancurnya sebuah keluarga. Sehingga 

demikian, perlu adanya ketahanan dalam sebuah keluarga untuk menghindari hal 

tersebut.23 

                                                           
21Miftahul Jannah, ‘Konsep Keluarga Idaman Dan Islami’, Gender Equality: International 

Journal of Child and Gender Studies, 4.2 (2018), h. 87.  

22Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahan. 

23Quraish Siddiq, ‘Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab’, Al-Jami’ah, 
5.2 (2008), h.68. 
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Berbicara mengenai  ketahanan keluarga hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari 

permasalahan tiap individu-individu yang senantiasa mempertahankan kekuatan dan 

eksistensinya sebagai seorang manusia yang merdeka.24  Keluarga menjadi bentuk 

penyatuan antar individu-individu tersebut sehingga sangat penting posisinya dalam 

masyarakat.25 Keluarga yang baik tercipta dari lingkungan yang baik pula, yakni 

lingkungan yang senantiasa menghargai dan berusaha mendatangkan kemaslahatan 

hdiup bagi orang sekitarnya.26 

Frankeberger dalam pandangannya mengartikan ketahanan keluarga (family 

resilience atau  family strength) sebagai sebuah kondisi yang saling berkecukupan dan 

berkesinambungan dalam mendapatkan akses terhadap pendapatan serta sumber daya 

yang dibutuhkan dalam menghidupi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, 

perumahan, pendidikan, kesehatan dan bentuk kebutuhan pokok lainnya yang sangat 

vital dibutuhkan oleh manusia.27 Sementara arti ketahanan keluarga menurus Walsh 

yaitu sebuah kemampuan antar individu dalam keluarga untuk bertahan dan saling 

beradaptasi terhadap situasi dan keadaan yang bersifat dinamis serta memiliki 

keinginan yang positif untuk menangani setiap tantangan dan permasalahan dalam 

                                                           
24Ayu Rahmawati, ‘tinjauan maq āṣ id asy-syar ī ’ ah terhadap pola ketahanan keluarga untuk 

mencegah kenakalan remaja (studi kasus beberapa keluarga di desa Jambidan, kecamatan bangutapan, 
Kabupaten Bantul, Yogyakarta)’, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 

25Azizah and others, Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam, Pustaka Cendikia 
Muda (Ciputat, 2018).h. 94. 

26Jannah. Konsep Keluarga Idaman dan Islami’. (2018), h.102. 

27Frankenberger and Mc Caston, ‘The Household Livelihood Security Concept’, Food, 
Nutrition, and Agriculture Journal, 22.4 (1998),h.43. 
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keluarga.28 Sikap tenggang rasa atau toleransi terhadap berbagai kondisi yang tidak 

pasti dan panjang serta kemampuan untuk senantiasa bertahan, beradaptasi dan belajar 

dari setiap permasalahan dalam keluarga tersebut dikenal dengan bentuk resiliensi. 

Munculnya istilah resiliensi keluarga dibangun berdasarkan teori dan penelitian 

tentang stres, koping, dan adaptasi keluarga. Para peneliti terdahulu memulai studi 

mengenai stres keluarga dengan asumsi 1) anggota keluarga berinteraksi dan 

mendukung satu sama lain, 2) adanya tuntutan keluarga untuk mampu beradaptasi dan 

melakukan penyesuaian, dan 3) aturan tertentu dan komunitas akan mendorong koping 

dan adaptasi keluarga.29 

Terdapat banyak faktor yang menjadi permasalahan dalam kelaurga. Masalah 

tersebut sangat beragam dan berbeda antar satu keluarga dengan keluarga lainnya. 30 

Mulai dari permasalahan yang dianggap ringan dan kecil hingga permasalahan yang 

sudah cukup rumit untuk diselesaikan.31 Beberapa permasalahan yang biasanya dalam 

sebuah keluarga diklasifikasikan sebagai berikut:32 

                                                           
28Froma Walsh, ‘The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge’, Fam Proc, 35.5 

(1996), h.261–68. 

29Marty Mawarpury and Mirza Mirza, ‘Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi’, 

PsikoIslamedia : Jurnal Psikologi, 2.1 (2017), h.96.  

30Arini Dwi Respati, Metty Muhariati, and Uswatun Hasanah, ‘Hubungan Antara Ketahanan 

Keluarga Dengan Kenakalan Remaja’, JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan), 1.2 
(2014), h. 41.  

31Nurdin, ‘Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam’, 

PsikoIslamedia Jurnal Psikologi, 4.1 (2019),h.12.  

32Azizah and others. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.(2018). h 56. 
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1. Masalah keuangan. Masalah keuangan atau perekonomian menjadi 

permasalahan yang sangat umum dan sering ditemui dalam setiap rumah 

tangga. Masalah ini sering terjadi dan dikaitkan dengan peran suami sebagai 

seorang yang memiliki kewajiban menafkahi keluarga. Terkadang juga masalah 

ini hadir akibat sebelum pernikahan masing-masing pasangan memperlihatkan 

perilaku yang hemat ataupun kebalikannya. Sehingga pada saat menikah 

perubahan kebiasaan itu terjadi sehingga terjadi ketidaksesuaian antara harapan 

atas gaya kehidupan yang diinginkan dengan kemampuan finansial yang 

diinginkan. 

2. Permasalahan kesehatan. Kesehatan menjadi aspek yang terpenting dalam 

dunia ini. Kesehatan doianggap sangat urgen dan mempengaruhi segala aspek 

kehidupan manusia. Jika terdapat keluarga yang tidak sehat maka kebutuhan 

keluarga tersebut akan bertambah seiring dengan kebutuhan untuk menjalani 

pemeriksaan. Terlebih jika penyakit tersebut semakin parah maka akan 

menambah pengeluaran hingga pada keterbatasan aktivitas yang bisa 

dijalankan dalam keluarga. Sehingga demikian berawal dari problematika 

kesehatan akan menimbulkan permasalahan yang lain.  

3. Permasalahan tempat tinggal. Tempat tinggal atau rumah menjadi 

permasalahan yang juga sangat umum dalam sebuah kelurga. Seluruh 

permasalahan dalam keluarga biasanya mampu diatasi jika keluarga memiliki 

ketahanan yang kuat dan mampu mempertahankan keluarganya. Tempat 
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tinggal menjadi awal dan akhir dari permasalahan keluarga, rumah merupakan 

sebuah tempat kembali untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga.  

Ketahanan baik individu dan keluarga akan berpengaruh dan berakibat pada 

terjaminnya ketahahan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 

mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut: 

“Kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta 
mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan 
mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam 
meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.”  

Ketahanan keluarga dapat dilihat dari kemampuan anggota keluarga dalam 

mengelola dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. 

Pengukuran ketahanan keluarga ini dapat dilihat dari kompenen-kompenen yang 

meliputi ketahanan yang bersifat fisik dan non fisik serta terlohat dan manajemen 

pengelolaan dan penanggulan masalah keluarga melalui pendekatan sosial dan 

psikologi.33 

1. Ketahanan fisik. Ketahanan ini akan terlihat apabila telah terpenuhinya 

berbagai kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, perumahan kesehatan dan 

pendidikan yang dapat dilihat melalui indikator pendapatan per-kapita 

keluarga yang melebih kebutuhan fisik secara maksimum. Apabila kompenen 

ini terpenuhi maka sebuah keluarga akan terhindar dari permasalahan 

ekonomi atau finansial. 

                                                           
33Ibrahim. ‘Peran Bimbingan Islam dalam Membina Ketahanan Keluarga Single 

Parent’.(2017), h.14. 
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2. Ketahanan sosial. Ketahanan ini erat kaitanya dengan nilai-nilai agama, 

pola komunikasi yang efektif serta keyakinan dan komitmen dalam 

keluarga yang tinggi.  Hal tersebut akan terlihat melalui pembagian peran 

serta dorongan yang diberikan keluarga melalui kebersamaan, waktu dalam 

membina hubungan sosial serta dalam hal penanggulangan masalah yang 

harus mengaitkan semua anggota keluarga hingga masyarakat sekitar. 34 

3. Ketahanan psikologis. Ketahanan ini dapat dilihat apabila semua unit dalam 

keluarga mampu menanggulangi setiap permasalahan non-fisik mulai dari 

pengendalian emosi, konsep diri yang positif termasuk dalam hal pemuasan 

harapan dan ekspektasi serta kepedulian moril sesama anggota keluarga. 

Keluarga memiliki peran penting bagi setiap kehidupan para anggotanya baik 

dalam hal memberikan dukungan secara moril dan materil hingga pada tumbuh-

kembangnya potensial setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi kunci dalam 

menjalin hubungan harmonis dalam masyarakat sehingga perlu adanya pengupayaan 

dalam mempertahankan keluarga. Pemahaman mengenai ketahanan keluarga atas 

problematika yang terjadi akan mengatisipasi adanya pembiaran atas permasalahan 

yang dibiarkan begitu saja hingga pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya 

perpecahan.35 

C. Teori Resiliensi Walsh 

                                                           
34Azizah and others. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.(2018). h.34. 
 
35Rondang Siahaan, ‘Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family 

Resiliency : Sosial Work Perspective)’, Informasi, 17.02 (2012),h. 82. 
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Resiliensi keluarga diartikan sebagai sebuah kemampuan manusia sebagai 

salah-satu kompenen dalam keluarga untuk pulih dari kesengsaraan atau adversity yang 

dialami sehingga menjadikan keluarganya lebih kuat dan bertahan.36 Kemalangan ini 

bisa saja berupa sebuah peristiwa yang mengancam terjadinya krisis dan mengubah 

tatanan keluarga secara berkepanjangan. Walsh kemudian memperluas cakupan 

relisiensi keluarga ini tidak hanya berfokus pada kemampuan dalam bertahan di tengah 

krisi dalam keluarga namun juga mengarah pada proses pembentukan pribadi dan 

tumbuh berkembangnya orang lain yang terlibat dalam keluarga tersebut.37 

Konsep relisiensi ini mengacu pada proses dan kemampuan adaptasi sebuah 

keluarga sebagai satu kesatuan yang memiliki kekuatan yang fungsional. Olehnya itu, 

relisiensi tidak hanya pada proses akumulasi keluarga sebagai makhluk potensial dalam 

lingkungan sosial  namun juga melihat manusia sebagai seorang individu yang 

memiliki permasalahan dan perbedaan yang perlu disatukan dalam keluarga.38 

Kerangka relisiensi ini dibangun dalam tiga kompenen utama yang menjadi kunci dari 

relisiensi itu sendiri. Kompenen ini terbukti menunjukkan jika keluarga sangatlah 

rentan dalam berbagai permasalahan yang akan menyebabkan krisis hingga berujung 

                                                           
36 F Walsh, Strengthening Family Resilience, 2nd edn (New York: Guilford Press, 2006), h.203 

37 Mawarpury and Mirza. Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi’.(2017). h.96. 

38C Ariyati, P, ‘Hubungan Antara Dukungan Keluarga Dengan Resiliensi Pada Remaja 
Difabel’, Society, 2018, h.14.  
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pada hancurnya keluarga.39 Tiga kompenen ini terdiri dari sistem keyakinan keluarga, 

pola organisasi serta pola komunikasi.40 

1. Sistem Keyakinan Keluarga (Family Belief Systems) 

Kompenen ini menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi keluarga 

serta menjadi kekuatan inti dalam membangun relisiensi.41 Sistem keyakinan ini 

mencakup nilai, sikap, pendirian, asumsi serta prinsip yang digabung menjadi 

sebuah rangkaian kekuatan yang memicu adanya respon emosi, keputusan dan pola 

tingkah laku seseorang dalam keluarga.42 

Sistem keyakinan ini juga besar dipengaruhi oleh cultural belief yang 

membentuk interaksi sosial dalam keluarga. Hal tersebut dikarenakan manusia 

tidak mampu tinggal dalam sebuah ruang hampa dan terlepas dari keadaan sosial 

serta seringkali manusia dipengaruhi oleh berbagai situasi dan pengaruh yang 

berasal dari lingkungan sosialnya yang kemudian memengaruhi tatanan keluarga 

yang terkonstruksi mengikut pada keyakinan pribadi atau bahkan kelompok dalam 

lingkup sosial.43 

                                                           
39Kurnianto, ‘Pengaruh Persepsi Risiko Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Pada 

Keluarga Di Pesisir Pantai Kecamatan Sumur, Pandeglang’, Tesis, Universitas Negeri Jakarta, 2019), 
h.114.  

40F Walsh. Strengthening Family Resilience, 2nd edn (New York: Guilford Press, 2006). h.75. 

41Froma Walsh, ‘A Family Resilience Framework: Innovative Practice Applications’, Family 
Relations, 51.2 (2002), h.130. 

42Mohamad Okta Reza and Anissa Lestari Kadiyono, ‘Studi Deskriptif Mengenai Resiliensi 
Keluarga Pada Siswa Sman 1 Jatinangor yang Berasal Dari Keluarga Ekonomi Rendah’, Jurnal 
Psikogenesis, 2.1 (2018), h.20. 

43Priska Novia Shabhati, ‘Hubungan Antara Resiliensi Keluarga dan Harapan Pada Mahasiswa 

yang Berasal Dari Keluarga Miskin’, Tesis, Universitas Indonesia, 2012), h.112. 
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2. Pola Organisasi (Organizational Patterns)  

Keluarga memiliki beragam bentuk jaringan dan struktur hubungan yang 

saling mendukung unit-unit keluarga dalam beradaptasi dan menciptakan 

kesatuan.44 Kebutuhan keluarga untuk memahami pola organisasi sangatlah 

penting dalam menjalankan keseharian terutama apabila menghadapi krisis. Pola 

organisasi yang baik akan membantu anggota keluarga dalam memahami 

permasalahan secara efektif dan menemukan penyelesaian dari persoalan tersebut. 

Keluarga perlu pandai dalam mengatur segala sumber-sumber potensial yang 

dimiliki serta mengorganisir setiap kompenen untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan sehingga mampu menghambat tekanan dan mencegah terjadinya 

perubahan secara drastis kea rah yang lebih krusial. Dalam sebuah keluarga, 

relisiensi ini didukung dengan adanya kemampuan anggota keluarga yang 

terstruktur, fleksibel, memiliki keterhubungan (connectedness), dan sumber sosial 

ekonomi.45 

 

3. Proses Komunikasi (Communication Process) 

Pola komunikasi yang baik akan menjadi keluarga berfungsi secara lebih 

efektif serta memiliki relisiensi yang kuat. Komunikasi sendiri mencakup 

                                                           
44Eunice S. Han, ‘Ketahanan Rilisensi Keluarga Dalam Membangun Sosial Support’, J-SEP, 

5.9 (2019), h.90. 

45Alifah Nuke Febrianty and others, ‘Resilience among Family of Intellectually Disabled 

Child : How Is The Role of Family Sense of Coherence ?’, Jurnal Psikogenesis, 8.1 (2020), h.101. 
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keterlibatan tansimisi kepercayaan, proses problem solving serta pengungkapan 

ekspresi emosi. Pada dasarnya komunikasi memiliki dua fungsi yakni 1) sebagai 

aspek isi yang berarti komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi sesuai 

dengan yang sebenarnya baik berupa pandangan, fakta, dan perasaan. 2) 

komunikasi memiliki aspek hubungan yang artinya komunikasi berperan penting 

dalam pembangunan hubungan dalam keluarga. Komunikasi yang baik harus 

mengandung kejelasan, ungkapan perasaan yang benar, dan penyelesaian masalah 

secara kolaboratif.46 

Pada dasarnya keluarga mampu berfungsi dengan baik tidak hanya dilihat 

dari tidak adanya masalah yang dialami. Keluarga yang memiliki masalah dan pola 

penyelesaian yang benar dan efektif akan menghantarkan keluarga yang lebih tahan 

akan krisis dan tantangan serta lebih berkelanjutan. Adanya brainstorming dalam 

penyelesaian masalah dengan menyatukan berbagai pemikiran dengan berbagai 

pola yang berberda maka akan membantu keluarga untuk menemukan 

kemungkinan-kemungkinan baru yang akan mendorong keluarganya lebih baik 

terutama dalam hal pengambilan keputusan bersama yang melibatkan negoisasi 

antar anggota keluarga.47 

                                                           
46Froma Walsh, ‘A Family Resilience Framework: Innovative Practice Applications’. (2009), 

h. 175. 
47Vidya Fergilia Hendrayu, Melok Roro Kinanthi, and Alabanyo Brebahama, ‘Resiliensi 

Keluarga Pada Career Family : Studi Komparasi Antara Single Career Family Dengan Dual Career 

Family’, Prosiding Seminar Nasional Dan Call Paper “Psikologi Positif Menuju Mental Wellness”, 
2020),h. 339. 
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Ketiga kompenen kunci yang telah dikembangkan oleh Walsh, kompenen 

keyakinan keluarga-lah yang memegang fungsi utama dalam membangun relisiensi 

keluarga yang lebih kuat dan bertahan dengan berbagai krisis.48 Hal tersebut diyakini 

karena pola keyakinan akan menunjukkan dan membantu keluarga dalam memahami 

krisis yang sedang dihadapi. Pemaknaan masalah akan membantu dalam penyelesaian 

masalah dan penyatuan persepsi dalam menghadapi persoalan tersebut. Keluarga perlu 

meyakini jika permasalahan akan menuntut respon emosi, membentuk penyatuan 

argument, pengambulan keputusan bersama serta tindakan-tindakan yang efektif 

sehingga mampu menjalankan fungsional keluarga.49  

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar penelitian 

mudah dipahami serta dapat tersusun dengan baik dan sistematis. Kerangka pikir akan 

memberikan gambaran mengenai alur-alur penelitian sesuai tujuan penelitian yang 

ingin dicapai. Pada penyusunan penelitian ini, kerangka konsep dimulai dari sistem 

ta’aruf yang saat ini sedang mejadi tren di komunitas tertentu untuk memulai sebuah 

hubungan ke jenjang pernikahan dengan cara yang seusai dengan syariat. Ta’aruf 

dilakukan agar terjadi proses komunikasi dan perkenalan antara perempuan dan laki-

laki agar mampu saling mengenal secara lebih baik dengan menggunakan pihak ketiga 

                                                           
48F Walsh. Strengthening Family Resilience. (2006), h. 204. 

49F.N. Maulidia and others, ‘Peran Koherensi Terhadap Kelentingan Keluarga yang Memiliki 

Anak Dengan Spektrum Autistik (ASA)’, Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen, 11.1 (2018), h. 24.  
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sehingga tidak menyalahi aturan. Ta’aruf menjadi proses awal selama pra-nikah 

sehingga ketika menikah nanti calon pasangan telah siap secara lahir dan batin untuk 

menjalani kehidupan bersama dengan banyak penyatuan perbedaan.50 

Proses ta’aruf dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisir resiko negatif 

yang biasanya terjadi dalam sebuah keluarga yang tidak sakinah sehingga tidak 

memiliki ketahanan yang baik hingga berujung pada perceraian.51 Keluarga menjadi 

sebuah organisasi terkecil yang menyatukan dua individu yang saling mengisi dan 

memiliki posisi penting dalam keberwujudan manusia sebagai makhluk sosial yang tak 

bisa hidup sendiri. Olehnya itu perlu ada tenggang rasa dan toleransi serta kemampuan 

masing-masing anggota keluarga untuk menyelasaikan persoalan yang akan 

mengancam ketahanan keluarga itu sendiri. Ketahanan ini dibentuk melalui proses 

relisiensi yang mengacu pada proses dan kemampuan adaptasi sebuah keluarga sebagai 

satu kesatuan yang memiliki kekuatan yang fungsional. Relisiensi berfokus pada tiga 

kompenen kunci yakni keyakinan dalam keluarga, pola pengelolaan manajemen dalam 

keluarga dan pola komunikasi dalam keluarga. Jika ketiga kompenen ini mampu 

dilaksanakan dalam sebuah keluarga  maka jelas akan membentuk ketahanan keluarga 

yang lebih kokoh baik dari segi ketahanan fisik, sosial hingga psikologi. 

Salah satu ormas yang saat ini menjadikan ta’aruf sebagai sebuah proses pra 

nikah yang sangat penting adalah Wahdah Islamiyah. Telah menjadi sebuah kebiasaan 

                                                           
50Aminah. ‘" Komunikasi Interpersonal Dalam Upaya Proses Ta ’ Aruf ”’. (2019),h. 93–109 

51Lestari and Hildawati. ‘Ta’aruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan’. 

(2019), h.1–21. 
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atau adat dalam ormas ini jika terdapat kader ikhwan  yang telah memasuki usia dewasa 

dan memiliki keinginan menikah akan diperkenalkan dengan kader akhwat yang 

berkeinginan yang sama melalui ta’ruf. Motif dan orientasi ta’aruf yang dilakukan 

dalam lingkup Wahdah Islamiyah ini dibentuk untuk memperkokoh basis dakwah, 

membina keluarga yang sakinah serta untuk mencetak generasi rabbani yang senantiasa 

taat pada ajaran agama. 
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Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Jenis 

penelitian kulitatif ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan 

data dalam bentuk deskriptif baik secara tertulis maupun tulisan yang berasal dari data 

yang diperoleh oleh responden maupun hasil pengamatan yang ditemukan selama masa 

penelitian.1 Pengertian lain penelitian kualitatif juga diartikan sebagai penelitian yang 

terbatas pada pengungkapan fakta, masalah dan keadaan dengan penggambaran 

sebagaimana adanya.2 Penelitian ini akan berfokus pada penyikapan fakta mengenai 

sistem ta’aruf yang ada di Wahdah Islamiyah dan menelaah dampaknya terhadap 

ketahanan keluarga. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan bertempat di Jl. Antang Raya No. 48 Kota 

Makassar Sulawesi Selatan khusunya terfokus pada Dewan Pimpinan Pusat Wahdah 

Islamiyah yang berkedudukan di Makassar sebagai pusat aktivitas Wahdah Islamiyah. 

Pemilihan lokasi ini dianggap cukup strategis bagi penulis untuk mencapai sasaran 

                                                           
1Harnovinsah, ‘Metodologi Penelitian’, Pusat Bahan Ajar dan Elearning, 2019), h. 3–5. 

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), h. 104. 
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penelitian yang diinginkan mengingat pusat aktivitas dakwah Wahdah Islamiyah 

bertempat di Makassar sebagai kantor utama. Selain itu sebaran kader Wahdah 

Islamiyah terbanyak ada di Makassar sehingga memudahkan penulis dalam 

menemukan pasangan atau calon pasangan yang telah ber ta’aruf sesama kader 

Wahdah Islamiyah. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif syar’i, yakni pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum 

Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para 

ulama dalam memandang sebuah permasalahan.3 Penelitian ini akan berfokus pada 

penelahaan dan melihat fenomena-fenomena pernikahan yang terjadi di kalangan 

Ormas Wahdah terutama bagi mereka yang menjalankan proses pranikah dengan 

ta’aruf serta melihat ketahanan keluarga yang dibangun berdasarkan karakteristik 

tertentu yang telah ditentukan. 

C. Sumber Data 

Sumber data diartikan sebagai sumber yang dibutuhkan penulis untuk 

mengumpulkan berbagai informasi mengenai permasalahan penelitian yang ingin 

diteliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

beriktut:  

 

                                                           
3John Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design: Chossing among Five Aprroaches, 

2nd edn (California: SAGE Publications, 2007). 
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1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

aslinya. Data primer ini dapat berbentuk opini dari subjek penelitian oleh narasumber 

yang dipilih baik secara individual maupun kelompok. Data primer juga bisa berbentuk 

pengamatan kejadian ataupun hasil pengujian yang diperoleh.4 Data primer ini dapat 

dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung kepada anggota ormas 

Wahdah Islamiyah yang bersyarat dan memenuhi kriteria dalam penelitian. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua DPP Wahdah 

Islamiyah bidang 1 yang membawahi pernikahan bahwa jumlah anggota/kader ormas 

Wahda Islamiyah di Kota Makassar adalah 25.000 orang dan untuk menentukan 

sampel yang diambil dalam penelitian ini digunakan tehnik proposive sampel yaitu 

pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Populasi Indikator Kriteria sampel 

Kader/anggota 

ormas wahdah 

Islamiyah 

Kota Makassar  

Pranikah, 

Ta’aruf, 

Katahanan 

keluarga 

1. Telah menikah  

2. Prosesnya secara ta’aruf 

3. Bersedia diwawancarai 

4. Usia pernikahan lebih dari 7 tahun 

5. Pengurus ormas Wahdah Islamiyah yang 

otoritatif dalam permasalahan keluarga 

                                                           
4Lexy J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 

2007). 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Data ini bisa 

berbentuk catatan, jurnal, buku, dokumen serta bentuk referensi lainnya yang memiliki 

relevansi terhadap objek penelitian.5 Data-data ini diperoleh baik dari media cetak 

maupun online. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan penulis untuk 

memperoleh data yang dinginkan serta relevan dengan permasalahan penelitian. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai kondisi dimana penulis 

terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pengamatan 

yang jelas mengenai perilaku dan keadaan di lokasi penelitian.6 Penulis menggunakan 

beberapa instrumen pendukung seperti alat perekam, alat tulis yang digunakan untuk 

mencatat hasil pengamatan baik secara terstruktur maupun tidak. Obesrvasi dalam 

penelitian ini dilakukan di DPP Wahdah Islamiyah. 

2. Wawancara 

                                                           
5 Moelong.  Metodologi Penelitian Kualitatif.(2007). 

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, VI (Bandung: Alfabeta, 
2009). 
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Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh 

data secara lebih detail mengenai objek penelitian dengan mendatangi informan yang 

diinginkan. Wawancara dilakukan kepada anggota yang tergabung dalam Wahdah 

Islamiyah dan LP2KS serta kelompok murabbi dan murabbiyah yang memiliki 

pendalaman ilmu yang cukup untuk memahami sistem ta’aruf dalam ormas Wahdah 

Islamiyah. Wawancara ini dilakukan dengan teknik formal interview atau wawancara 

mendalam dengan menggunakan instrument/pedoman wawancara yang telah disusun 

sebelumnya sesuai dengan masalah objek yang buat dalam  penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data-data yang diinginkan dalam menyelesaikan 

penelitian ini, sebelumnya penulis akan melakukan pengecekan data lalu kemudia 

menganalisis data temuan tersebut. Analisis data secara mendalam, maka penulis 

menekankan pada beberapa tahapan yang harus  ditempuh yaitu sebagai berikut:7  

1. Reduksi data (data reduction). Proses ini penulis terlebih dahulu memilah data 

yang dinaggap relevan dan dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung 

sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Reduksi ini dilakukan dengan 

mengumpulkan hasil pengumpulan data baik secara observasi dan wawancara 

kemudian mencari hal-hal yang dibutuhkan dan dianggap penting dalam 

penyelesaian penelitian. 

                                                           
7Creswell. Qualitative Inquiry and Research Design: Chossing among Five Aprroaches, 2nd 

edn.(2007) 
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2. Penyajian data (display data). Pada proses ini penelitian ini akan menyajikan 

data berdasarkan objek dan keterangan yang diperoleh untuk memperoleh 

kebenaran dan verifikasi terhadap data yang ditemukan. 

3. Penarikan kesimpulan (data verifikasi). Kesimpulan dan implikasi penelitian 

ini menjadi bagian akhir dari proses analisis data yang dilakukan.  Penarikan 

kesimpulan pada bagian ini hanya bersifat sementara dan akan berkembang 

selama proses penelitian dilakukan karena akan muncul fakta-fakta dan 

penemuan baru yang lebih bervariatif. 

 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Pada proses pengujian keabsahan, triangulasi data akan memberikan pengujian 

yang kredibilitas yang bisa diartikan sebagai proses pengecekan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber. Adapun jenis triangulasi yang digunakan ada dua, yaitu:8 

1. Triangulasi dengan sumber,  hal ini dimaksudkna untuk menguji kredibilitas 

melalui pengecekan data ulang dan secara cek silang. Cek data yakni 

melakukan wawancara dan penggalian informasi kepada dua atau lebih 

informan dengan menggunakan pertanyaan yang sama untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data. Data ini kemudian 

akan di cek ulang dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama 

pula tapi dengan waktu yang berlainan. Sementara cek silang diartikan  sebagai 

proses yangdilakukan untuk menggali informasi mengenai keadaan informasi 

yang satu dengan yang lainnya. 

                                                           
8Moelong.  Metodologi Penelitian Kualitatif.(2007). 
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2. Triangulasi dengan teknik, cara melakukan pengujian data dengan triangulasi 

teknik adalah dengan menggunakan pengecekan data kepada sumber yang sama 

tetapi dengan teknik yang berbeda. Teknik yang bisa digunakan bisa saja 

berbentuk wawancara, kemudian melakukan observasi atau dokumentasi dan 

kuesioner. Apabila setelah melakukan pengecekan dengan menggunakan teknik 

yang berbeda kemudian hasil yang didaptkan pula dalam bentuk perspektif atau 

data yang beragam maka penulis perlu melakukan klarifikasi kepada informan 

yang bersangkutan sehingga dapat diketahui apakah data yang disampaikan 

sudah benar atau bisa saja semua berbeda karena memiliki sudut pandang yang 

berbeda pula.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Lokasi Penelitian  

1. Wahdah Islamiyah 

Secara umum Wahdah Islamiyah dikenal sebagai Organisasi Masyarakat 

(Ormas) yang awal terbentuknya berasal dari Yayasan Fathul Muin (YFM). Latar 

belakang terbentuknya Wahdah Islamiyah ini adalah adanya semangat yang besar 

dalam membentuk sebuah halaqah (ormaspengajian) dikalangan pemuda 

Muhammadiyah saat itu.1 Landasan semangat yang besar terhadap pentingnya 

keberadaan  sebuah organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan Islam untuk mampu 

menampung segala ide, pikiran serta menunjang kebutuhan dakwah maka didirikanlah 

Wahdah Islamiyah. Di sisi lain, beberapa kalangan Muhammadiyah kala itu juga 

sedikit mengalami degradasi dan ketidakpuasan Mumammadiyah dalam mewadahi 

gagasan mereka.2 

Terbentuknya Wahdah Islamiyah ini merupakan sebuah bagian pergerakan 

yang terintegrasi dari YFM. Hal tersebut diyakini karena pergerakan dalam Wahdah 

                                                           

1Suriati Suriati, ‘Pola Komunikasi Dakwah Wahdah Islamiyah Di Kabupaten Sinjai, Sulawesi 

Selatan’, Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi), 6.1 (2020), h.95.  

2Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah ; Sebuah Geliat Umat Islam Di Era Transisi. 
Cet. I (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007). h. 64. 
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Islamiyah diorganisir dan dikelola oleh YFM. Perubahan nama tersebut dilandasi untuk 

mencegah adanya pandangan yang sekte-rian sebab YFM sangat erat kaitannya dengan 

penokohan KH. Fathul Mu’in Dg. Magading yang banyak dikecam terutama bagi orang 

yang tidak memahami sejarah Muhammadiyah.3 

Yayasan Wahdah Islamiyah dimaknai sebagai sebuah lembaga yang senantiasa 

menghendaki persatuan dikubu ummat Islam. Proses berubahnya YFM menjadi 

Wahdah Islamiyah berjalan selama sepuluh tahun. Yayasan Wahdah Islamiyah resmi 

menjadi sebuah yayasan mengganti YFM pata tanggal 19 Februari 1998 dengan akta 

notaris No. 059 (Sulfrian, S.H.). keberadaan Wahdah Islamiyah ini kemudian memberi 

pengaruh yang besar terhadap arah pergerakan dakwah kalangan aktivis Islam terutama 

yang bergerak dalam lingkup-lingkup kampus.4  

Keberadaan Wahdah Islamiyah selanjutnya didukung penuh Pemerintah Pusat 

hingga daerah yang ditandai dengan terbitnya surat keterangan Terdaftar pada Kantor 

Kesatuan Bangsa Kota Makassar No. 220/1092- 1/KKB/2002 tanggal 26 Agustus 

2002, surat keterangan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provensi Sulawesi 

Selatan No. 220/3709-1/BKS-SS, dan Surat Tanda Terima Keberadaan Organisasi 

                                                           
3Muhammad Saleh Tajuddin, Pemikiran dan Gerakan Politik Wahdah Islamiyah, Al-Fikr, 17.1 

(2013), h. 215. 

4Budi Asnawi Sawid, ‘Karakterisitik dan Peranan Wahdah Islamiyah dalam Penerapan Hukum 
Islam Di Kota Makassar’, Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2013), h.123. 
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Pada Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Ditjen Kesatuan bangsa Depdagri di 

Jakarta No. 147/D.1/IX/2002.5  

Pada mulanya, Wahdah Islamiyah hanya bersifat gerakan lokal yang 

ternisbahkan dalam gerakan penyadaran, pendidikan, pencerahan moral dan akhlak. 

Hingga pada titik dimana Wahdah disadari kedudukannya untuk menumbuhkan 

kesadaran dikalangan aktivis untuk membangun pembinaan serta pemberdayaan 

ummat.6 Perkembangan terus menjadikan Wahdah Islamiyah sebagai ormas Islam 

yang diperhitungkan. Sehingga pada tahun 2015 Wahdah Islamiyah merubah status 

strateginya dengan membuka cabang di berbagai kota di Indonesia yang kemudian 

berpusat di kawasan timur Indonesia yakni Makassar.7 

Struktur kelembagaan yang terorganisir dalam tubuh Wahdah Islamiyah 

menunjukkan adanya akomodasi pemaknaan doktrin Islam serta kehendak sosial yang 

beredar di masyarakat. Struktur terakomodatif ini dapat dilihat secara jelas dengan 

adanya susunan otoritas yang dilegatiskan dalam forum pengambilan tertinggi yakni 

                                                           
5Dian Adi Perdana and Arianto S Panambang, ‘Potret Dakwah Islam Di Indonesia : Strategi 

Dakwah Pada Organisasi Wahdah Islamiyah Di Kota Gorontalo’, Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial 
dan Budaya, 4.2 (2019), h. 229. 

6Muhammad Khairil, ‘Wahdah Islamiyah’s Counter-Radicalism Strategy Through The New 
Media Network in Da’wah Development Of Palu City’, Al-Ulum, 18.2 (2018), h. 417.  

7Azwar Iskandar and Muhammad Yusram, ‘Analysis of Ijtihad Method and Istinbath 

Jurisprudence in Fatwā Dewan Syariah Wahdah’, Journal Economics and Business of Islam, 5.1 (2020), 
h.46–69. 
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Muktamar serta pembentukan susunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga.8 

Para Anggota yang tergabung dalam Wahdah Islamiyah ini dikenal dengan 

sebutan kader. Organisasi yang berfokus pada dakwah dan penanaman jiwa-jiwa 

keIslaman dalam tatanan kadernya. Olehnya itu, setiap yang hendak bergabung 

menjadi kader Wahdah Islamiyah perlalu melewati masa perekrutan melalui proses 

pembelajaran yang disebut tarbiyah. Melalui proses ini, setiap kader akan dibina dan 

diajarkan pentingnya kehidupan beragama yang benar sesuai syariat sejalan dengan 

perintah Allah Swt yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampak Kantor Wahdah Islamiyah 
 

                                                           
8Syarifuddin Jurdi.  Sejarah Wahdah Islamiyah ; Sebuah Geliat Umat Islam Di Era Transisi. 

Cet. I . (2007). h.78. 

9Sakinah. Sakinah. Ta’aruf: Studi Tentang Perjodohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah 
Di Kota Makassar’.(2018), h. 96. 
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2. Visi dan Misi https://wahdah.or.id/visi-misi/ 

Visi: Wahdah Islamiyah Menjadi Ormas Islam Yang Eksis Secara Nasional 

Pada Tahun 1452 H/2030 M.   

Eksis yang dimaksud dalam visi adalah:  

1. Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua Provinsi di 

Indonesia. 

2. Terbentuknya DPD sebanyak minimal 80% dari jumlah kabupaten/ 

kota di seluruh Indonesia.  

3. Memiliki lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di 

DPD (kabupaten/kota).  

4. Memiliki kader sebanyak 5% dari populasi muslim  

5. Tersedianya 4 orang alumni Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab 

(Ma’had ‘Aly Al Wahdah) dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 

orang alumni Tadribuddu’at dan 5 orang alumni Perguruan Tinggi 

dalam negeri dan luar negeri, serta 1 orang alumni Tahfidzul Qur’an 

yang terlibat secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai 

dengan bidangnya masing-masing di tiap DPD. 

6. Keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh 

masyarakat dan pemerintah setempat di tiap DPD. Dikenal dan diakui 

diukurdengan: 

https://wahdah.or.id/visi-misi/
https://wahdah.or.id/visi-misi/
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a. Adanya kemitraan yang ditandai dengan adanya MoU dengan 

pihak ketiga setidak-tidaknya dalam hal pengembangan 

dakwah, pendidikan, atau sosial.  

b. Adanya Legalitas dari Pemerintah  

7. Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang 

yang memadai. Setidak-tidaknya berupa kantor, masjid, dan sarana 

pendidikan. 

8. Memiliki unit usaha sebagai sumber dana-dana rutin 

9. Memiliki unit kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat  

10. Memiliki media dakwah dan informasi  

11. Memiliki lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah  

Misi:   

1. Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar. 

2. Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat 

ta’awun (kerjasama) dan tanashuh (saling menasehati). 

3. Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami dan 

berkualitas. 

4. Membentuk generasi Islam yang Rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai 

bidang kehidupan.  
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3. Struktur Organisasi  

Sebagai organisasi resmi, Wahdah Islamiyah memiliki struktur organisasi yang 

terdiri atas beberapa bagian sebagaimana tampak gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampak Kantor Wahdah Islamiyah  
                    Sumber: https://wahdah.or.id/struktur-organisasi-57/ 
 

4. Kader Wahdah Islamiyah 

Anggota dalam organisasi Wahdah Islamiyah disebut dengan istilah kader. 

Organisasi ini merupakan organisasi yang berfokus dalam bidang dakwah dan 

menanamkan nilai-nilai keislaman kepada para kadernya. Oleh karena itu, untuk 

bergabung menjadi kader Wahdah Islamiyah maka harus melewati proses perekrutan 

https://wahdah.or.id/struktur-organisasi-57/
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kader yang disebut dengan Tarbiyah. Para peserta yang ingin mengikuti Tarbiyah akan 

diberikan formulir yang berisi biodata diri, alasan dan harapan mengikuti Tarbiyah 

yang akan dimasukkan ke dalam database Wahdah Islamiyah. Pada proses Tarbiyah 

akan di ajarkan tentang Al-Qur’an dan As-sunnah sesuai dengan materi pada buku 

panduan yang telah disediakan dan dilakukan secara berkala setiap pekan sesuai 

dengan jadwal dan tempat yang telah disepakati. 

 

 

 

 

 
   

 Gambar 3. Tampak Kader Wahdah Islamiyah Melakukan Pengajian 

Pemberian materi tarbiyah dilakukan oleh Murabbi (pengajar) dan akan dibagi 

menjadi beberapa halaqah (kelompok) agar memudahkan dalam proses pengajaran. 

Murabbi pada tiap-tiap halaqah akan menyediakan absensi kehadiran untuk mengontrol 

dan melakukan ujian pada akhir pembahasan satu materi untuk menilai pemahaman 

mutarobbi (peserta ajar) pada materi yang diajarkan. Pada umumnya proses Tarbiyah 

dilakukan selama enam bulan. Terdapat beberapa tingkatan kader dalam Wahdah 

Islamiyah, yaitu: 
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a. Tingkatan Ta’rifiah, yaitu tahap awal pada kader Wahdah Islamiyah yang 

masih fokus pada pengenalan tentang dasar-dasar Islam. Kader pada tingkatan 

ini masih bersifat tentatif karena belum terikat pada organisasi Wahdah 

Islamiyah.  

b. Tingkatan Takwiniah, yaitu tahap pertengahan yang dilalui kader Wahdah 

yang pada tahap ini para kader sudah mulai mengaplikasikan ilmu yang 

didapatkan saat Tarbiyah. Kader pada tahap ini sudah bisa untuk menjadi 

murabbi namun harus dilakukan uji kelayakan dengan mengikuti bimbingan 

khusus untuk menjadi murabbi.  

c. Tingkatan Tanfiziah, tahap ini adalah tingkatan paling atas yaitu para kader 

yang telah memiliki tingkatan keilmuan yang tinggi tentang Islam dan 

memraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

Kader pada tingkatan ini telah terikat pada organisasi yang diharapkan dapat 

menjadi murabbi dan menjadi pengurus organisasi. Murabbi adalah pihak yang 

menjadi penilai sekaligus penentu bagi mutarobbi karena dianggap sebagai pihak yang 

paling dekat dan paling mengetahui mengenai keseharian dan kelayakan mutarobbi. 

Oleh karena itu pertimbangan murabbi yang akan digunakan untuk menentukan naik 

tingkat status keangotaan mutarobbinya. Pada proses perjodohan dalam organisasi 

Wahdah Islamiyah, pertimbangan murabbi juga diperhitungkan untuk menentukan 

kelayakan mutarabbinya. 

 



65 
 

 

5. Identitas Responden 

Pada penelitian ini, saya memilih informan secara sengaja (purposive) 

berdasarkan topik penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak 

yang terlibat secara langsung dalam proses perjodohan, yaitu pengurus Wahdah 

Islamiyah terutama pengurus LP2KS yang mengurus perjodohan dan pernikahan 

kader, Murabbi dan murabbiyah sebagai perantara dalam proses ta’aruf, dan kader yang 

memiliki pengalaman dalam melakukan proses ta’aruf. 

Tabel 1. Data Informan 

No nama Jenis Kelamin Keterangan 

1 H.Muh.Qasim 

Saguni M.A. 

Laki-laki Ketua DPP Wahdah Islamiyah 

bid. dakwah dan pengkaderan 

2 Drs. H. Hizbullah 

Mahdin 

Laki-laki (Ketua DPP Wahdah Islamiyah 

bid. ekonomi 

3 . Amir Gani, Lc. Laki-laki Ketua Lembaga Pembinaan 

Keluarga Sakinah DPP Wahdah 

Islamiyah 

4 H. Mukran Usman, 

Lc. M.H.I. 

Laki-Laki Ketua Dep. Dakwah DPP 

Wahdah Islamiyah 
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5 Ust. H. Fadlan 

Akbar, Lc. M.H.I. 

Laki-laki Ketua Komisi Pembinaan 

Keluarga Dewan Syariah 

Wahdah Islamiyah 

6 Ir. H. Iskandar 

Kato. M.M. 

Laki-laki Ketua Puslitbang DPP Wahdah 

Isamiyah 

7 Muh. Nirwan Idris, 

Lc. M.H.I. 

Laki-laki Ketua Komunitas Sakinah, Da’i 

dan Muballigh Wahdah 

Islamiyah 

8 Hafshah Salim, 

S.Kep, Ners 

perempuan Murabbiyah (Pembina) 

Muslimah Wahdah Islamiyah 

Sumber: data hasil penelitian 2021 

Semua informan ini dianggap paling mewakili sampel yang akan di teliti sesuai 

dengan kriteria sampel yang telah ditentukan sebelumnya pada bagian metode 

penelitian seperti, usia pernikahan lebih dari tujuh tahun, memiliki otoritas dalam 

organisasi dan selaku pengurus inti. 
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Gambar 4. Data Kader Wahdah Islamiyah berdasarkan cara penikahannya 

Data ini menunjukan bahwa kader wahdah Islamiyah dalam malaksanakan 

proses pernikahannya dengan cara ta’aruf mereka mengatakan bahwa cara ini sangat 

baik dan mampu mempertahankan kautuhan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

persentase 56% mengatakan baik sekali dan 44% mengatakan baik dengan menikah 

melalui  proses ta’aruf pranikah. 

 

 

 

 

44%
56%

Data Kader Ormas Wahdah Islamiyah berdasarakan 
cara pernikahannya

baik baik sekali
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Betahan
90%

Tidak 
bertahan 

10%

Data keadaan Kader Wahdah Islamiah yang
memiliki katahanan keluarga pasca pernikahan dari
100 anggota yang menikah melalui proses ta'aruf
dan memiliki ketahanan keluarga

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Data Kader Wahdah Islamiyah yang memiliki ketahanan keluarga 
melalui proses ta’aruf pranikah 
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B.  Orentasi dan Motif Ta’aruf Pranikah di Kalangan Ormas Wahdah Islamiyah 

 Organisasi WI merupakan organisasi Islam yang mengklaim berlandaskan pada 

Al-Qur’an dan Sunah. Dalam hal perjodohan, surah An-Nur di atas dipandang sebagai 

landasan utama bagi WI dalam upaya membantu perjodohan para kadernya. Artinya, 

ayat tersebut memberikan dasar ke”wajib”an mutlak bagi WI untuk turut bertanggung 

jawab terhadap kemaslahatan anggotanya dalam hal membangun keluarga.  

 Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh narasumber dalam  penelitian 

ini ketikan ditanyakan tentang pemahaman mereka mengenai pengertian ta’aruf 

mengatakan bahwa: 

“Ta’aruf itu adalah sebuah rangkaian untuk sampai ke proses pernikahan yang 
dimana memang dalam Islam itu disunnahkan untuk saling mengenal terlebih 
dahulu tentang calon pasangan yang akan ikut bersama dalam satu rumah 
tangga dan kalau di Indonesia, ta’aruf itu begitu sangat kental di masyarakat. 
Saling berkenalan, bahkan saya juga dulu begitu, ada ta’arufnya.”10 

Senada dengan itu keterangan mengenai ta’aruf juga disampaikan oleh Muh. 

Nirwan Idris mengtakan bahwa: 

“Dalam konsep syariah, sebelum seorang laki-laki mempersunting atau bahkan 
menikahi seorang wanita, ada namanya tahap ta’aruf. Ta’ruf itu saling 
mengenal, tahap penjajakan. Karena dia akan hidup bersama kedepan maka 
tentu diantara rukun pernikahan atau arkan suatu perikahan kan an taradi jadi 
kalau ar-rajul yurid wal mar'atu  turid falyaf'alu ma yurid. Kan begitu 
konsepnya jadi seorang laki-laki harus mengenal sosok yang akan dijadikan 
istri dan juga sebaliknya. Agar nanti tidak terjadi hal-hal yang membahayakan 
ke depan. Jadi artinya kata ulama kita intinya masing-masing punya istidat dia 
punya kesiapan. Karena yang paling penting ta’aruf sampai nanti, sampai ke 
tingkatan nazar-nya adalah al-qabul, artinya dia siap menerima fulan ini 
sebagai pendamping hidupnya, jadi itu makna dari ta’aruf. Walaupun tentu 

                                                           
10Hasil wawancara dengan ustaz Mukran Usman ketua Dapartemen Dakwah DPP Wahdah 

Islamiah, wawancara pada tanggal 25 Maret 
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karakter hakiki dari pasutri itu nanti baru ditahu ketika menikah, pasti itu setelah 
menikah. Tetapi ada gambaran-gambaran dasar tentang calon yang akan dia 
nikahi secara umum.”11 
 

Sementara keterangan yang disampaikan oleh informan yang lain tentang 

pengertian ta’aruf pranikah mengatakan bahwa: 

“Masya Allah, Ta’aruf  pra-nikah itu adalah perkenalan singkat yang dilakukan 
oleh dua orang yaitu lelaki dan wanita, untuk tujuan pernikahan. Jadi bukan 
hanya sekedar perkenalan saja akan tetapi ada hal yang mendasari”.12 

Sementara ustaz Hasbullah mengatakan mengenai pengertian ta’aruf pranikah 

mengatakan bahwa: 

ta’aruf pranikah yaitu memperkenalkan karakter masing-masing calon. 
Misalnya, mereka memiliki ketaatan dalam beragama terutama dalam sekufu 
atau setingkat dalam pengetahuannya, terutama pengetahuan dari sisi agama 
dan kecocokan tingkah laku. 

Berdasarakan keterangan yang disampaikan oleh para narasumber mengenai 

pengertian ta’aruf pranikah dikalangan ormas wahdah Islamiyah dapat dikaitan dengan 

pengertian ta’aruf pranikah yang dikemukakan oleh Rosidatun Munawwaroh dalam 

artikel jurnalnyan mengatakan bahwa:  

“Kata li ta’aarafuu memiliki makna bahwasanya mengenal orang lain adalah 
sebuah bentuk silaturahim dan saling menjaga hubungan baik satu sama lain. 
Islam sangat menganjurkan ta’aruf sesama muslim sesuai dengan batasan yang 
telah ditetapkan dalam syariat, utamanya apabila bertalian dengan ta’aruf 
antara perempuan dan laki-laki yang berstatus bukan mahram. Misalnya aturan 

                                                           
11Hasil wawancara dengan ustaz Muh. Nirwan Idris, Ketua Komunitas Sakinah, Da’i dan 

Muballigh Wahdah Islamiyah, wawancara pada tanggal 25 Maret 

12 Hasil wawancara dengan ustaz Fadlan Akbar, Ketua Komisi Pembinaan Keluarga Dewan 
Syariah wahdah Islamiah, wawancara pada tanggal 25 Maret 
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yang tidak membolehkan perbuatan ikhtilat (berbaurnya perempuan dan laki-
laki) serta khalwat (Perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim berduaan)”.13 

Melihat kerangka teori inilah kemudian dapat dijelaskan bahwa pemahaman 

mengenai ta’aruf di kalangn ormas wahdah Islamiyah telah sesuai dengan apa yang 

sebenarnya. 

Proses ta’aruf di kalangan kader ormas wahdah Islamiyah memiliki alasan yang 

beragam, namun secara umum pada intinya alasan mereka melakukan ta’aruf sama. 

Sebagaimana keterangan dari beberapa narasumber berikut ini: 

“Ya, waktu itu melalui keluarga, melalui orang terpercaya diperkenalkan bahwa 
ikhwannya seperti ini, ikhwannya dengan kriteria seperti ini. Kalau misalnya 
kamu berminat kita adakan perkenalan lebih lanjut, dipertemukan dan kalau 
memang cocok dilanjutkan. Jadi yang pertama memang itu diperkenalkan dari 
orang lain, bukan kami yang berkenalan secara langsung”.14 

Sementara keterangan yang disampaikan oleh ustaz Iskandar sebagaimana 

berikut ini: 

Kalau kami itu, setelah selesai tukar biodata, yang pertama kali pada saat mau 
menikah ada biodata dulu. Kami tawarkan dulu biodata ke Ikhwan, kalau 
misalnya dia setuju biodata itu, nanti biodata ikhwa saya kirim ke akhwat. 

Demikian pula keterangan yang disampaikan oleh ustaz Mukran Usman 

tentang proses ta’arufnya sebelum menikah sebagaimana diutarakan berikut ini: 

                                                           
13Rosidatun Munawwaroh, ‘Konsep Ta’aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam’, Jurnal 

Tarbiyah, 12.3 (2018), h. 69. 

14Hasil wawancara dengan Ustazah Hafshah Pembina Muslimah Wahdah Islamiyah) 
wawancara pada tanggal 25 Maret 
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“Kalau saya dulu ada Ikhwan, orangtua, bapak, ada beberapa kakak saya, ibu 
dan juga ada beberapa keluarga. Cuman yang sering bicara itu adalah dari pihak 
ikhwan, ada teman yang menjadi pihak penengah atau yang memediasi”.15 

 

Semua narasumber yang diwancarai dalam tesis ini adalah yang telah bersyarat. 

Salah satu syarat yang diajukan adalah usia pernikahan mereka adalah telah sampai 7 

tahun. Ketika ditanyakan apakah setelah 7 tahun usia pernikahan mereka muncul 

masalah-masalah yang dapat memicu ketahanan keluarga, rata-rata narasumber 

mengatakan sebagaimana berikut ini: 

“Yah jadi mungkin yang namanya dalam keluarga banyak masalah. Apalagi di 

usia-usia pernikahan 1-5 tahun bahkan ada ustaz yang mengatakan sampai 10 

tahun itu biasa guncangan betul-betul masih ada. Apalagi kalau anak-anak itu 

yang biasa berbuat, kadang muncul emosi-emosi dan sebagainya. Tapi kadang 

alhamdulillah, kalau kami itu cara mengatasinya dengan, mungkin karena saya 

itu tidak mungkin cerita yah. Memang alhamdulillah pernah 1 sekolah dengan 

istri sehingga itu kadang diingat-ingat, biasa kita kalau sedang marah akhirnya 

reda lagi emosinya. Tapi memang biasa kehadiran orang ketiga itu menjadi 

pemicu”.16 

Informan yang lain mengatakan sebagaimana berikut ini: 

“Pokoknya problem dalam pernikahan itu sebuah keniscayaan. Karena cinta 

dalam sebuah kenyataan itu bukanlah seperti novel yang selalu 

menggambarkan sosok yang sempurna bagaikan malaikat. Sehingga ketika 

melihat pasangannya punya kekurangan dia merasa hidupnya atau impian 

                                                           
15Hasil wawancara dengan ustaz Mukran Usman ketua Dapartemen Dakwah DPP Wahdah 

Islamiah, wawancara pada tanggal 25 Maret 

16Hasil wawancara dengan ustaz Fadlan Akbar, Ketua Komisi Pembinaan Keluarga Dewan 
Syariah wahdah Islamiah, wawancara pada tanggal 25 Maret 
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kebahagiaannya telah  hilang, telah sirna terhempas oleh pahitnya realita. 

Karena setiap orang pasti punya kekurangan. Jadi persoalan itu akan terjadi, 

misalnya dalam keluarga. Karena saya studi setelah satu tahun baru muncul 

masalah. Tapi itu hanya pergolakan kecil. Karena yang paling penting itu 

komunikasi yang baik. Saat itu lain, karena waktu memulai sama-sama 

langsung suka, yang meski ada datang-datang sedikit juga. Jadi problem itu 

kalaupun ada cuman kesalahpahaman ringan. Yang penting itu pasutri punya 

mindset pikiran yang baik. Dan kalau hidup sama pasangan kita, dia itu seperti 

bunga mawar, fokus pada bunganya dan jangan fokus pada durinya maka kau 

akan merasakan kesenangan. Tapi kalau tidak begitu, hancur. Sebagaimana di 

banyak kasus yang terjadi di rumah tangga adalah komunikasi. Banyak rumah 

tangga yang rusak karena kurang komunikasi. Terutama orang-orang yang 

diam, diam itu bagus, dia boleh pendiam sama orang lain tetapi dia butuh 

seseorang yang akan menguatkan jiwanya ketika dia sedih maka pada saat itu 

dia butuh seseorang yang memberikannya semangat dan kekuatan kepada 

dirinya. Sebagaimana pula Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah. 

Bahkan banyak terjadi ini pada al-amil bid dakwah”.17 

Demikian pula yang dikemukakan oleh ustaz Iskandar ketika ditanyakan hal 

yang sama beliau menceritakan sebagaimana berikut ini: 

“Jadi, kan kalau proses ta’aruf itu dari Rasulullah istilahnya kita dilarang  

membeli kucing dalam karung. Yang kedua, karenakan kita ini tidak seperti 

orang awam yang pacaran. Yang teman kita setelah Allah yah murabbi kita, dan 

ilmu kita selama ini dari belajar agama.  Kemudian niat kita membangun rumah 

tangga usratul muslimah. Terkait dengan karakter, kalau pengalaman kami itu, 

biasanya 10 tahun setelah itu. Termasuk karakter istri saya itu ketika lahir anak 

                                                           
17Hasil wawancara dengan ustaz Muh. Nirwan Idris, Ketua Komunitas Sakinah, Da’i dan 

Muballigh Wahdah Islamiyah, wawancara pada tanggal 25 Maret 
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ketiga saya, anak ketiga saya itu kidal. Jadi saya telusuri darimana dia dapat 

gen kidal. Saya bukan kidal, bapak bukan kidal, saudaranya bapak bukan kidal, 

kecuali satu adeknya bapak itu kidal. Kemudian dari istri juga tidak ada kidal 

setau saya. Itu saya tidak pernah ungkapkan kepada istri. Akhirnya suatu saat 

saya bercanda sama umminya, umminya tinju saya pakai tangan kiri, buih keras 

juga. Saya tanya kita kidal kah? Yah saya memang kidal. Makanya saya 

langsung plong. Selain juga biasa miss komunikasi. Saya juga dulu pernah 

waktu penamaan anak bungsu, kan polanya itu nama sahabat. Singkat, Tholha, 

Umair, Sa'ad, Amr dengan Said. Ketika saya kasi nama Said istri tidak mau, 

saya bilang itu Said sama dengan Saad, anak ketiga. Saya bilang memang sama, 

hasilnyapun dalam bahasa arab memang sama. Tapi memang ada sahabat 

namanya saad, ada juga said yang terkenal dengan burun-burung kecilnya 

itu”.18  

 

C. Prosesi ta’aruf di Kalangan Ormas Wahdah Islamiyah 
 

Orang yang telah menikah akan menjalani kehidupan bersama dengan 

pasangannya. Adanya kesepahaman menjadikan sepasang suami istri memiliki 

gambaran yang juga sama terkait peran masing-masing dan pedoman dalam 

berkeluarga. Sehingga jika dalam kehidupan rumah tangganya mengalami sebuah 

masalah mereka akan mudah untuk menemukan jalan keluar. Pemahaman ini pula yang 

nantinya akan diturunkan pada anak dan cucunya sehingga tidak akan terjadi tumpang 

tindih antara keinginan pihak suami dan keinginan pihak istri karena mereka telah 

                                                           
18Hasil wawancara dengan ustaz H.Iskandar Kato, Ketua Puslitbang DPP wahdah Islamiah, 

wawancara pada tanggal 25 Maret 
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memiliki pedoman yang sama, yang dalam WI selalu diajarkan untuk tetap kembali 

pada ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah. Selain itu, WI juga aktif dalam 

kegiatan-kegiatan dakwah. Dengan memiliki satu aktifitas diharapkan masing-masing 

dapat terus saling mendukung untuk berdakwah dan mengerti aktifitas masing-masing. 

Keterangan mengenai Prosesi ta’aruf di Kalangan Ormas Wahdah Islamiyah dapat di 

lihat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber berikut ini:  

“Kalau saya dulu ada Ikhwan, orangtua, bapak, ada beberapa kakak saya, ibu 

dan juga ada beberapa keluarga. Cuman yang sering bicara itu adalah dari pihak 
ikhwan, ada teman yang menjadi pihak penengah atau yang memediasi”.19 
 

Narasumber yang lain sebagaimana dikemukakan oleh Utsaz Nirwan Idris: 

“Iya, proses ta’aruf. Walaupun juga mungkin secepat kilat. Jadi kita kan tidak 

bisa menjadikan fulan itu sebagai jasa. Proses ta’aruf yang saya alami mungkin 

proses kilat, karena ta’aruf inikan banyak macamnya. Saya, mungkin karena 

lewat perantara rekan saya, yang sangat tsiqoh yang sangat bersahabat lama dan 

saya serahkan saja kepada dia untuk mencarikan dan memilihkan kepada sosok 

yang paling cocok dan baik untuk saya. Kalau saya berbeda. Saya tidak terlalu 

banyak untuk mengenal karena perasaan suka itu langsung hadir pada 

pertemuan pertama. Meskipun ada proses saling bertukar informasi, proses saya 

itu tidak bisa dijadikan patokan karena melalui proses yang cepat. Dalam arti 

saat itu Cuma suruh nelfon, antum mau? Yah saya telfon akhwatnya, langsung 

besok jumpa atau nazar. Ketika nazar langsung sama-sama ada perasaan 

ketertarikan pada pertemuan pertama. Tapi kan tidak semua, intinya ada yang 

                                                           
19Hasil wawancara dengan ustaz Mukran Usman ketua Dapartemen Dakwah DPP Wahdah 

Islamiah, wawancara pada tanggal 25 Maret 
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ketika melihat langsung qobul, kalau saya langsung tumbuh, sudah ada. 

Begitupun sebaliknya, jadi jauh dari ekspektasi yang sudah dibayangkan”.20 

 

Ketika ditanyakan kepada mereka, mengapa ustaz memilih proses seperti itu? 

Sementara ini semacam gambling, kita belum mengetahui sifat dan karakter secara 

mendalam, tiba-tiba memilih proses seperti in. Padahal pernikahan merupakan program 

sehidup sesurga. Artinya, orang-orang di luar akan mengatakan, jika pacaran ada 

kesempatan untuk saling mengenal, terus kenapa ada orang-orang yang memilih jalan 

ta’aruf seperti ini termasuk ustaz, kenapa memiilih ta’aruf dengan paket kilat? 

“Kan kita bedakan konsep syar’i dengan konsep praktek. Intinya itu kalau 

menikah ada taradi, ada kesiapan ada penerimaan. Dan ketika saya cuma 

mengetahui dia keluarga yang baik, kemudian ternyata rekan-rekannya itu 

kenal juga dengan keluarga saya, artinya dari sisi kekeluargaan tidak ada 

problem dia Sukufu dan dari pihak keluarga saya sama-sama kemungkinan 

untuk menerima. Karena secara level sama, di lingkungan ada keluarga yang 

punya kenalan ketika ditanya. Jadi proses pengenalan saya lewat ipar dan juga 

kakak saya yang mengurus. Cuma tiga hari, cuman saya tidak jadikan patokan 

karena untuk mengenal itu butuh waktu  kalau memungkinkan bisa kenal lebih, 

cepat atau lambatnya tergantung. Ada yang butuh waktu satu pekan, dua pekan, 

tiga pekan, intinya tergantung prosesnya, dan informasi yang dibutuhkan 

bahkan bisa sampai satu bulan. Menikah kan biasanya satu bulan saja 

prosesnya. Satu bulan saja menunggu, mengecek, mencari informasi, karena itu 

lebih objketif daripada proses pacaran. Kalau proses pacaran kan banyak yang 

bebas nilai, dan ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditampakkan. Cuman 

                                                           
20Hasil wawancara dengan ustaz H.Iskandar Kato, Ketua Puslitbang DPP wahdah Islamiah, 

wawancara pada tanggal 25 Maret 
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problemnya kalau ta’aruf yang tidak terlalu membaca, yang penting ta’aruf nya 

sesuai dengan proses syar’i termasuk di dalamnya kan nastakhir wa nastasyir, 

istikhoroh wal istisyarah. Kan ada konsep syariahnya itu ketika kita ingin 

mengenal fulan itu harus orang yang ketika diminta itu jujur. Tidak boleh dia 

minta aib dan tidak boleh ada yang ditutupi, tetapi yang perlu itu karakter dasar. 

Yang terpenting itu keterusterangan dan pasutri itu punya pemahaman agama. 

Kalau dia mau ya mau, kalau tidak jangan takut untuk bilang tidak. Karena ada 

problem yang terjadi juga begitu, tidak enakan. Akhirnya dia menikah dengan 

memaksakan diri akhirnya banyak problem yang terjadi. Artinya orang luar itu 

memulai pernikahan dengan cinta. Sementara cinta itu landasan yang kuat 

menurut ulama kita, dia sebagai pondasi ketika menikah, karena sama-sama 

memberi, sama-sama menyalurkan energi cinta pada saat itu akan membuat 

mereka lebih harmonis karena dimulai dengan cinta. Kalau ikhwah sebagaian, 

karena mereka tidak melewati proses yang benar jadi ketika mereka 

memulainya dengan qobul,  kan syaratnya pernikahan bukan cinta tapi ridho. 

Tapi ketika dia pas menikah ternyata pasangannya itu tidak bisa meluluhkan 

hati pasangannya”.21  

 
Demikian pula keterangan yang disampaikan oleh ustaz Fadlan ketika 

dilakukan wawancara sekaitan dengan prosesi ta’aruf: 

“Jadi proses ta’aruf saya itu cukup panjang dan menguras energi, dan juga 

perasaan. hingga pada akhirnya proses yang pertama tidak terjadi. Karena 

ketidaksempurnaan proses ta’aruf itu sendiri. Jadi yang memperkenalkan itu 

adalah saudari dari ukhti itu melalui suaminya. Bahkan subhanallah karena 

pandangan positifnya kepada kami sehingga semua proses ta’aruf itu karena 

                                                           
21Hasil wawancara dengan ustaz Muh. Nirwan Idris, Ketua Komunitas Sakinah, Da’i dan 

Muballigh Wahdah Islamiyah, wawancara pada tanggal 25 Maret 
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harus ke Makassar dari Jakarta, semua fasilitas disediakan. Lalu ta’aruf-nya itu 

di rumah salah satu ustadz, jadi sebelum ta’aruf itu kita sudah diwanti-wanti 

bahwasanya ini akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu lamaran. Jadi 

dipertemukanlah kami ketika saya sudah siap, hijab itu dibuka hanya saja 

kelirunya ruang tengah tempat akhwat itu duduk jauh dari ruang tamu, dekat 

pintu pula, dan tidak dihidupkan lampunya jadi tidak jelas. Lalu akhwatnya 

tunduk tidak ada yang mengarahkan untuk mendongakkan kepalanya. kemudian 

yang kedua saya malu, saya berat untuk meminta dia lebih dekat dan 

mendongakkan kepalanya atau menyalahkan lampu. Jadi semuanya berjalan 

begitu saja. Selesai hanya perbincangan. Lalu iparnya menagih saya apa 

keputusannya, saya bilang aduh, saya tambah ragu-ragu. Kemudian datang 

seorang ustadz untuk menawarkan dan akhirnya ta’aruf yang keduakalinya. 

yang kedua ini jelas dan jaraknya dekat. dan akhirnya sepakat dan besoknya 

lamaran”.22 

 

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ustaz Hasbullah ketika dilakukan 

wawancara sekaitan dengan prosesi ta’aruf: 

“Kalau saya melihat kecenderungan terhadap istri,  yang mau menjalani agama 

ini dengan baik. Kedua, dari sisi bahwa calon istri saya ini Insyaa Allah bisa 

mengikuti apa yang menjadi arahan. Ketiga, karena dari saya sendiri memang 

ingin dari satu arah kampung sehingga enak dalam silaturahminya dari orang 

tua ke orang tua. Saya dulu sering ditawarkan dengan yang berlawanan arah 

kampung, misalnya dulu saya mencari yang arah pinrang sidrap, malah saya 

ditawarkan yang arah bone arah bulukumba. Ini untuk memudahkan dalam 

silaturahminya saja, bukan karena hal lain. Sementara yang terlibat itu yang 

                                                           
22Hasil wawancara dengan Ustazah Hafshah Pembina Muslimah Wahdah Islamiyah) 

wawancara pada tanggal 25 Maret  
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pertama adalah teman-teman dalam pengajian. Terutama kami dulu ada Forum 

Studi Intensif Dunia Islam, teman-teman yang aktif di situ sebagai pembina 

(murobbi) kami. 

Keterangan lain juga dikemukakan oleh oleh ustazah Hafshah ketika dilakukan 

wawancara sekaitan dengan prosesi ta’aruf: 

“Ya, waktu itu melalui keluarga, melalui orang terpercaya diperkenalkan bahwa 
ikhwannya seperti ini, ikhwannya dengan kriteria seperti ini. Kalau misalnya 
kamu berminat kita adakan perkenalan lebih lanjut, dipertemukan dan kalau 
memang cocok dilanjutkan. Jadi yang pertama memang itu diperkenalkan dari 
orang lain, bukan kami yang berkenalan secara langsung”.23 

 

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ustaz Iskandar ketika dilakukan 

wawancara sekaitan dengan prosesi ta’aruf: 

“Kalau kami itukan setelah selesai tukaran biodata, pertama kali pada saat mau 
menikah ada biodata dulu. Kami tawarkan dulu biodata ke Ikhwan, kalau 
misalnya dia setuju dengan biodata itu. Kalau saya, nanti biodata ikhwah saya 
kirim ke akhwat”.24 

Sementara jika kami kemudian menanyakan siapa saja yang terlibat dalam 

proses ta’aruf Anda, ustaz Iskandar mengatakan sebagaimana berikut ini: 

“Kalau proses ta’arufkan yang pertama murobbi, kalau murobbinya 

mengatakan nanti saya yang urus, yah kita serahkan. Kalau murobbinya minta 

tolong sama kita suami istri, yah otomatis terlibat. Jadi saya komunikasi tuntas 

                                                           
23Hasil wawancara dengan ustaz Fadlan Akbar, Ketua Komisi Pembinaan Keluarga Dewan 

Syariah wahdah Islamiah, wawancara pada tanggal 25 Maret  

24Hasil wawancara dengan ustaz H.Iskandar Kato, Ketua Puslitbang DPP Wahdah Islamiah, 
wawancara pada tanggal 25 Maret  
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sama ikhwah semuanya, dan kepada akhwat komunikasnya yah sama istri. Istri 

itu tidak mau kalau ada komunikasi antara ikhwah dan akhwat, dari awal sampai 

akhir tidak boleh komunikasi antara ikhwah dan akhwat. Termasuk kalau 

misalnya sudah proses ta’aruf  tadi, dengan biodata sudah setuju, sepakati 

harinya, dan datang. Jadi saya beberapa hari persiapan memang untuk 

menghadapi. Jadi saya jadi moderator, saya tidak menghadap ke akhwat, tapi 

menyamping, istri juga menyamping. Disuruh buka cadar baru disuruh diskusi. 

Biasanya yang didiskusikan itu saya arahkan ikhwan atau akhwat tanyakan apa 

yang tidak ada dalam biodata. Misalnya tanya apakah pekerjaannya ini, 

menetap di Makassar atau di luar makassar, atau ada peluangnya nanti ke 

daerah”. 

 

D. Dampak Ta’aruf pranikah terhadap ketahanan keluarga dikalangan Ormas 

Wahdah Islamiyah.  

Ormas Wahdah Islamiyah melahirkan kader muslimah tak hanya mereka yang 

pandai dalam menghadirkan kegiatan untuk ummat, tetapi kader yang memiliki 

kapasitas dalam pembinaan keluarga baik sebagai istri dan ibu. Melahirkan kader 

muslimah tidak hanya pandai memimpin rapat, tetapi mereka memiliki kapasitas 

sebagai istri shalihah, sebagai penenang hati pasangan dan sebagai teladan untuk anak. 

Ustazah Harizah menambahkan ketahanan keluarga tak dapat dicapai hanya dengan 

peran muslimah sebagai ibu, tetapi juga dibutuhkan dukungan dari kalangan suami dan 

terjalinnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Fokus ketahanan keluarga yang 

dicanangkan Muslimah Wahdah ini disambut baik oleh pimpinan tinggi DPP Wahdah 

Islamiyah Ustadz Zaitun Rasmin. Setelah DPP meluncurkan dan melancarkan gerakan 
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pembinaan keluarga maka sambutan Muslimah Wahdah luar biasa baik secara 

organisatoris maupun secara personil. Timbullah kesadaran dan diharapkan benar bisa 

menjadi catatan bahwa muslimah kita sangat peduli dengan pembinaan keluarga. 

Keterangan ini kemudian di kuatkan oleh beberapa infomasi dari narasumber dalam 

wawancara sebagaimana berikut ini: 

Bagaimana ustaz menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sehingga 

terhindar dari perselisihan khususnya yang menyangkut masalah finansial atau 

ekonomi. Apalagi kondisi sekarang Covid-19 ini hampir semua kita terdampak dan 

otomotis berimplikasi pada ekonomi keluarga, bagaimana tips ustaz bisa untuk 

mengelola yang seperti ini. Berikut keterangan dari ustaz Mukram Usman: 

“Jadi kalau memang mengelola masalah ekonomi keluarga, yah apa lagi pandemi 
seperti ini. Betul-betul memang harus ada aktivitas, aktivitas tambahan yang kita 
lakukan. Misalnya kalau kita memang punya keluarga, istri misalnya punya hobi 
jualan online, yah kita bantu di situ. Karena memang ada sebagian istri itu begitu. 
Dia tidak bisa tanpa ada kerja yang dilakukan. Ada juga yang mungkin sudah 
terbiasa dengan mengurus anak saja, tapi ada juga yang mencari aktivitas untuk 
membantu menopang ekonomi keluarga. Yang lainnya kerja sama antara suami 
dan istri dan saling memahami”.25  
 

Dibandingkan dengan orang lain yang memilih pasangan sendiri dan 

berkenalan dengan pasangan bukan melalui jalur ta’aruf, menurut ustaz apakah 

menikah dengan jalur ta’aruf lebih bisa menjaga ketahanan keluarga? 

“Yah kalau saya lebih menjamin ketahanan keluarga yang menikah melalui proses 
ta’aruf dibandingkan tanpa ada proses ta’aruf. Yah itu karena sesuai dengan yang 

                                                           
25Hasil wawancara dengan ustaz Mukran Usman, Ketua Departemen Dakwah DPP  wahdah 

Islamiah, wawancara pada tanggal 25 Maret  
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saya katakan tadi ada salah satu bagiannya itu saling menyebutkan perjanjian dan 
saling menyampaikan beberapa sifat pribadinya. Nah itu yang membuat segala 
bisa dimengerti. Karena kan begini yang biasa membuat masalah di keluarga 
karena tidak adanya komunikasi dari awal kemudian didukung dengan masing-
masing pihak yang tertutup, malu-malu padahal ini istrinya. Tidur bersama tapi 
kenapa masih banyak yang malu menyampaikan perasaan isi hatinya. Itu yang 
menjadi masalah kalau dia tidak bisa menyampaikan apa yang ada dihatinya”.26 
 
 

Bagaimana ustaz menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sehingga 

terhindar dari perselisihan khususnya yang menyangkut masalah finansial atau 

ekonomi. Apalagi kondisi sekarang Covid-19 ini hampir semua kita terdampak dan 

otomotis berimplikasi pada ekonomi keluarga, bagaimana tips ustad biasa untuk 

mengelola yang seperti ini. Berikut keterangan dari ustaz Nirwan Idris: 

Jadi semuanya kembali lagi ke cara berfikir kita. Karena perempuan yang baik 
adalah dia yang tetap setia bersama walaupun dia dalam kesusahan. Tapi 
seseorang laki-laki yang baik tak akan pernah tega membiarkan istrinya dalam 
kesusahan, walaupun dia harus bekerja keras. Tetapi kondisi-kondisi tertentu 
ada ujian dari Allah. Antum pedagang besarlah, tapi ada satu hari kita anjlok 
masalah keuangan, tetapi kalau masalah keuangan saya tidak bisa berkaca pada 
istri saya. Karena keluarga saya orangnya tidak seperti itu. Karena dia justru 
uangnya dikasi ke saya semua dulu. Tapi memang kita akui, karena dia 
berkaitan dengan hak dan perempuan kalau punya agama yang tidak kuat maka 
sangat memungkinkan untuk dia oleng. Oleh karena itu sebenarnya dalam 
kondisi seperti itu perlu komunikasi yang baik, dibuktikan bagaimana peranan 
istri, jangan ketika nanti suaminya jatuh. Karena seorang istri yang telah 
menerima pasangannya, ketika dia bersama seorang laki-laki pada saat hujan 
badai, jatuh, sakit maka dialah yang paling pantas untuk bersamanya sepanjang 
hidupnya. Jadi bagi para penggerak dakwah itu masalah yang paling banyak 
muncul bukan dari finansial. Justru yang jadi masalah itu adalah ketika 
finansialnya semakin membaik.27 

                                                           
26Hasil wawancara dengan ustaz Muh. Nirwan Idris, Ketua Komunitas Sakinah, Da’i dan 

Muballigh Wahdah Islamiyah, wawancara pada tanggal 25 Maret  

27Hasil wawancara dengan ustaz Muh. Nirwan Idris, Ketua Komunitas Sakinah, Dai dan 
Muballigh Wahdah Islamiyah, wawancara pada tanggal 25 Maret  
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Menghadapi permasalahan rumah tangga terutama menyangkut ekonomi dan 

finansial, yang ust sendiri alami dalam rumah tangga atau yang ust bantu untuk mediasi 

dalam proses ta’aruf ini. Apa kiat-kiatnya dan bagaimana gambarannya rumah tangga 

yang melalui proses ta’aruf ini bisa bertahan dari sisi finansial? 

“Pertama tentu meyakini bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah, memberikan 
keyakinan kepada seluruh kerabat kita bahwa rezeki itu sepenuhnya Allah yang 
atur. Yang kedua yaitu harus ridho terhadap rezeki yang diberikan, Karena kadang 
yang sedikit itu lebih menjamin ketentraman batin seseorang dan kelangengan 
rumah tangga dibandingkan yang banyak”.28 
 

Menghadapi permasalahan rumah tangga terutama menyangkut ekonomi dan 

finansial, yang ust sendiri alami dalam rumah tangga atau yang ust bantu untuk mediasi 

dalam proses ta’aruf ini. Apa kiat-kiatnya dan bagaimana gambarannya rumah tangga 

yang melalui proses ta’aruf ini bisa bertahan dari sisi finansial? 

“Dalam perkara finansial tentunya kalau saya pribadi memang bertekad dari awal 
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apapun yang kami bisa lakukan, yang 
produktif dari sisi ekonomi ini. Misalnya saya ini dari awal sudah terbentuk yang 
namanya karakter dagang, jadi alhamdulillah, saya sebagaimana yang lainnya 
yaitu dengan terjun ke pasar mencari hal-hal yang memang bisa cocok dijual. 
Adapun memang kekurangan-kekurangan Insyaa Allah dimaklumi yang penting 
kita bisa dan istri juga mengerti dengan segala kekurangan. Bahkan  ada satu masa 
betul-betul tidak ada uang yang bisa dipakai biaya dan terpaksa harus menjual 
barang-barang yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi alhamdulillah selalu 

                                                           
28Hasil wawancara dengan ustaz H. Fadlan Akbar, Ketua Komisi pembinaan Keluarga Dewan 

syariah wahdah Islamiah, wawancara pada tanggal 25 Maret  
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ada jalan keluar baik dengan jalan meminjam kepada teman tapi dengan tekad 
untuk dikembalikan uang itu”.29 
 

Pihak-pihak yang selama ini dibantu melakukan proses ta’aruf, apakah setelah 

pernikahan mereka, mereka masih biasa meminta pandangan dan masih tetap diberikan 

dan membantu untuk memberikan solusi? 

“Tentu, kalau ada masalahnya biasa mereka kembali kepada kita, persoalan ada 
tidak cocok dan kadang ada yang bilang “waduh kenapa istri saya begini?”, dan 

tentu tetap memberikan pandangan-pandangan yang bisa mereka perbaiki kembali 
hubungannya, kemudian dibuhungi juga istrinya diberikan pengertian, dan 
memberikan contoh-contoh perjalanan kehidupan rumah tangga yang kami lalui 
juga, yang mungkin ada kemiripan ataupun bahkan lebih seru, merekapun bisa 
paham dan bisa damai kembali”.30 

 

Dibandingkan dengan orang yang memilih pasangan dengan bukan jalur 

ta’aruf, apakah menikah dengan jalur ta’aruf lebih menjamin kebahagiaan dan 

ketahanan keluarga? 

“Sebenarnya relatif, dengan jalur seperti perjodohan atau dengan jalur pacaran dari 
sisi psikologis sebenarnya mungkin sudah ada terjadi sebelumnya, tentu ada 
kehambaran-kehambaran sesudahnya, bisa saling mengembalikan kata-kata itu 
atau cerita-cerita lamanya yang bisa memicu. Sedangkan proses ta’aruf 

Alhamdulillah misalnya kalau dari awal memang mereka juga perjalanan 
pergaulannya bisa terjaga dari masing-masing pihak, Insyaa Allah bisa 
mengurangi msalah itu. Jadi proses ta’aruf dengan pernikahan ini, sebenarnya kita 
berharap memiliki ketahanan yang lebih kuat dibanding dengan cara-cara yang 
lain. Tapi mungkin nanti bisa dibuktikan dan diuji ini di pengadilan agama, berapa 
kasus yang masuk”. 

 

                                                           
29Hasil wawancara dengan ustaz Hasbullah  pengurus di ormas wahdah Islamiah, wawancara 

pada tanggal 25 Maret  

30Hasil wawancara dengan ustaz Hizbullah Mahdin (Ketua DPP Wahdah Islamiyah bidang 
Ekonomi, wawancara pada tanggal 25 Maret  
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Apa nilai-nilai plus dari ta’aruf ini Sehingga bisa berimplikasi terhadap 

ketahanan keluarga? 

“Pertama selalu kita kembali kepada nilai-nilai agama, itu yang lebih banyak 
memberikan ikatan. Kalau saya juga karena ada hubungan kekeluargaan tentunya 
kita jaga itu agar bisa terus dipertahankan. Ketiga, tentu dengan anak-anak yang 
sudah dilahirkan juga kita memiliki tanggung jawab bersama, karena dia 
merupakan tanggung jawab yang besar, bukan seperti dengan mudahnya orang 
merontokkan kekeluargaannya dengan memandang bahwa anak itu merupakan 
tanggung jawab biasa, tapi ini tanggung jawab besar”.31 

 

 Cara Ustazah dalam menjaga keharmonisan dan terhindar dari perselisihan 

terutama dalam permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi dan masalah keuangan 

hampir semua dalam rumah tangga ada, apalagi di tengah pandemi saat sekarang ini. 

Semua tanpa terkecuali terdampak. Bagaimana cara ustazah menjaga keharmonisan 

rumah tangga menyangkut masalah ekonomi ini? 

“Qonaah, apa yang datang pada kita yang itu yang dimanfaatkan. Itu dulu yang 
pertama. Artinya jangan ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Karena kalau 
kita selalu mau melihat apa yang orang lain miliki, itu yang akan membuat masalah 
dan kebetulan barangkali secara ekonomi kita tidak bisa kesitu, yah itu yang akan 
jadi masalah. Jadi kita mengatur secara ekonomi, kemudian terbuka juga kepada 
pasangan terkait masalah ekonomi. Bagaimana pengaturannya, bagaimana 
penggunaannya dan seterusnya. Intinya bijaksana dalam penggunaan keuangan, 
seperti itu”.32 

 Dibandingkan dengan orang lain yang memilih pasangan bukan dengan 

melalui proses ta’aruf apakah menikah dengan jalur ta’aruf lebih menjamin 

kebahagiaan dan ketahanan keluarga menurut ustazah? 

                                                           
31Hasil wawancara dengan ustaz Muh. Nirwan Idris, Ketua Komunitas Sakinah, Dai dan 

Muballigh Wahdah Islamiyah, wawancara pada tanggal 25 Maret  

32Hasil wawancara dengan Ustazah Hafshah Pembina Muslimah Wahdah Islamiyah) 
wawancara pada tanggal 25 Maret 



86 
 

 

“Sebenarnya tidak bisa juga dikatakan menjamin. Menurut saya mungkin 
prosesnya itu lebih bagus. Dan saya itu berprinsip apa yang saya mulai dengan 
sesuatu yang baik maka itu ke depan hasilnya bisa lebih baik. Cuman kan kalau 
maksudnya dia kalau proses ta’aruf apa lagi memalui perantara yang baik, 
setidaknya dia melewati satu sesi pendidikan tentang bagaimana menjalani 
pernikahan. Jadi secara mental dan persiapan agama dia lebih siap menghadapi ke 
depannya dibandingkan dengan orang yang pacaran dan yang dijodohkan. Jadi 
kalau saya prosesnya lebih baik, lebih punya wawasan, lebih siap mental dan lebih 
siap menghadapai dunia pernikahan. Walaupun tidak menjamin, tidak pernah 
dapat masalah, yah karenakan rumah tangga yang baik bukan yang tidak pernah 
hadapi masalah tapi rumah tangga baik adalah yang mampu melewati masalah”. 
 

 

Saat ustaz menikah melalui proses ta’aruf, bagaimana cara ustadz menjaga 

keharmonisan dalam rumah tangga sehingga terhindar dari perselisihan terutama 

masalah ekonomi? 

 “Pertama itu, memang prinsipnya kedua orang tua saya yaitu yang pertama 
yaitu Ketika kita sama-sama menjalani dari nol maka insya Allah rumah tangga 
kita akan kuat. sehingga orang tua saya tak ingin menikahkan dengan orang 
kaya, yang kedua kita dari keluarga pejuang bukan orientasi ekonomi yang kita 
cari walaupun hal itu kita butuhkan tetapi bukan itu dominan dalam rumah 
tangga, yang ketiga walaupun saya belum  seperti yang lain akan tetapi ada 
aspek yang Allah berikan dimana orang lain tidak dapat. Ini saya sampaikan 
kepada istri saya, walaupun kita masih kempang kempis, saya masih sekolah 
anak saya masih sekolah tetapi anak kita sudah khatam hafal Al-Qur'an. Ini 
tidak bisa dikatakan kami tidak berhasil, saya tidak berhasil. Hal ini jika 
dikonversi dengan uang maka tidak bisa dinilai, kita masih bisa makan, ada ji 
mobil, pakai mobil dan ada orang yang tidak pakai mobil. Jadi jika kita tidak 
bersyukur maka Allah akan cabut semua itu. yang terakhir memang kita terus 
meminta doa kepada Allah, Tetapi Allah tahu kapan waktu yang tepat, Allah 
kasih kesempatan untuk berbagi kepada jamaah sebagai dai, sedekah dan lain 
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lain. Adapun yang lain sekedar konvensional, berinfaq tak seberapa. dan itu 
motivasi yang diberikan ke keluarga”.33 

 

Dibandingkan dengan orang lain, yang memilih pasangan bukan dengan cara 

ta’aruf, cara syar’i apakah menikah melalui jalur ta’aruf ini lebih menjamin ketahanan 

rumah tangga ustaz? 

“Kalau tentang penceraian di kalangan kita, ada yang bercerai akan tetapi 
presentasinya sangat kecil. Data 2018 dari kementrian agama setengah juta 
pasangan yang bercerai, dan sedikit sekali mereka itu dari aktivis, orang-orang 
yang melakukan proses ta’aruf, berarti fakta ini menjadi jaminan bahwa proses 
ta'aruf tentu menjadikan orang-orang memiliki pendidikan agama itu bisa 
menjamin kelanggengan rumah tangga, dan data ini bisa menjadi bahan 
ceramah bahwa harus belajar agama sebelum menikah. Jadi kan orang hari ini 
berumah tangga belum menyiapkan apa tujuannya berumah tangga, apakah 
berumah tangga hanya sekedar menikah? kalau memang rumah tangga islami, 
pribadi belajar dan berupaya untuk selalu mempertahankan rumah tangga. 
Bukan hanya habis manis dibuang, itulah hal yang keliru hari ini dalam 
pernikahan, dan hal ini mestinya menjadi tugas kementrian agama, dapartemen 
agama, para ustaz, para ormas, dan kepada para pemuda-pemudi yang akan 
menikah. Bayangkan setengah juta orang yang bercerai. itu kalau 500 ribu 
janda, dan 500 duda dan belum anaknya coba dikalikan 2 sekitar 1 juta anak 
yang menjadi korban”.34  

 

 

 

 

 

 

                                                           
33Hasil wawancara dengan Ustazah Hafshah pengurus di ormas wahdah Islamiah, wawancara 

pada tanggal 25 Maret 

34Hasil wawancara dengan Ustazah Hafshah pengurus di ormas wahdah Islamiah, wawancara 
pada tanggal 25 Maret  
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E.  Analisis Dampak Ta’aruf pranikah dan Pasca Menikah dikalangan Ormas     

      Wahdah Islamiyah.  

 Relasi dominative  dalam proses ta’aruf pranikah ormas wahdah Islamiyah 

sebagaimana gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema proses ta’aruf sampai pernikahan oleh ormas  

wahdah Islamiah 
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Konsep kekaderan dalam ormas Wahdah Islamiyah memiliki dampak besar 

terhadap berbagai segi kehidupan anggotanya. Termasuk dalam perkawinan yang akan 

dilangsungkan oleh para kadernya. Dikarenakan pemikiran bahwa orang diluar 

keanggotaan relatif berbeda dengan mereka, maka mereka memiliki pemikiran bahwa 

anggota ormasanya diprioritaskan untuk menikah dengan sesama kader.  

Pemilihan calon pasangan dilakukan dengan 2 cara, Pertama dapat meminta 

bantuan dari tim pernikahan melalui proses perjodohan. Kedua, anggota dapat secara 

pribadi menentukan calon pasangannya baik tanpa perantara ataupun 

direkomendasikan oleh pihak lain, baik keluarga atau orang-orang terdekat. Jadi pada 

level ini, individu yang mencari jodoh memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan 

mencari sendiri calonnya atau meminta bantuan pihak ketiga. Namun, dapat dipahami 

bahwa lebih diutamakan perkawinan dalam satu lingkup keanggotaan. Meskipun 

begitu, orang dari luar keanggotaan dapat melangsungkan perkawinan dengan anggota 

Ormas Wahdah Islamiyah. Proses perjodohan yang dilakukan pada Ormas Wahdah 

Islamiyah akan menunjuk satu orang di tiap pengajian atau kelompok tarbiyah mereka 

yang disebut sebagai pembina atau murobbi. Pembina yang terpilih ini kemudian akan 

diminta untuk mengurus berbagai urusan terkait ta’aruf para anggota dalam kelompok 

pengajiannya.  

Ketika pihak ikhwan dan akhwat telah yakin dengan calon yang diperlihatkan 

biodatanya, maka keduanya akan diarahkan untuk menuju tahap selanjutnya yaitu 

ta’aruf lanjutan dan nadzor. Pengurus LP2KS serta murabbi dan murabbiyah akan 

membantu dalam penetuan waktu yang tepat untuk ikhwa dan akhwat bertemu 
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berdasarkan kesanggupan keduanya. Selisih waktu saat bertukar biodata dan jadwal 

pertemuan diupayakan untuk dilakukan secepatnya agar menghindari fitnah. Tempat 

pertemuan untuk diadakan ta’ruf lanjutan dan nadzor adalah tempat yang telah 

disepakati berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan syariat Islam.  

Menurut ustaz Amir Gani lokasi seringkali dilakukan dirumah pengurus LP2KS 

atau murabbi yang telah menikah karena sesuai dengan kriteria tempat yang 

disyariatkan. Selain itu menurut ustazah Hafshah Salim , alasan pertemuan dilakukan 

dirumah pengurus dan bukan dirumah bakal calon adalah karena pasangan yang akan 

dipertemukan belum resmi akan menikah dan biasanya belum mendapat restu dari 

pihak keluarga masing-masing. Sedangkan menurut Ustaz Iskandar Kato (49 tahun), 

lokasi pertemuan bisa dilakukan dirumah ustad, kantor, atau rumah ikhwa atau akhwat. 

Dengan syarat harus ada mahrom atau pasangan suami istri yang dianggap layak 

mendampingi. Jadi semua proses perjodohan tetap dilakukan sesuai syar’i. Dapat 

dilihat bahwa lokasi pertemuan antara ikhwah dan akhwat harus memenuhi syarat-

syarat syar’i. Di antara syarat tempat pertemuan adalah pertama, terdapat pembatas 

antara ruangan ikhwah dan akhwat saat ta’aruf. Kedua, harus ada pasangan suami istri 

yang mendampingi, yang biasanya merupakan pengurus LP2KS atau ustaz yang 

ditunjuk oleh LP2KS. Dapat pula didampingi oleh mahrom dari ikhwah dan akhwat. 

Saat pertemuan, yang mendampingi bisa saja berbeda-beda sesuai dengan yang 

disepakati. Saat di lokasi ta’aruf, ikhwah dan akhwah tidak boleh saling melihat 

sehingga harus ada pembatas yang bisa berupa tirai, pintu, atau tembok antara 

keduanya. Pihak ikhwah akan duduk bersama ustaz yang mendampingi, sedangkan  di 
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balik pembatas ruangan pihak akhwat akan duduk bersama ustadzah atau mahrom yang 

mendampingi. Pertemuan untuk ta’aruf dilakukan karena biasanya ada beberapa 

informasi lebih detail yang ingin diketahui oleh masing-masing calon yang tidak 

dijelaskan pada biodata. Oleh karena itu ustaz yang mendampingi akan menjadi 

moderator untuk memberikan arahan pada ikhwa dan akhwat saat ta’aruf. Masing- 

masing akan diminta untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya ustaz akan 

mempersilahkan bagi ikhwah dan akhwat untuk tanya jawab. Dalam proses ini 

pertanyaan yang ditanyakan adalah hal-hal yang diperlukan oeh calon pasangan, 

diantaranya tujuan dan rencana pernikahan, agamanya, ekonominya, pekerjaan, dan 

latar belakang keluarga. Pada umumnya saat diberikan kesempatan untuk bertanya, 

akhwat dan ikhwah paling sering mencari tahu mengenai keluarga, agama dan 

kehidupan sehari-hari. Adapun terkait aib dan keburukan masa lalu masing-masing 

adalah hal yang tidak terlalu ditanyakan apalagi dengan motif untuk mencari-mencari 

kesalahan orang lain. Selain itu, juga tidak dibolehkan untuk menceritakan aib sendiri, 

baik ditanyakan maupun tidak, sesuai sabda Rasulullah saw. dalam Hadis berikut ini:  

“Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan 
(melakukan maksiat). Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang 
yang melakukan maksiat di malam hari kemudian paginya ia berkata: 
Wahai Fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu padahal Allah telah 
menutup aibnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas 
dirinya”. (HR. Bukhori Muslim). 

Aib masing-masing harus disembunyikan karena perbuatan dosa masa lalu 

masing-masing adalah urusan dengan Allah. Oleh karena itu, terkait aib saat sebelum 

atau sesudah menikah maka tidak terlalu menjadi prioritas dalam proses perkenalan 
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langsung tersebut. Begitupun jika setelah menikah suami atau istri mendengar atau 

menemukan aib pasangannya, maka harus ditanggapi dengan pikiran positif. Setelah 

proses tanya jawab selesai, moderator akan melanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu 

tahap nadzor. Nadzor berarti melihat. Dalam proses ta’aruf, nadzor diartikan untuk 

melihat calon istri atau calon suami yang juga disyariatkan dalam islam. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak ada penyesalan setelah menikah karena telah saling melihat 

fisik masing-masing sebelumnya. Menurut sebagian ulama batasan yang dapat dilihat 

saat nadzor adalah wajah dan telapak tangan karena dari wajah dapat dinilai 

kecantikannya dan dari telapak tangan untuk menilai kesuburan. Saat mulai nadzor, 

ustad akan keluar dari ruangan agar tidak melihat langsung akhwat dan menjaga agar 

tidak ada yang masuk ke ruangan nadzor, sementara akhwat diminta untuk keluar dari 

pembatas untuk menemui pihak ikhwa. Sesuai syariat, maka akhwat akan diminta 

untuk memperlihatkan wajahnya kepada ikhwah. Namun pada tahap ini pihak akhwat 

sering menunduk karena merasa malu bertemu dengan orang yang tidak dikenal 

sebelumnya. Oleh karena itu ustadzah yang berada di balik pembatas akan 

mengingatkan untuk mengangkat wajahnya. 

Biasanya hanya sekitar 2 sampai 10 menit telah dianggap cukup untuk melihat. 

Selanjutnya akhwat, ikhwah, dan ustad akan kembali duduk ditempat semula. Ustaz 

menutup pertemuan dengan mendoakan kedua calon mempelai agar diberikan 

keputusan yang terbaik. Lalu ikhwan dan akhwat dipersilahkan untuk pulang untuk 
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berpikir. Disarankan bagi keduanya untuk melakukan sholat istikharah untuk meminta 

petunjuk dan diminta untuk memberikan keputusan kepada LP2KS secepatnya. 

Keterangan ini menunjukan bahwa proses ta’aruf di kalangan kader Wahdah 

Islamiyah memberikan dampak yang sangat baik. Para anggota/kader yang menikah 

dengan proses ta’aruf, mereka mengatakan sangat nyaman dan bahagia. Walaupun 

terkadang ada hal-hal biasa biasa muncul namun mereka mampu mengatasi dengan 

membangun komunikasi yang baik. Modal agama yang mereka miliki menjadi pondasi 

awal yang baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Disisi lain juga jika ada 

hal-hal internal rumah tangga yang mereka sulit untuk selesaikan bersama, mereka 

akan dibantu atau difasilitasi oleh pengurus yang membidangi urusan ini. Sebagaimana 

yang di dikemukakan oleh salah satu informan: 

“Jadi kalau memang mengelola masalah ekonomi keluarga yah, apalagi pandemi 

seperti ini. Betul-betul memang harus ada aktivitas, aktivitas tambahan yang kita 

lakukan. Misalnya kalau kita memang punya keluarga, istri misalnya punya hobi 

jualan online, yah kita bantu disitu. Karena memang ada sebagian istri itu begitu. 

Dia tidak bisa tanpa ada kerja yang dilakukan. Ada juga yang mungkin sudah 

terbiasa dengan mengurus anak saja, tapi ada juga yang mencari aktivitas untuk 

membantu menopang ekonomi keluarga. Yang lainnya kerja sama antara suami 

dan istri dan saling memahami”. 

Ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang ustad mediasi, apakah setelah 

menikah mereka masih biasa menghubungi ustad untuk minta solusi ketika mereka 

memiliki masalah?  

“Iya, ada satu itu yang memang setelah ia menikah datang ke kami pribadi itu 
bertanya tentang ada masalah dia dan istrinya. Alhamdulillah saya bisa 
sampaikan dan bimbing dia bersama istrinya dan akhirnya sampai sekarang 
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masih bersama. Jadi memang bagusnya seperti, jadi kita tidak bisa melepaskan 
tanggung jawab kita. Di situ pentingnya ada yang memediasi ta’aruf itu. Jadi 

pihak laki-lakinya tidak jalan sendiri dan tidak dilepas”. 

“Pertama, antar mempelai sudah ta’aruf dan sudah cocok kemudian yang 

menjadi masalah kalau si laki-lakinya ini tidak memberi tahu orang tuanya. 

Kedua, masalah kecil yang kadang dihadapi adalah masalah kecukupan dana. 

Terkait masalah orang tuanya yang tidak diberi tahu atau walinya yang lain, itu 

jika kita datang mereka kaget, apa lagi dengan menawarkan konsep pesta atau 

pelaminan yang mereka anggap masih asing (ini jika dari sisi si perempuan). 

Adapun sisi laki-laki yaitu, karena dia tidak memeritahukan orang tuanya dulu 

baru kita datang melamar. Nnti setelah lamaran diterima, baru si laki-laki 

memberitahukan orang tuanya dan itulah yang menjadi masalah”. 

 

 Berdasarkan keterangan dari informan ini, dapat diketahui  bahwa proses 

ta’aruf pranikah oleh ormas Wahdah Islamiyah memberikan dampak yang baik 

terhadap ketahanan keluarga atau rumah tangga para kader. Ini menandakan bahwa 

proses ta’aruf sangat baik untuk mempertahankan ketahanan keluarga di kalangan 

ormas Wahdah Islamiyah. Ta’aruf pranikah memberikan dampak yang baik bagi 

mereka. Hal ini cukup memberikan keterangan kepada kita bahwa, jika sesuatu itu 

diawali dan dilakukan dengan baik sesuai  dengan prosedur pengetahuan keberimanan 

dan keberislaman kita, maka yakin dan pecaya bahwa tujuan akan dan dicapai akan 

memberikan nilai yang maksimal. Itulah dampak yang dirasakan oleh kader Wahdah 

Islamiyah yang memulai membangun rumah tangga mereka dengan proses ta’aruf 

sebagai cara yang menurut mereka sesuai ajaran Islam. Data tentang ketahanan 

keluarga di kalangan kader wahdah Islamiyah dapat dilihat dari gambar berikut ini: 
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Gambar 4. Angka ketahanan keluarga oleh ormas wahdah Islamiah melalui  
proses ta’aruf  

 

 

Berdasarkan gambar ini dapat dilihat bahwa kader wahdah Islamiyah yang melakukan 

ta’aruf pranikah dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga adalah sebesar 98%, 

sementara kader wahdah Islamiyah yang  memiliki kendala dalam ketahanan keluarga 

adalah sebesar 2%. Data ini menunjukan bahwa proses ta’aruf yang dilakukan oleh 

ormas wahdah Islamiyah dalam membangun keluarga itu sangat baik dan berdampak 

sangat positif. Apalagi di saat kehidupan sekarang ini di tengah-tengah pendemi covid-

19. Pengetahuan tentang ajaran-ajaran agama Islam yang komprehensif dalam 

membangun ketahanan keluarga sangat dibutuhkan. Itulah yang dilakukan dan 

diimpleamentasikan oleh organisasi kemasyarakatan seperti wahdah Islamiyah. Hal ini 

tentunya memberikan pengatahuan kepada kita bahwa membangun rumah tangga 

apalagi di tengah pendemi ini dibutuhkan saling pengertian dan didasarkan pada 

pemahaman nilai-nilai keIslaman sehingga akan manjadi pondasi yang kokoh dalam 

mepertahankan kelangsungan kehidupan berumahtangga. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka adapun yang menjadi 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi dan motif dilakukannya ta’aruf pranikah di kalangan Ormas Wahdah 

Islamiyah adalah proses ta'aruf tersebut berangkat dari kesamaan latar belakang 

yaitu sama-sama peserta pembinaan di Wahdah Islamiyah dan aktif pada 

kajian-kajian itu menjadi chemistry sehingga mudah untuk mendapatkan 

pasangan hidup. Artinya langsung bisa menemukan kecocokan dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama. 

2. Penerapan dan nilai ta’aruf yang berkembang di kalangan Ormas Wahdah 

Islamiyah adalah penjagaan terhadap batasan-batasan syari'at islam dan nilai 

luhur pernikahan. Selain pernikahan sarana untuk  mendapatkan pahala, juga 

diharapkan dapat mengantar kepada kehidupan yang penuh dengan 

kebahagiaan. Karena menurut mereka di balik sesuatu yang diperintahkan oleh 

Allah ada kemaslahatan yang sangat besar, dan apa yang diharamkan olehNya 

sesungguhnya mengandung mudharat walaupun pandangan manusia 

kadangkala melihat sebaliknya. 



98 
 

3. Implikasi ta’aruf pranikah terhadap ketahanan keluarga di kalangan Ormas 

Wahdah Islamiyah bahwa proses ta’aruf pranikah dan oleh Ormas Wahdah 

Islamiyah memberikan dampak yang baik terhadap ketahanan keluarga atau 

rumah tangga para kadernya. Ini menandakan bahwa proses ta’aruf sangat baik 

untuk ketahanan keluarga di kalangan Ormas Wahdah Islamiyah. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah di papakarkan 

maka penelitian ini berimplikasi bahwa di kalangan Ormas Wahdah Islamiyah yang 

melakukan proses ta’aruf pranikah mereka sepakat bahwa proses ini sangat baik  

dikarenakan para anggota Ormas Wahdah Islamiyah ini telah memiliki pemahaman 

keagamaan tentang proses ta'aruf ini. Mereka juga mengatakan bahwa proses ta’aruf 

pranikah memiliki dampak yang baik yaitu mampu mempertahankan keutuhan rumah 

tangga dari berbagai problematika yang mucul termasuk faktor finansial di era pandemi 

Covid-19. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses ini sangat baik untuk diterapkan 

dalam membangun rumah tangga. 
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