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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 ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ض
ḍ 

 
de (dengan titik di bawah) 
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 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 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 اِ

 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 : كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ  

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 

 ḍammah dan wau ū ىوَ
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 mata :مَاتَ 

رَمَى  : rama 
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قيِْلْ َ : qila 

وْت  َ يَم  : 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:  

رَوَضَة  الْأطَْفَ لِ َ : raudal al-at fal 

الَْمَدِ يْنَة  الْفاَ ضِلَة  َ : al-madinah al-fadilah 

 al-hikmah : الَْحِكْمَة

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:  

 rabbana :رَبَّناَ

يْناَ  najjainah :نجََّ

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. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :الَْفلَْسَفَة  

 al-biladu :الَْبِلَاد  

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. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

َا مِرْت   : umirtu 

b. Hamzah Tengah 

وْنَ  ر   ta’muruna : تأَمْ 

c. Hamzah Akhir 

:شَيْءٌ  َ: 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 
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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: 

َدِيْن  الََّّ  Dinullah  َََّّباِ ال billah 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََفِيْ رَحْمَةِ الََّّ   Hum fi rahmatillah ه مْ   

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 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 
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H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

Nama : Andi Tenri Leleang 
Nim : 80100219088 
Judul : Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan    

Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone Perspektif Maqasid Syariah 
 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah revitalisasi peran Kantor Urusan Agama 
(KUA) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Bone perspektif maqasid syariah. 
Selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah dan menjadi pertanyaan penelitian, 
yaitu: 1) Bagaimana upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah?, 2) Bagaimana 
pengaruh pelaksanaan program keluarga sakinah pada KUA dalam menekan angka perceraian 
di Kabupaten Bone?, 3) Bagaimana telaah maqasid syariah terhadap pernikahan dalam 
mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka perceraian di Kabupaten Bone?. 

Melalui pendekatan yuridis-normatif, pendekatan Teologis Normatif (Syar'i), dan 
pendekatan Sosiologis, penelitian ini disajikan secara kualitatif. Sumber data pada penelitian 
yang bersifat primer berasal dari 10 KUA di Kabupaten Bone yang dipilih menjadi lokasi 
Penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal, dan 
penelitian lainnya. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan tahap analisis data disajikan dengan penyajian data, mereduksi data, 
dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di 
Kabupaten Bone adalah dengan (a) pengaturan pelayanan dan administrasi pencatatan nikah 
dan rujuk sebagai langkah awal menuju pembentukan keluarga dan memiliki urgensi terhadap 
legalitas pernikahan secara agama dan negara. (b) program kursus pra nikah oleh KUA sebagai 
upaya paling efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pembimbingan keluarga sakinah 
memiliki indikator meliputi: perwujudan keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan, 
pemahaman agama, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, edukasi terkait reproduksi serta 
membangun bahasa komunikasi dalam rumah tangga. (c) penguatan ketahanan keluarga 
melalui peran penghulu dan penyuluh dalam pembinaan keluarga yang hadir sebagai 
pendukung merealisasikan keluarga harapan Islam. 2). Program kursus pra nikah oleh KUA 
memberikan pengaruh dalam perwujudan keluarga sakinah sekaligus menekan angka 
perceraian meskipun belum mampu mengalahkan jumlahnya. Pada pelaksanaannya, KUA 
Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan 
Ulaweng, Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Barebbo melalui pembinaan upaya 
mewujudkan keluarga sakinah berpengaruh dalam menekan angka perceraian. KUA lainnya 
yaitu Tanete Riattang Timur, Kecamatan Palakka, dan Kecamatan Tellu Siattinge masih pada 
upaya pemahaman pernikahan. 3) Melalui KUA keberlakuan aturan pernikahan sebagaimana 
maksud syariat di tengah masyarakat adalah dharuriyat atau penting. Pernikahan adalah media 
membentuk keluarga sakinah dengan merealisasikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok 
yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.  

Implikasi pada penelitian ini diharapkan yaitu: 1) perlu korelasi antara KUA dan 
Pengadilan Agama menyikapi persoalan pernikahan. Atas dasar keterkaitan antara pembekalan 
pernikahan oleh KUA dan yang mengurusi perceraian adalah Pengadilan Agama. 2) 
pendayagunaan terhadap teknologi dalam rangka menunjang efektifitas waktu dan efisiensi 
kerja lembaga KUA di kecamatan. 3) harus ada strategi dalam memberantas segala jenis 
pernikahan yang terjadi seperti pernikahan atas perjodohan, pernikahan di bawah tangan atau 
tidak dicatatkan,  dan pernikahan dini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Segala aktivitas manusia dikendalikan oleh aturan. Hal ini bermaksud untuk 

menciptakan ketertiban, kedamaian dan kestabilan dalam pelaksanaan aktivitasnya 

di kehidupan. Indonesia sebagai negara hukum, manusia pada segala bidang 

kehidupan membutuhkan aturan dalam pelaksanaannya. Rancangan aturan tersebut 

mempertimbangkan ajaran agama dan adat kebiasaan yang berlaku sebagai sumber 

hukum.1 

Islam yang diyakini secara mayoritas, pada porsinya mengupayakan segala 

aktivitas manusia berpedoman dengan ajaran agama dan juga tidak menghilangkan 

adat kebiasaan yang telah berlaku lama serta sejalan dengan ajaran. Islam hadir 

pada prinsipnya menjadi suatu sistem akidah dan aturan hukum yang mengatur 

segala prikehidupan serta penghidupan manusia baik menyangkut hubungan antara 

manusia dengan Allah sang pencipta, hubungannya dengan sesama manusia, atau 

pun hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya.2 Pemberlakuan syariat Islam 

mengantarkan umat memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar, 

mendorong perolehan ridho Allah swt. serta mewujudkan kehidupan bahagia dunia 

maupun akhirat.3 

 

1A Nuzul, Pengantar Ilmu Hukum (Watampone: STAIN Watampone, 2016), h. 10.   

2Departemen Agama Republik Indonesia, Peta Permasalahan Hukum tentang Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Jakarta: Pemimpin Proyek Peningkatan Pelayanan 
Aparatur Hukum Pusat Departemen Agama, 2004), h. 1.  

3Massadi, “Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam di Indonesia”, Al-Bayyinah 
Jurnal Of Islamic Law 3, No. 2, IAIN Bone (2019): h. 253.   
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Eksistensi ajaran Islam di Indonesia ditunjukkan dalam salah satu bentuk 

penerapan hukumnya yaitu pada bidang keperdataan meliputi hukum keluarga atau 

al-Aḥwal al-Syakhṣiyyah. Mengutip dari Subekti, M. Amin Summa dalam bukunya 

mengatakan, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal tatanan hidup 

manusia yang terbentuk akibat proses dalam keluarga.4 Adapun Ruang lingkup 

hukum keluarga menurut pemaparan Ahmad Tholabie Kharlie terdiri atas beberapa 

kajian, meliputi; hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum waris, serta hukum 

terkait masalah anak.5 

Tujuan diciptakannya manusia melewati tiga tahap sebagai takdirnya yaitu 

lahir, hidup dan mati. Pada tahap menjalankan kehidupan, berumah tangga dengan 

menempuh jalur pernikahan adalah wadah untuk mempertahankan eksistensi dan 

pencapaiannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Pada prosesnya senantiasa 

menuntut perhatian khusus untuk mengkaji dan menganalisisnya serta pernikahan 

berlangsung dengan memperhatikan ajaran agama, budaya yang dipertahankan, dan 

aturan negara yang berlaku.6 Aspek lain yang menjadikan pernikahan penting 

adalah membangun kehidupan manusia. Pada siklusnya, pernikahanlah yang 

membentuk pola dalam masyarakat atau istilah lainnya pernikahan adalah unsur tali 

temali yang meneruskan kehidupan manusia. Menikah dimaksudkan untuk 

memperoleh keturunan, selanjutnya mereka beranak pinak membentuk keluarga, 

lalu berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.7  

 
4Asep Saepudin Jahar dkk, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Cet. I; Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), h. 1. 

5Ahmad Tholabie Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 
2013), h. xv.   

6Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada 
(GP) Press Jakarta, 2016), h. 1.    

7Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Cet. II; Bandung: Alumni, 1983), h. 221.   
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Awal dari pembentukan keluarga mengakibatkan lahirnya berbagai macam 

hukum yang mengantarkan pada perlunya pendataan optimal dalam rangka 

merapikan hukum, utamanya pada hukum Islam di Indonesia.8 Kewenangan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah 

lembaga yang diberi tanggung jawab oleh Kementerian Agama sebagai 

perpanjangan tangan di kecamatan. Sesuai Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama bertugas memberikan 

layanan dan bimbingan di wilayah kerjanya. Program kerja Kantor Urusan Agama 

(KUA) yang menjadi fokus adalah: 1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, 

pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, 2) pelayanan bimbingan keluarga 

sakinah.9  

Sudut pandang terhadap pernikahan menurut Islam di wilayah Indonesia 

bersepakat bahwa menjalankan, mempertahankan, dan mengupayakan terwujudnya 

keluarga bahagia lahir dan batin merupakan bentuk keberhasilan yang ingin diraih. 

Penjelasan lain, pernikahan dimaknai upaya membentuk keluarga yang didalamnya 

akan diperoleh ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Salah satu langkah yang 

ditempuh dalam membangun rumah tangga yang sakinah adalah melalui program 

kursus pra nikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).10 Dalam 

rangka merealisasikannya, pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri 

menjadi indikator penting dan sangat mempengaruhi kualitas suatu rumah tangga 

yang hendak dibangun. Pengelolaan emosional setiap manusia juga menjadi hal 

 
8Budi Sunarso,  Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan 

Perkawinan Pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari (Jawa Timur: Myria 
Publisher, 2019), h. 19.   

9Lihat Salinan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016. 

10Faidatur Robiah, Keluarga Bahagia Dinanti di Surga (Cet. I; Jakarta: PT. Elex Media 
Komputindo Kompas Gramedia, 2020), h. 33.   
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yang harus dipersiapkan dalam rangka memudahkan penyelesaian persoalan yang 

akan menghiasi perjalanan rumah tangga kelak.11 

Keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan tugas 

mewujudkan keluarga sakinah dapat ditinjau melalui telaah tingkat perceraian yang 

terjadi di suatu kecamatan. Keduanya memiliki keterkaitan dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Harapan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai 

penegak pendataan nikah dan rujuk sekaligus bekal mempersiapkan pernikahan, 

diyakini mampu mengupayakan kurangnya terjadi perceraian. Pada kondisi lain, 

keberhasilan peran Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan tugas ditinjau dari 

segi kurangnya penyimpangan yang terjadi berkaitan dengan pernikahan, seperti 

praktik pernikahan di bawah tangan atau nikah sirih, praktik pernikahan usia dini, 

praktik aborsi anak akibat perzinahan, legalitas anak yang lahir dari pernikahan 

tidak dicatatkan maupun tindakan kekerasan dalam rumah tangga.12  

Realitas di lapangan bahwa keberlangsungan praktik perjodohan oleh orang 

tua, kebiasaan di kalangan remaja kini terhadap batas antara laki-laki dan 

perempuan yang kurang memberi peluang merajalelanya perzinahan, adat atau 

budaya yang berlaku secara turun temurun pada hambatan pelaksanaan pernikahan 

khusus di Kabupaten Bone seperti uang panai yang di hitung berdasarkan 

stratifikasi sosial yang telah dibentuk atau tingkat pendidikan, status janda/ duda 

yang tidak lagi tabuh di masyarakat, atau kemampuan perempuan untuk berkarir 

dan mandiri menjadi tantangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) menjalankan 

perannya sebagai administrasi pernikahan, wadah bimbingan mewujudkan keluarga 

 
11Lilis Satriah, Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Sakinah Mawaddah 

Warahamah (Padang: Fokus Media, 2018), h. 56. 

 12Berdasarkan Hasil Pengamatan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone.   
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sakinah dan penguatan atas pernikahan di masyarakat demi meminimalisir 

terjadinya perceraian.13 

Pemahaman yang berkembang terhadap lembaga Kantor Urusan Agama 

(KUA) di tengah masyarakat saat ini, meliputi: 

1. Kantor Urusan Agama (KUA) hanya berperan menjadi lembaga pencatat 

pernikahan calon pasangan suami istri dan masyarakat tidak memahami 

tugasnya pada bidang lain. 

2. Peran penghulu terbatas pada tugas menikahkan calon pengantin, dalam 

istilah bugis dikenal kata “mappakawing” yang kenyataannya tugas penghulu 

bukan hanya pada pra nikah tetapi juga setelahnya, yaitu sebagai penasehat 

dan media konseling atau berkonsultasi. 

3. Penyuluh hanya fokus pada pengembangan pendidikan dan pengajaran guru 

agama Islam, padahal jangkauan penyuluh juga dapat berfungsi menjadi 

tameng bagi persoalan kontemporer masyarakat termasuk perkara rumah 

tangga.  

4. Pelaksanaan kursus pra nikah tidak memenuhi standar yang telah ditentukan 

Kementerian Agama yaitu dengan berlangsung seadanya tanpa mendalami 

hakikat yang sebenarnya menjadi tujuan kursus. Sederhananya, formalitas 

menggugurkan syarat sebelum sahnya calon pasangan yang hendak 

menikah.14 

Pada prosesnya, setelah akad dan sahnya pernikahan, setiap pasangan 

menjalankan pola yang berbeda-beda terhadap bangunan keluarganya. Hal ini 

karena keseharian setiap manusia di dalam keluarga memiliki kepentingan masing-

masing, pemahaman dan respon terhadap sesuatu juga dimaknai berbeda diantara 

 
 13Berdasarkan Hasil Pengamatan di Masyarakat.   

 14Berdasarkan Hasil Pengamatan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone.  
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personil keluarga. Karakter yang terbentuk pada manusia seperti sifat egois dan 

cemburu terhadap pasangannya juga menjadi pemicu yang mampu membawa 

perselisihan dalam rumah tangga dan bilamana tidak mampu diselesaikan dapat 

berakibat fatal yang mendorong pada  jalan perpisahan atau perceraian.15 Perceraian 

adalah tindakan yang diperbolehkan dalam Islam namun dibenci oleh Allah dan 

Rasulnya. Sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah:  

ِ اِبْ  ِ صَلَّى الَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : >> أبَْغضَ   عَنْ عَبْدِ الَّه نِ ع مَرَ, قَالَ: قَا لَ رَس وْل  الَّه

 الحَلالََ إِ لىَ اللهِ الطَّلاَق  16 

Artinya: 

Dari Abdullah bin Umar berkata; berkata Rasulullahi Sallallahu Alaihi 

Wasallam, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.  

Talak atau furqah merupakan istilah yang digunakan dalam fikih Islam. 

Kata talak diartikan sebagai pembatalan perjanjian. Sedangkan furqah dimaknai 

lawan kata dari berkumpul yaitu bercerai. Kedua kata ini memiliki arti umum dan 

khusus. Secara umum dimaknai segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan 

oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah 

perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.17 Pada keadaan serta situasi tertentu, 

hukum talak atau cerai dapat berubah sesuai sebab yang mempengaruhinya dalam 

rumah tangga. Hukumnya dapat berlaku sunnah, mubah, wajib atau dihukumi 

haram.18 

 
 15Thahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Pasangan Suami Istri Perspektif 

Ulama Mazhab", Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, No. 2, UIN Alaudin Makassar 
(2020): h. 232.  

16Ibnu Majah Abu Abdillah Muad Ibn Yazid, Sunan Ibnu Majah Jilid I (t.tp: Dār Lhya al-
Kutub al-Arabiyan), h. 650.   

17Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Cet. II; Yogyakarta: Ladang Kata, 
2020), h. 161.  

18Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, Jas:Jurnal Ilmiah  
Aḥwal al-Syakhṣiyyah 1, No. 1, Universitas Islam Malang (2019): h. 55.   
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Pelaksanaan perceraian di Indonesia bagi yang beragama Islam dilakukan 

melalui prosedur Pengadilan Agama dan bagi yang non Islam dilaksanakan sesuai 

prosedur Pengadilan Negeri. Dalam rangka menekan angka perceraian di 

pengadilan, tugas mediasi diberlakukan. Mediasi adalah tindakan yang 

mengupayakan suatu pasangan mempertahankan rumah tangganya dengan 

memberikan penjelasan, membantu dalam mempertimbangkan dampak buruk 

perceraian yang hendak dilakukan, atau memberikan alternatif solusi atas suatu 

masalah yang sedang menerpa. Kesemuanya dilakukan oleh mediator atau hakim 

yang ditunjuk pengadilan.19  

Dilansir dari sistus website Kompasiana, maraknya perceraian beberapa 

tahun terakhir mengalami peningkatan hampir di seluruh dunia dengan berbagai 

sebab yang mempengaruhinya. Ada yang disebabkan stigma perceraian di negara 

tersebut bukanlah sesuatu yang buruk, seperti di Negara Belgia dengan angka 

perceraian sejumlah 61%. Sementara di Rusia tingkat perceraian menembus angka 

51% dengan penyebab antara lain peperangan, kesulitan keuangan, dan prilaku 

buruk (seperti minum alkohol). Amerika Serikat juga merupakan negara dengan 

tingkat perceraian yang mengalami peningkatan yaitu 51% dengan lima faktor 

penyebab terjadinya, meliputi: komunikasi yang buruk, permasalahan keuangan, 

penyalahgunaan kepercayaan, tak lagi tertarik satu sama lain, dan perselingkuhan.20 

Wabah Pandemi Covid-19 menjadi pemicu meningkatnya angka perceraian. 

Dampak pandemi nyata terjadi di beberapa negara seperti: banyaknya kasus PHK 

kepala keluarga yang selanjutnya menjadi pemicu perselisihan dan lamanya masa 

isolasi selama pandemi Covid-19 juga mampu meningkatkan pertengkaran di antara 

 
19Habiburrahman, Bunga Rampai Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), h. 7.   

20Dadang Darmansyah, "Angka Perceraian Meningkat di Indonesia, Tren Global 
Perceraian" (Kompasiana). https://www.kompasiana.com/ dadangdarmassyah/mengkhawatirkan-
angka-perceraian-di-indonesia-meningkat. (Diakses 26 November 2021). 

https://www.kompasiana.com/
https://www.kompasiana.com/dadangdarmansyah/5f9f63388ede486f6455b8e2/mengkhawatirkan-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat?page=all#section
https://www.kompasiana.com/dadangdarmansyah/5f9f63388ede486f6455b8e2/mengkhawatirkan-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat?page=all#section
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pasangan yang berujung perceraian. Manajer pendaftaran pernikahan di China 

menyebutkan adanya peningkatan angka perceraian selama masa pandemi yaitu 

74% dari angka tahun sebelumnya.21 Pada Negara Inggris berdasarkan catatan firma 

hukum khusus kasus perceraian, peningkatan terjadi hingga 42% akibat masalah 

keluarga dan bidang ketenagakerjaan. Selama lockdown Covid-19, Arab Saudi juga 

mengalami kenaikan angka perceraian sebagaimana disampaikan Middle East 

Monitor, ada sekitar 7.482 kasus perceraian yang terjadi.22 

Badan Pusat Statistik (BPS), data perceraian yang terjadi di Indonesia 

mengalami peningkatan cukup signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah 

perceraian tercatat sebanyak 358.843 kasus. Di tahun berikutnya, tahun 2016 

perceraian berjumlah 365.654 kasus. Pada tahun 2017 terhitung 374.516 kasus 

perceraian. Sepanjang tahun 2018 diketahui kasus perceraian terjadi berjumlah 

444.358 kasus. Kemudian, pada tahun 2019 masuk sebanyak 480.618 perkara kasus 

perceraian.23 Pandemi Covid-19 yang terjadi kini memberikan dampak besar 

terhadap peningkatan perceraian di Indonesia yaitu sebanyak 5% dari tahun-tahun 

sebelumnya. Faktor utama penyebab perceraian adalah kesulitan ekonomi akibat 

PSBB dan PPKM yang memberi batasan para pejuang nafkah mencari rezki di luar 

rumah. Fenomena ini mengkhawatirkan, tetapi merupakan kenyataan yang tidak 

dapat dibantah.24 

 
21Nur Aini, “Jumlah Perceraian di Cina Pecahkan Rekor Tertinggi” (Republika).  

https:///www.republika.co.id/berita/jumlah-perceraian-di-china-pecahkan-rekor-tertinggi, (Diakses 
26 November 2021).  

22Dadang Darmansyah, "Angka Perceraian Meningkat di Indonesia, Tren Global 
Perceraian" (Kompasiana). https://www.kompasiana.com/ dadangdarmassyah/mengkhawatirkan-
angka-perceraian-di-indonesia-meningkat. (Diakses 26 November 2021). 

23Lihat Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Statistik Daerah Kabupaten 
Bone 2020.pdf - Google Drive (Diakses 16 Agustus 2021). 

24Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 
Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Khazanah Hukum 3, No. 2, UIN 
Sunan Gunung Djati (2021): h. 92.  

https://www.republika.co.id/berita/jumlah-perceraian-di-china-pecahkan-rekor-tertinggi
https://www.kompasiana.com/
https://www.kompasiana.com/dadangdarmansyah/5f9f63388ede486f6455b8e2/mengkhawatirkan-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat?page=all#section
https://www.kompasiana.com/dadangdarmansyah/5f9f63388ede486f6455b8e2/mengkhawatirkan-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat?page=all#section
https://drive.google.com/file/d/1BCxxJI5yn7kTrh8zAY61HOiIcYGHScNy/view
https://drive.google.com/file/d/1BCxxJI5yn7kTrh8zAY61HOiIcYGHScNy/view
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Lokasi penelitian peneliti yaitu Kabupaten Bone yang merupakan salah satu 

daerah di Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah terdiri dari 27 kecamatan dan 

tersebar dengan batasan bagian utara Kabupaten Wajo dan Soppeng, bagian timur 

Teluk Bone, bagian selatan daerah Sinjai, dan bagian barat wilayah Kabupaten 

Maros, Pangkep, serta Barru.25 Data perceraian hasil pengamatan di Pengadilan 

Agama Watampone, pada tahun 2020 total perkara perceraian adalah sebanyak 

1.338 perkara dengan faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian yang 

mendominasi. Sedangkan pada Januari-Juli 2021 total perkara perceraian yang 

tercatat adalah 788 perkara dengan keberhasilan perkara putus sebanyak 751 

perkara.26 Alasan penyebab perceraian yang terjadi sebagai hasil observasi adalah: 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, persoalan ekonomi, meninggalkan 

salah satu pihak, dan perilaku kurang baik seperti mabuk, kekerasan dalam rumah 

tangga, dan lain-lain.27 

Penelitian yang hendak dilaksanakan peneliti di Kabupaten Bone 

dilatarbelakangi alasan, meliputi: 

1. Angka perceraian kian meningkat di Kabupaten Bone menjadikan peneliti 

bergiat untuk melakukan pengkajian. 

2. Konsep pernikahan yang terjadi di Suku Bugis Bone dan masih 

dipertahankannya tingkatan strata sosial (arung/daeang/ata’). Pada proses 

yang panjang tahapan menikah seharusnya mampu menjadi jaminan 

langgengnya pernikahan, namun pada kenyataan bahwa perceraian adalah 

titik akhir akibat persoalan gaya hidup. 

 
25Lihat Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, “ Statistik Daerah Kabupaten 

Bone 2020.pdf - Google Drive (Diakses 16 Agustus 2021).   

26Berdasarkan Pengamatan Langsung di Pengadilan Agama Watampone.   

27Berdasarkan Beberapa Kali Peneliti Mengikuti Sidang di Pengadilan Agama Watampone.   

https://drive.google.com/file/d/1BCxxJI5yn7kTrh8zAY61HOiIcYGHScNy/view
https://drive.google.com/file/d/1BCxxJI5yn7kTrh8zAY61HOiIcYGHScNy/view
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3. Keterkaitan antara Kantor Urusan Agama (KUA) dengan angka perceraian 

serta realita pelaksanaannya mengindikasikan perlu revitalisasi atau 

menghidupkan kembali peran Kantor Urusan Agama (KUA). 

4. Luas wilayah Kabupaten Bone mempengaruhi semangat untuk dilakukan 

kajian dan memahami peran sesungguhnya Kantor Urusan Agama (KUA) 

dan kaitannya dengan angka perceraian dalam upaya revitalisasi, selanjutnya 

menarik kesimpulan atas suatu permasalahan. 

Serangkaian penjelasan tersebut dan kenyataan yang ada, sekiranya peneliti 

memahami bahwa pernikahan adalah aktivitas yang sakral, perlu 

mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaannya, dan tujuan akhir yang 

ingin dicapai adalah terwujudnya keluarga sakinah atau bahagia lahir batin serta 

dunia akhirat dengan angka perceraian tingkat rendah. Atas dasar kegelisahan 

peneliti, dirumuskanlah tesis yaitu, “Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama 

(KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Bone Perspektif 

Maqasid Syariah”. Harapannya adalah mengupayakan masyarakat Kabupaten 

Bone meminimalisir angka perceraian dan sekaligus perwujudan keluarga sakinah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian dianggap penting dalam rangka mengurangi terjadinya 

kesalahan pada saat menafsirkan variabel-variabel yang ada dalam judul. Dengan 

kata lain, dimaksudkan untuk menegaskan gagasan objek penelitian agar tidak 

meluas dan keluar dari koridor pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa indikator yang menjadi acuan dalam 

penyusunan penelitian. 

Fokus penelitian ini tertuju pada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) 

yang berperan sebagai penentu manusia memasuki tahap pernikahan. Kehadirannya 

bersifat penting sebagai perpanjangan tugas Kementerian Agama dalam 
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melaksanakan program kerjanya di wilayah kecamatan.28 Menawarkan bekal dalam 

mempersiapkan hubungan pernikahan yang diharapkan, peran aktif para penghuni 

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan respon calon pasangan suami istri 

dalam memahami yang disampaikan mengindikasikan kualitas dan kerjasama yang 

baik diterapkan pada hukum keluarga. 

Keluarga sakinah adalah bentuk keluarga yang hendak dicapai setiap 

pernikahan. Kebahagiaan lahir maupun batin, terpenuhinya sandang, pangan, dan 

papan, serta peningkatan dalam mengamalkan ajaran Islam hendaknyan berlaku di 

suatu keluarga. Porsi pada situasi dan kondisi yang berbeda, adat kebiasaan/budaya 

yang berlaku, dan kemajuan teknologi adalah faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.29 Untuk itu usaha revitalisasi sebagai 

tindakan menghidupkan kembali, menggiatkan lagi, atau usaha-usaha untuk 

menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali merupakan bentuk 

pengembangan menuju kemajuan.30 Program mewujudkan keluarga sakinah adalah 

melalui pengaturan administrasi nikah dalam rangka mewujudkan pernikahan yang 

sah di mata agama dan negara, melaksanakan kursus pra nikah sebagai modal utama 

membekali rumah tangga yang akan dibangun, dan upaya penguatan keluarga juga 

di dukung atas hadirnya peran penyuluh dan penghulu sebagai pelaksana tugas 

tertentu di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Kantor Urusan 

Agama (KUA) mengupayakan perwujudan keluarga sakinah melalui deteksi 

tingkat kesejahteraan dan keharmonisan keluarga, memahamkan persoalan agama, 

 
28Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran 

Kantor Urusan Agama", Jurnal Bimas Islam 13, No. 1 (2020): h. 188. 

29Syamsurijal, "Dialektika Regulasi dan Tradisi dalam Pelayanan Perkawinan di Kantor 
Urusan Agama", Jurnal Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi (SMaRT) 3, No. 2, Balai Penelitian 
dan Pengembangan Agama Semarang (2017): h. 126.  

 30Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Reorientasi", Arti kata reorientasi - Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) Online (Diakses 7 Desember 2021). 

https://kbbi.web.id/reorientasi
https://kbbi.web.id/reorientasi
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berlakunya implementasi hak dan kewajiban diantara suami istri, dan pengajaran 

yang berkaitan reproduksi.31 

Pembentukan keluarga sakinah dan angka perceraian menjadi perhatian 

penting untuk dikaitkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Kedudukan 

perceraian yang mampu ditempuh oleh siapa saja senantiasa menjadi pengingat 

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan tugasnya. Perceraian adalah 

jalur syaitan dalam merusak ibadah manusia dengan memutuskan hubungan 

pasangan suami istri yang sah. Kedudukannya sebagai perbuatan halal yang dibenci 

Allah sebagaiamana dijelaskan pada berbagai macam literatur, olehnya itu 

mengarahkan manusia untuk berusaha dan bergerak ekstra dalam memeranginya. 

Korelasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan angka perceraian yang terjadi 

adalah dua hal yang harus diindahkan demi menyiapkan terbentuknya keluarga 

sakinah. Menentukan tinggi rendahnya angka perceraian yang terjadi ditempuh 

dengan melihat latarbelakang yang mendasari berlangsungnya peristiwa cerai atau 

dampak penyebab perceraian antara pasangan suami istri dalam satu keluarga.  

Arah dan batasan penelitian adalah bermaksud menghidupkan kembali 

lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya di wilayah Kabupaten Bone guna terbentuk keluarga sakinah sekaligus 

berupaya menekan angka perceraian.. Secara terperinci fokus penelitian dan 

deskripsi fokus pada tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 
31Faidatur Robiah, Keluarga Bahagia Dinanti di Surga, h. 45.   
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Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Revitalisasi peran 

Kantor Urusan Agama 

(KUA) dalam 

mewujudkan keluarga 

sakinah di Kabupaten 

Bone Perspektif 

Maqasid Syariah 

Kantor 

Urusan 

Agama 

Telaah peran KUA sebagai: 

1. Lembaga pelayanan dan administrasi 

pernikahan. 

2. Lembaga pembimbingan keluarga 

sakinah. 

Keluarga 

Sakinah 

Kriteria keluarga sakinah: 

1. Tingkat kesejahteraan keluarga. 

2. Perwujudan keharmonisan dalam 

rumah tangga. 

3. Pemahaman ajaran agama Islam. 

4. Pelaksanaan hak dan kewajiban 

suami istri. 

5. Persoalan reproduksi. 

Angka 

perceraian 

Tinggi rendahnya angka perceraian 

dipengaruhi oleh sebab akibat yang 

melatarbelakangi terjadinya dan 

dampak yang ditimbulkan. 

C. Rumusan Masalah 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana revitalisasi peran 

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten 

Bone Perspektif Maqasid Syariah”. Dari pokok masalah tersebut kemudian 

dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan 

keluarga sakinah? 
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2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan program keluarga sakinah pada Kantor 

Urusan Agama (KUA) dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana telaah maqasid syariah dalam mewujudkan keluarga sakinah dan 

sekaligus menekan angka perceraian di Kabupaten Bone? 

D.  Kajian Pustaka 

Karya ilmiah yang baik membutuhkan dukungan teori dan rujukan yang 

relevan dengan rencana penelitian. Sebelum menyusun karya ilmiah, peneliti 

hendaknya melakukan pengkajian terhadap hasil karya ilmiah orang lain yang 

mempunyai keterkaitan dengan yang akan dibahas peneliti. Dalam menghindari 

plagiasi karya ilmiah, dipaparkan sebagai berikut. 

Abdul Jalil dalam jurnal penelitian dengan judul: “Implementasi Program 

Bombingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan." Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana implementasi program bimbingan pranikah bagi calon 

pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Metode yang 

digunakan adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan 

menggunakan logika berpikir di mana silogisme dibangun berdasarkan hal-hal 

khusus yang bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Hasil penelitiannya 

disampaikan, program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan merupakan satu 

tindakan efektif baik dilakukan secara personal antara calon pengantin dengan 

penghulu, maupun melalui program bimbingan perkawinan pranikah yang 

diselenggarakan Bimas Islam. Mempersiapkan diri calon pasangan yang hendak 

menikah seperti mental, finansial, kedewasaan, kestabilan emosi, kualitas spiritual 

juga merupakan hal utama yang perlu diperhatikan. Manajemen pegawai Kantor 

Urusan Agama, materi pembekalan pranikah, narasumber yang berkompeten, 
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fasilitas yang memadai, serta semangat calon peserta pembekalan merupakan 

bagian penting yang harus saling mendukung dalam rangka mewujudkan 

keberhasilan rumah tangga yang diharapkan.32 Perbedaan dengan penelitian yang 

hendak dilaksanakan, penelitian ini fokus pada pelaksanaan suscatin sedangkan 

peneliti fokus pada upaya pembimbingan keluarga sakinah. 

Tsania Kareema dan Harry Pribadi Garfes dalam jurnal yang berjudul 

“Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di 

Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Sukmajaya yang 

banyak terjadi serta solusi dalam mengantisipasinya. Metode dan jenis penelitian 

yang digunakan adalah lapangan dan disajikan secara kualitatif. Perolehan data dan 

analisis data dilakukan melalui wawancara sebagai sumber data primer dan melalui 

kumpulan refrensi atau pengumpulan dokumen sebagai data sekunder. Hasil 

penelitian disampaikan peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir 

terjadinya pernikahan dini telah dilakukan dengan baik, mulai dari menerapkan 

pembatasan usia pernikahan hingga melakukan bimbingan perkawinan bagi calon 

pengantin. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menikah dini di 

Kecamatan Sukmajaya yaitu karena adat istiadat, keluarga yang tidak utuh, dan juga 

karena ingin menghindari perzinahan. Sedangkan dampak dari pernikahan dini 

yang dirasakan yaitu tempat tinggal yang terus berubah, dianggap tidak tahu apa-

apa, dan juga adanya orang ketiga.33 Perbedaan dengan penelitian yang hendak 

dilaksanakan, penelitian ini fokus pada KUA terhadap pernikahan dini sedangkan 

 
32Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon 

Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”, Andragogi: Jurnal 
Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan 7, No. 2 (2019): h. 196. 

33Tsania Kareema dan Harry Pribadi Garfes , “Peran Kantor Urusan Agama dalam 

Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”, Dirasat 15, No. 1 
(2020): h. 70. 
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peneliti fokus pada KUA dengan pengaruh berbagai jenis pernikahan sebagai sebab 

yang timbul dari perceraian terjadi di Kabupaten Bone baik pernikahan dini, 

pernikahan di bawah tangan atau yang tidak catatkan, dan pernikahan atas 

perjodohan orang tua. 

Budi Sunarso dalam bukunya yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama 

dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di 

Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran KUA dan penyuluh dalam memberikan bimbingan perkawinan 

pada masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah lapangan dan disajikan secara kualitatif dengan pendekatan 

yuridis normatif. Adapun Perolehan data dan analisi data berasal dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dijelaskan, kajian yang menjadi 

pembahasannya adalah terkait eksistensi Kantor Urusan Agama dan penyuluh 

dalam uraian peran, upaya, hambatan serta dampak yang ditimbulkan sebagai 

akibat perkawinan yang terjadi di Kabupaten Manokwari. Perannya sebagai 

lembaga yang memberikan pelayanan dan pencatatan nikah dilaksanakan upaya 

sosialisasi dan pengembangan melalui penyuluhan. Hambatan yang menjadi 

tantangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama menjadi 

pekerjaan rumah lembaga untuk lebih memaksimalkan eksistensinya. Fasilitas 

sarana dan prasarana serta tidak meratanya upaya penyuluhan menjadikan salah 

satu faktor penghambat yang perlu dicarikan solusinya sebagaimana disampaikan 

dalam penelitian ini.34 Perbedaan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan, 

penelitian ini fokus pada penyuluh KUA sedangkan peneliti fokus pada seluruh 

perangkat kerja KUA terkhusus Kepala KUA, penghulu dan penyuluh. 

 
34Budi Sunarso, Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan 

Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari, h. 85.  
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Sumarni dengan disertasi yang berjudul “Pengaruh Intervensi Psikoedukasi 

Tentang Masalah Rumah Tangga dan Perkawinan dalam Mengatasi Konflik 

Perkawinan pada Calon Pengantin di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini 

bertujuan untuk pengembangan modul psikoedukasi tentang masalah rumah tangga 

dan perkawinan serta menilai efektivitasnya dalam membantu mengatasi konflik 

perkawinan pada calon pengantin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Metodologi penelitian ekperimental menggunakan disain randomized controlled 

trial dengan pre dan post-test. Hasil penelitian ini bahwa psikoedukasi pengetahuan 

masalah rumah tangga dan perkawinan dapat meningkatkan pengetahuan calon 

pengantin dan menurunkan skor konflik. Goldman sebagaimana dikutip dari 

Bordbar dan Faridhosseini mengatakan psikoedukasi adalah bentuk pendidikan 

ataupun pelatihan terhadap seseorang dengan psikiatri yang bertujuan untuk proses 

treatmen dan rehabilitasi.35 Sederhananya, psikoedukasi adalah kegiatan 

meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pengenalan serta 

pencegahan atau meluasnya gangguan dalam rumah tangga dengan ditinjau melalui 

psikologi. 

Abdul Main pada disertasi Universitas Airlangga yang berjudul “Praktik 

Gratifikasi dalam Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota 

Surabaya: Studi Perspektif Teori Strukturasi". Studi ini bertujuan 1) untuk 

memahami proses terjadinya praktik gratifikasi secara sistematik dalam pelayanan 

nikah yang dilakukan oleh agency penghulu dan masyarakat di tengah menguatnya 

kontrol sosial dan struktur hukum antikorupsi, 2) memahami peran dualitas antara 

agen-struktur tersebut sejauh mana keduanya saling memengaruhi terjadinya 

(menstrukturasi) praktik gratifikasi pelayanan nikah yang berulang dalam keajegan 

 
35Sumarni, Pengaruh Intervensi Psikoedukasi Tentang Masalah Rumah Tangga dan 

Perkawinan dalam Mengatasi Konflik Perkawinan Pada Calon Pengantin di Daerah Istimewa 
Yogyakarta”, Disertasi (Program Doktor Universitas Gadjah Mada, 2015), h. xv.   
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praktik sosial. Studi ini dilaksanakan dengan metode kualitatif-fenomenologis 

menggunakan perspektif teori strukturasi  Anthony Giddens. Hasil penelitian 

dikemukakan bahwa gratifikasi pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama Kota 

Surabaya terjadi secara sistematik dan berulang oleh penghulu dengan berbagai 

usaha. Sebagai pemegang otoritas tunggal yang berwenang mengeluarkan surat 

nikah, keberadaannya dibutuhkan masyarakat hingga rela membayar lebih untuk 

mendapatkan pelayanan. Mempertahankan keuntungan yang diperoleh, salah satu 

hal yang dilakukan adalah membiarkan kondisi Kantor Urusan Agama tetap carut 

marut dengan manajemen ala kadarnya dan mengabaikan jumlah penghulu yang 

minim agar tindakan grativikasi yang dilakukan mampu berjalan lancar dalam 

ruang sempit kerjasamanya.36  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh berdasarkan permasalahan yang telah 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk menelaah dan mendeskripsikan upaya Kantor Urusan Agama (KUA) 

dalam mewujudkan keluarga sakinah.  

b. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan program keluarga sakinah pada Kantor 

Urusan Agama (KUA) dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Bone.  

c. Untuk menelaah maqasid syariah dalam mewujudkan keluarga sakinah dan 

menekan angka perceraian di Kabupaten Bone.  

2. Kegunaan Penelitian 

Atas hasil penelitian revitalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam 

mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Bone Perspektif Maqasid Syariah. 

 
36Abdul Main, “Praktik Gratifikasi dalam Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Kota 

Surabaya: Studi Perspektif Teori Strukturasi”, Disertasi (Program Doktor Universitas Airlangga, 

2017), h. xviii.  
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Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh yaitu kegunaan aplikatif yang hadir 

dengan harapan mampu menjadi bahan refrensi dalam pengembangan dan 

pembaruan ilmu pengetahuan di Kabupaten Bone. Penelitian ini juga diharapkan 

dapan memberi sumbangsih, yaitu: 

a. Informasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan keluarga 

sakinah. 

b. Informasi pengaruh pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor 

Urusan Agama (KUA) terhadap angka perceraian di Kabupaten Bone. 

c. Informasi maqasid syariah dalam pernikahan berkaitan keluarga sakinah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Peran Kantor Urusan Agama 

Dalam rangka meningkatkan peran, tugas, dan tanggung jawab Kantor 

Urusan Agama, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada 

tugas pokok dan fungsinya melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam 

di wilayah kerjanya yaitu di Kecamatan. Tugas yang dimaksud yaitu: 

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan 

rujuk. 

2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.  

3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan 

Agama Kecamatan.  

4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.  

5. Pelayanan bimbingan kemasjidan. 

6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah. 

7. Pelayanan bimbingan dan peneragan agama Islam. 

8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.  

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. 

10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.37 

Sejumlah tugas dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA), 

penelitian memfokuskan pada peran: 1) pelayanan administrasi pernikahan meliputi 

 
37Lihat Salinan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016. 
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pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. 2) pelayanan bimbingan 

keluarga sakinah.  

Proses pencatatan nikah merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) pada wilayah kerjanya di kecamatan 

meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman, akad 

nikah, dan pencatatannya.  

Termuat dalam pasal 3 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pemberitahuan 

kehendak nikah setidaknya disampaikan paling lambat 10 hari kerja sebelum 

dilangsungkan pernikahan. Namun bila suatu alasan penting yang diberikan oleh 

camat (atas nama) bupati kepala daerah maka boleh pemberitahuan kehendak nikah 

kurang dari 10 hari kerja.38  

Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pegawai pencatat nikah 

meneliti syarat-syarat apakah telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan 

baik menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang 

berlaku.39 

Pasal 8 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengumuman tentang adanya 

kehendak melangsungkan pernikahan, pegawai pencatat menempelkan surat 

pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan meliputi wilayah tempat 

dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman masing-masing calon 

mempelai.40  

 
38Lihat Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

 39Lihat Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

40Lihat Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN).   
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Pada tahap melangsungkan pernikahan melalui proses akad nikah di bawah 

pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).  Suatu pernikahan dicatat dalam akta 

nikah. Jika dilangsungkan di luar balai nikah, pernikahan dicatat pada halaman 4 

model NB dan ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah,  dan saksi-saksi serta 

pegawai pencatat nikah yang mengawasinya.41 

Program bimbingan keluarga sakinah merupakan tugas yang dilaksanakan 

sebelum berlangsungnya pernikahan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Bimbingan Maysarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon 

Pengantin secara jelas telah diatur. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut 

disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam No. DJ. II/ 542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Kursus Pra Nikah. 

Program bimbingan keluarga pada tahun 2009 dikenal dengan sebutan 

kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 berubah dengan sebutan kursus pra 

nikah. Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja 

teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan keduanya bila ditinjau dari 

pengertian program bimbingan ini seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 

2009 disebutkan bahwa yang di maksud dengan kursus calon pengantin (disebut 

suscatin) adalah pemberian bekal pengatahuan, pemahaman, dan keterampilan 

dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah 

tangga/keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 

menyebutkan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah 

tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.42  

 
41Lihat Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

42Zakiyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami 

Istri Menuju Keluarga Sakinah”, Al-Ahwal 10, No. 1 (2017): h. 85.  
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Berupaya menjadi badan atau lembaga, atau organisasi yang bersifat semi 

resmi dan bernaung di bawah Kementerian Agama, BP4 hadir dan bergerak dalam 

bidang pemberian nasehat nikah, perselisihan, dan perceraian.43 Berdasarkan SK 

Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, BP4 dikukuhkan sebagai satu-satunya 

badan yang berusaha dalam bidang penasehatan perkawinan dan penurunan angka 

perceraian, dengan status sebagai badan semi resmi.  

Pembimbingan keluarga sakinah yang telah disusun Kementerian Agama 

untuk dikoordinasikan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan realitas 

gejala permasalahan yang terjadi menuju pernikahan sebagaimana Islam harapkan, 

topik utama pembimbingan terdiri atas enam materi pokok yaitu: 1) perencanaan 

keluarga sakinah, 2) mengelola dinamika pernikahan dan keluarga, 3) memenuhi 

kebutuhan keluarga, 4) menjaga kesehatan reproduksi keluarga, 5) menyiapkan 

generasi yang berkualitas, dan 6) mengelola konflik dan membangun ketahanan 

keluarga. Dua materi penunjang yaitu perkenalan dan memberikan pencerahan 

terkait harapan serta kekhawatiran menjalani pernikahan. Ketiga materi pertama 

bimbingan dilaksanakan dan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama 

atau Kantor Urusan Agama (KUA). Pada tiga materi lainnya dilaksanakan oleh 

mitra kerja di bawah pengawasan Kementerian Agama yaitu, persoalan kesehatan 

reproduksi oleh Kementerian/ Dinas Kesehatan setempat, persoalan mendidik dan 

mencetak anak yang  berkualitas oleh Kementerian/ Dinas Pendidikan, dan untuk 

pengelolaan konflik dan membangun ketahanan keluarga oleh Kementerian/ Dinas/ 

Bagian/ Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau lembaga 

terkait lainnya.44 

 
43Harun Nasution, Ensiklopedia Islam “Badan Penasehar Perkawinan, Perselisihan, dan 

Penyelesaian Perceraian” (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1993), h. 212. 

 44Kementerian Agama Republik Indonesia, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon 
Pengantin (Cet. I; Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama RI: Jakarta, 2017), h. xi.  
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Pelaksanaan program pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 

nikah dan rujuk, serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan 

Agama (KUA) kecamatan, kehadiran perangkat penghulu dan penyuluh sebagai 

jabatan tertentu mendukung segala tindakan yang menyangkut kepentingan 

masyarakat Islam.  

1. Penghulu 

Penghulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kepala 

urusan agama Islam di Kabupaten atau kota madya; penasehat urusan agama Islam 

di pengadilan; kadi.45 Penghulu sebagaimana tertuang dalam PMA Nomor 30 tahun 

2005 adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat nikah (PPN) yang diberi 

tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh menteri agama yang ditunjuk sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan 

nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Fungsi penghulu 

dalam Kantor Urusan Agama terdiri atas:  

a. Pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah/ rujuk bagi umat Islam. 

b. Pelaksanaan nikah wali hakim. 

c. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/ rujuk. 

d. Pembinaan hukum munakahat. 

e. Pembinaan calon pengantin. 

f. Pembinaan keluarga sakinah.46 

Pada awalnya, penghulu bernama wakil pegawai pencatat nikah yang 

diangkat oleh Menteri Agama yang ditempatkan di jawatan agama daerah setingkat 

 
 45Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Penghulu", https://kbbi.web.id/penghulu (Diakses 27 

November 2021).  

 46Benyamin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Menanggulangi 
Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung", Jurnal al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 5, No. 2 
(2020): h. 140.  
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keresidenan. Selanjutnya beralih menjadi  penghulu. Dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya, penghulu berpedoman kepada dasar hukum meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan 

Rujuk jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974. Disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.  

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

disempurnakan untuk keduakalinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. 

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu PPN. 

f. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 

g. Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo 

KMA Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991.47 

2. Penyuluh 

Penyuluh agama Islam terdiri atas dua pemaknaan kata yaitu penyuluh dan 

agama Islam. Penyuluh adalah kata kerja dengan akar kata "suluh" yang bermakna 

teliti, kritis, memotifasi, memajukan, ataupun mengembangkan. Mendapatkan 

awalan "pe" yang menunjukkan subjek dari pelaku, dengan perubahan yang 

disesuaikan dan dengan ejaan yang disempurnakan hingga hasil akhirnya adalah 

baku dengan kata "penyuluh". Artinya adalah orang yang melakukan dan 

melaksanakan tugas sebagai pendorong sesuatu yang belum ditentukan. Dan agama 

 
 47Rusdiman Suaib dan Ajub Ishak al-Mizan, "Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan 

Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran" Jurnal Pemikiran Hukum Islam 
al-Mizan 14, No. 2 (2019): h. 209. 



26 
 

 
 

Islam adalah agama penyempurna agama-agama sebelumnya yang berpedoman 

pada Al-Qur'an dan sunnah yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia 

melalui Nabi Muhammad saw. dengan perantara malaikat Jibril. Perkara yang 

disampaikan yaitu perkara ibadah dan muamalah. 

Secara istilah, penyuluh agama Islam adalah orang yang melaksanakan 

tugas sebagai pendorong, penyemangat, atau penggerak setiap kegiatan yang 

tumbuh di tengah-tengah masyarakat, menuju keteraturan dan kelanggengan hidup, 

guna terwujudnya kemajuan dalam kehidupan menuju masyarakat yang sejahtera 

dunia dan akhirat yang pada gilirannya akan menciptakan ketenangan dan 

kedamaian sebagaimana yang dikandung oleh Islam menjadi rahmat bagi semesta 

alam.48  

Landasan keberadaan penyuluh agama Islam dari masa ke masa senantiasa 

dipayungi oleh nash-nash berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta penetapan-

penetapan pemerintah baik dalam bentuk intruksi/ surat keputusan presiden maupun 

menteri yang berwewenang dan selanjutnya dijadikan sebagai landasan hukum 

filosofis dan landasan hukum. Peran penyuluh agama Islam dalam regulasi hukum 

termuat dalam SKB Nomor 574 MK.WASPAN Nomor 54 dan KMA 516 yaitu 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan kegiatan pembimbingan atau penyuluhan agama 

Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.  

Istilah penyuluh agama Islam disosialisasikan sejak tahun 1985 dengan 

nama Guru Agama Honorer (GAR) di masa Departemen Agama melalui Keputusan 

Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Posisi 

penyuluh agama saat itu bertugas melaksanakan penerangan agama Islam di tengah 

 
 48Hanna Ovino, "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program 

Pemberdayaan Masyarakat tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat", Jurnal 
Publik Reform UNDHAR Medan 7, No. 1 (2020): h. 3-4;   
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pesatnya perkembangan masyarakat Indonesia dengan membangun mental, moral, 

dan nilai ketakwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan 

umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. 

Dewasa kini, peran penyuluh cukup berat, yaitu harus mampu bertindak 

selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Dalam 

menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki 

tujuan agar suasana keberagaman, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan 

dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.49 

Tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam adalah melakukan dan 

mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan 

melalui bahasa agama. Fungsi penyuluh meliputi: 

a. Fungsi informatif dan edukatif yang memposisikan penyuluh sebagai da'i yang 

berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan 

mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan syariat. 

b. Fungsi konsultatif yang menyediakan penyuluh turut memikirkan dan 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat baik pribadi, 

keluarga maupun masyarakat secara umum. 

c. Fungsi advokatif yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/ masyarakat binaannya terhadap 

berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, 

mengganggu ibadah, dan merusak akhlak.50 

Materi penyuluhan agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

meliputi: 1) akidah yang didalamnya adalah pengamalan enam rukun iman. 2) 

 
 49Lihat situs Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Provinsi Gorontalo.  

 50Aep Kusnawan, "Urgensi Penyuluhan Agama", Jurnal Ilmu Dakwah 5, No. 17 (2011): h. 
280.   
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syariah yang didalamnya terdiri atas persoalan ibadah khasahah yaitu thaharah, 

shalat, zakat, puasa, dan haji serta ibadah 'ammah. 3) muamalah yang didalamnya 

berkaitan dengan hukum perdata seperti hukum nikah dan hukum waris. Hukum 

publik seperti hukum pidana dan hukum negara. 4) persoalan akhlak, dan 5) materi 

pembangunan bagi agama, bangsa, dan negara.51  

B. Tinjauan Keluarga Sakinah 

Perkawinan atau kawin merupakan istilah dasar pada proses generatif secara 

alami yang terjadi dan diperuntukkan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun 

kata nikah  hanya diperuntukkan bagi manusia dengan dalih mengandung 

keabsahan berdasarkan agama, adat istiadat, dan hukum nasional.52 Menurut 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.53 Kompilasi Hukum 

Islam menyebutkan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.54 

Sejumlah definisi, pernikahan diartikan perjanjian antara dua manusia yang 

berbeda jenis kelamin untuk diperbolehkan bersenggama, melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing sebagai bentuk ibadah pada Allah swt., dan 

bermaksud mewujudkan keluarga bahagia sebagaiaman harapan Islam yang 

sakinah mawaddah warahmah. 

 
 51 Hanna Ovino, "Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program 

Pemberdayaan Masyarakat tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat", Jurnal 
Publik Reform UNDHAR Medan 7, No. 1 (2020): h. 7.   

52Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Cet. I; Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 
h. 44.   

53Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

54Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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Perihal rukun dan syarat nikah dalam Islam yang kemudian sejalan dengan 

regulasi hukum di Indonesia meliputi: 1) calon mempelai yaitu mempelai laki-laki 

dan perempuan. Dengan memenuhi syarat baik laki-laki maupun perempuan yaitu 

memiliki identitas yang jelas yang membedakannya dengan orang lain, keduanya 

beragama Islam dan tidak terlarang melangsungkan pernikahan, serta persetujuan 

keduanya mengizinkan untuk menikah. 2) wali mempelai perempuan. Dengan 

peralihan tanggung jawab orang tua perempuan kepada calon suaminya, berhak 

dilakukan oleh wali nasab yaitu keluarga perempuan dari garis keturunan bapak 

yang laki-laki atau wali hakim yang ditunjuk. Syaratnya adalah telah dewasa dan 

berakal sehat, muslim, merdeka, adil dan berpikiran baik, tidak berada dalam 

pengampuan serta tidak melangsungkan ihram untuk haji dan umrah. 3) hadirnya 

dua orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan adalah berjumlah paling kurang 

dua orang, seorang laki-laki, merdeka, dan beragama Islam, mampu bersifat adil 

serta keharusan baik dalam melihat mapun mendengarkan. 4) seperangkat mahar. 

Mahar memiliki ketentuan dalam pernikahan meliputi, kewajiban seorang laki-laki 

kepada calon istrinya serta jelas bentuk dan jumlah mahar yang diberikan. Lima, 

ijab Qabul pernikahan. Syarat yang harus dipenuhi adalah penyebutan akad harus 

dimulai dengan ijab oleh wali perempuan atau hakim yang ditunjuk dan dilanjutkan 

dengan qabul oleh calon suami; materi dan lafaz yang digunakan harus jelas serta 

sesuai; dan diucapkan secara bersambung dalam satu helai nafas.55 

1. Pengertian dan fungsi keluarga sakinah  

Mempersiapkan keluarga sakinah, dimulai dengan memahami makna 

keluarga. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai seisi rumah 

 
55Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2006), h. 59-63;   
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yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya.56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera dinyatakan keluarga adalah 

unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dengan 

anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.57 Istilah keluarga 

sakinah muncul berasal dari penjabaran Q.S. al-Rủm (30/ 21).58 Dr. Hasan Hj. 

Mohd Ali mengemukakan bahwa konsep keluarga sakinah atau keluarga bahagia 

adalah prinsip pemenuhan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga 

yang ditinjau dari tingkat ketakwaan pada Allah swt. dalam bentuk ridha dan 

berkahnya Allah dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga.59 

Sejumlah definisi, keluarga sakinah adalah usaha melaksanakan pernikahan 

guna membentuk keluarga, selanjutnya bekerja keras mewujudkan ketenteraman 

dan kedamaian didalamnya, menyelesaikan segala persoalan yang ada, hingga 

mengupayakan lahirnya cinta dan kasih sayang menghiasi  perjalanan hidup suatu 

rumah tangga. 

Pada dasarnya, keluarga ideal timbul dari aksi nyata penerapan fungsi 

keluarga secara maksimal. Secara sosilogis fungsi keluarga sebagai berikut. 

a. Fungsi biologis, bahwa menikah adalah media yang secara sah dan sehat mampu 

melangsungkan keturunan.  

 
56Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Keluarga”, https://kbbi.web.id/keluarga (Diakses 18 

Oktober 2021).   

57Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan 
dan Keluarga Sejahtera. 

 58Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya istri adalah agar suami dapat 
membangun keluarga yang sakinah yaitu keluarga harmonis, bahagia lahir dan batin, hidup tenang, 
tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah "Sakinah" menggambarkan kenyamanan 
keluarga. Istilah lain yang memiliki akar kata yang sama yaitu "Sakanun" diartikan tempat tinggal. 
Maka keluarga hadir menjadi tempat terbaik kembali dari aktivitas dunia untuk memperoleh 
kedamaian hidup.  

59Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, al-Irsyad al-Nafs Jurnal Bimbingan 
Penyuluhan Islam 6, No. 2, UIN Alauddin Makassar (2019): h, 101.  

https://kbbi.web.id/keluarga
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b. Fungsi edukatif, bahwa keluarga adalah unit pertama yang membentuk seorang 

manusia. Karakteristik dan prilaku seseorang bergantung dari pola didik yang 

diterapkan dalam rumah tangga.  

c. Fungsi religius, bahwa sebagai sekolah pertama, keluarga adalah tempat 

menanamkan prinsip tauhid dan ajaran agama yang di anut seorang manusia. 

d. Fungsi protektif, bahwa tingkat kepekaan dan kepeduliaan dalam keluarga 

menjadikan anggotanya berprinsip keluarga adalah perisai yang melindungi dari 

kejahatan dalam kehidupan masyarakat.  

e. Fungsi sosialisasi, bahwa keluarga adalah tempat menerapkan pola kebiasaan 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya kodrati manusia 

sebagai makhluk sosial (membutuhkan orang lain) mampu teraktualisasikan 

dengan baik. 

f. Fungsi rekreatif, bahwa aktivitas seharian yang dilakukan manusia menjadikan 

keluarga adalah tempat kembali yang menawarkan rasa nyaman bagi seluruh 

anggota keluarga. 

g. Fungsi ekonomis, bahwa keluarga adalah wadahnya belajar persoalan ekonomi. 

Mengelolah nafkah dan harta lain, mempersiapkan masa depan, dan kemapanan 

rumah tangga dipelajari dalam perjalanan rumah tangga.60 

2. Mempersiapkan keluarga sakinah  

Adil Fathi Abdullah dalam bukunya dikatakan “Tips Menggapai Keluarga 

Idaman” adalah memperkokoh pondasi sebelum membangun rumah tangga. 

Pondasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

 

 
60Kementerian Agama Republik Indonesia, Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri 

Calon Pengantin) (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga 
Sakinah Ditjen BIMAS Islam Kemenag RI, 2017), h. 15-16; 
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a. Pondasi tujuan yang benar 

Menikah adalah ibadah menyempurnakan setengah dari agama, maka 

sepatutnya pernikahan dilakukan dengan niat baik dan harapan baik agar tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai. 

b. Kebebasan memilih pasangan 

Perempuan diberikan hak atas dirinya untuk menentukan seorang laki-laki 

yang akan mendampingi kehidupannya. Begitupun sebaliknya, seorang laki-laki 

juga berusaha mencari pasangan hidup yang akan mendampingi masa depannya. 

Empat kriteria yang dirumuskan sebagaimana hadis Nabi saw. adalah 

memperhatikan calon pasangan dari segi harta, kedudukan/ nasabnya, paras 

wajahnya, dan agama yang dianutnya. Permintaan selanjutnya adalah 

mempertimbangkan agamanya, karena agama akan menuntun ketiga kriteria 

lain. 

c. Rasa kasih dan sayang 

Hadiah melimpah yang Allah berikan dari pernikahan adalah bentuk nyata 

rasa berkasih sayang diantara pasangan suami istri. Hasil dari konsep tersebut 

kemudian mengarahkan pasangan untuk melaksanakan hal-hal baik lainnya, 

seperti saling menolong, saling membantu, menerima kekurangan satu sama lain 

dan berupaya saling melengkapi.  

d. Selalu merujuk pada syariat Allah 

Perintah untuk memilih pasangan berdasarkan agamanya, mengantarkan 

segala persoalan rumah tangga mampu diselesaikan dengan baik serta mendapat 

kemudahan atas bimbingan Allah. Untuk itu, jika prinsip agama yang kokoh 

menadari hidup pasangan suami istri, maka persoalan kehidupan di rumah 

tangga dapat dengan mudah diselesaikan.61  
 

61Adil Fatih Abdullah, Tips Mengapai Keluarga Idaman (Cet. I; Jawa Timur: Bening 
Publishing, 2005), h. 23-40; 
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e. Perjanjian dalam pernikahan 

Pada hakikatnya, menyatukan dua insan pada pernikahan membutuhkan 

proses dan waktu yang cukup lama. Olehnya, tindakan membuat perjanjian pra 

nikah memungkinkan meminimalisir hal-hal yang akan mempengaruhi 

perjalanan rumah tangga.62 Misalnya persoalan keinginan yang diperoleh dan 

tetap dijalankan setelah menikah atau hal-hal lain yang menjadi pembagian tugas 

serta tanggung jawab pasangan suami istri. 

Abdullah Gymnastiar juga mengungkapkan beberapa indikasi yang dapat 

mengantarkan keluarga menjadi keluarga sakinah (bahagia) yaitu: 

a. Menjadikan keluarga sebagai motivasi dalam meningkatkan amal ibadah 

Melalui pernikahan, Islam mengharapkan terbentuknya manusia dengan 

spesifikasi ahli dalam sujud, ahli taat, menghiasi dirinya dengan dzikrullah, dan 

keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan dihadapan Allah swt. 

kelak di surga.  

b. Menjadikan rumah sebagai pusat ilmu 

Pupuk keimanan adalah ilmu. Perjalanan rumah tangga dan 

keberlangsungan pengelolaan harta dalam keluarga bila tidak diimbangi dengan 

ilmu maka akan menimbulkan kekacauan. Untuk itu, penguatan ilmu dalam 

rumah tangga sangat memiliki peran penting. Korelasi ilmu dengan pelaksanaan 

hal-hal dalam rumah tangga mesti berjalan beriringan.  

c. Menjadikan rumah sebagai pusat nasihat 

Memahami peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga 

akan mengantarkan kekurangan satu sama lain anggota keluarga akan menjadi 

terminimalisir. Melalui pernikahan, upaya saling menasehati merupakan 

implementasi peran masing-masing anggota keluarga.  

 
62Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 145.  



34 
 

 
 

d. Menjadikan rumah sebagai pusat kemuliaan 

Mampu menjadi contoh bagi keluarga lain  dalam mengamalkan kemuliaan 

dalam rumah tangga yang kita bangun menjadi salah satu syafaat yang mampu 

menguatkan prinsip agama dalam kehidupan bermasyarakat.63 

3. Konsepsi keluarga sakinah 

Realisasi konsep keluarga sakinah dalam Islam tidak semudah dengan 

mengucapkan lafaznya. Gejolak emosional akan senantiasa meliputi setiap tahapan 

dalam rumah tangga. Pernikahan pra Islam terjadi praktik yang merugikan dan 

menghina derajat perempuan. Ketakutan, malu dan menganggap aib melahirkan 

seorang anak perempuan maka mereka yang lahir akan dibunuh hidup-hidup. Hal 

ini sebagaimana tercacat dalam sejarah Arab pra Islam, bangsa Yunani kuno dan 

India. Melalui perbaikan tatanan kehidupan, pernikahan memberikan kekuatan 

antara laki-laki dan perempuan serta mengatur eksistensinya masing-masing dalam 

rumah tangga. 

Kisah dalam al-Qur'an terhadap pembinaan keluarga dijelaskan Allah 

banyak dengan penuh pembelajaran. Kisah keluarga Imran yang bukan nabi namun 

disebutkan namanya karena berhasil membina rumah tangga yaitu melahirkan 

keluarga yang mulia, Sayyidah Maryam. Lukma al-Hakim keberhasilannya dalam 

mendidik anak melalui prinsip tauhid yang kokoh. Keluarga Ibrahim a.s. yang 

terkenal dengan taatnya kepada Allah dan juga keturunan yang dilahirkan mulia 

sholeh dan sholehah.64 Nabi terakhir, yang menyempurnakan akhlak manusia dam 

sebagai panutan dalam berprilaku, Nabi Muhammad saw.  yaitu dalam berumah 

tangga ditunjukkan dengan sikap bersahaja yang penuh dengan lemah lembut 

 
 63Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", Rausyan Fikr 14, No. 1, 
(2018), h. 116.  

 64Azmi Abubakar, Pernak Pernik Pernikahan (Cet. I; Sukabumi: Jejak Publisher, 2021), h. 
11. 
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terhadap istri dan anak-anaknya, membantu dan mengambil peran dalam perkara 

urusan rumah tangga serta tenang dalam menyikapi masalah yang timbul dalam 

rumah tangga dan tidak melalui jalan kekerasan.65 

Penerapan pola pengaturan yang baik dalam rumah tangga merupakan usaha 

mencapai rumah tangga yang sejahtera. Dasar kesejahteraan suatu keluarga 

ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan dalam sehari-hari. Jika setiap orang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun dalam kadar sesuai kemampuan dan 

potensi yang dimiliki, maka dapat dikategorikan sejahtera. Potensi yang Allah 

anugerahkan bagi setiap manusia sejatinya menjadi peluang untuk mencapai 

kesejahteraan hidup baik dari dalam diri manusia itu sendiri (ilmu pengetahuan dan 

keterampilan, tenaga, minat dan bakat) maupun berasal dari luar manusia itu 

(waktu, finansial, dan fasilitas umum).66  

Secara umum disebut kategori sejahtera bilamana terpenuhi kebutuhan 

manusia meliputi, kebutuhan jasmani (sandang, pangan, dan papandan), kebutuhan 

rohani (pemenuhan ajaran agama, sehat jiwa dan raga), dan kebutuhan sosial 

kultural (kebolehan dalam bergaul dan melaksanakan kebudayaan di masyarakat). 

Dimensi lain yang mesti diupayakan dalam keluarga adalah menciptakan 

kerukunan. Beberapa cara menjaga keharmonisan rumah tangga dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Berusaha saling memahami, saling percaya, dan  saling mengingatkan satu sama 

lain. 

b. Menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, musyawarah, dan bekerjasama 

terhadap persoalan rumah tangga.  

c. Menjaga kehormatan diri, pasangan dan keluarga di tengah masyarakat.    

 
65Muhammad Fauzil Adhim, Kado Pernikahan untuk Istriku (Cet. XVI; Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2005), h. 539.   

66Wahab, Ensiklopedia Kebutuhan Manusia (Cet. I; Semarang: Alprin, 2010), h. 3-5.  
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d. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh hak dan kewajiban berdasarkan 

perannya masing-masing dalam rumah tangga.67  

e. Mengoptimalkan rasa syukur dan komunikasi dalam menjaga keutuhan 

keluarga. 

f. Berupaya mencegah terjadinya perselisihan dan menghindari kekerasan dalam 

rumah tangga. 

g. Menjaga kualitas berhubungan intim.68  

4. Ciri-ciri keluarga sakinah 

Sebagai organisasi Islam terbesar yang diakui di Indonesia, Muhammadiyah 

dan Nadhatul Ulama (NU) memaparkan penjelasannya terkait kategori keluarga 

sakinah dalam Islam. 

Keluarga sakinah dimaknai Muhammadiyah sebagai keluarga yang 

mengupayakan pengembangan pada setiap anggota keluarganya terhadap fitrah 

yang telah diberikan Allah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan untuk dirinya 

sendiri, bersama manusia lainnya, dan alam sekitar, selanjutnya anggota keluarga 

merasakan rasa aman, tenteram, dan bahagia. Cirinya dipaparkan sebagai berikut: 

a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (power and intimacy) 

Sebagai dasar penting untuk kedekatan hubungan, dalam pengambilan 

keputusan antara suami dan istri berkesempatan memperoleh hak seimbang. 

b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (honesty and freedom of expression) 

Dalam segala alinea kehidupan termasuk rumah tangga, setiap orang harus 

menjunjung tinggi kejujuran dan berpartisipasi di tengah masyarakat dengan 

mengemukakan pendapat selama itu baik. 

 
67Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, al-Irsyad al-Nafs Jurnal Bimbingan 

Penyuluhan Islam 6, No. 2, UIN Alauddin Makassar (2019): h, 103-105.   

68Derina Asta, “13 Cara menjaga Kerukunan dalam Keluarga”, 13 Cara Menjaga 
Kerukunan Dalam Keluarga - DosenPsikologi.com (Diakses 19 Oktober 2021).   

https://dosenpsikologi.com/cara-menjaga-kerukunan-dalam-keluarga
https://dosenpsikologi.com/cara-menjaga-kerukunan-dalam-keluarga
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c. Kehangatan, kegembiraan dan humor (warmth, enjoy, and humor) 

Melanggengkan hubungan rumah tangga, pengolahan rasa harus seimbang 

agar interaksi dan komunikasi anggota keluarga nyambung satu sama lain. Ada 

kalanya serius dan fokus terhadap sesuatu, dilain hal diperlukan sesuatu yang 

mengandung humor untuk mewarnai perjalanan kehidupan rumah tangga. 

d. Keterampilan organisasi dan negoisasi (organization and negotiating) 

Solusi terbaik terhadap persoalan yang dihadapi adalah merancang dan 

mengatur tugas/tanggung jawab. Tindakan ini memerlukan kecerdasan dalam 

mengorganisasikannya. Selanjutnya bermusyawarah dapat menyikapi 

perbedaan yang ada 

e. Nilai moral keagamaan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga 

Islam menjelaskan empat kategori memilih pasangan yaitu dengan 

mempertimbangkan parasnya yang cantik, kejelasan terhadap garis keturunan, 

melimpah hartanya, dan agama yang baik. Namun dari keempatnya, pemilihan 

yang terbaik adalah dengan mempertimbangkan agamanya. Berfokus pada 

agamanya akan menyempurnakan ketiga kategori lainnya dan mampu membawa 

rumah tangga mendapatkan kebahagiaan yang penuh berkah dari Allah.69 

Keluarga Mashlahah (Mashalihul Usrah) sebagaimana istilah yang 

digunakan oleh Nahdatul Ulama dikemukakan, keluarga adalah yang mampu 

mengamalkan prinsip dalam Islam meliputi, rasa adil/i’tidal; penuh 

keseimbangan/tawazzun; menghargai moderasi/tawasuth dan toleransi/tasamuh; 

melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang agama; berakhlak 

mulia; menginginkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; hidup dalam 

 
69Jamal Bakrisuk, “Pergeseran Konsep Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Muhammadiyah 

Kota Malang”, Tesis (Program Pascasarjana Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 

2012), h. 65.  



38 
 

 
 

kesejahteraan lahir batin; serta berperan aktif demi kemaslahatan dalam 

masyarakat. Cirinya diuraikan sebagai berikut.  

a. Pasangan suami istri yang mampu mencerminkan prilaku yang dapat dicontoh 

dan memberikan manfaat bagi orang lain.  

b. Mencetak generasi yang berkualitas dengan sehat jasmani dan rohani, berprilaku 

baik, produktif dan kreatif guna menjadi bekal untuk mandiri di masa 

mendatang.  

c. Pergaulan baik. 

d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan).70 

5. Peran keluarga dalam mewujudkan masyarakat Islami  

Satuan terkecil sebagai dasar yang menggambarkan pola kehidupan, 

keluarga adalah modal untuk menjalani proses kehidupan yang lebih baik di 

masyarakat. Penanaman nilai agama, sosial, budaya, atau tata berprilaku dalam 

keluarga sangat membantu gerak manusia mampu diterima di lingkungannya. 

Keluarga yang terbentuk dengan berpegang teguh pada prinsip ajaran agama Islam 

berpengaruh terhadap mewujudkan masyarakat yang islami.  

Peran keluarga dalam mewujudkan masyarakat Islami ditunjukkan dalam 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Program kerja pemerintah bersinergi dengan hadirnya keluarga, seperti 

mendukung prorgam Keluarga Berencana (KB), memperbolehkan penggunaan 

alat kontrasepsi, pencatatan pernikahan membantu Dinas Kependudukan dalam 

mengatur serta mengolah data penduduk. Simbiosis mutualisme yang terjadi 

mengindikasikan bahwa peran keluarga membantu pemerintah dalam beberapa 

aspek kehidupan masyarakat. Pada akhirnya antara agama dan negara memiliki 

 
70Irfan Samsul Arifin, “Keluarga Sakinah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perspektif 

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama (LKKN) Jawa Barat”, Tesis (Pascasarjana 

Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 33  



39 
 

 
 

misi yang sama yaitu selama mendatangkan kemaslahatan dalam masyarakat 

maka hukumnya diperbolehkan. 

b. Pelopor lahirnya generasi yang berkarakter, cerdas, dan bermanfaat melalui 

penerapan pola asuh/cara mendidik dan penanaman pemahaman dasar. Manusia 

yang lahir dari keluarga sholeh/sholehah akan terbentuk manusia yang 

berkompeten dan berkualitas. Sebaliknya, yang berasal dari keluarga kurang 

baik, maka manusia yang lahir pun akan kurang mampu diterima di masyarakat. 

c. Lingkungan keluarga yang baik akan membantu terbentuknya lingkungan 

masyarakat yang baik. Salah satu gambaran, keluarga yang memperhatikan tata 

krama, belaku sopan dan ramah, serta suka berbagi dengan tetangga maka 

tetangga sekitar pun akan melakukan perlakuan yang sama. Pada akhirnya, 

kebiasaan ini meluas dan menjadikan suatu lingkungan tercipta masyarakat 

sebagaimana yang dikehendaki. 71   

C. Tinjauan tentang Perceraian  

1. Pengertian cerai  

Mengcover  berbagai aspek, perceraian adalah proses yang didalamnya 

terdapat perbedaan dari segi emosional, ekonomi, sosial, dan membutuhkan 

legalitas hukum melalui pengakuan secara resmi oleh masyarakat sebagaimana 

hukum yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai 

mengandung arti pisah atau putus.72 Memuat ketentuan fakultatif, bahwa 

pernikahan dapat putus karena tiga hal yaitu: kematian, cerai, dan atas putusan 

pengadilan. Disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas 

 
71Abu Hudzaifah Ath-Thalibi, 30 Inspirasi Keluarga Harmonis (Kisah-kisah Inspiratif 

Membangun Keluarga serasa Surga) (Karang Baru: Zam-zam Mata Air Ilmu, 2011), h. 116.   

 72Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Cerai", https://kbbi.web.id/cerai (Diakses 11 Januari 
2022).   

https://kbbi.web.id/cerai
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menyatakan bahwa perceraian adalah: "Terlepasnya ikatan perkawinan antara 

kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan".73  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi alasan bercerai 

Termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan, syarat-syarat 

perceraian terdiri atas:  

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwa antara suami 

istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.  

c. Tata perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan 

tersendiri. 74 

Putusnya pernikahan, perbedaan terjadi dikalangan ulama dalam 

menentukan penyebabnya. Berakhirnya pernikahan menurut kalangan Hanafiyah 

adalah karena talak, khulu ‘ila’, dan zhihar. Putusnya pernikahan bagi kalangan 

Malikiyah disebabkan oleh talak, khulu’ fasakh, syiqaq, nusyuz, ila’, dan zhihar. 

Adapun menurut kalangan Syafi’iyah, bahwa talak, khulu’ fasakh, syiqaq, nusyuz, 

ila’ zhihar, dan li’an adalah penyebab hancurmya pernikahan.75 

Lafazh talak berdasarkan kesepakatan ulama fikih terdiri atas dua jenis, 

yaitu dengan mengucapkan secara jelas keinginan berpisah (sharih) atau 

mengatakan dengan kiasan/sindiran (kinayah) yang bermaksud untuk memutuskan 

 
73Lihat Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.     

 74M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2010), h. 70-71; 

75Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern (Cet. 
I; Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 168.   
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hubungan pernikahan.76 Meskipun telah dikatakan cara mengutarakan perpisahan, 

perlu dipertimbangkan beberapa kondisi dalam penentuan hukumnya seperti 

pengucapan talak dalam keadaan mabuk, talak saat marah, karena keadaan terpaksa, 

dalam suasa main-main/bercanda, atau talak tiga sekaligus. Selain itu, alasan kuat 

untuk berpisah dan keberadaan saksi saat disampaikannya talak perlu untuk 

diperhatikan. 

Tingginya angka perceraian yang terjadi melatarbelakangi serta 

mengedukasikan Kementerian Agama melahirkan lembaga BP4 yang dalam 

menjalankan tanggung jawabnya berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama 

(KUA) untuk bimbingan pernikahan. Bimbingan ini dimaksudkan sebagai 

penguatan cara pandang calon pengantin terhadap pernikahan dan keluarga, serta 

melatih keterampilan tertentu untuk mengelola pernikahan dan keluarga. Beberapa 

hal lain yang melatarbelakangi adalah: 1) maraknya perkawinan di bawah umur, 2) 

tidak terdaftarnya pernikahan di KUA 3) poligami yang tidak sehat atau sewenang-

wenang, 4) tidak dilaksanakannya peran suami istri dalam realisasi hak dan 

kewajiban.77  

Persepsi yang disampaikan ahlinya, seperti Nakamura (1989), Turner & 

Helms (1995), Lusiana Sudarto & Henny E. Wirawan (2001), perceraian marak 

terjadi karena banyaknya alasan penyebab seperti, persoalan ekonomi, kekerasan 

secara verbal, perselingkuhan, dan keterlibatan dalam tindakan yang mengundang 

perselisihan (berjudi; menggunakan narkoba dan sejenisnya; mengkonsumsi 

minuman keras).78 Dikutip dari sebuah jurnal, alasan lain penyebab perceraian pada 

 
76Saiful Millah dan Asep Saepuddin Jahar, Dualisme Hukum Perkawinan Islam di 

Indonesia (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2019), h. 156-158;  

 77Kementerian Agama Republik Indonesia, Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon 
Pengantin, h. xii. 

78Agus Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga”, Jurnal 
Psikolog 2, No. 2 (2004): h. 95.   
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suatu keluarga adalah labilnya pasangan karena usia muda, persoalan belum 

memiliki keturunan, dan tindakan kasar pasangan.79 

3. Dampak perceraian 

Terjadinya perceraian secara umum kemudian memberikan dampak dalam 

kehidupan rumah tangga, antara lain: 

a. Kelangsungan hidup anak (psikologi dan tumbuh kembang anak). 

2. Putusnya hubungan silaturahmi yang sebelumnya terjalin oleh dua keluarga. 

3. Waktu penyesuaian kondisi pasangan suami istri yang telah berpisah.80 

Mengutip dari salah satu tulisan blog yang juga tersambung di akun twitter, 

perceraian menimbulkan beragam dampak dalam kehidupan pasangan suami istri, 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Dampak perceraian terhadap anak; 

1) Psikologi/ kejiwaan sang anak. 

2) Tumbuh kembang anak. 

3) Emosional yang tidak stabil (marah, sedih, tertekan, kehilangan, kesepian, 

merasa bersalah, atau perasaan lainnya).  

b. Dampak untuk orang tua 

Orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin akan terkena imbas 

dari keputusan perceraian anaknya. Kekhawatiran pada kelangsungan hidup 

anak dan cucunya, menjadikan beberapa orang tua ikut berperan aktif dalam 

membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka.  

 

 

 
79Armasnsyah Matondang, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam 

Perkawinan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, No. 2 (2014): h. 141.   

 80Kartika Sari Dewi dan Adriana Soekandar, "Kesejahteraan Anaka dan Remaja pada 
Keluarga Bercerai di Indonesia: Reviu Narayif", Jurnal Wacana 11, No. 1 (2019): h. 44.   
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c. Bencana keuangan 

Posisi seorang suami wajib menafkahi dalam Islam menutup peluang istri 

harus mencari pendapatan sendiri. Tugas pokok yang identik pada merawat anak 

dan suami serta bertanggung jawab di dalam rumah sebagaimana pemahaman di 

tengah masyarakat. Perceraian yang terjadi selanjutnya memungkinkan lahirnya 

permasalahan baru bagi istri dan anak yang diceraikan. Sebuah penelitian 

mengungkapkan, perceraian menurunkan standar kehidupan manusia keluarga 

hingga lebih dari 50%.  

d. Masalah pengasuhan anak 

Perceraian yang meninggalkan anak menambah peran tambahan pasangan 

yang ditinggalkan. Salah satunya adalah ketika anak menjalani tahap demi tahap 

pendidikan. Biaya yang harus dipersiapkan, pembagian waktu mengasuh anak, 

memahami dan memastikan disiplin anak pada tiap fasenya (anak-anak, remaja, 

menuju dewasa) agar tidak mengalami perceraian kelak.81 

D. Tinjauan Maqasid Syariah  

Melihat dari segi bahasa, terdiri atas dua kata yaitu maqasid dan syariah. 

Maqasid merupakan akar kata qashada, yaqshidu, qashdan yang berarti keinginan 

yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Kata syariah berasal dari akar kata syar'i, 

yasyri'u, syar'an yang mengandung makna memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. 

Menggabungkan kata maqasid syariah, secara sederhana dimaknai sebagai maksud 

atau tujuan Allah menciptakan syariat atas suatu hukum. Beberapa ulama 

mengemukakan definisi terhadap maqasid syariah sebagai berikut:  

1. Abu Ishak Asy-Syatibi sebagai tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu 

maqasid syariah memberikan definisi bahwa maqasid syariah adalah beban-

 
 81Fio, "Perceraian dalam Bingkai Definisi, Faktor Penyebab, Dampak, dan Cara 

Mencegahnya)", http://fyoonamyart.blogspot.com/perceraian-definisi-faktor-penyebab. (Diakses 
12 Januari 2022).   
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beban syariah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. 

Dalam karyanya Muawaafawat diungkapkan: sesungguhnya syariat itu 

diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan 

kemaslahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.82 

2. Yusuf al-Qardawi menjelaskan maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang 

dikehendaki oleh nash berisi perintah, larangan, kebolehan, dan direalisasikan 

oleh hukum-hukum juz'iyah dalam kehidupan mukallaf baik untuk pribadi, 

keluarga, kelompok, maupun umat secara keseluruhan. 83 

3. Wahbah Az-Zuhaili memaparkan maqasid syariah adalah makna-makna dan 

tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau 

sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia 

yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.84  

Kitab Al-Muwaafaqat Fi Ushul Al-Syariah memuat tujuan pokok 

disyariatkan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat 

dengna mewujudkan terpeliharanya kebutuhan-kebuthan yang bersifat dharuriyat 

(mendesak; harus; pokok; primer), hajiyat (sekunder; penunjang) dan tahsiniyat 

(tindakan pemeliharaan akhlak bidang ibadah, adat ataupun muamalah) bagi 

manusia itu sendiri. Memenuhi tiga kebutuhan ini terealisasikan pada lima sendi 

utama yaitu: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila kelimanya 

tidak terpelihara secara baik maka kehidupan manusia akan terjadi kekacauan dan 

tidak akan ada kemaslahatan baik dunia maupun akhirat.85 

 
 82Abu Ishak al-Syatibi, Al-Muwaffaqat Fi Al-Syariah Juz 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 

h. 88. 

 83Yusuf al-Qardawi, Dirasah Fi Piqh Maqasid al-Syariah (Kairo: Makabah Wabah, 1999), 
h. 79. 

84Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017. 

 85Al-Yasa Abubakar, Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul 
Fiqh (Banda Aceh: Diandra Prima Mitra Media, 2012), h. 39-40; 
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Berdasarkan skala prioritas, sendi yang berada pada urutan pertama adalah 

agama dan lebih utama dari sendi kedua (jiwa), lebih utama dari sendi ketiga (akal), 

lebih utama dari sendi keempat (keturunan), dan lebih utama dari sendi kelima 

(harta).  Memelihara agama adalah Allah memerintahkan umatnya menegakkan 

syariat Islam seperti: shalat, puasa, zakat, haji, berdakwah, dan amalan lainnya. 

Pada usaha memelihara jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak 

jiwa, seperti pembunuhan dan telah ditetapkan qisas bagi pelakunya. Untuk 

memelihara akal, Allah melarang meminum khamar atau sejenisnya dan semua 

perbuatan yang dapat merusak akal. Untuk memelihara keturunan, Allah melarang 

mendekati bahkan berbuat zina dan telah menjatuhkan hukuman berat bagi 

pelakunya. Upaya memelihara harta, Allah menetapkan hukum potong tangan bagi 

pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, seperti 

berjudi dan lain sebagainya.86 

Hubungan pernikahan dengan maqasid syariah sebagaimana diungkapkan 

Jamaluddin Atiyyah adalah sebagai berikut. 

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan 

Kehadiran Islam mengatur tata kehidupan diciptakannya laki-laki dan 

perempuan mengantarkan perbedaan yang telah ada di masa sebelum Islam 

berubah dan memperoleh kedudukan yang sama dalam hidup. Disebabkan 

keberhasilan pada terciptanya pengaturan hak dan kewajiban suami istri, 

aturan berpoligami, penyelesaian talak dan masa iddah, perkara perzinahan 

dan segala yang berhubungan dengan penikahan sebelum dan setelah 

hadirnya Islam.  

 

 
 

 86Al-Yasa Abubakar, Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul 
Fiqh, h. 78.  
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2. Menjaga keturunan dan garis keturunan  

Tujuan utama pelaksanaan pernikahan adalah memperoleh keturunan 

sekaligus menjaga garis keturunan. Rapihnya aturan Allah swt. yang telah 

disusun sebagaimana dijelaskan Nabi bahwa menikah dianjurkan untuk 

memilih calon pasangan yang subur (mampu melahirkan anak). 

Merealisasikan penjagaan keturunan dan kejelasan garis keturunan yang 

diperoleh maka telah diatur seperti: keharusan menikah dengan lawan jenis 

(menikah antara laki-laki dan perempuan), larangan menikah sesama jenis 

(LGBT), larangan mengeluarkan sperma bukan pada kelamin istri yang bukan 

sah, larangan tidak ingin menikah, dan banyak aturan lain yang berupaya 

menjaga keturunan. 

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah 

Bukan hanya bertujuan untuk kebutuhan bilogis, tetapi juga erat 

kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan 

tentram dengan dihiasi cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Proses 

saling mencurahkan kasih dan sayang pasangan suami istri, Islam telah 

mengaturnya dalam "Mu'asyarah bi Al-Ma'ruf" yaitu memperlakukan suami 

atau istri dengan cara-cara terbaik dan tidak akan menyakiti salah satunya. 

Pada perkara tata krama juga telah Islam atur seperti persoalan berhubungan 

seksual. 

4. Mengatur aspek finansial keluarga  

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahinya aturan-aturan baru yang 

berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi 

mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan 

bertanggung jawab, suami juga mempunyai kewajiban memberi nafkah 

kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk 
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istri yang dicerai, memberi upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, 

hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan 

lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial. 

5. Mengatur hubungan yang baik dalam keluarga 

Menikah adalah penyatuan dua keluarga menjadi satu. Memasuki jenjang 

baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia mengatur pola 

hubungan dua keluarga demi terciptanya keutuhan keluarga yang lebih besar. 

Pola hubungan yang awalnnya berasal dari satu keluarga dengan hubungan 

orang tua dan anak, selanjutnya berkembang menjadi suami dan  istri yang 

menyatu dan menghasilkan anak sebagai pola hubungan baru. Dan 

seterusnya. Pola baru yang terus terbentuk sedemikian rupa dalam anggota 

keluarga menjadikan tidak ada ruang tindakan semena-mena terjadi pada 

keadilan dan kemaslahatan.87 

E. Kerangka Konseptual 

Penggunaan kerangka konseptual bermaksud untuk menentukan alur 

berpikir yang memudahkan peneliti dalam memahami hingga menyelesaikan 

permasalahan yang akan diteliti. Titik fokus penelitian bertumpu pada persoalan 

Revitalisasi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga 

Sakinah di Kabupaten Bone Perspektif Maqasid Syariah. 

Sebagai perpanjangan tangan terhadap tugas dan tanggung jawab 

Kementerian Agama, maka Kantor Urusan Agama (KUA) membantu mengurusi 

persoalan di bidang agama Islam di kecamatan. Penyerahan tanggung jawab di tiap 

daerah menjadikan berbeda dalam eksekusi dikarenakan adat kebiasaan masyarakat 

yang berlaku mempengaruhi atau hal lain sehingga revitalisasi peran Kantor Urusan 

Agama dilakukan. Eksistensi Kantor Urusan Agama tertuang dalam pelaksanaan 
 

 87Jamaluddin Atiyyah, Nahwa Ta'fil Maqasid Syariah (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001), h. 
148.  
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tugas sebagai pencatat nikah yang menjalankan peran kerja sama dengan dinas 

kependudukan, maka sejatinya pernikahan tidak akan sah dimata hukum tanpa 

berkas yang jelas. Tugas lainnya adalah bimbingan dalam rangka mewujudkan 

keluarga sakinah.  

Melalui perceraian, baik suami ataupun istri menempuh langkah ini untuk 

memperoleh keadilan di mata agama dan negara yang berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama karena merasa dirugikan dalam rumah tangga. Hampir seluruh 

pengadilan di wilayah Indonesia lebih banyak memperoleh berkas perkara terkait 

perceraian dibandingkan perkara lainnya. Menelaah dengan seksama bahwa 

berakhirnya pernikahan diidentifikasi bukan sepenuhnya berasal dari kesalahan 

ekonomi dan pertengkaran dalam rumah tangga pasangan suami istri, tetapi bisa 

saja berasal dari awal pernikahan yang kurang memadai perolehan pembekalan 

nikah. Memperhatikan fenomena perceraian yang terjadi dan upaya revitalisasi atau 

menghidupkan kembali peran Kantor Urusan Agama bermaksud untuk menemukan 

solusi dan mengkaji korelasi keduanya guna membantu penyelesaian persoalan di 

lingkungan masyarakat muslim.  

Pada hakekat diperintahkannya pernikahan, maksud dan tujuan Allah adalah 

menyempurnakan syariat. Maqasid syariah sebagai pola tujuan yang hendak 

dijalankan dengan unsur pokok meliputi: hal agama, jiwa, keturunan, akal, dan 

harta. Kesemua unsurnya adalah interpretasi dari kehendak pernikahan yang ingin 

dicapai masyarat muslim. Maka pada dasarnya, pernikahan mengandung maksud 

syariat yang perlu diindahkan oleh agama Islam.  
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Gambar 2.1 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Mewujudkan keluarga sakinah 

1. Mengoptimalkan peran melalui revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) 

sebagai lembaga pelayanan dan pencatatan pernikahan dan bimbingan 

keluarga sakinah. 

2. Penguatan ketahanan keluarga melalui penghulu dan penyuluh.  

3. Pengaruh program Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menekan angka 

perceraian. 

4. Menelaah maqasid syariah terhadap pernikahan. 

5. Mengupayakan inovasi pada pelaksanaan peran lembaga Kantor Urusan 

Agama.  

Peran Kantor Urusan Agama  

1. Penghulu 

2. Penyuluh 

Penekan angka perceraian 

Telaah Maqasid Syariah terhadap pernikahan  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang disajikan 

dalam bentuk kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan terjun 

langsung ke lokasi permasalahan yang akan dikaji atau terhadap suatu objek 

tertentu. Tujuan dilakukan penelitian lapangan adalah memudahkan mempelajari 

secara mendalam hal-hal yang mampu mendukung penyelesaian masalah yang 

diteliti, baik dari aspek manusianya, suatu kelompok, atau lembaga atau 

masyarakat.88 

Penelitian kualitatif berdasarkan penjelasan Bogdan dan Taylor adalah 

penelitian untuk memperoleh data secara deskriptif berupa penjelasan secara lisan 

atau untaian kata yang tertulis berasal dari pengamatan terhadap orang-orang yang 

di teliti maupun perilaku yang terjadi di masyarakat.89 Mc Milan dan Schumacher 

memaparkan sebagaimana di kutip dalam tulisan Nana Syaodih Sukmadinata 

bahwa penelitian kualitatif secara umum memiliki tujuan yaitu; memberikan 

gambaran dan berupaya menggali secara mendalam terhadap permasalahan yang 

diteliti (to describe and explore) serta menyajikan deskripsi data melalui 

identifikasi sebagai bahan untuk menjelaskan (to describe and explain).90 

 
88Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I; 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73. 

89Abdullah K, Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Menejemen (Cet. I; 
Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 203.  

90Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. IV; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2008), h. 96.   



51 
 

 
 

Penelitian ini menunjukkan gambaran dan penjelasan yang sistematis 

mengenai revitalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan 

keluarga sakinah sekaligus menekan angka perceraian dan meninjau urgensi 

pernikahan dari segi maqasid syariah dalam rangka mengoptimalkan tugas dan 

tanggung jawab Kantor Urusan Agama.  

2. Lokasi Penelitian 

Kabupaten Bone adalah lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. 

Cakupan wilayahnya memiliki luas sekitar 4.559 km2 atau 9,78 % dari luas Provinsi 

Sulawesi Selatan sehingga menempati kategori luas wilayah nomor urut ketiga.91 

Wilayah Kabupaten Bone terdiri atas 27 kecamatan yang diuraikan sebagai berikut.  

 
Tabel 3.1 

Nama Kecamatan di Kabupaten Bone 

 

No. Nama Kecamatan No. Nama Kecamatan 

1 Bontocani 15 Tellu Limpoe 

2 Kahu 16 Bengo 

3 Kajuara 17 Ulaweng 

4 Salomekko 18 Palakka 

5 Tonra 19 Awangpone 

6 Patimpeng 20 Tellusiattinge 

7 Libureng 21 Amali 

8 Mare 22 Ajangale 

9 Sibulue 23 Dua Boccoe 

10 Cina 24 Cenrana 

11 Barebbo 25 Tanete Riattang Barat 

 
 91Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Kabupaten Bone dalam Angka 2021 
(Watampone: Katalog 1102001).  
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12 Ponre 26 Tanete Riattang 

13 Lappariaja 27 Tanete Riattang Timur 

14 Lamuru   

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone) 

Sepuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Bone 

dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada beberapa alasan meliputi: data 

yang diharapkan dalam penelitian sebagaimana observasi yang dilakukan 

sebelumnya dianggap ada dan mampu dengan optimal di peroleh, serta  stigma pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) serta angka perceraian yang terus meningkat di 

masyarakat sebagaimana gambaran data Pengadilan Agama di Kabupaten Bone 

wilayah Sulawesi Selatan sebagai pencetak kedua status janda dan duda yang 

mempengaruhi keresahan peneliti untuk mengkajinya. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berikut beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian, meliputi:  

1. Pendekatan Yuridis-Normatif  

Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan yang digunakan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, 

asas-asas hukum, serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. Juga menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang 

Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam No. DJ. II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Kursus Pra Nikah. Juga pada peran penghulu dan penyuluh menjalankan tugas di 

Kantor Urusan Agama.  
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2. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i)  

Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i) yaitu pendekatan terhadap suatu 

masalah yang di dasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an, hadis, 

serta maqasid syariah dalam memahami dan menganalisis permasalahan perceraian 

dan perwujudan keluarga sakinah. 

3. Pendekatan sosiologis  

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan untuk mengamati pola prilaku 

dalam hidup bersama di masyarakat, serta usaha menelusuri hubungan-hubungan 

keterkaitan antara manusia dan yang mempengaruhinya.92 Pendekatan sosiologi 

yang dilakukan yaitu peneliti bersosialisasi dengan informan untuk mendapatkan 

informasi baik lembaga pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) di 

Kecamatan dan masyarakat yang telah berurusan. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang utama dalam penelitian. Perolehan data 

ini berasal dari penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan 

bentuk data mentah dan mesti diolah lebih lanjut agar menghasilkan sebuah 

penjelasan. Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari  

lembaga Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang telah berurusan dengan 

lembaga tersebut sesuai kebutuhan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mendukung penyempurnaan 

penelitian. Data ini berasal dari uraian pihak kedua dalam mengolah data yang 

menghasilkan refrensi baik berupa buku, jurnal, majalah atau media cetak lainnya. 

 
92Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 38.  
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Penggunaan data sekunder pada penelitian ini adalah informasi media cetak yang 

relevan. 

D. Metode Pengumpulan Penelitian  

Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan 

dalam mengumpulkan data penelitian. Diuraikan sebagai berikut.  

1. Observasi   

Observasi adalah usaha peneliti dalam mengamati secara mandiri berbagai 

fenomena yang terjadi berkaitan masalah yang diteliti atau memahami hasil 

pengamatan orang lain. Tolok ukur observasi adalah pengamatan dengan berfokus 

pada suatu gejala atau kejadian.93 Observasi partisipatif merupakan jenis yang 

digunakan dalam penelitian dengan secara langsung aktif dan terlibat dengan 

kehidupan narasumber yang menjadi sasaran peneliti.94 Keberhasilan observasi 

menimbulkan perolehan data yang lengkap, jelas, dan mendetail.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung atau tatap muka yang 

dilakukan oleh peneliti sebagai penanya dan informan yang memberikan jawaban. 

Dalam wawancara hendaknya peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan serta alat 

tempur berupa buku catatan kecil dan alat perekam suara.95 Pihak-pihak yang 

diwawancarai adalah yang dianggap berkaitan dengan penelitian. Jenis wawancara 

terencana tidak terstruktur merupakan pilihan peneliti untuk digunakan karena 

daftar pertanyaan yang telah dibuat dengan mantap disuguhkan dengan bentuk serta 

urutan yang tidak baku.96 Kelebihan menggunakan tipe wawancara ini adalah data 

 
93Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. IV; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 37.  

94Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Jakarta: Alfabeta), h. 106. 

95Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, h. 49. 

96A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan  (Cet. 
I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 377.    
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yang akan diperoleh dapat berkembang sejauh mana peneliti mampu menggali 

informasi, informan merasa nyaman dalam menyampaikan informasi karena 

terkesan berbicara santai dan tidak seperti diinterogasi.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah aktivitas yang tersusun dalam rangka usaha pencarian, 

mengumpulkan, dan menyediakan dokumen dengan maksud memperoleh 

keterangan, kejelasan atas informasi dan bukti yang kuat berdasarkan penemuan 

berbagai informasi.97 Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto saat 

berwawancara dan data yang dianggap penting untuk di salin serta perekaman 

suara. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang perlu untuk digunakan dalam menunjang penelitian adalah: 

1) pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan untuk memudahkan proses 

pengumpulan data, 2) handphone yang memiliki berbagai fitur dengan jaminan 

kecanggihan seperti penggunaan fitur kamera untuk mengambil gambar dan 

perekaman suara, 3) alat tulis atau buku catatan kecil untuk mengumpulkan data 

sementara untuk diolah dengan menuliskan kata kunci yang diperoleh di lapangan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dari tulisan Djunaidi Ghony dan 

Fauzzan Almansur dijelaskan pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut.  

1. Penyajian data (data display), tahapan ini dalam penelitian kualitatif  

menghendaki data disajikan secara naratif yaitu diuraikan dalam bentuk teks 

tertulis.  

 
97S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 106.  
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2. Reduksi data (data reduction), pada tahap ini peneliti harus merangkum dan 

menganalisis hal-hal pokok, menentukan bagian penting dari data yang 

diperoleh, dan membuang yang tidak perlu. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, tahap ini melahirkan kesimpulan yang 

berasal dari data yang diolah selanjutnya menjadi temuan baru atau 

penjelasan yang belum pernah ada.98 

Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Maksudnya adalah data yang diperoleh dari proses panjang penelitian berupa 

untaian kata yang ditulis atau secara langsung dari orang-orang dan pengamatan 

dari pola prilakunya. Dimulai dengan mengumpulkan data, selanjutnnya mereduksi 

dan mengolah pada bagian penting serta yang relevan dengan penelitian untuk 

diambil. Terakhir, disajikan untuk dilakukan analisis dalam rangka  membuat 

kesimpulan serta implikasi penelitian.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif  ini meliputi uji validasi 

internal (uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitasi, dan 

objektiitas (confirmability). Proses yang dimaksudkan agar memberikan gambaran 

mengenai kebenaran data yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan teknik 

triangulasi waktu. Jenis triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi 

metode, dan triangulasi waktu. 99 Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian 

keabsahan data yang ditemukan dengan membandingkannya dengan metode atau 

sumber data yang lain. Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan 

check and recheck hasil temuannya dengan jalan membandingkannya dengan 

 
98M. Djuanidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 309.  

99Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 271-273.  
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berbagai sumber, metode, dan teori. Peneliti kemudian dapat melakukannya dengan 

cara sebagai berikut: 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, 2) 

melakukan pengecekan dengan berbagai macam sumber data, dan 3) memanfaatkan 

berbagai metode agar pengecekkan. kepercayaan data dapat dilakukan.100 

Berikut jenis triangulasi yang dapat digunakan dalam pengecekan kembali 

data yang diperoleh, yaitu:  

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui 

beberapa sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua 

atau lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah 

disediakan, sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara 

berulang dengan melakukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam 

kurun waktu yang berlainan. 

2. Triangulasi metode  

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data 

dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang 

berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek 

kembali dengan metode observasi atau dokumentasi.  

3. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan uji terhadap kredibilitas 

data dengan mengecek data yang telah diperoleh dengan periode waktu yang 

berbeda-beda karena dimungkinkan ada perubahan hasil setelah beberapa 

periode waktu yang telah dilewati oleh narasumber.  
 

 
 100M. Djunaidy Ghony dan Fauzan Al-Mansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 323. 
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BAB IV 

MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DAN MENEKAN ANGKA 

PERCERAIAN DI KABUPATEN BONE OLEH  

KANTOR URUSAN AGAMA 
 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

Catatan sejarah menjelaskan bahwa Bone adalah salah satu kerajaan besar 

di Sulawesi pada masa silam. Berdasarkan asumsi yang tersebar, Manurunge ri 

Matajang adalah tokoh yang mendirikan wilayah ini sekitar tahun 1330 Masehi 

sekaligus menjadi raja kerajaan Bone pertama. Masa keemasan pemerintahan raja 

Bone adalah ketika La Tenritatta Arung Palakka menjabat sebagai sultan ke-15 

antara 1672-1696 Masehi atau sama dengan pertengahan abad ke-17. Keberhasilan 

Bone kala itu dibuktikan dengan pencapaian dalam memakmurkan rakyatnya dan 

memanfaatkan potensi yang beragam seperti di bidang pertanian, perkebunan, dan 

kelautan serta bidang militer yang semakin kuat. Upaya kerja sama dengan daerah 

lain dan pendekatan diplomasi yang dibangun dengan baik menjadi pendorong 

keberhasilan Bone kala itu. Warisan budaya yang masih dipertahankan hingga kini 

dalam konsep siri atau disebut pangadereng diamalkan dengan semangat sipakatau, 

sipakalebbi, dan sipakainge.101 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 menyebutkan bahwa Kabupaten 

Bone memiliki daerah yang luas dan berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II 

bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menelusuri letak 

geografisnya, Kabupaten Bone memiliki batasan wilayah meliputi: 

• Utara Kabupaten Wajo dan Sengkang. 

• Timur Teluk Bone. 

 
 101Situs resmi Kabupaten Bone, BONE.GO.ID. 
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• Selatan Kabupaten Sinjai dan Gowa. 

• Barat Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.  

Jarak tempuh menuju Makassar sebagai ibukota provinsi adalah 174 km. 

Berdasarkan data administrasi pemerintahan, sejumlah 372 desa dan kelurahan 

yang terbagi atas 328 desa dan 44 kelurahan yang tersebar di 27 kecamatan dengan 

luas wilayahnya 4.559 km2. Jumlah penduduk Kabupaten Bone adalah 801.775 jiwa 

dengan deskripsi berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 389.363 orang 

dan perempuan berjumlah 412.412 orang. Keistimewaan Suku Bugis dengan logat 

bahasanya serta lontara aksara yang dimiliki; kekayaan alam yang tersimpan; 

kesenian yang beragam; dan prinsip "Sumange Tealara" atau diartikan "teguh 

dalam keyakinan, kukuh dalam kebersamaan" menjadikan Kabupaten Bone mampu 

mempertahankan eksistensinya sebagai kota beradat bumi Arung Palakka.102  
Gambar 4.1 

Peta Wilayah Kabupaten Bone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 102Situs resmi Kabupaten Bone, BONE.GO.ID. 
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Dianugerahi wilayah yang meliputi kebun dan sawah menjadikan 

Kabupaten Bone sebagian besar menjalankan pekerjaan sebagai petani. Potensi 

yang dimiliki pada kesuburan tanahnya menjadikan Kabupaten Bone kaya akan 

komoditi tanaman unggulan pertahunnya mampu memperoleh:  

1. Kunyit sejumlah 8.365 ton. 

2. Bawang merah sejumlah 26.761 kw. 

3. Pisang sejumlah 271.900 kw 

4. Tebu sejumlah 54.498 ton. 

5. Kakao sejumlah 12.870 ton. 

6. Kopi sejumlah 364 ton. 

7. Kelapa sejumlah 13.037 ton. 

8. Padi sejumlah 764.800 ton. 

9. Jagung sejumlah 121.523 ton.  

Sektor lain yang dijalankan masyarakat Kabupaten Bone adalah bekerja 

sebagai nelayan dan budi daya rumput laut. Menekuni bidang bisnis dan 

perdagangan khususnya kuliner sedang dijalankan para milenial di Kabupaten 

Bone. Bagian kecil lainnya terjun pada birokrasi pemerintahan dan menikmati 

bidang pendidikan.103 

Menelusuri sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA), sebelum 

Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 pada dasarnya telah terbentuk lembaga 

kepenghuluan di nusantara bersamaan dengan terbentuknya Kesultanan Mataram. 

Pada masa kolonial Belanda, lembaga kepenghuluan ini diatur oleh pemerintah 

Belanda dan berada di bawah pengawasan Bupati. Pada masa pemerintahan 

pendudukan Jepang tahun 1943, Indonesia mendirikan kantor Shumubu (KUA) di 

Jakarta. Terpilih menjadi kepala Shumubu wilayah Jawa dan Madura, K.H. Hasyim 
 

 103Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Bone dalam Angka 2021 (Watampone: Katalog 
1102001). 



61 
 

 
 

Asy'ari (pendiri pondok pesantren Teibureng Jombang dan pendiri ormas Nadhatul 

Ulama) menyerahkan pelaksanaan tugas keagamaan pada puteranya K.Wahid 

Hasyid hingga akhir pendudukan Jepang pada bulan agustus 1945. Melalui usulan 

dalam sidang pleno BP-KNIP pada 25-28 November 1945 di Salemba, tokoh-tokoh 

Islam bersatu menginginkan perlu adanya kementerian tersendiri yang mengurusi 

perkara orang Islam. Tepat tanggal 3 Januari 1946 Presiden Soekarno dan 

Mohammad Hatta melalui ketetapan No. 1/S.D. dikumandangkan melalui RRI dan 

disiarkan oleh pers baik dalam maupun luar negeri atas terbentuknya Departemen 

Agama yang kini disebut Kementerian Agama dengan H. Rasjidi BA sebagai 

Menteri Agama yang pertama.104 

Kesempatan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bone pada 27 

kecamatan yang masing-masing memiliki KUA, pada pelaksanaannya dipilih 10 

KUA sebagai lokasi penelitian yang dianggap mampu menjelaskan data Kabupaten 

Bone secara keseluruhan dan mudah di akses meliputi, wilayah Kabupaten Bone 

kota Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan 

Kecamatan Tanete Riattang Barat. Pada arah selatan Kabupaten Bone Kecamatan 

Barebbo, Kecamatan Cina, dan Kecamatan Mare. Di sebelah barat Kecamatan 

Palakka dan Kecamatan Ulaweng. Adapun sebelah utara Kabupaten Bone 

Kecamatan Awangpone dan Kecamatan Tellu Siattinge. Selanjutnya  dipaparkan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 
 104Situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Tabel 4.1 

Gambaran Lokasi Penelitian di Kabupaten Bone 

 

No. Lokasi Penelitian 
Ibukota 

Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(km2) 

Tinggi 

Wilayah 

(Mdpl) 

1 Tanete Riattang Salekoe 23,79 23,00 

2 Tanete Riattang Timur Lonrae 48,88 9,00 

3 Tanete Riattang Barat Macanang 53,68 41,00 

4 Barebbo Apala 114,20 40,00 

5 Cina Tanete Harapan 147,50 42,00 

6 Mare Kadai 263,50 10,00 

7 Palakka Passippo 115,32 114,00 

8 Ulaweng Taccipi 161,67 167,00 

9 Awangpone Componge 110,70 40,00 

10 Tellusiattinge Tokaseng 159,30 40,00 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone) 

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang  

Sebagai jantung dari Kabupaten Bone, Tanete Riattang adalah kecamatan 

terkecil dari 27 kecamatan lainnya yang ada Kabupaten Bone secara keseluruhan. 

Perihal pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagamaan, Kementerian Agama 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan bantuan oleh Kantor Urusan 

Agama (KUA) di kecamatan. Terdiri atas delapan desa/kelurahan, KUA Tanete 

Riattang mengawasi desa/kelurahan Biru, Masumpu, Ta', Manurungnge, 

Watampone, Bukaka, Walannae, dan Pappolo. Jumlah penduduknya yang 

beragama Islam keseluruhan yaitu 49.512 jiwa dengan pembagian laki-laki 

berjumlah 24.249 orang dan perempuan berjumlah 25.263 orang. 
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Letak KUA ini dibatasi pada bagian timur dan barat atau kiri dan kanannya 

adalah perumahan, bagian utara atau berhadapan dengan jalan raya, dan letak 

selatan dibatasi oleh sungai. Kini KUA Tanete Riattang memiliki fasilitas yang 

disediakan meliputi: sudut resepsionis, ruang balai nikah, ruangan penghulu, 

ruangan penyuluh, ruangan administrasi/operator, ruangan Kepala KUA Tanete 

Riattang, dan gazebo sebagai rumah moderasi dan rumah sakinah.105 Sejarahnya, 

lokasi KUA Tanete Riattang pertama kali didirikan pada tahun 1973 di Jalan Yos 

Sudarso yang berdampingan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone 

dan mempunyai ukuran 40 x 13 m2 di atas tanah milik pemerintah kecamatan Tanete 

Riattang. Pada tahun 2017 kemudian dilakukan relokasi yang hingga kini KUA 

Tanete Riattang bertempat di Jalan Sungai Kapuas No. 1 kelurahan Bukaka dengan 

ukuran 60 x 40 m2 di atas tanah milik pemerintah kecamatan Tanete Riattang.106  

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Timur 

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Timur yang mengurusi 

perihal keagamaan masyarakatnya mengawasi delapan desa/kelurahan meliputi, 

Tibojong, Cellu, Bajoe, Lonrae, Toro, Panyula, Waetuwo, dan Pallette. Jarak 

menuju kota adalah sejauh 15 km dengan jumlah penduduk 45.652 jiwa yang 

terdaftar. Sejumlah 45.556 orang menganut Islam, 76 orang percaya pada agama 

Protestan, dan Hindu sebanyak 20 orang.107 Definitifnya KUA kecamatan Tanete 

Riattang Timur bersamaan dengan definitifnya kecamatan Tanete Riattang Timur 

sekitar tahun 1994. Pada tahun yang sama, KUA Tanete Riattang Timur berkantor 

pertama kali di masjid tua Bajoe beralamat di jl. Andi Samparan. Kini KUA Tanete 

 
 105Data Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang. 

 106Andi Mastati (38 tahun), Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang, 
Wawancara, Senin 10 Januari 2022.  

 107Data Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Timur. 
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Riattang Timur berlokasi di jl. Kesehatan No. 8 kelurahan Bajoe dengan luas tanah 

450 m2 dan luas bangunan 347m2.108 

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Barat 

Berdekatan dengan kantor kecamatan dan kelurahan Tanete Riattang Barat, 

Kantor Urusan Agama (KUA) ini berada di jl. Poros Bone-Makassar yang 

bangunannya pertama kali didirikan pada tahun 1981 oleh pemerintah pusat dan 

sekaligus diresmikan pada tahun yang sama. Berdiri di atas tanah hibah 

pemerintahan Kabupaten Bone, Tanete Riattang Barat memiliki batas wilayah yaitu 

sebelah utara kecamatan Awangpone, timur kecamatan Tanete Riattang, sebelah 

selatan dan barat kecamatan Palakka. KUA ini bertanggung jawab atas delapan 

desa/kelurahan meliputi: Macanang, Macege, Bulu Tempe, Jeppe'E, Mattirowalie, 

Majang, Watang Palakka, dan Polewali.  Tata ruang yang dimiliki KUA ini terdiri 

atas: ruangan Kepala KUA, ruang penghulu dan penyuluh, ruang administrasi dan 

tata usaha, perpustakaan, dapur dan kamar mandi.109  

4. Kantor Urusan Agama (KUA)  Kecamatan Barebbo 

Beralamat di jl. Poros Watampone-Sinjai km 09, kecamatan Barebbo  

memiliki wilayah meliputi satu kelurahan yaitu Apala dan 17 desa yaitu 

Cempaniaga, Bacu, Cingkang, Congko, Cinnong, Lampoko, Wollangi, 

Kajaolaliddong, Samaelo, Parippung, Sugiale, Kampuno, Corowalie, Talungeng, 

Barebbo, Watu, dan Kading. Kecamatan ini berbatasan dengan utara Tanete 

Riattang, bagian barat Palakka, sebelah timur Teluk Bone dan Tanete Riattang 

Timur, serta selatan kecamatan Cina. Jumlah penduduk kecamatan Barebbo 

sebanyak 29.947 jiwa yang kesemuanya dalam data catatan sipil beragama Islam. 

Perbandingan jumlahnya yaitu berjenis kelamin laki-laki 14.505 jiwa dan berjenis 

 
 108Hermiati (33 tahun), Pengelola Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete 

Riattang Timur, Wawancara, Jumat 14 Januari 2022. 

 109Data Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Barat. 
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kelamin perempuan 15.442 jiwa.110 Bangunan KUA kecamatan Barebbo pertama 

kali didirikan pada tahun 1980 sekaligus pada tahun yang sama diresmikan. Pada 

tahun 2019 memperoleh dana untuk dilakukan renovasi kantor. KUA kecamatan 

Barebbo secara keseluruhan memiliki luas tanah 572 km2.111 

5. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina 

Bertanggung jawab atas satu kelurahan yaitu Tanete dan 11 desa yaitu 

Arasoe, Abbumpungeng, Cinennung, Tanete Harapan, Lompu, Kawerang, 

Walenreng, Ajang Pulu, Kanco, Awo, dan Padang Loang, kecamatan Cina memiliki 

KUA yang berlokasi di jl. Poros Watampone-Sinjai km 19. Wilayahnya berbatasan 

dengan kecamatan Barebbo di sebelah utara, Sibulue di sebelah selatan, timur 

kecamatan Ponre, dan bagian barat kecamatan Mare. Adapun jumlah penduduk 

keseluruhan KUA kecamatan Cina adalah 26.797 jiwa dengan perbandingan jumlah 

laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Pemeluk agama Islam di 

kecamatan Cina berjumlah 26.773 jiwa dengan berjenis kelamin laki-laki 13.059 

jiwa dan berjenis kelamin perempuan 13.714 jiwa. Beragama Katolik sejumlah 24 

orang, yaitu 11 laki-laki dan 13 perempuan.112  

6. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mare 

Menempuh jarak 37 km menuju kota, Kecamatan Mare memiliki cakupan 

wilayah yaitu kelurahan Padaelo dengan 17 desa yaitu Mattirowalie, Mario, Ujung 

Salangketo, Tellu Boccoe, Mattampawalie, Ujung Tanah, Sumaling, Tellongeng, 

Data, Batu Gading, Cege, Kadai, Lakukang, Pattiro, Lapasa, Karella, dan Lappa 

Upang. Jumlah penduduknya 29.167 jiwa dengan pembagian 14.406 jumlah laki-

 
 110Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo. 

 111Mulawati (49 tahun), Pengelola Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Barebbo, Wawancara, Senin 10 Januari 2022. 

 112Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina. 
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laki dan 14.761 jumlah perempuan.113 Pada tahun 1959 pertama kalinya dikenal 

KUA selatan hadir menaungi dua kecamatan yaitu kecamatan Tonra dan Kajuara. 

Atas wilayah yang luas kemudian dipisah dan berdiri sendiri, termasuk membentuk 

KUA kecamatan Mare.114  

7. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka 

KUA Kecamatan Palakka pada dasarnya adalah kantor baru hasil pecahan 

dari KUA yang berada di bawah naungan Tanete Riattang Barat dan Kecamatan 

Ulaweng. Berdasarkan perkembangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone, 

menuntut perlunya kebijakan pemerintah yang pada tahun 1994 dilakukan 

pemekaran terhadap kecamatan Palakka menjadi dua wilayah kecamatan yaitu, 

kecamatan Tanete Riattang Barat dan kecamatan Palakka.115 Batasan wilayah KUA 

ini adalah sebelah utara kecamatan Awangpone, sebelah selatan kecamatan 

Barebbo, sebelah timur Tanete Riattang Barat, dan sebelah barat kecamatan 

Ulaweng. Penduduk yang terdaftar di wilayah ini berjumlah 25.767 jiwa yang 

dibagi atas 12.435 jumlah laki-laki dan 13.332 jumlah perempuan. Terbentuknya 

bangunan baru KUA Kecamatan Palakka diresmikan pada 10 Desember 2016 oleh 

Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin. Lokasinya berjarak 

12 km dari pusat kota dan membawahi 15 desa yaitu, Cinennung, Siame, Pasempe, 

Ureng, Usa, Mico, Bainang, Pasippo, Tanah Tengnga, Tirong, Mattanetebua, 

Maduri, Melle, Lemoape, dan Panyili.116 

 

 

 
 113Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mare. 

 114Akhmad Fuad Amin (57 tahun), Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Mare, Wawancara, Kamis 13 Januari 2022. 

 115Mustriani (26 tahun), Tenaga Pramubakti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Mare, Wawancara, Kamis 13 Januari 2022. 

 116Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka. 
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8. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulaweng 

Lokasi Kecamatan Ulaweng memiliki jarak menuju kota watampone adalah 

20 km dengan batas wilayah administrasi sebelah utara Kecamatan Amali, timur 

Kecamatan Tellu Siattinge, bagian selatan Kecamatan Palakka, dan barat 

Kabupaten Soppeng. Jumlah penduduknya 27.371 jiwa dengan jumlah laki-laki 

13.101 jiwa dan perempuan 14.270 jiwa. Tanggung jawab kinerja KUA mencakup 

kelurahan Cinnong dan 14 desa meliputi, Lilina Ajangale, Cani Sirenreng, Ulaweng 

Cinnong, Pallawa Rukka, Jompie, Sappewalie, Lamakkaraseng, Mulamenree, Tea 

Musu, Tea Malala, Galung, Tadang Palie,Timusu, dan Manurunge. Tata ruang yang 

tersedia di KUA ini terdiri atas aula kantor, ruang ibadah, ruang arsip, dua ruang 

administrasi, ruangan penghulu, ruangan penyuluh, dan ruangan khusus untuk 

kepala KUA kecamatan Ulaweng.117 Definitif bangunan KUA Ulaweng bersamaan 

dengan definitifnya kecamatan Ulaweng yaitu sekitar tahun 1990. Berdasarkan 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pada 17 Desember 2018 dilakukan 

pembangunan sekaligus diresmikanlah KUA Ulaweng oleh Menteri Agama 

Lukman Hakim Saifuddin.118  

9. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone 

Terdiri atas kelurahan Maccope dan memiliki 17 desa meliputi, Carebbu, 

Cumpiga, Paccing, Lattekko, Matuju, Unra, Kading, Mallari, Kajuara, Jaling, 

Bulumparee, Abbanuang, Lappo Ase, Awolagading, Carigading, Cakkebone, dan 

Mappalo Ulaweng, kecamatan Awangpone memiliki jumlah penduduk sebanyak 

28.583 jiwa dengan dihuni 5.290 kepala keluarga. Jarak tempuh menuju kota sejauh 

 
 117Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulaweng. 

 118Rahmatang (32 tahun), Pengolah Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Ulaweng, Wawancara, Senin 17 Januari 2022. 
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8 km. Batasan wilayah KUA ini adalah sebelah utara dan barat Kecamatan Tellu 

Siattinge, bagian selatan Tanete Riattang, serta bagian timur Teluk Bone.119  

10. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge 

Sebanyak 45.833 jumlah penduduk yang terbagi berdasarkan jenis kelamin 

yaitu perempuan sebanyak 23.666 jiwa dan laki-laki sebanyak 22.167 jiwa 

merupakan data yang terdaftar di kecamatan Tellu Siattinge. Di bawah 

pengawasannya, KUA ini memiliki dua kelurahan yaitu Tokaseng dan Otting serta 

15 desa meliputi, Palongki, Tajong, Ulo, Lanca, Itterung, Mattoanging, Lamuru, 

Waji, Ajjalireng, Sijelling, Lea, Padaidi, Pongka, Lappae, dan Patangnga. Jarak 

tempuh menuju kota adalah 17 km. Wilayah KUA kecamatan Tellu Siattinge 

berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Wajo, sebelah selatan Kecamatan 

Palakka, Awangpone dan Ulaweng. Pada bagian timur bersebelahan dengan 

Kecamatan Cenrana dan sebelah barat Kecamatan Dua Boccoe. KUA kecamatan 

Tellu Siattinge pertama kali didirikan pada tahun 1975. Kini KUA yang berlokasi 

di Jl. Poros Watampone-Sengkang km 18 memiliki kantor yang diresmikan oleh 

Menteri Agama Republik Indonesia bapak Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 

1 November 2017 dengan status tanah milik Kementerian Agama. Perhitungan 

jumlah pemeluk agama di kecamatan Tellu Siattinge yaitu seluruhnya memeluk 

Islam dengan 72 bangunan masjid dan mushollah sebagai fasilitas tempat 

beribadah.120  

Tabel struktur organisasi kerja kesepuluh Kantor Urusan Agama (KUA) di 

Kabupaten Bone yang menjadi lokasi penelitian dijabarkan sebagai berikut:  

 

 
 

 
 119Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone. 

 120Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge. 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi KUA Tanete Riattang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
Abd. Wahid Arif, S.Ag. M.Pd.I. 

PENGHULU 
1. Drs. H. Mappasere 
2. Sultan Saifuddin, S.Ag. 

 
PENYULUH  FUNGSIONAL 

1. Dra. Hidayah 
2. Sitti Rohani, S.Ag. 
3. Hj. Nurhaenah, S.Ag. 
4. Dra. A. Luddu 
5. Fatma Utami Jauharoh 
PENYULUH NON PNS 

17 ORANG 

 

HONORER  
1. Hardiyanti, S.Sos 

2. Haslinda A. 

ADMINISTRASI 
1. Dra. Hj. ST. Fasihah 

2. Fatmawati, S.Pd.I. 
3. Hadriani 
4. Andi Mastati 
5. Hudri, SH. 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TANETE RIATTANG 

JABATAN TERTENTU JABATAN FUNGSIONAL 
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Gambar 4.3 

Struktur Organisasi KUA Tanete Riattang Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
Abdurrahman Riduang, S.Ag. M.HI. 

PENYULUH  
1. Dra. Hj. Asirah 
2. Jafar, S.Ag. 
3. Azizah, S.EI. 

JABATAN TERTENTU 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR 

JABATAN UMUM 

KETATAUSAHAAN & KERUMAHTANGGAAN 
Faizah, A. Ma. 

PENGHULU 
1. H. Wahyuddin, S.Ag. 
2. Drs. Rustang 

PENYUSUN BAHAN URUSAN AGAMA 
Andi Yusni, S.Pd.I 

PENGELOLA URUSAN AGAMA 
Hermiati, S.HI. 

PENGELOLA DATA 
Dra. Raehana 
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Gambar 4.4 

Struktur Organisasi KUA Tanete Riattang Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
H. Ambo Tuo, S.Ag., MH. 

PENGHULU 
1. H. Muhammad Tahir, S.Ag. 
2. Abdul Aziz, S.HI. 

 
PENYULUH  

- Marlia Agsan -Nur Asiah 
- Sitti Naidah  -A. Silvia Wahyuli 
- Haslinda Ilyas -Sitti Nurjannah 
- Khaerlinda Yusuf -Alimuddin 
- Rahmawati  -Abd. Halid 
- Fatmawati  -Muammar Hasri 
- Surtina  -Syamsul Rijal 
- Taufik  -Wahyu Sastra N. 
- Halim  -Salmiah 
-Sahriyani  -Arismayanti 

 

PENYUSUN 
Abdul Kahar, M.SE. 

 
PENGOLAH DATA 

1. Nurhayati, S.Pd.I 
2. Dra. Syamsiah 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT 

ADMINISTRASI 
1. Abd. Azis, S.Sy. 
2. Hj. Nuridah 
3. Irawati 
4. Lisnawati, SH.  
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Gambar 4.5 

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Barebbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
Muhammad Nur, S. Ag., MH. 

PENGHULU 
Drs. Andi Muhammad Akil 

PENYULUH PNS 
1. Sitti Marwa, S.Ag., M.Pd.I 
2. Wahidah L, S.Ag.  
3. Kamasuddin, S.Ag. 

 
PENYULUH NON PNS 

8 Orang 

PELAKSANA 
Penyusun Urusan Agama Islam 

Hj. ST. Fatima A, S.Pd. 
Pramubakti 

1. Muhammad Iqbal 
2. Asma, S.Sos.I 
3. Surianti, SH.  

PENGELOLA URUSAN AGAMA ISLAM 
1. Hj. A. Sahri Muliyani, S.Ag. 
2. Syamsuddin, SE. 

PENGELOLA DATA 
Mulawati, S.Ag. 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BAREBBO 

ADMINISTRASI UMUM 
A. Baharuddin, SH. 
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Gambar 4.6 

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Cina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
Taherong, S.Ag., MH. 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CINA 

JABATAN 
TERTENTU 

JABATAN 
UMUM 

PENGHULU 
Drs. Usman, SH. 

PENYUSUN BAHAN  
URUSAN AGAMA 

H. Sudirman AM, S.Sos.  
PENGELOLA 

URUSAN AGAMA 
Sahara 

KETATAUSAHAAN & 
KERUMAHTANGGAAN 

Faizah, A. Ma. 

PENYULUH  PNS 
ST. Marwah, S.Ag. 
 

PENYULUH NON PNS 
8 Orang 

PENGELOLA DATA 
Suciati, S.Ag. 

PENGELOLA 
KEMASJIDAN 

Andi Agus Salim, S.Sos. 

ADMINISTRASI UMUM 
ST. Husnah, SH. 

PTT 
Nofianti, SE. 

Suryanullah Nur 

PENGELOLA 
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Gambar 4.7 

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
Andi Syarifuddin Darja, S.Ag., MH. 

KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN 
Akhmad Fuad Amin 

PENGHULU  
H. A. Anwar Syamsu 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MARE 

PELAKSANA PERNIKAHAN 
 

ADMINISTRASI PERNIKAHAN 
ST. Sawiyah, S.Ag. 

 
BIMBINGAN PERNIKAHAN 

Syamsuddin, S.Ag. 
 

OPERATOR  
Abd. Musakki, S.Ag.  

PENGELOLA DATA 
 

PELAKSANA STATISTIK 
Kharnaini, S.Ag. 

 
PELAKSANA DOKUMENTASI 

Muhayyang, S.Ag. 

PENYULUH 
5 Orang 
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Gambar 4.8 

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Palakka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
Jamaluddin, S.Ag. 

PENGHULU 
Drs. Marsuki 

PENYULUH PNS 
Zakiah, SH.I. 

 
PENYULUH NON PNS 

8 ORANG 

TATA USAHA & 
KERUMAHTANGGAAN 

1. Kasma Ali, SE. 
2. Kartini  

 
PELAYANAN  KURSUS  CATIN 

H. Sirajuddin, S.Ag. 

HONORER 
1. Maryam, S.Ag. 
2. Nurasia, S.Sos. 
3. Hermini, S.Ag. 
4. Muhammad Darwis 

ADMINISTRASI 
1. Mustriani MP, AMD. 
2. Syamsul Bahri 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PALAKKA 
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Gambar 4.9 

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ulaweng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
H. Muhammad Saleh, S.Pd., M.Pd. 

PENGHULU 
Drs. Abdul Haris PENYULUH  

1. KM. Jumandar, S.Ag., M.Pd.  
2. Sundahari, S.Ag.  

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN ULAWENG 

PELAYANAN PEMBUAT AIW 
Hasmawati 

 
PELAYANAN PENGUKUR ARAH KIBLAT 

Sudirman 
 

PELAYANAN IBADAH SOSIAL 
Rury Asriadi, S.Pd., M.Pd. 

PENYUSUN 
Kurniati Muktar, S.Pd. 

 
PENGOLAH DATA 

Rahmatang, S.Pd.  

PENCATATAN NIKAH 
Darma Daulah Saleh 

 
PELAYANAN 

KURUSUS CATIN 
Saidah, S.Ag. 
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Gambar 4.10 

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Awangpone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
Firman, S.Ag. 

PENGHULU 
Drs. Burhan 

PENYULUH  
1. H. Muhammad Rusli, S.Ag., MH. 
2. Hj. Sitti Aisya, S.Ag. 

PENYUSUN 
Nur Dahlia, S.Sos. 

 
PENGOLAH DATA 

1. Drs. H. Sakka 
2. Hasnidar, SH. 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN AWANGPONE 

ADMINISTRASI 
1. Wafirah 
2. Hasnawati 
3. Sitti  A, Ma. 
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Gambar 4.11 

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tellu Siattinge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 
Sahrudin, S.Ag., MH. 

PENGHULU 
1. H. Sirajuddin, S.Ag. 
2. Drs. Muh. Danial 

PENYULUH  PNS 
Andi Mukhtar, S.Ag. 

 
PENYULUH NON PNS 

9 Orang 

PENYUSUN 
Musdalipa, S.Ag. 

 
PENGOLAH DATA 

1. Marlina Syahrir, S.HI. 
2. Kasturi, S.Ag. 
3. Abd. Rahman K. 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TELLU SIATTINGE 

ADMINISTRASI 
1. Rosmiati Umar 
2. Humriati, S.Sy. 
3. Rusfikal, S.Sy.   
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B. Realisasi Membangun Keluarga Sakinah Oleh Kantor Urusan Agama di 

Kabupaten Bone  

Pernikahan pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi mewujudkan 

kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan dalam bingkai keluarga. Kolaborasi 

antara hukum Islam, hukum yang berlaku di pemerintahan, dan hukum adat yang 

berkaitan dengan pernikahan berjalan beriringan mempengaruhi pola kehidupan 

manusia.  

Upaya mewujudkan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 

berdasarkan aturan yang mendasari pada penelitian yang telah dilaksanakan di 

sepuluh Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi: KUA Tanete Riattang, Tanete 

Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Cina, 

Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ulaweng, Kecamatan 

Awangpone, dan Kecamatan Tellu Siattinge di peroleh hasil yaitu: 1) pengaturan 

pelayanan dan administrasi nikah melalui pencatatan nikah dan rujuk, 2) 

memfasilitasi calon pengantin mempersiapkan pernikahan melalui kursus pra 

nikah, dan 3) penguatan ketahanan keluarga melalui penyuluhan atau pembinaan 

keluarga. Implementasi ketiganya pada sepuluh lokasi penelitian dilaksanakan 

berbeda sesuai hal-hal yang mempengaruhinya.  

1. Pengaturan pelayanan dan administrasi nikah melalui pencatatan nikah 

dan rujuk  

Mewujudkan keluarga sakinah melalui peran KUA terhadap pelayanan dan 

administrasi nikah sebagaimana disampaikan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Ulaweng bahwa: 
Pernikahan adalah tombak peradaban manusia, untuk itu penting 
mempersiapkannya jauh sebelum memasuki waktunya. Calon pengantin 
mesti memantaskan diri dari segi pemahaman agama, mengetahui peran dan 
tanggung jawabnya kelak seperti kegiatan memasak, memuaskan di kasur, 
dan persoalan mendidik anak. Yang tidak kalah penting juga adalah 
melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dan aturan negara yang 
berlaku. Melalui Kantor Urusan Agama, pernikahan yang dicatatkan 
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memberikan peluang membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan. 
Disamping memudahkan kerja pencatatan sipil mendata penduduk, 
kelangsungan keturunan sebagaimana tujuan pernikahan juga mendapatkan 
kejelasan. Praktik nikah yang dilarang juga mengalami hambatan dalam 
pelaksanaannya akibat peran KUA dalam mendata seperti praktik 
pernikahan dini.121 

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang juga mengutarakan 

penjelasannya:  
Pertama kali yang mesti dilakukan dalam rangka mewujudkan keluarga 
sakinah harapan Islam adalah melangsungkan pernikahan yang sah dengan 
mencatatkan di KUA selaku penanggung jawab di daerah. Urgensi 
pencatatan pada dasarnya adalah mengatur peristiwa nikah dan rujuk yang 
terjadi di masyarakat demi kemaslahatan bersama baik perkara 
bersenggama, harta dan kewarisan, atau perkara anak. Calon pengantin 
sebelum ke KUA, sebaiknya melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan 
agar efesiensi waktu dan proses mendaftarkan berkas pernikahannya dapat 
lebih cepat dilakukan pihak kantor.122 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mare menambahkan 

penjelasannya yaitu: 
Keluarga yang dibangun di atas pernikahan yang sah, dicatatkan di KUA, 
memperoleh ridho dan restu dari orang tua, serta pernikahan diniatkan 
semata-mata beribadah pada Allah swt. berkesempatan mewujudkan 
keluarga yang akan dipenuhi kebahagiaan sebagaimana Islam menetapkan 
urgensi pernikahan bagi kehidupan. Dalam hal pencatatan, setidaknya 
memberikan deteksi bagi tidak terlaksananya praktik pernikahan yang 
dilarang seperti pernikahan dini atau pernikahan di bawah tangan.123 

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Barat pada kesempatan 

wawancara menyampaikan: 
Pernikahan dini yang masih saja berlangsung di bawah wilayah pengawasan 
KUA Tanete Riattang Barat, mengantarkan lahirnya permasalahan dalam 
suatu rumah tangga yang dibangun. Salah satunya adalah bagi anak yang 
telah lahir atas pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Batas usia calon 
pengantin perempuan sebagaimana perubahan undang-undang pernikahan 
yaitu 16 tahun menjadi 19 tahun mengindikasikan kondisi yang menyulitkan 
bagi anak dalam menjalankan kelangsungan hidupnya kelak. Pernyataan ini 
dipahami bahwa pendataan pernikahan merupakan aspek yang 

 
 121Abdul Haris (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulaweng, 

Wawancara, Watampone  17 Januari 2022.   

122Abdul Wahid Arif (52 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang, 
Wawancara, Watampone Senin 10 Januari 2022.   

 123Andi Syarifuddin Darja (50 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Mare, Wawancara, Watampone Kamis 13 Januari 2022. 
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mempengaruhi upaya mewujudkan keluarga sakinah, karena sakinah adalah 
terciptanya kedamaian, ketentraman serta kebahagiaan dalam keluarga.124 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timur menambahkan: 

"Sebagaimana praktik pernikahan di bawah tangan atau nikah sirih di Timur, 

harapan pada keluarga sakinah dimulai dengan menertibkan pencatatan nikah".125 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo memaparkan berkaitan 

pelayanan dan pendataan nikah dapat mempengaruhi kualitas pernikahan yang akan 

dibangun, sebagaimana dijelaskan: 
Pencatatan nikah calon pengantin memegang urgensi penting dalam 
pernikahan. Atas data yang jelas, keberlangsungan rumah tangga akan 
menempuh satu tahap yang baik. Sebaiknya dalam pencatatan melengkapi 
ketentuan dan berkas-berkas yang dibutuhkan. Berkas tersebut adalah data 
terbaru kedua calon pasangan yang hendak menikah, identitas orang tua, 
melengkapi berkas dari kantor kelurahan setempat ataupun informasi 
mahar. Bagi calon pengantin dengan kategori tertentu harus menyertakan 
surat izin berdasarkan kepentingan masing-masing seperti: menikah di 
bawah umur 19 tahun melampirkan surat izin dispensasi menikah dari 
pengadilan agama, calon pengantin anggota TNI/Polri melampirkan surat 
izin menikah dari komandan kepada satuan, akta cerai dari pengadilan 
agama bagi calon pengantin yang berstatus duda/janda cerai, suami yang 
hendak berpoligami melampirkan surat izin dari pengadilan agama, dan bagi 
calon berstatus Warga Negara Asing (WNA) melampirkan surat 
izin/keterangan untuk menikah dari kedutaan besar negara yang 
bersangkutan di Indonesia disertai terjemahan resminya. Hal ini 
dimaksudkan untuk meminimalisir masalah-masalah yang tidak diharapkan 
pada pencatatan pernikahan.126 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka, Kecamatan 

Awangpone, dan Kecamatan Tellu Siattinge juga berpendapat bahwa praktik 

pernikahan yang terjadi di wilayahnya baik pernikahan dini maupun pernikahan 

yang belum dicatatkan di KUA dan masih berlangsung di masyarakat perlu diatasi 

dengan pencatatan nikah  yang baik demi keamanan masa depan keluarga yang 

dibangun oleh pernikahan.  

 
 124Ambo Tuo (53 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Barat, 

Wawancara, Watampone Senin 10 Januari 2022.    

 125Abdurrahim Riduang (46 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang 
Timur,  Wawancara, Watampone Jumat 14 Januari 2022.    

 126Muhammad Nur (49 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo, 
Wawancara, Watampone Senin 10 Januari 2022.   
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Usia calon pengantin berdasarkan wawancara di sepuluh KUA Kabupaten 

Bone yang mewakili terhitung sebagai berikut. 
 

Tabel 4.2 

Usia Pernikahan di KUA Kabupaten Bone 

 

No Nama KUA 
Rata-rata Usia 

Perempuan Laki-laki 

1 Tanete Riattang 21 21 

2 Tanete Riattang Timur 19 29 

3 Tanete Riattang Barat 19 25 

4 Kecamatan Barebbo 20 27 

5 Kecamatan Cina 20 25 

6 Kecamatan Mare 22 25 

7 Kecamatan Palakka 19 27 

8 Kecamatan Ulaweng 22 25 

9 Kecamatan Awangpone 19 29 

10 Kecamatan Tellu Siattinge 19 26 

(sumber: Data hasil wawancara di KUA) 

Memperhatikan rata-rata usia yang mencatatkan pernikahannya di KUA bila 

merujuk tabel di atas, jumlah usia berjenis kelamin laki-laki rata-rata berada pada 

usia 25-26 tahun. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan adalah rata-rata 

berusia 20 tahun.  

Perihal syarat dan ketentuan yang berlaku, peneliti mengujungi Kantor 

Urusan Agama Tanete Riattang mewakili sembilan KUA lainnya, dipaparkan yang 

harus diperhatikan dalam mendaftarkan pernikahan sebagai berikut: 
Calon pengantin sebelum ke KUA, sebaiknya melengkapi berkas-berkas 
yang dibutuhkan agar efesiensi waktu dan proses mendaftarkan berkasnya 
dapat lebih cepat dilakukan pihak kantor.  
1. Siapkan berkas terbaru calon pasangan yang hendak menikah, meliputi: 

fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran 
masing-masing calon serta fotokopi kartu tanda penduduk kedua 
orangtua (jika masih hidup); pas foto berlatar biru dengan ukuran 2x3 
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sejumlah empat lembar, 3x4 sejumlah dua lembar, dan 4x6 sejumlah satu 
lembar beserta softcopynya; dan fotokopi kartu tanda penduduk wali 
nikah (jika walinya bukan ayah kandung mempelai perempuan. 

2. Melengkapi berkas di kantor kelurahan setempat meliputi: surat 
pengantar untuk menikah (N1) dan surat permohonan untuk menikah 
yang ditujukan kepada kepala KUA/penghulu (N2). Surat persetujuan 
kedua calon pengantin (N4), surat izin orang tua untuk calon pengantin 
di bawah umur 21 tahun (N5), surat keterangan kematian suami/istri (N6) 
bagi calon pengantin berstatus duda/janda mati, surat keterangan mahar 
(jika mahar/sompa berupa tanah, rumah, sawah, dan kendaraan). Bila 
calon pengantin berasal dari luar maka perlu rekomendasi nikah dari 
KUA tempat domisili.  

3. Pendaftaran kehendak nikah sebaiknya dilaksanakan minimal 10 hari 
kerja sebelum akad nikah. Selanjutnya pemeriksaan berkas oleh petugas 
KUA meliputi verifikasi data dan kelengkapan rukun nikah. Bagi berkas 
yang lolos oleh petugas KUA memberikan slip pembayaran biaya nikah 
untuk ditransfer melalui Bank (jika pernikahan dilaksanakan di luar 
ketentuan KUA).  

4. Bukti pembayaran kemudian dikembalikan pada petugas KUA dan 
selanjutnya mengikuti kursus calon pengantin. 

5. Pelaksanaan akad nikah disertai dengan penyerahan buku nikah pada 
pihak yang telah resmi menjadi pasangan suami istri.127  

Perihal pendaftaran kehendak nikah, lebih lanjut dijelaskan salah satu 

penghulu yang pada dasarnya sama dengan argumentasi sembilan KUA lainnya 

yaitu:  
Bagi calon pengantin dengan kategori tertentu harus menyertakan surat izin 
berdasarkan kepentingan masing-masing seperti: menikah di bawah umur 
19 tahun melampirkan surat izin dispensasi menikah dari pengadilan agama,  
calon pengantin anggota TNI/Polri melampirkan surat izin menikah dari 
komandan kepada satuan, akta cerai dari pengadilan agama bagi calon 
pengantin yang berstatus duda/janda cerai, suami yang hendak berpoligami 
melampirkan surat izin dari pengadilan agama, dan bagi calon berstatus 
Warga Negara Asing (WNA) melampirkan surat izin/keterangan untuk 
menikah dari kedutaan besar negara yang bersangkutan di Indonesia disertai 
terjemahan resminya.128 

Bagian syarat dan ketentuan nikah yaitu pada perkara biaya pernikahan, 

kesepuluh KUA lokasi penelitian menerapkan biaya nikah sebagaimana telah 

ditetapkan yaitu, bila akad nikah dilangsungkan di KUA maka biayanya Rp. 0 alias 

gratis. Namun bila dilangsungkan di luar KUA maka dikenakan biaya Rp. 600.000. 

 
 127Mappasere (60 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang, 

Wawancara, Senin 10 Januari 2022.  

 128Ambo Tuo (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Barat, 
Wawancara, Senin 10 Januari 2022.  
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Melakukan kegiatan wawancara secara random pada masyarakat di wilayah 

cakupan kecamatan Tanete Riattang, salah satunya pasangan yang telah 

mendaftarkan pernikahannya pada April 2020 yaitu Andi Sumange Alam dan Andi 

Rina Haerani. Kini telah resmi menjadi pasangan suami istri dan telah dianugerahi 

calon anak pertamanya berusia tujuh bulan. Mempertanyakan pelayanan KUA 

selama proses pendaftaran nikah, pasangan ini menjelaskan: 
Mengurus berkas keduanya dikerjakan selama 3 hari kerja. Nama ayah dari 
sang calon istri mengalami perbedaan data di kartu tanda penduduk yang 
lama dan baru. Perbedaannya terdapat pada kata "A. Mappajanci" di KTP 
yang lama dan menjadi acuan data sang calon istri sejak bangku sekolah 
dasar hingga ijazah sarjana. Sedangkan setelah menikah lagi, nama ayahnya 
berubah menjadi "Andi Mappajanci Amier". Setelah berkas diverifikasi 
selama 30 menit dan dinyatakan lulus, keduanya kemudian membayar biaya 
nikah karena menikah di rumah sejumlah Rp. 600.000 dan mengatur jadwal 
kursus calon pengantin pada petugas yang telah ditunjuk.129  

Perkara biaya bagi pelaksanaan tugas penghulu menikahkan di luar KUA, 

disampaikan beberapa penghulu memperoleh hasil tambahan "amplop" secara 

sukarela yang sering diterima dikarenakan niat pemberian atas lokasi yang berada 

di pelosok dan akses masuknya kurang mendukung. Diantara sepuluh lokasi 

penelitian, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Palakka, Kecamatan 

Tellu Siattinge, dan Kacamatan Awangpone berdasarkan wawancara peneliti 

mengindikasikan terjadinya grativikasi dalam pelaksanaan nikah di luar KUA.   

Mengikutsertakan peran teknologi dalam melaksanakan tugas pendaftaran 

dan pencatatan kehendak nikah, di KUA Tanete Riattang mengalami 

perkembangan di bandingkan sembilan KUA lain sebagaimana disampaikan: 
Bersama dengan kampus IAIN Bone jurusan hukum keluarga dalam 
kegiatan kuliah kerja nyata di KUA Tanete Riattang memberikan inovasi 
yaitu, kini pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi 
berbasis android yang telah dirilis. Pendayagunaan hp dalam aktivitas harian 
setiap manusia meningkatkan semangat para mahasiswa mencari alternatif 
yang mampu mengefektifkan waktu dan efesiensi kerja.130 

 
 129Andi Sumange Alam (26 tahun), Wawancara,di Kelurahan Biru, Senin 17 Januari 2022.   

 130Wahid Arif, wawancara (52 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete 
Riattang, Wawancara, Senin 10 Januari 2022. 



85 
 

 
 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina menyikapi persoalan 

pelaksanaan akad nikah disampaikan bahwa: 
Pelayanan pada pelaksanaan akad nikah oleh warga Kecamatan Cina dan 
sepertinya hampir seluruh masyarakat Kabupaten Bone menginginkan 
terjadinya di luar KUA. Menyelenggarakan pernikahan di luar KUA 
dilandasi atas pemahaman yang melekat di masyarakat bahwa menikah di 
KUA adalah mereka yang dianggap hamil sebelum menikah sehingga tidak 
ingin diketahui pernikahannya. Alasan lain bahwa nilai sakral pelaksanaan 
akad nikah menjadikan orang tua mengabadikan momen spesial di rumah 
pribadi.131 

Pada KUA Tanete Riattang Barat, Kecamatan Palakka, Kecamatan 

Ulaweng, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Mare, Kecamatan Awangpone dan 

Kecamatan Tellu Siattinge bersepakat bahwa alasan yang sama  yaitu menikah di 

dalam KUA dianggap sebagai pasangan yang telah berzina dan hamil duluan 

sebelum sah pernikahannya. Sudut pandang yang berbeda terjadi di KUA Tanete 

Riattang Timur terhadap pelaksanaan akad, kenyataan yang ada disampaikan 

penghulunya:  

Kurangnya tingkat pendidikan di Bajoe dan sekitarnya, menguatkan prinsip 
masyarakatnya bahwa selama pernikahan mampu mengurangi pengeluaran 
maka itu lebih baik, termasuk akad nikah di KUA secara gratis. Buktinya 
adalah sepanjang tahun 2021 terdapat 410 pasangan menikah di KUA dan 7 
pasangan lainnya menikah di luar KUA.132 

Argumentasi yang disampaikan beberapa KUA mewakili lokasi penelitian 

di Kabupaten Bone bahwasanya pengaturan pelayanan dan administrasi nikah 

melalui pencatatan nikah dan rujuk merupakan langkah awal menuju pembentukan 

keluarga sakinah dan memiliki urgensi terhadap dunia pernikahan. Beberapa 

kemaslahatan yang akan ditimbulkan yang mampu mengantarkan diwujudkannya 

keluarga sakinah dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan seperti, pengakuan 

 
 131Taherong (52 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, 

Wawancara, Watampone Kamis 13 Januari 2022.   

 132Rustang, (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Timur, 
Wawancara, Jumat 14 Januari 2022.  
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terhadap pernikahan di mata agama dan negara serta pendataan peristiwa nikah dan 

rujuk yang terjadi di Kabupaten Bone melalui Kantor Urusan Agama kecamatan. 

Pada mekanisme pelaksanaannya, proses online hanya dilakukan di KUA 

Tanete Riattang dan sembilan lainnya masih secara manual pada urusan 

pendaftaran dan pencatatan pernikahan. Biaya dalam pernikahan juga masih terjadi 

grativikasi di beberapa lokasi penelitian yaitu dari sepuluh, empat diantaranya 

masih diberlakukan. Usia hendak menikah di KUA Kabupaten Bone rata-rata 

menginjak 19 tahun perempuan dan laki-laki 26 tahun ke atas yang diselenggarakan 

di luar KUA.  

2. Memfasilitasi calon pengantin dengan mempersiapkan pernikahan 

melalui kursus pra nikah 

Mewujudkan keluarga sakinah oleh KUA juga dilakukan dengan 

menjalankan kursus pra nikah. Dilatarbelakangi maraknya terjadi pernikahan dini 

dan kekerasan di dalam rumah tangga, poligami yang sewenang-wenang terhadap 

perempuan serta beberapa alasan lain yang berkaitan maka atas rumusan 

Kementerian Agama dilakukanlah pembekalan calon pengantin yang disajikan 

dalam bentuk kursus.  Ibarat membangun rumah yang kokoh, diperlukan pondasi 

dan tiang penyangga yang kuat. Begitu pula dengan membangun keluarga, 

mempersiapkan bekal sebelum menikah menjadi kekuatan dalam mewujudkan 

rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 

Kualifikasi yang mempuni kepada para penghulu dan penyuluh terhadap 

perkara yang berkaitan dengan pernikahan melalui pelatihan yang senantiasa 

mengalami perbaikan sesuai dengan tuntunan dan kondisi di masyarakat 

mengantarkan penyelenggaraan kursus pra nikah tidak memberikan ruang bagi 

imam desa atau tokoh yang berpengaruh dalam pelaksanaan pernikahan. Namun 

berbeda di KUA Tanete Riattang Barat, Kecamatan Palakka, Kecamatan 
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Awangpone, dan Kecamatan Tellu Siattinge. Ketiga KUA ini menyampaikan 

bahwa kedudukan imam desa masih berpengaruh dalam proses pernikahan di 

masyarakatnya.  

Pada KUA Tanete Riattang Barat dipaparkan: 
Pernikahan dini yang masih menjadi tren di wilayah KUA ini terjadi 
disebabkan oleh kehadiran imam desa dan keturunannya yang secara turun 
temurun menjadi pelopor melaksanakan pernikahan dini di tengah 
masyarakat di kampung. Upaya preventif telah disuguhkan dan komunikasi 
lain demi menyelamatkan rumah tangga yang di bangun tidak melalui 
pencatatan dahulu menjadikan pihak KUA bekerja keras mengingatkan 
pada jalur toll imam desa dan juga penerangan pada masyarakat.133 

Pada KUA Kecamatan Palakka dan Kecamatan Awangpone, penjelasan 

yang sama disampaikan bahwa eksistensi imam desa masih mendapat ruang akibat 

cukup tingginya pernikahan dini di KUA ini berlangsung. 

Sebagaimana juga dikatakan oleh KUA Kecamatan Tellu Siattinge: 
Kepercayaan masyarakat masih sangat tinggi terhadap imam desa. 
Meskipun dalam aturan prosedur pernikahan ruang akses yang dimiliki oleh 
imam desa sudah tidak ada lagi, pada KUA ini mengupayakan kemaslahatan 
dalam pernikahan. Jika orang tua mempelai menginginkan imam desa 
mengatarkan anaknya dalam proses pencatatan sampai pada tahap 
menikahkan anaknya, kami pihak KUA menyetujui dan tetap menjadi 
pengawas dalam proses akad yang hendak dilakukan.134 

Menyikapi progres kursus pra nikah bagi calon pengantin, disampaikan oleh 

Kepala Seksi bagian Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama 

Kabupaten Bone tahun 2017-2021 yang kini dimutasi menjadi Kepala Seksi 

Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bone bahwa: 
Pada pelaksanaannya, kursus pra nikah dijalankan dalam dua versi yaitu, 
secara mandiri oleh KUA dan terkadang bekerjasama dengan KUA lain atas 
perintah Kementerian Agama bidang Bimbingan Masyarakat Islam 
(BIMAS) dengan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) oleh BP4. 
Pelaksana yang telah ditunjuk pada pembimbingan keluarga sakinah melalui 
kursus pra nikah telah dibekali materi-materi yang mempuni melalui 
pelatihan dan seminar. Mereka adalah penghulu dan penyuluh di KUA. 
Kompetensi yang dimiliki setiap pelaksana kursus pra nikah senantiasa 

 
 133Muhammad Tahir (42 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang 

Barat, Wawancara, Senin 10 Januari 2022.  

 134Sirajuddin (54 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu 
Siattinge, Wawancara, Senin 17 Januari 2022.   
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dikembangkan berdasarkan kondisi masyarakat untuk menjawab hal baru 
yang muncul.135 

Perkara model pembimbingan kursus pra nikah yang diterapkan, isi 

materinya, dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan di setiap KUA adalah 

berbeda-beda. Model pembimbingan yang dimaksud pada KUA di Kabupaten Bone 

sebagai berikut. 

KUA Tanete Riattang melalui kepala kantor menjelaskan: 
Kursus pra nikah menggunakan metode ceramah dan diskusi secara 
bergantian dalam setiap satu jam pelaksanaannya. KUA Tanete Riattang 
dalam kursus pra nikah bila menerapkan standar yang telah ditetapkan pada 
pembimbingan mewujudkan keluarga sakinah, satu hari saja tidak cukup. 
Persoalan agama, persoalan pengelolaan rumah tangga, kesiapan menjadi 
suami istri bahkan siap menjadi orang tua tidak cukup hanya dipaparkan 
dalam hitungan jam. Realitanya, pelaksanaan kursus pra nikah di KUA 
Tanete Riattang adalah 2 jam. Bacaan sholat dan mengetes bacaan al-Qur'an 
serta hafalan yang dimiliki laki-laki sebagai calon imam rumah tangga 
ditekankan pada kursus pra nikah.  Pemberian seluruh nafkah pada istri dan 
suami yang mengawasi disampaikan KUA ini atas dasar tanggung jawab 
urusan rumah tangga merupakan tugas istri dan suami hanya menjadi 
pengingat dengan mengawasi kerjanya. Komunikasi yang baik juga perlu 
diberlakukan sebagaimana dikatakan segala persoalan dalam rumah tangga 
dapat terselesaikan bila komunikasi yang jelas diterapkan antara suami dan 
istri. Pola asuh dan memperhatikan tumbuh kembang anak dengan prinsip 
ajaran Islam seperti sejak hamil mendengarkan murottal mengaji, 
menguatkan prinsip tauhid sejak dini, membiasakan berbicara maupun 
berprilaku dengan baik, serta mengajarkan sholat mulai di waktu 
kecilnya.136 

KUA Tanete Riattang Timur menjalankan kursus pra nikah dikatakan: 
Model yang diberlakukan pada kursus pra nikah di KUA Timur adalah 
kolaborasi ceramah dan persentase menggunakan bantuan layar proyektor. 
Bahasan tentang pernikahan disajikan semenarik mungkin dalam rangka 
memaksimalkan pembinaan calon pengantin. Hal ini dilakukan karena 
kondisi  kurang baik di KUA Timur dari segi karakter manusianya, latar 
belakang pendidikan yang rata-rata hanya tamatan SMA bahkan SD, serta 
bentukan sosial ekonomi masyarakatnya, maka proses pelaksanaan 
pernikahan membutuhkan kekuatan oleh perangkat KUA Tanete Riattang 
Timur dalam bertugas. Dalam menjalankan kursus pra nikah, KUA ini 
membutuhkan waktu selama tiga jam pada satu pasangan. Penyampaian 
materi pada kursus pra nikah lebih kepada kesiapan menjadi imam rumah 
tangga bagi laki-laki yaitu pemahaman agama. Pengelolaan keuangan juga 
menjadi titik berat pembahasan dan tata cara mengolah emosional melalui 

 
 135A Taufik Raden (42 tahun), Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Bone, Wawancara,  Rabu 5 Januari 2022. 

 136Abdul Wahid Arif (52 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang, 
Wawancara, Senin 10 Januari 2022. 
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komunikasi yang baik. Perihal masalah reproduksi, berhubungan seksual 
dengan bacaan-bacaan sebagaimana Nabi laksnakan disampaikan di KUA 
ini.137 

KUA Tanete Riattang Barat pada kesempatan wawancara mendeskripsikan 

kursus pra nikah dijalankan dengan cara yaitu: 
Praktik pelaksanaan pernikahan dini yang marak di KUA Tanete Riattang 
Barat mengindikasikan perlunya kursus pra nikah dilangsungkan selama 
tiga jam. Menggunakan metode ceramah, KUA Barat menjelaskan 
persoalan reproduksi berkaitan dengan hubungan intim dan harapan penuh 
keberkahan sangat ditekankan oleh KUA ini melalui doa-doa Nabi. 
Persoalan nafkah dan peruntukannya juga disampaikan panjang lebar 
dengan memberikan gambaran dari segi kebutuhan dan keinginan harus 
dibedakan. Menjalankan peran masing-masing dengan baik, seperti 
kewajiban istri pada perkara makan dan segala perlengkapan suami yang 
mesti dipenuhi dan begitupun sebaliknya, suami memberikan hak istri pada 
urusan menggauli dengan baik serta memfasilitasi serta ridho atas 
pendidikannya demi melahirkan generasi sholeh/sholehah.138 
 
 

KUA Kecamatan Barebbo menjalankan kursus pra nikah dipaparkan yaitu: 
KUA Kecamatan  Barebbo melaksanakan kursus pra nikah selama dua jam 
dengan menggunakan konsep tanya jawab dengan calon pengantin. Hal ini 
diterapkan karena dianggap mampu menguatkan interaksi dan lebih mudah 
untuk memberikan penjelasan berkaitan pernikahan. Bekal pemahaman 
yang disampaikan pihak KUA melalui kursus pra nikah mampu membuka 
wawasan dan pola pikir sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. 
Kesiapan hal-hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga dan pertengkaran 
yang akan mewarnai setiap harinya serta cara menyelesaikannya, persoalan 
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, menyertakan prinsip agama 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban disampaikan KUA ini pada kursus 
pra nikah.139 

KUA Kecamatan Cina mendeskripsikan kursus pra nikah yang 

diselenggarakan: 
Kecamatan Cina membutuhkan waktu dalam melaksanakan kursus pra 
nikah adalah selama dua jam. Metode yang digunakan pada penyampaian 
kursus pra nikah adalah metode ceramah yang diselingi tanya jawab dengan 
calon pengantin. KUA Kecamatan Cina menyelenggarakan kursus pra nikah 
dengan menyampaikan pentingnya mempelajari sunnah nabi dalam 
menjalankan pernikahan sebagai bekal membangun rumah tangga. 
Memperhatikan pada perkara pelaksanaan sholat dan bacaan al-Qur'an calon 

 
 137Rustang (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Timur, 

Wawancara, Jumat 14 Januari 2022. 

 138Muhammad Tahir (51 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang 
Timur, Wawancara, Senin 10 Januari 2022. 

 139Muhammad Nur (49 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo, 
Wawancara, Senin 10 Januari 2022.  
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pasangan khusus laki-laki yang akan menjadi imam rumah tangga, kesiapan 
menjalankan hak dan kewajiban suami istri kelak, pengelolaan sumber 
pendapatan rumah tanggam, serta cara mendidik anak disampaikan KUA ini 
pada kursus pra nikah.140 

KUA Kecamatan Mare melalui kepala kantor mengatakan:  
Kursus pra nikah menggunakan metode ceramah dan diselingi diskusi tanya 
jawab dengan mengumpulkan 2-3 pasangan dalam satu kali pelaksanaan. 
Durasi waktu yang diperlukan dalam memberikan kursus pra nikah adalah 
tiga jam yang biasanya dimulai pada pukul 08.00 dan berakhir pukul 11.00 
siang. Mengetes perihal bacaan al-Qur'an dan pelaksanaan sholat menjadi 
hal pertama yang dipertanyakan. Persoalan kesanggupan nafkah sang calon 
suami terhadap calon istri juga beserta teknik pengelolaannya penting 
dijelaskan. Hak dan tanggung jawab juga dikupas cukup lengkap oleh 
pelaksana kursus pra nikah. Pengelolaan emosional dengan konsep siri yang 
harus di jaga di Suku Bugis melalui komunikasi yang baik dijelaskan pula 
oleh pelaksana kursus pra nikah. Terakhir, proses berhubungan seksual 
sebagaimana Nabi lakukan terhadap istrinya dalam memperoleh keberkahan 
serta pola mendidik anak dijelaskan singkat dalam kursus pra nikah.141 

KUA Kecamatan Palakka menyikapi kursus pra nikah yang diberlakukan 

dengan menjelaskan: 
KUA Kecamatan Palakka menggunakan metode ceramah yang diselingi 
tanya jawab dengan calon pengantin dalam melaksanakan kursus pra nikah. 
Kursus pra nikah berlangsung selama dua jam bagi satu pasangan. Mengetes 
pada perkara sholat dan bacaan al-Qur'an dipertanyakan dalam kursus pra 
nikah di KUA ini. Memaparkan kiat-kiat mengelolah emosional baik marah, 
kecewe, sedih dan perasaan lain terhadap pasangan dengan menemukan cara 
berkomunikasi yang tepat. Pelaksanaan kewajiban terhadap pasangan dan 
perolehan hak serta menghabiskannya sesuai kebutuhan rumah tangga 
dijelaskan singkat dalam kursus pra nikah.142  

KUA Kecamatan Ulaweng melalui kepala kantor menyampaikan: 
Pemilihan metode bimbingan pada kursus pra nikah di KUA Kecamatan 
Ulaweng bergantung pada pendidikan terakhir calon pengantin. Bila 
mempuni cukup dilangungkan tanya tanya jawab atau menjelaskan dengan 
singkat inti dari pernikahan membutuhkan saling pemahaman dan 
komunikasi yang baik terhadap pasangan. Namun bila tidak bersekolah 
maka dilakukan kursus pra nikah dengan memberikan pencerahan melalui 
ceramah oleh penghulu dengan durasi waktu maksimal dua jam.143 

 
 140Taherong (52 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, 

Wawancara, Kamis 13 Januari 2022.  

 141Andi Syarifuddin Darja (50 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Mare, Wawancara, Watampone Kamis 13 Januari 2022. 

 142Jamaluddin (48 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka, 
Wawancara, Senin 17 Januari 2022.   

 143Abdul Haris (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulaweng, 
Wawancara, Senin 17 Januari 2022. 
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KUA Kecamatan Awangpone pada kesempatan wawancara 

mendeskripsikan kursus pra nikah dijalankan dengan cara yaitu: 
KUA Kecamatan Awangpone menyelenggarakan kursus pra nikah selama 
tiga jam lamanya dengan menerapkan metode ceramah dan diselingi diskusi 
tanya jawab. Praktik nikah di bawah tangan dan pernikahan dini yang terjadi 
di KUA ini mengindikasikan perlunya kerja lebih giat pelaksana nikah 
dalam meminimalisir pelaksanaannya. Kondisi kurangnya perhatian pada 
kursus pra nikah oleh masyarakatnya menjadikan Kecamatan Awangpone 
mempertanyakan kesiapan calon suami melalui pelaksanaan sholat dan 
mengetes baacaan al-Qur'an. Pentingnya memahami peran terhadap 
pasangan dan melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga kelak 
dipaparkan cukup baik oleh pelaksana kursus pra nikah. Pengelolaan 
keuangan dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan diperjelas 
dalam kursus pra nikah di KUA ini. Menggauli istri dengan baik dan berbagi 
doa-doa sampai pada kiat-kiat mengawetkan hubungan intim agar tetap 
harmonis dijelaskan KUA ini".144 

KUA Kecamatan Tellu Siattinge melaksanakan kursus pra nikah dengan 

menyampaikan: 
Praktik pelaksanaan pernikahan dini yang juga banyak terjadi di KUA Tellu 
Siattinge memahami perlunya kursus pra nikah dilangsungkan di KUA ini 
selama maksiaml dua jam dan menggunakan metode ceramah yang diselingi 
diskusi dengan calon pasangan yang hendak menikah. Materi yang 
disampaikan pada kursus pra nikah adalah mengokohkan prinsip agama 
dalam membina rumah tangga. Segala permasalahan yang menimpa suatu 
rumah tangga bila dikembalikan pada aturan agama maka akan memperoleh 
jalan keluar dan penyelesaian. Persoalan mandi wajib dan berhubungan 
intim dengan cara-cara baik juga dijelaskan dalam kursus pra nikah. Perkara 
nafkah yang senantiasa menjadi tolok ukur pertengkaran dijelaskan cukup 
baik oleh pelaksana kursus pra nikah dalam pengelolaannya".145 

Argumentasi yang disampaikan beberapa KUA mewakili lokasi penelitian 

di Kabupaten Bone bahwasanya pelaksanaan peran KUA yang berkaitan dengan 

pembimbingan keluarga sakinah telah dilaksanakan dengan baik yang memaparkan 

indikator keluarga sakinah meliputi pemahaman agama, pelaksanaan hak dan 

kewajiban suami istri, serta edukasi terkait reproduksi. Bahasa komunikasi juga 

mesti dibangun dalam rumah tangga. Kursus pra nikah yang disampaikan oleh 

KUA pada kesimpulannya merupakan upaya paling efektif dalam mewujudkan 

 
 144Firman (49 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone, 

Wawancara, Rabu 19 Januari 2022. 

 145Sirajuddin (54 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu 
Siattinge, Wawancara, Senin 17 Januari 2022. 
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keluarga sakinah. Bekal yang diperoleh dari kursus pra nikah setidaknya membuka 

wawasan dan pola pikir calon pengantin sebelum memperoleh kenyataan dalam 

rumah tangga. 

Pada mekanisme pelaksanaannya, Kantor Urusan Agama (KUA) di 

Kabupaten Bone dari sepuluh lokasi, wilayah Tanete Riattang dan Kecamatan Mare 

maksimal dalam pelaksanaan kursus pra nikah. Kecamatan Ulaweng, Kecamatan 

Barebbo, dan Kecamatan Cina menempati urutan selanjutnya dalam menjalankan 

kursus pra nikah di Kabupaten Bone. Tanete Riattang Timur, Tanete Riattang Barat, 

Kecamatan Palakka, Kecamatan Awangpone, dan Kecamatan Tellu Siattinge dalam 

pelaksanaan kursus pra nikah masih jauh dari harapan. 

3. Penguatan ketahanan keluarga melalui penyuluhan atau pembinaan 

keluarga 

Tugas pokok dan fungsi kehadiran penghulu dan penyuluh di Kantor Urusan 

Agama (KUA) pada dasarnya adalah mendukung pada proses urusan pernikahan. 

Penghulu bekerja dengan fokus pelayanan nikah dan penyuluh bekerja dengan 

fokus menyangkut penerangan agama Islam termasuk di dalamnya pembinaan 

keluarga sakinah. Pada Pelaksanaan tugasnya khusus pada pembinaan keluarga 

sakinah, penghulu bukan hanya mengurusi pendataan dan menikahkan calon 

pengantin, namun juga memiliki kesempatan memberikan nasehat sebelum 

memasuki fase rumah tangga. Bagi penyuluh, pembentukan majelis ta'lim dan 

melakukan kerjasama dengan instansi yang berkaitan pernikahan seperti 

pemberdayaan perempuan dan dinas kesehatan setempat sangat penting 

menentukan keberhasilan penyuluhan. Program Kementerian Agama yang 

menggalakkan pentingnya moderasi beragama juga menjadi peluang membersamai 

penyuluhan terhadap perwujudan keluarga sakinah. Penguatan ketahanan keluarga 
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melalui peran penghulu dan penyuluh disampaikan beberapa Kantor Urusan Agama 

di Kabupaten Bone sebagai berikut.  

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang menjelaskan: 
Eksistensi penghulu di KUA ini sebelum melaksanakan akad nikah adalah 
memberikan penasehatan pada calon pengantin yang hendak menikah. Bagi 
penyuluh, penyampaian pentingnya membina keluarga sakinah dengan 
prinsip-prinsip Islam dilakukan melalui majelis ta'lim yang telah dibentuk 
sebelumnya. Penyampaian informasi-informasi berkaitan rumah tangga 
kepada ibu-ibu dimaksudkan untuk mampu disampaikan lagi kepada anak-
anaknya di rumah. Gazebo yang teduh telah dibangun di samping kantor 
juga diharapkan dengan mudah menyampaikan pentingnya moderasi 
beragama dan juga mempersiapkan keluarga yang ideal sebagaiamana 
harapan Islam.146  

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Timur menyampaikan: 
Pegawai penyuluh fungsional dan penyuluh non PNS di KUA Tanete 
Riattang Timur berjumlah 17 orang. Pada pelaksanaan tugasnya, 
penyuluhan yang disampaikan berbeda-berbeda sesuai tanggung jawab 
yang telah diamanahkan kepala KUA pada penyuluh. Amanah penyuluhan 
yang mesti disampaikan seperti, persoalan produk halal, zakat dan wakaf 
serta harta lainnya, perkara buta aksara yang masih banyak di wilayah timur 
Kabupaten Bone, masalah radikalisme, atau pembinaan keluarga sakinah. 
Dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluhan di KUA ini termasuk 
penyuluhan pembinaan keluarga sakinah, inovasi yang dilakukan KUA di 
Tanete Riattang Timur adalah memberi keterbukaan pada masyarakat dan 
memfasilitasi dengan dibuatkan ruangan/ aula konsultasi bagi yang 
memiliki permasalahan terhadap rumah tangga. Dua minggu sekali 
menjalankan penyuluhan, hasil dari pembinaan keluarga sakinah diyakini 
penyuluh bahwa setidaknya membuka wawasan dan pola pikir orang tua 
dalam menyikapi kehidupan sekarang anak remaja dan tindakan yang mesti 
diminimalisir seperti berpacaran dengan bebas, hubungan laki-laki dan 
perempuan yang tidak lagi memiliki batasan, bahkan lebih jauh menlakukan 
hubungan di luar pernikahan yang sah. Kekhawatiran ini selanjutnya 
mengantarkan orang tua yang mengikuti penyuluhan sadar akan pentingnya 
keluarga dibangun dengan prinsip-prinsip Islam bagi anak.147 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina memaparkan: 
Pada pembinaan keluarga sakinah terkhusus pada bimbingan keluarga 
sakinah, penyuluhan disampaikan melalui beberapa cara, yaitu: 1) 
penyuluhan melalui majelis ta'lim yang telah dibentuk. Ibu sebagai sekolah 
pertama keluarga dan sasaran penyuluhan mengantarkan pemaparan  hal-
hal yang berkaitan keluarga dan rumah tangga akan lebih mudah 
diimplementasikan oleh ibu kepada anak-anaknya. 2) bekerjasama dengan 
beberapa sekolah baik sekolah menengah pertama/ sederajat maupun 

 
 146Sitti Rohani (39 tahun), Penyuluh Fungsional di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete 

Riattang, Wawancara, Senin 10 Januari 2022. 

 147Muhammad Basir (35 tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang 
Timur, Wawancara, Jumat 14 Januari 2022.  
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sekolah menengah atas/ sederajat. Kondisi mental anak sekolah yang belum 
stabil memberikan peluang penyuluhan di kalangan remaja lebih efektif 
dengan terjun langsung berbaur dan disajikan secara menarik. Materi yang 
disampaikan seperti pentingnya menjaga kesehatan, perlunya 
mempersiapkan pernikahan, pentingnya pendidikan dengan prinsip Islam 
yang kokoh, kemampuan berbisnis dan mandiri secara finansial.148  
 
 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo menambahkan bahwa: 
Pembinaan keluarga sakinah oleh penyuluh dilakukan dengan bekerjasama 
beberapa instansi dalam mendukung program keluarga ideal dari sudut 
agama dan negara seperti penyuluhan dan pembinaan bersama dengan 
Kementerian/ Dinas kesehatan setempat atau sejenisnya dalam rangka 
meminimalisir angka pernikahan dini, bahaya HIV/AIDS, dan lain 
sebagainya. Bersama Dinas pemberdayaan perempuan setempat atau 
sejenisnya dalam rangka mengajarkan perlunya mendidik anak dengan baik 
dari segi fisik maupun psikis, serta mencegah banyaknya terjadi kekerasan 
dalam rumah tangga di Kabupaten Bone.149 

Mengajukan pertanyaan seputar peran KUA sebagai wadah konseling 

pernikahan setelah akad, disampaikan beberapa KUA sebagai berikut. 

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang mengatakan bahwa: 
Pasangan yang telah menikah dalam setahun 3-4 pasangan pernah 
berkunjung ke KUA Tanete Riattang dalam rangka meminta nasihat atas 
permasalahan rumah tangganya dan setelah penuh pertimbangan dan 
keyakinan atas masukan kepala KUA sekaligus penghulu berhasil 
memperbaiki rumah tangganya.150 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina juga sempat menjelaskan: 
Kehadiran KUA di Cina diketahui mampu menjadi tameng dalam 
melaksanakan konseling di tengah masyarakat setelah akad nikah 
berlangsung. Setidaknya dalam setahun tedapat kurang dari lima pasang 
suami istri berkunjung ke KUA ini guna memperoleh nasehat dan 
pertimbangan terhadap keretakan rumah tangga yang sedang terjadi. Pada 
hasilnya diserahkan kepada kedua mempelai dan pihak KUA hanya 
menjalankan tugas pada upaya pembinaan.151  

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mare mengatakan bahwa: 

 
 148Ahmad Syaltut (35 tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agam (KUA) Kecamatan Cina, 

Wawancara, Kamis 13 Januari 2022.  

 149Kamasuddin (50 tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo, 
Wawancara, Senin 10 Januari 2022.   

 150Mappasere (60 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang, 
Wawancara, Watampone Senin 10 Januari 2022.  

 151Muhammad Syaltut (35 tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Cina, 
Wawancara, Kamis 13 Januari 2022. 
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Peran KUA sebagai wadah konseling atau tempat berkonsultasi atas 
masalah yang telah dialami atau hanya untuk memperoleh informasi terkait 
pernikahan terbuka lebar untuk seluruh masyarakat. Biasanya mereka yang 
bermasalah berkunjung dengan ditemani imam desa sehingga beberapa dari 
seluruh yang datang, mampu mempertahankan rumah tangganya.152 

    Argumentasi yang disampaikan beberapa KUA mewakili lokasi 

penelitian di Kabupaten Bone bahwasanya penguatan ketahanan keluarga melalui 

peran penghulu dan penyuluhan dalam pembinaan keluarga menjadi salah satu 

upaya mewujudkan keluarga sakinah. Penghulu maupun penyuluh hadir sebagai 

pendukung merealisasikan peran KUA terhadap perwujudan keluarga harapan 

Islam. Menjadi salah satu topik pembahasan dalam penyuluhan masyarakat Islam 

memberikan gambaran bahwa keluarga adalah lembaga pertama kehidupan 

manusia yang perlu penguatan dan perhatian khusus akibat dampak yang akan 

dipengaruhi di berbagai aspek kehidupan.   

C. Pengaruh Pelaksanaan Program  Kursus Pra Nikah dalam Menekan Angka 

Perceraian 

Perceraian yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Bone khusus pada 

10 lokasi penelitian yang dipilih, penyebab perceraian disebabkan beberapa alasan 

sebagaimana dirangkum berikut. 

1. Pertengkaran terhadap perkara rumah tangga 

Salah satu perkara dalam rumah tangga yang menjadi pergulatan utama 

pasangan suami istri adalah tanggung jawab terhadap finansial yang diperoleh. 

Keluarga mesti mengelolah pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga 

karena mempengaruhi perwujudan keluarga sakinah dan mengupayakan ketahanan 

rumah tangga. Antara keinginan dan kebutuhan yang dihiasi perdebatan untuk 

menentukan skala prioritas yang perlu dipenuhi dalam keluarga, tidak jarang 

mengawali ketidaksesuaian dan mengantarkan pada pertengakaran pasangan suami 

 
 152Andi Syarifuddin Darja (50 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Mare, Wawancara, Watampone Kamis 13 Januari 2022.  
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istri. Bila tidak mampu diselesaikan atau kurang mengaplikasikan strategi 

pemecahan masalah akan berdampak pada perpisahan rumah tangga. 

Kursus pra nikah yang diselenggarakan KUA pada upaya pembinaan dan 

menasehati pasangan yang menikah, persoalan nafkah adalah topik utama yang 

mesti dipaparkan. Beberapa argumentasi disampaikan KUA sebagai lokasi 

penelitian di Kabupaten Bone sebagai berikut.  

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang menjelaskan: 
Pada dasarnya, urusan rumah tangga dikelola oleh istri termasuk perkara 
nafkah keluarga. Pada penyampaian kursus pra nikah, pengelolaan nafkah 
disampaikan bergantung atas kesepakatan bersama calon pengantin. Hal ini 
karena tidak jarang bila perempuan yang memegang sepenuhnya nafkah 
akan terbuai keinginan yang banyak dibandingkan skala prioritas kebutuhan 
yang mesti dipenuhi. Laki-laki juga senantiasa harus memegang uang 
sendiri dalam menjalankan aktivitasnya. Kebutuhan-kebutuhan dadakan 
seringkali membutuhkan persiapan finansial. Untuk itu, sebagai wilayah 
yang berada di kota kecamatan, perkara nafkah dibicarakan terlebih dahulu 
dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama.153  

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mare mengungkapkan:  
Nafkah dan mahar adalah dua kewajiban laki-laki (calon suami) terhadap 
perempuan (calon istri). Perkara nafkah bersifat wajib yang dimaksud 
adalah memberikan sesuai kapasitas kita mencari harta itu bukan ditentukan 
oleh pekerjaan dan jumlahnya untuk memberikan nafkah. Itu perlunya 
setiap perempuan utamanya harus banyak bersyukur atas apa yang diperoleh 
laki-laki atau suaminya kelak. Baiknya pendapatan dan pengeluaran rumah 
tangga mesti berada di bawah pengelolaan perempuan. Urusan dapur, 
urusan keperluan rumah tangga seperti biaya token listrik, urusan 
kelengkapan suami, untuk keperluan anak, untuk biaya umum seperti acara 
pernikahan, aqiqah atau selamatan rumah baru mesti diatur oleh perempuan 
dengan penuh pertimbangan.154  

Perkara lain dalam rumah tangga yang seringkali menjadi pertengkaran 

adalah pola kebiasaan di masyarakat yang masih berlangsung. Sebagaimana 

dipaparkan atas hasil wawancara di KUA Kabupaten Bone dan masyarakat yang 

sempat ditemui berikut.  

Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Timur mengatakan: 

 
153Mappasere (60 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang, 

Wawancara, Watampone Senin 10 Januari 2022. 

 154Andi Syarifuddin Darja (50 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Mare, Wawancara, Watampone Kamis 13 Januari 2022. 
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Tingkat pendidikan yang rendah dan karakter emosional masyarakat 
Kabupaten Bone bagian timur mengantarkan pada kebiasaan yang sangat 
sulit untuk ditinggalkan meskipun setelah menikah. Bermabuk-mabukan 
dengan meminum tuak atau minuman sejenisnya yang mengandung alkohol 
dan memabukkan. Kondisi yang seperti ini mengantarkan ketidakmampuan 
seorang istri untuk memahami lebih lama suaminya. Kekerasan dalam 
rumah tangga yang diperoleh istri setelah mabuk dan mempengaruhi 
pengeluaran rumah tangga akibat membeli minuman memabukkan menjadi 
alasan banyak perceraian terjadi di Timur.155  

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone juga mengatakan: 
Pernikahan yang berlangsung akibat perjodohan pernikahan dini 
mengantarkan kesiapan finansial calon pasangan belum matang. Menikah 
dengan pertimbangan ketakutan orang tua pada perzinahan mengantarkan 
anak laki-laki yang dinikahkan sebagian besar belum mampu menafkahi 
secara maksimal dan masih mengandalkan harta orang tua. Kondisi ini 
menguatkan pihak laki-laki atau suami bersifat bermalas-malasan dalam 
mencari nafkah. Desakan kebutuhan dan beberapa keinginan yang tidak 
terpenuhi yang berlanjut perselisihan yang terus menerus berlangsung 
membawa pada ketidaksanggupan istri meneruskan hubungan rumah 
tangga. Apalagi bila telah ada anak dari hasil pernikahan.156  

Insial A.P (perempuan), salah satu masyarakat di Tanete Riattang Barat 

menyampaikan: 
Pernikahan saya yang bertahan kurang lebih satu tahun dengan inisial A 
(laki-laki) harus berhenti di tengah jalan. Alasan saya mengajukan 
perceraian di pengadilan agama adalah seringnya mantan suami saya 
melakukan kekerasan ketika pulang dari bermabuk-mabukan. Sudah dua 
kali saya diperlakukan demikian. Dan yang terakhir ketika orang tua saya 
datang berkunjung di rumah. Persoalan belum mandirinya suami saya juga 
menguatkan alasan saya bercerai. Masih mengandalkan harta orang tua dan 
bermalasan mencari nafkah menjadikan saya tidak bisa berpangku tangan 
dengan orang tua.157 

Insial R.T (laki-laki), salah satu masyarakat di Tanete Riattang Timur 

menyampaikan:  
Pernikahan saya dengan inisial A.D.F. (perempuan) yang telah berjalan tiga 
tahun. Pada tahun pertama pernikahan saya, percekcokan hampir setiap hari 
terjadi. Usia muda dari istri menjadikan tidak ada kestabilan dalam 
menanggapi suatu hal. Bertempat tinggal masih bersama orang tua baik dari 
orang tua istri maupun dari orang tua saya memberikan kemudahan dengan 
nasehat-nasehat yang senantiasa disampaikan orang tua. Pada suatu 
kejadian, saya tidak lagi sanggup menerima kenyataan, mencoba 
berkunjung ke teman yang juga paham ilmu keluarga. Darinya saya 

 
 155Rustang (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Timur, 
Wawancara, Jumat 14 Januari 2022.   

 156Firman (49 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone, 
Wawancara, Rabu 19 Januari 2022 

 157Inisial A.P. (21 tahun), Mahasiswi, Wawancara, Kamis 20 Januari 202.  
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diarahkan berkomunikasi dengan temannya lagi yang bekerja sebagai 
penyuluh di KUA Kecamatan Cina. Penuh banyak pertimbangan yang 
disampaikan, inti dari masalah dalam rumah tangga saya adalah diselesaikan 
dengan keterbukaan satu sama lain dan komunikasi yang jelas. Setelah itu, 
saya mengusahakan untuk menganggap perbedaan dan permasalahan dalam 
rumah tangga sebagai bentuk mendewasakan diri menjadi kepala 
keluarga".158 

2. Kehendak menikah yang didaftarkan pada KUA adalah akibat perjodohan 

orang tua, sementara sedang menjalin hubungan pacaran dengan orang lain 

Pada akhirnya, demi taat dan patuh terhadap orang tua, menyetujui 

pernikahan akibat perjodohan dan berniat untuk bercerai dalam rangka menikah 

lagi dengan kekasih hati banyak terjadi di Kabupaten Bone. Sebagaimana data dari 

Pengadilan Agama Watampone, selingkuh adalah alasan terbanyak setelah 

pertengkaran terus-menerus yang terjadi dan faktor ekonomi akibat perceraian. 

Satu narasumber ditemukan di Kecamatan Ulaweng Inisial H.Y 

menyampaikan: 
Bertemu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulaweng, inisial H.Y. 
(perempuan) sedang mengurus pernikahannya. Ternyata sebelumnya telah 
menikah dengan inisial I (laki-laki/mantan suaminya kini) selama 1 bulan 
tanpa bersentuhan dan berpisah. Mengikuti kemauan orang tua demi 
dianggap taat kemudian pernikahan atas perjodohan di setujui. Namun karen 
adanya pernjanjian dengan kekasihnya, sang calon suami baru menunggu 
perceraian. Pertemuan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Ulaweng adalah inisial H.Y. (perempuan) sedang mengurus berkas 
pernikahan dengan inisial S. (laki-laki).159  

Menelusuri dampak atas pelaksanaan program kursus pra nikah terhadap 

angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Bone, beberapa KUA di kecamatan 

masih berlangsung jenis praktik pernikahan di bawah tangan, pernikahan usia dini, 

dan perjodohan yang masih mewarnai dunia pernikahan menganggap batas usia 

pernikahan bukan penghalang melaksanakannya. Hal ini karena kelonggaran pada 

dispensasi nikah atas kemauan orang tua calon pengantin dan isbat nikah oleh 

Pengadilan Agama. Mempertanyakan kinerja KUA di Kabupaten Bone, peneliti 

 
 158Inisial R.T. (26 tahun), Bisnis Online, Wawancara, Jumat 14 Januari 2022. 

 159Insial H.Y. (24 tahun), D.II Kesehatan, Wawancara, Senin 17 Januari 2022.  
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melontarkan pertanyaan di sepuluh KUA kecamatan mengenai pengaruh kursus pra 

nikah terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Bone.  

KUA Tanete Riattang yang bertitik di tengah kota, memiliki karakteristik 

masyarakat yang bersifat terbuka dan menerima hal baru serta di dukung 

penggunaan  teknologi, pada kesempatan akses yang ada pada KUA untuk 

mengoptimalkan kinerjanya dalam mewujudkan keluarga sakinah dan menekan 

angka perceraian. Kontribusi media sosial khusus Whatsapp memudahkan para 

pelaksana kursus pra nikah dengan peserta kursus pra nikah dalam meneruskan 

upaya menasehati terkait perkara rumah tangga. Penjelasan dari KUA Tanete 

Riattang berisikan: 
Memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang hendak menikah adalah 
kebahagiaan batin yang tiada tara. Mereka yang telah saya bimbing kursus 
pra nikah sudah seperti anak sendiri. Buktinya adalah hingga saat ini, 
seringkali mereka meminta nasehat dan mempertanyakan solusi dari perkara 
dalam rumah tangganya melalui panggilan seluler atau WhatsApp. Dan jika 
saya sedang tidak sibuk, akan saya layani dan berikan pemahaman 
sebagaimana kemampuan.160  

KUA Tanete Riattang Timur yang berada di pesisir Teluk Bone yang 

terkenal salah satu wilayahnya adalah kampung bajo. Karakteristik masyarakatnya 

sebagian besar masih kurang mendapatkan perhatian dalam bidang pendidikan 

(buta aksara), mental hidup hanya untuk mencari penghasilan dengan bekerja 

sebagai nelayan, dan tingginya sifat individualisme menjadikan dalam pelaksanaan 

kursus pra nikah di KUA ini sangat mempengaruhi calon pasangan yang hendak 

menikah dalam mewujudkan keluarga sakinah dan sekaligus mengupayakan tidak 

terjadinya perceraian. Sebagaimana diungkapkan dari KUA Tanete Riattang Timur 

bahwa: 
Terbelakangnya tingkat pendidikan, dalam hal ini hanya sampai pada taraf 
sekolah menengah pertama bahkan hanya taman sekolah dasar menjadikan 
pelaksanaan kursus pra nikah berpengaruh dan fokus pada pembimbingan 
agama seperti pengajaran pelaksanaan sholat dan membaca al-Qur'an 
khusus bagi laki-laki yang hendak menjadi imam keluarga. Memahamkan 

 
 160Wahid Arif (52 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang, 

Wawancara, Senin 10 Januari 2022. 



100 
 

 
 

persoalan hak dan kewajiban menjadi hal yang utama dijelaskan. 
Peruntukkan harta, tugas yang wajib dilaksanakan dengan baik, dan 
dedikasi pentingnya bersekolah digalakkan oleh pelaksana kursus pra nikah 
di Timur.161 

KUA Tanete Riattang Barat menyikapi kehadiran kursus pra nikah 

mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah dan menekan angka perceraian 

adalah hal yang sangat benar. Diungkapkan: 
Praktik nikah di bawah tangan dan praktik nikah di usia dini yang disetujui 
oleh orang tua menjadikan pendataan kurang baik di Kecamatan Tanete 
Riattang Barat. Ruang kekuasaan yang masih dipegang oleh Imam Desa 
yang berkelanjutan pada generasinya. Melalui penyuluh yang telah 
ditugaskan, edukasi persoalan pernikahan mampu menjadi bekal 
mempersiapkan pernikahan harapan Islam. Pada pelaksanaan kursus pra 
nikah, kekuatan penghulu bukan hanya menikahkan atau "mappakawing" 
tetapi juga menyodorkan nasehat dan kiat-kiat menggapai keluarga sakinah 
bagi calon pengantin. Keberhasilan kursus pra nikah di KUA ini mampu 
menekan praktik pernikahan di bawah tangan dan pernikahan usia dini 
melalui pencatatan yang lebih ketat namun belum mampu mengalahkan 
jumlahnya".162 

KUA Kecamatan Barebbo menjelaskan pengaruh kursus pra nikah terhadap 

keluarga sakinah sekaligus penekan angka perceraian oleh KUA Kecamatan 

Barebbo disampaikan: 
KUA Kecamatan Barebbo memandang kursus pra nikah cukup memberikan 
pengaruh bagi calon pengantin dalam memberikan pemahaman. Fase 
edukasi pernikahan yang dijelaskan sejalan dengan kondisi masyarakat dan 
gejala yang terjadi pada perkara pernikahan. Hukum pelaksanaan kursus pra 
nikah yang bersifat keharusan menjembatani para calon kursus pra nikah 
yang masuk dalam wilayah KUA ini banyak tidak mengikuti pelaksanaan 
kursus pra nikah".163 

KUA Kecamatan Cina meninjau keberadaan pelaksanaan kursus pra nikah 

dinilai memiliki pengaruh dalam mewujudkan keluarga sakinah dan membantu 

menekan angka perceraian. Dikatakan: 
Kursus pra nikah cukup memberikan pengaruh dengan adanya dukungan 
dari penyuluh dan penghulu. Edukasi agama dengan disajikan secara 
menarik diterapkan oleh KUA ini agar lebih mudah untuk dipahami. 

 
 161Abdurrahim Riduang (46 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang 
Timur,  Wawancara, Jumat 14 Januari 2022.    

 162Ambo Tuo (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Barat, 
Wawancara, Senin 10 Januari 2022.   

 163Muhammad Nur (49 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barebbo, 
Wawancara, Watampone Senin 10 Januari 2022.    
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Menyertakan pantun dan hal-hal yang berbau humor diupayakan oleh 
pelaksana KUA Kecamatan Cina".164 

KUA Kecamatan Mare menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kursus 

pra nikah memberikan peluang bagi suatu rumah tangga yang hendak dibangun 

dengan mudah mewujudkan keluarga sakinah dan sekaligus menjadikan perceraian 

sulit terjadi. Hal ini disampaikan dengan argumentasi: 
Latar belakang bekerja sebagai petani dalam hal ini mengerjakan lahan 
milik orang lain, dan sebagian lainnya berbanding pada bidang pendidikan 
dalam wilayah yang mencakup 17 desa/kelurahan menggambarkan kondisi 
pola pikir yang dimiliki oleh masyarakatnya. Melaksanakan kursus pra 
nikah banyak memberikan pengaruh mewujudkan keluarga sakinah dan 
sebagai penekan angka perceraian. Waktu yang cukup panjang melakukan 
pembimbingan dan respon masyarakatnya pada kursus pra nikah saling 
menguatkan program mencapai kehendak keluarga sakinah yang 
diharapkan. Secara otomatis bila hal demikian terjadi, angka perceraian 
mampu diminimalisir.165 

   KUA Kecamatan Palakka melihat kehadiran lembaga ini simpang siur 

dengan instansi Pengadilan Agama yang ada di Kabupaten Bone seperti dijelaskan: 
Pada dasarnya, menjawab pertanyaan seputar pengaruh hadirnya KUA 
sebagai penekan angka perceraian bisa dikatakan ambigu. Kontradiksi 
antara hadirnya KUA mewujudkan keluarga sakinah dan Pengadilan Agama 
dengan salah satu  tugas pokok dan fungsi yang di emban yaitu pelayanan 
isbath nikah. Harapan besar terhadap KUA dalam menyongsong 
terwujudnya keluarga yang ideal dan sesuai tuntunan syariat seakan sia-sia 
saja dengan permberlakuan isbat nikah di Pengadilan, apalagi  bila 
dilaksanakan sidang keliling. Isbat nikah  seakan memberikan ruang dan 
cela untuk memudahkan orang-orang ynag hendak menikah dan tidak 
memenuhi persyaratan seperti batas usia, menjadikan orang tua turut 
mengambil peran dengan mengizinkan anaknya menikah dulu melalui jalur 
imam desa, nanti ketika memenuhi batas usia ditentukan, mau tidak mau 
pengadilan akan memenuhi tuntunan dalam mengesahkan perkawinan. 
KUA hanya bisa mengupayakan secara ketat penerimaan berkas sebelum 
mendaftar pernikahan calon pengantin dan mengupayakan kursus pra nikah 
yang mampu diaplikasikan kelak dalam rumahn tangga.166 

 
 164Taherong (52 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, 
Wawancara, Watampone Kamis 13 Januari 2022.   

 165Andi Syarifuddin Darja (50 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Mare, Wawancara, Watampone Kamis 13 Januari 2022. 

 166Jamaluddin (48 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka, 
Wawancara, Senin 17 Januari 2022.   
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   KUA Kecamatan Ulaweng pada kesempatan berwawancara terhadap 

perkara pengaruh kursus pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah dan 

menekan angka perceraian dipaparkan berikut: 
Mengulas hadirnya KUA dalam membentuk keluarga ideal adalah 
manifestasi dari usaha menurunkan angka perceraian. Meskipun sifatnya 
mengharuskan, keinginan para calon pengantin begitu antusias untuk 
mengikuti kursus pra nikah yang diselenggarakan KUA. Dari respon baik 
masyarakat juga menstimulus pelaksana kursus pra nikah dalam 
menjalankan tugasnya. Dampaknya, materi yang dipaparkan secara tidak 
sadar juga menjadi mudah untuk diperoleh dan kelak diaplikasikan peserta 
kursus pra nikah dalam rumah tangga.167 

   KUA Kecamatan Awangpone menilai hadirnya lembaga ini sangat 

mempengaruhi perwujudan keluarga sakinah dan sekaligus menjadi alternatif 

penekan angka perceraian. Dikatakan: 
Praktik perjodohan di KUA ini yang kian digemari masyarakatnya, 
menjadikan imam desa memiliki peran penting dalam proses pernikahan. 
Ketegasan aturan yang telah diatur oleh Kementerian Agama dalam 
pencatat pernikahan menjadi salah satu solusi yang terus dipertahankan. 
Kursus pra nikah yang bersifatnya mengahruskan diikuti menjadi usaha 
KUA dalam membantu masyarakatnya khusus di Awangpone mengurangi 
pernikahan yang lemah diterjang perceraian.168 

   KUA Kecamatan Tellu Siattinge mengungkapkan partisipasi KUA dalam 

mewujudkan keluarga sakinah menghasilkan tingkat perceraian yang rendah di 

wilayahnya. Hal ini bilamana sejalan antara aturan, perangkat kerja KUA dan 

kesadaran masyarakat. Dikatakan pengaruh program KUA terhadap perwujudan 

keluarga sakinah dan menekan angka perceraian yaitu: 
Kunci membangun rumah tangga adalah agama yang kokoh. KUA 
Kecamatan Tellu Siattinge yang berlokasi cukup jauh dari pusat kota 
Kabupaten Bone menggambarkan kondisi masyarakatnya dengan taraf 
pendidikan yang lemah serta jaringan dan teknologi yang kurang baik untuk 
di akses menjadi bagian kecil alasan lemahnya perkembangan di wilayah 
Tellu Siattinge. KUA adalah ujung tombak memulai pembentukan  karakter 
generasi, perihal pernikahan yang didambakan maka setiap menjadikan 
paras wajah yang indah menjadi kriteria. Perkara harta selanjutnya yang 
menjadi alasan terbesar perceraian terjadi. Keturunan juga menjadi kriteria 
yang pada Suku Bugis sangat ditinggikan dibanding hal yang lain atau 

 
 167Abdul Haris (53 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulaweng, 
Wawancara, Senin 17 Januari 2022.   

 168Firman (49 tahun), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awangpone, 
Wawancara, Rabu 19 Januari 2022.  
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istilahnya sekufu. Bila agama adalah tujuan akhir dan sandaran kita 
mengarungi bahtera rumah tangga, maka ketiga lainnya adalah penunjang. 
Maka jika berbicara soal kursus pra nikah, pengamalan prinsip agama yang 
senantiasa disampaikan dilakukan dalam rangka agama mampu menopang 
segala hal di kehidupan, termasuk perkara rumah tangga.169 

Simpulan permasalahan kedua diperoleh hasil bahwa program kursus pra 

nikah oleh KUA memberikan pengaruh dalam perwujudan keluarga sakinah 

sekaligus menekan angka perceraian meskipun belum mampu mengalahkan 

jumlahnya. Penyampaian materi memenuhi indikator keluarga sakinah meskipun 

belum mencapai tingkat maksimal. Pada perkara agama, kesiapan menjadi calon 

imam keluarga dipertanyakan minimal mampu dengan baik menjalankan ibadah 

sholat dan fasih bacaan al-Qur'annya. Persoalan nafkah dan pengelolaan keuangan 

adalah hal penting yang mesti dikomunikasikan. Hubungan seksual yang menjadi 

alasan pernikahan berlangsung juga menjadi tolok ukur penjelasan KUA. 

Memperkenalkan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri 

disampaikan KUA di Kabupaten Bone.  

Pada pelaksanaannya, KUA Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, 

Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan Ulaweng, Kecamatan Awangpone 

dan Kecamatan Barebbo melalui program pembinaan keluarga berpengaruh pada 

upaya mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka perceraian. KUA lainnya 

masih terbatas pada upaya pemahaman pernikahan. 

D. Telaah Maqasid Syariah Terhadap Perwujudan Keluarga Sakinah 

Pembinaan keluarga sakinah melalui program yang disampaikan KUA pada 

dasarnya mengantarkan kemaslahatan pada dunia pernikahan. Pernikahan adalah 

perintah untuk menyempurnakan setengah dari agama. Atas pernikahan mampu 

melahirkan sejumlah hukum dan pembaruan dalam kehidupan seseorang. Maqasid 

syariah atau maksud diperintahkan syariat  terhadap lima unsur pokok yang mesti 

 
 169Sirajuddin (54 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu 
Siattinge, Wawancara, Senin 17 Januari 2022. 
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dijaga dan dipelihara terdiri atas memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

keturunan, memelihara akal dan memelihara harta pada perkara pernikahan bersifat 

dharuriyat atau penting untuk dilaksanakan. Keberhasilan lahirnya kualitas manusia 

sangat dipengaruhi pola yang terbentuk dalam keluarga sebagai lembaga pertama 

pendidikan. 

Pada porsi memelihara agama, pernikahan hadir sebagai bentuk 

melaksanakan ibadah bagi umatnya. Menjalankan peran sebagai suami istri yang 

didalamnya diterapkan hak dan kewajiban, kemudian menjadi ibu bapak, mendidik 

dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak pada prinsipnya dijalankan 

dengan memperhatikan ajaran agama. Pengamalan Islam dalam satu rumah tangga 

merupakan solusi yang ampuh memelihara agama. Aturan yang telah 

disempurnakan sebelum Islam dan setelah datangnya Islam, hubungan laki-laki dan 

perempuan menjadi memiliki porsi masing-masing dan saling mendukung. Dua 

keluarga yang menyatu menjadi satu akibat pernikahan, mengantarkan hubungan 

yang baik dan keberhasilan silaturahmi dibangun berdasarkan prinsip ajaran Islam. 

Memelihara Jiwa adalah aspek yang mendasari pernikahan dilangsungkan. 

Tujuan dari pernikahan Islam adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, 

warahmah. Maksudnya adalah ketentraman dan kedamaian, perasaan bahagia, dan 

penuhnya kasih sayang yang lahir dari sebuah pernikahan mengantarkan jiwa dalam 

anggota keluarga baik ibu, bapak, maupun anak-anak mampu merasakan 

kenikmatan secara rohani. Menjadi wadah mencurahkan segala keluhan pasangan 

atas kehidupan setidaknya memberi penawar dari lelahnya fisik dan akal bekerja. 

Memelihara keturunan adalah utama yang diterapkan oleh Allah dan 

Rasulnya terhadap disyariatkannya pernikahan. Akibat pernikahan setidaknya 

memperoleh manfaat seperti: 1) perzinahan akan terhindar dan mendorong 
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penjagaan terhadap keturunan umat Islam dan 2) teraturnya nasab setelah menikah 

mengantarkan tatanan kehidupan di masyarakat menjadi jauh lebih baik. 

Pembentukan keluarga dengan implementasi maqasid syariah dilakukan 

melalui lahirnya keluarga sakinah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

difokuskan, maqasid syariah terhadap pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan 

manusia dijelaskan berikut.  

1. Upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui pengaturan pelayanan 

dan administrasi pencatatan nikah dan rujuk diketahui maqasid syariah  

Analisis pada pernikahan yang mengandung perjanjian atau akad yang 

sangat kuat, tidak hanya berpengaruh dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami 

istri, tetapi juga berpengaruh dan menimbulkan akibat hukum lainnya seperti status 

anak, masalah harta bersama, atau perkara kewarisan. Olehnya itu, pernikahan 

dianggap  menyempurnakan ibadah manusia. Atas fungsi yang strategis pernikahan 

bagi kehidupan manusia, terdapat enam asas pernikahan meliputi: 1) membentuk 

keluarga bahagia dan kekal, 2) sah bila dilaksanakan berdasarkan norma hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan sebagaimana perundang-

undangan yang berlaku, 3) memiliki asas monogami, 4) prinsip calon pasangan 

suami istri matang jiwa dan raga untuk menikah, 5) mempersulit perceraian, dan 6) 

hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam pernikahan.  

Pada konstruksi fikih klasik, mempertanggungjawabkan keabsahan 

pernikahan oleh para ulama dirumuskan rukun dan syarat pernikahan. Perihal 

peristiwa pernikahan dapat diketahui melalui kehadiran saksi dan pesta pernikahan 

yang diselenggarakan sebagai bukti yang cukup memadai atas kebenaran 

pernikahan. Olehnya itu, pencatatan pernikahan tidak memperoleh perhatian 

khusus dalam kajian fikih. Larangan menulis selain al-Qur'an dan hadis serta 

kuatnya hafalan para ulama Islam menjadi alasan pencatatan pernikahan tidak 
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dijelaskan secara terperinci. Berbeda dengan masyarakat modern saat ini, 

permasalahan dunia pernikahan yang semakin luas, pelaksanaannya juga sudah 

dilakukan antara negara yang berbeda dan aturan sistem ketatanegaraan yang 

berbeda pula. Ditambah lagi keberlakuan administrasi pada aktifitas manusia 

sehari-hari, maka diperlukan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak yang 

ditimbulkan pernikahan melalui ijtihad.  

Maqasid syariah pencatatan pernikahan terhadap pemeliharaan agama 

adalah melindungi kesucian pernikahan dan secara khusus melindungi status 

perempuan dalan rumah tangga. Pemeliharaan keturunan yang didalamnya 

melindungi pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan akal bahwa unifikasi hukum akan 

menertibkan pernikahan di masyarakat dan menjawab tuntutan zaman pada konsep 

fikih tradisional. Legalitas pernikahan melalui pencatatan mengantarkan jelasnya 

perkara harta baik hak maupun kewajiban manusia seperti harta bersama sebagai 

bentuk pemeliharaan harta. 

2. Upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui program kursus pra 

nikah diketahui maqasid syariah 

Pemeliharaan kelima unsur pokok sebagaimana maksud syariah dalam 

kursus pra nikah dijabarkan pada aspek pendidikan, aspek keberagamaan, aspek 

ekonomi, aspek sosiologis dan sosial budaya, aspek psikologis, dan aspek biologis. 

Dalam konteks keluarga, menjaga agama dapat dilakukan dengan tindakan 

seperti memberi contoh ibadah yang baik untuk anggota keluarga dan menanamkan 

prinsip tauhid kepada anak-anak secara intensif. Memelihara akal sebagaimana 

dilarangnya khmar, pada konteks keluarga dikembangkan dengan memberikan 

pendidikan yang baik pada anak dengan formal mapun non formal. Segala 

tantangan dan persaiangan yang akan dihadapi, perlu pemberian bekal keilmuwan 

yang mapan untuk menjaga akal dari keterbelakangan dan kebodohan.  Memelihara 
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harta sebagaimana konsep lama yaitu mencegah pencurian dan menjaga harta, 

diperluas dalam keluarga dengan maksud syariat bahwa pernikahan memelihara 

keturunan adalah menjamin hak anak untuk memperoleh kehidupan sejahtera bagi 

setiap anggota keluarga.  

3. Upaya mewujudkan keluarga sakinah melalui penguatan ketahanan 

keluarga oleh penyuluh atau pembinaan keluarga diketahui maqasid 

syariah  

Porsi memelihara agama adalah merawat pernikahan melalui penasehatan 

dan saling komunikasi antara anggota keluarga serta penyelesaian masalah yang 

dihadapi senantiasa berdasar kembali pada aturan agama dan relevan dengan aturan 

daerah. Realisasi pada pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan akal lebih luas 

dipahami terhadap keluarga sakinah adalah pembentukan karakter keturunan yang 

akan dilahirkan. Semakin berkualitas anak yang dibesarkan maka semakin 

mempengaruhi kinerja akal dan keberlangsungan hidup anggota keluarga. Perkara 

harta yang semakin kompleks, mengantarkan pemeliharaan harta dapat dilakukan 

dengan menguatkan pemahaman melalui pembinaan orang tua terhadap anak-anak 

hingga penjagaan terhadap harta tidak akan merusak keharmonisan rumah tangga.  

Hakekat pernikahan mampu memelihara kelima unsur pokok yaitu 

pemeliharaan keturunan mengantarkan pada agama yang terpelihara melalui 

penerapan ajarannya di dalam pernikahan. Jiwa terpelihara dan kesehatan akal 

menjadi terjaga bergantung pada keberhasilan tujuan pernikahan yang hendak 

dicapai yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Lahirnya hukum yang membawa 

pemeliharaan pada harta yang dimiliki. Pernikahan melegalkan harta bersama dan 

upaya saling mewarisi terhadap harta selanjutnya mengindikasikan perputaran harta 

mampu dikelola dengan baik melalui pernikahan. 
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Simpulan permasalahan ketiga diperoleh hasil bahwa melalui KUA 

sebagaimana menjadi perpanjangan tugas Kementerian Agama mengupayakan 

pernikahan di tengah masyarakat berlaku sebagaimana maksud syariat bersifat 

dharuriyat atau penting dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui pernikahan 

yang sah dan memiliki bekal yang diperoleh dari kursus pra nikah demi 

terealisasinya pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dipaparkan pada 

bab sebelumnya, kesimpulan atas penelitian sebagai berikut.  

1. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan keluarga sakinah 

pada sepuluh kantor di Kabupaten Bone adalah dengan tindakan: 

a. Pengaturan pelayanan dan administrasi nikah melalui pencatatan nikah 

dan rujuk demi pernikahan yang sah sebagai langkah awal menuju 

pembentukan keluarga sakinah. 

b. Program kursus pra nikah oleh KUA sebagai upaya paling efektif dalam 

mewujudkan keluarga sakinah. 

c. Penguatan ketahanan keluarga melalui peran penghulu dan penyuluhan 

dalam pembinaan keluarga sebagai pendukung mewujudkan keluarga 

sakinah.  

2. Program kursus pra nikah oleh KUA memberikan pengaruh dalam 

perwujudan keluarga sakinah sekaligus menekan angka perceraian meskipun 

belum mampu mengalahkan jumlahnya. Penyampaian materi memenuhi 

indikator keluarga sakinah telah dilaksanakan dengan baik meliputi: 

a. Perwujudan keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan. 

b. Pemahaman agama. 

c. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri 

d. Edukasi berkaitan reproduksi dan kesehatan. 

e. Bahasa komunikasi yang mesti dibangun dalam rumah tangga.  
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Meskipun belum mencapai tingkat maksimal, Kesemuanya di bahas 

secara umum dalam kursus pra nikah. Pada lokasi penelitian dirincikan bahwa 

pada pelaksanaannya KUA Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, 

Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan Ulaweng, Kecamatan 

Awangpone dan Kecamatan Barebbo melalui program pembinaan keluarga 

berpengaruh pada upaya mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka 

perceraian. KUA lainnya masih terbatas pada upaya pemahaman pernikahan.   

3. Melalui KUA keberlakuan aturan pernikahan sebagaimana maksud syariat di 

tengah masyarakat adalah dharuriyat atau penting. Terbentuknya pernikahan 

yang sah di mata agama dan negara mempengaruhi sistem kehidupan dalam 

mewujudkan keluarga sakinah dan perolehan bekal pernikahan membantu 

terealisasinya pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.  

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari masih banyak 

kekurangan baik dari segi aspek penelitian maupun isi penelitian. Beberapa hal 

yang menjadi bahan pertimbangan sekaligus saran terhadap penelitian adalah 

sebagai berikut.   

1. Perlu korelasi antara KUA dan Pengadilan Agama menyikapi persoalan 

pernikahan. Atas dasar keterkaitan antara pendataan dan pembekalan 

pernikahan oleh KUA serta yang mengurusi perceraian adalah Pengadilan 

Agama. 

2. Pendayagunaan terhadap teknologi yaitu akses internet perlu 

didemonstrasikan dalam rangka menunjang efektifitas waktu dan efisiensi 

kerja lembaga KUA di kecamatan pada pelayanan pencatatan dan pendaftaran 

nikah serta kursus pra nikah.  
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3. Mempersiapkan strategi dalam memberantas segala jenis pernikahan yang 

terjadi seperti pernikahan atas perjodohan, pernikahan di bawah tangan atau 

pernikahan tidak dicatatkan,  dan pernikahan dini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

REVITALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN 
KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN BONE PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH 

 

A. Informan: Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Bone 

Data Umum  

1. Tanggal kunjungan/ wawancara  : 

2. Alamat Informan   : 

Biodata Informan 

1. Nama  : 

2. Jabatan/Posisi : 

3. Usia  : 

Pertanyaan 

Pelayanan, pendaftara dan pencatatan pernikahan  

1. Bagaimana prosedur dan pencatatan serta biaya mendaftarkan pernikahan?  

2. Berapa rata-rata usia calon pengantin yang hendak menikah? 

3. Dimana pelaksanaan pernikahan? KUA atau di luar KUA? Penyebabnya? 

Pembimbingan Keluarga Sakinah 

1. Bagaimana kualifikasi petugas pembimbingan keluarga sakinah? 

2. Seberapa besar pengaruh imam desa dan perannya dalam hal pernikahan? 

3. Bagaimana bentuk pembimbingan yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga 

sakinah? hanya kursus pra nikah? atau ada hal lain? 

4. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembimbingan keluarga 

sakinah? metode ceramah? metode tanya jawab? atau metode lain? 

5. Apa saja yang menjadi isi pembimbingan keluarga sakinah ? 

6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembimbingan keluarga 

sakinah?  

 



 
 

 

Indikator Keluarga Sakinah 

Pemahaman agama 

1. Bagaimana pelaksanaan sholat lima waktu peserta pembimbingan? 

2. Bagaimana kemampuan membaca al-Qur'an peserta pembimbingan? 

Masalah reproduksi 

1. Apa saja yang dijelaskan terkait persoalan reproduksi sebelum memasuki fase 

pernikahan? 

2. Apakah persoalan doa-doa dalam melakukan hubungan intim dan mandi wajib 

dijelaskan pada peserta pembimbingan? 

Hak dan kewajiban suami istri 

1. Bagaimana pemahaman peserta pembimbingan terkait hak dan kewajiban kelak 

jika telah sah menikah? 

2. Bagaimana pola pengelolaan keuangan kelak jika telah menikah? Sepenuhnya 

istri? atau diberikan sesuai kebutuhan harian, permingguan, atau perbulan? 

Pola komunikasi dan penyelesaian masalah 

1. Bagaimana cara penyelesaian persoalan dalam rumah tangga dan berapa lama 

waktu yang dibutuhkan? 

 Angka Perceraian 

1. Apa penyebab terjadinya perceraian?  

2. Bagaimana pengaruh hadirnya KUA sebagai penekanan angka perceraian? 

3. Bagaimana eksisten pernikahan di bawah tangan, pernikahan dini, pernikahan atas 

perjodohan, pernikahan dari keluarga bercerai? Mempengaruhi?  

Maqasid Syariah 

1. Bagaimana nilai pernikahan dalam menelaah maqasid syariah? 

2. Apakah sejalan antara pernikahan sekarang yang ada di masyarakat dan maksud 

Islam memerintahkan pernikahan? 

 

 

 



 
 

 

B. Informan: Masyarakat 

Data Umum  

3. Tanggal kunjungan/ wawancara : 

4. Alamat Informan   : 

Biodata Informan 

4. Nama   : 

5. Pekerjaan  : 

6. Tingkat Pendidikan : 

7. Usia   : 

Pertanyaan 

1. Kapan mendaftarkan pernikahannya?  

2. Apa alasan melaksanakan pernikahan? 

3. Bagaimana cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga?  

4. Bagaimana penerapan indikator keluarga sakinah dalam rumah tangga? 

5. Seberapa besar pengaruh penyampaian kursus pra nikah yang disampaikan 

pihak KUA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN             

 

    

    

 

  
 

   

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ulaweng 

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tellu Siattinge 



 
 

 

       

  

 

    
 

         
 
     
 

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur 

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Awangpone 



 
 

 

     

     
  

 

 

 

       

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Tanete Riattang Barat 

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Barebbo 



 
 

 

    

 

 

   

      

 

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Palakka 

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cina 



 
 

 

       

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Mare 

Dokumentasi pada lokasi penelitian yang dilaksanakan di KUA Tanete Riattang 



 
 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesempatan berbagi pemahaman persoalan hukum keluarga di KUA Kecamatan Mare 

Masyarakat terlibat dengan Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bone 
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