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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 Sa s es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh Ka dan ha خ

 Dal d de د

 Zal x zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es ش

 Syin sy es dan ye ش

 Sad s es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d de (dengan titik di bawah) ض

 Ta t te (dengan titik di bawah) ط

 Za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 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 و

ٌ Nun n en 

 Wau w we و

 Ha h ha ه

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya y ye ى



x 

 

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

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

2. Vokal 

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

atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 fathah A a ا َ

 kasrah I i ا َ

 dammah U u ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 fathah dan yaa’ Ai a dani ىَ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

Contoh: 

 kaifa : ك يْفَ 

 haula : ه وْلَ 
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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  

 Fathah dan alif atau … ا َ │…ىَ 

yaa‟ 

A A dan garis di atas 

 Kasrah dan yaa‟ I I dan garis di atas ى

 Dhammmah dan وَ 

waw 

U U dan garis di atas 

  

Contoh: 

 maata : يات 

ي ي   ramaa : ر 

 qiila : ل يْم 

وْتَ    ً  yamuutu : ي 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 

[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 

marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 



xii 

 

Contoh : 

ة َ وْض   raudah al- atfal : الْْ طْف ان ر 

يْن ة َ د   ً ه ة ان  al- madinah al- fadilah : انْف اض 

ة َ  ً كْ  al-hikmah :  انْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid(  ََ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 

 Contoh : 

بَّن ا   rabbanaa : ر 

يْن ا   najjainaa : ن جَّ

كَ    al- haqq : انْح 

ىَ    nu”ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د وَ  

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

kasrah (  .maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i (ب يَ 

 Contoh : 

ه يَ    Ali (bukan „Aliyyatau „Aly)„ : ع 

ب يَ    Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby)„ : ع ر 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشًَّصَ  

ن ة َ  نس   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا نسَّ

 al-falsafah : ا نْف هس ف ة 

د َ   al-bilaadu : ا نْب لَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh : 

 ٌَ وْ ر   ta’muruuna : ت ايْ 

 ’al-nau : اننَّوْعَ 

 syai’un : ش يْءَ 

رْتَ   umirtu : ا ي 
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8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 

Indonesia 

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

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

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

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

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

Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh : 

 Fizilaal Al-Qur’an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al- Jalaalah (َّٰالل) 

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

berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh : 

 billaah ب ااٰللّ َ diinullah دِيْ نُاللِِّٰ
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Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 

                           hum fi rahmatillaah 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

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

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al- Farabi 

Al-Gazali 
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Al-Munqiz min al-Dalal 

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

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

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

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 

Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

swt = subhanallahu wata’ala 

saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 

a.s = ‘alaihi al-sallam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

W = Wafat Tahun 

QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut : 

 صفحة= ص

 بدونِمكان = دم

 صلىِاللهِعليوِوِسلم= صلعم

 طبعة=  ط

 بدونِناشر= دن

 الىِاخرىا / الىِاخره=  الخ

 جزء=  ج
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ABSTRAK 
 

Nama   : Muhammad Irsyad Dahri 
NIM   : 80100215038 
Konsentrasi  : Syariah dan Hukum Islam 
Judul Tesis  :  
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. proses pelaksanaan 

pencatatan perkawinan di Kabupaten Takalar; 2. Efektifitas Peraturan 

Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap biaya nikah di Kabupaten Takalar ; 3. 

Analisis Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Terhadap 

Biaya Nikah Di Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan (field research kualitatif) 
dan pendekatan penelitian yang digunakan; Teologis-Normatif (Syar’i) yuridis 

dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama 

di Kabupaten Takalar sebagai data primer dan Calon Pengantin sebagai data 

sekunder/pendukung. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, dokumentasi, wawancara. Lalu, teknik pengolahan dan analisis 

data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu; reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah: 1. Kehadiran PP No. 48 Tahun 2014 

menunjukkan respon yang positif bagi mereka, respon tersebut dikategorikan 

berdasarkan tempat pelaksanaan. Pernikahan di luar kantor meskipun masih 

terdapat kelemahan seperti sarana atau kantor KUA yang masih terbilang kecil 

selain itu faktor kebiasaan masyarakat meminta bantuan pihak ketiga sehingga 

membuat masyarakat melaksanakan pernikahan di luar kantor serta ritual 

pernikahan yang masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan bagi 

masyarakat yang melaksanakan pernikahan di kantor KUA beralasan karena 

senang jika melaksanakan pernikahan dengan biaya murah bahkan gratis 

disamping karena proses administrasinya yang cepat. 2. Penerapan Peraturan 

Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap Biaya Nikah di Kabupaten Takalar 

dinilai kurang efektif, hal tersebut dilihat dari substansi hukum yang masih ada 

persolan mengenai keterlibatan beberapa pihak dan jumlah selisih nominal biaya 

nikah, penegak hukum yang masih kekurangan dan respon masyarakat yang masih 

banyak menggunakan pihak ketiga untuk mengurus administrasinya; 3. Implikasi 

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap Biaya Nikah di 

Kabupaten Takalar. Bagi masyarakat terdapat tiga tipikal masyarakat setelah 

munculnya PP No. 48 Tahun 2014 adalah: Masyarakat yang mengetahui dan 

malaksanakan, masyarakat yang mengetahui dan tidak melaksanakan, masyarakat 

yang tidak mengetahui PP No. 48/2014. Dampak positif bagi masyarakat bisa 

mendapatkan akses pencatatan pernikahan dengan biaya murah dan prosedur yang 

cepat namun tidak signifikan. Namun, praktik pungli masih ada dan berkembang 

di kalangan masyarakat bukan. Biaya tambahan justru terjadi antara masyarakat 

dengan Imam setempat serta aparatur pemerintah seperti kelurahan. 

Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Biaya Nikah di 

Kabupaten Takalar 
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Penelitian ini kemudian memberikan rekomendasi: 1. Reformasi birokrasi 

yang berkembang merupakan wajah baru layanan KUA pasca terbitnya PP Nomor 

48 Tahun 2014 yang mengarah pada upaya peningkatan kinerja dan berkurangnya 

praktek gratifikasi. Meskipun masih memiliki kekurangan yang bersifat teknis, 

namun pelaksanaannya cukup efisien dan pihak KUA perlu terus diberikan 

dorongan khusunya sarana dan prasarana dan SDM untuk menjalankan roda 

administrasi pernikahan di KUA. 2. Efektivitas PP Nomor 48 Tahun 2014 harus 

didukung dengan regulasi yang menyeluruh dalam melibatkan seluruh stakeholder 

yang berhubungan dengan administrasi pernikahan, agar oknum yang lahir dari 

masyarakat itu sendiri maupun dari petugas serta dari pejabat desa bisa 

dimaksimalkan dikurangi praktek gratifikasinya. 3. Keinginan agar PP Nomor 48 

Tahun 2014 berdampak positif dan meluas tentu menjadi harapan seluruh 

masyarakat dan petugas. Untuk meningkatkan dampak positif tersebut perlu 

dilakukan sosialisasi masif tentang aturan tersebut serta pembenahan infrastuktur 

di kantor KUA agar pernikahan di Kantor KUA bisa layak dinikmati melakukan 

prosesi sakral. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

mahluk-Nya, karena perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt 

sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memberikan keturunan dan melestarikan 

hidupnya.1 Bila menelusuri ketentuan-ketentuan hukum Islamdalampermasalahan 

perkawinan, keempat imam mazhab, secara minimalsemuanyamendefinisikan 

perkawinan dengan hubungan seksual.2 

Ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya 

merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha 

dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, 

harus ada perlambangan yang tegas untukmenunjukkan kemauan mengadakan 

ikatan bersuami istri. Perlambang itu diungkapkan dengan kata-kata oleh kedua 

belah pihak yang melangsungkan akad.3 

Di antara ayat al-Qur’an yang menganjurkan untuk menikah adalah 

sebagaimana firman Allah swt dalam QSan-Nur/24: 32. 

                     

                

 

 

                                                             
1
Tihami  dan  Sohari, Fikih  Munakahat: Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap (Jakarta:  

Kencana, 2010), h. 6  

2
Ahmaad  Tholabi  Kharlie  dan  Asep  Syarifuddin  Hidayat, Hukum  Keluarga  Di  

Dunia Islam Kontemporer (Jakarta: UIN SyarifHidayatullah, 2011), h.259. 

3
Tihami dan Sohari Sahrani,  Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.79. 
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Terjemahnya: 
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan 
kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya), Maha mengetahui.4 

Peraturan administrasi di Indonesia untuk melakukan pernikahan disebut 

sebagai pencatatan perkawinan, hal tersebut sangat penting dalam kehidupan 

berumah tangga, terutama bagi kaum perempuan. Hal ini merupakan upaya 

pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.5 Disamping 

itu pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam 

masyarakat. Begitu pentingnya pencatatan perkawinan sehingga pemerintah 

mencantumkannya dalam Undang-Undang. 

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan 

dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-

undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan khususnya 

bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang 

dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah 

satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri 

memiliki bukti auntetik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.6 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.7 Pencatatan setiap perkawinan sama 

                                                             
4
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 

494.  

5
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), h. 107.  

6
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 107. 

7
Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia, No 1 Tahun1974 

tentang Perkawinan  
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halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. 

Misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang 

disediakan khusus untuk hal-hal tersebut. Pencatatan tersebut perlu dilakukan 

untuk kepastian hukum. Oleh karena itu, perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan hal tersebut yang terjadi sebelum Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 ini berlaku dan dijalankan menurut peraturan perundangan yang 

lama adalah sah.8 

Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam 

KHI, pada pasal 5 dijelaskan: 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.9 

Tujuan utama dari adanya pencatat perkawinan adalah untuk 

menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang 

diharapkan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan.10 

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang 

Perkawinan: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan 

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya 

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta 

                                                             
8
Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam:Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 

1 Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), h. 243.  

9
Kementerian Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 
15. 

10
Imam  Syaukani, Rekonstruksi  Epistemologi  Hukum  Islam  Indonesia  dan  

Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 252. 
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yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Jadi, dari penjelasan pencatatan 

perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1946 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan 

Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa 

sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan 

perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu 

perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu 

perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi 

yang bersangkutan.11 

Umumnya Al-Qur’an dan Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai 

pencatatan perkawinan.12 Namun situasi, kondisi dan kebutuhan zaman sudah 

berubah. Jika jaman dahulu pencatatan perkawinan tidak terlalu penting, akan 

tetapi jaman sudah berubah justru pencatatan perkawinan merupakan hal yang 

penting yang harus dilakukan saat ini.13 

Pelaksanaan pencatatan nikah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Bahwa 

untuk yang beragama Islam dilaksanakan di KUA, sedangkan untuk yang non 

Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil.14 Maka pencatatan perkawinan 

dilakukan hanya dua instansi, yaitu Pegawai pencatat nikah, talak, rujuk dan 

kantor catatan sipil atau instansi penjabat yang membantunya.15 

                                                             
11

Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 
2016), h. 35. 

12
Zainudin Ali, Hukun Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 126. 

13
Yayan Sofyan, Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum 

Nasional) (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia Anggota IKAPI, 2012), h. 130. 

14
Yayan Sofyan, Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum 

Nasional), h. 136. 

15
Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia 

(Jakarta: Bina Aksara, 2010), h. 23. 
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Tugas pokok Kementerian Agama adalah menyelenggarakan sebagian 

tugas pemerintahan di bidang keagamaan yang salah satu tugasnya adalah 

pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam, untuk melaksanakan tugas 

tersebut ditetapkan adanya pegawai pencatat Nikah (PPN) yang sehari-hari 

dalam masyarakat dikenal dengan sebutan “PENGHULU” sebagai pejabat 

terdepan dan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakantugas 

pelayanan, pengawasan, dan pembinaan pelaksanaan perkawinan.16 

Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak 

adanya kerajaan Islam baik di Jawa pada pemerintahan kolonial belanda dengan 

struktur sebagai berikut: 

1. Tingkat Pusat  : Penghulu Agung 

2. Tingkat kabupaten : Penghulu kepala (Belanda: Hoofd Penghulu) 

3. Tingkat Kecamatan : Penghulu atau Naib. 

Pengertian PPN (pegawai pencatat nikah) sendiri adalah pegawai negeri 

yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. PPN 

mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 

sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai sekarang, sebagai 

satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan 

menurut agama Islam dalam wilayahnya. Sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi 

nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan Kutipan 

Buku Pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak- 

                                                             
16

Kementerian Agama, Pedoman Penghulu (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam, 2008), h. 1. 
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pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di 

depan sidang Peradilan Agama.17 

Wakil PPN atau yang biasa disebut penghulu adalah pegawai negeri yang 

ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai wakil PPN 

untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan 

pengawasan nikah dan penerimaan rujuk. Apabila PPN tidak ada atau 

berhalangan, pekerjaannya dilakukan oleh wakil PPN.Apabila wakil PPN itu 

lebih dari satu maka kepala PPN menetapkan salah satu wakil PPN itu untuk 

melaksanakan tugas PPN.18 Dengan demikian secara historis keberadaan 

penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara 

menyeluruh.19 

Tugas-tugas penghulu berkaitan dengan penerapan ajaran syariat agama 

Islam tidak sekedar secara seremonial, namum tugas-tugas tersebut menjadi 

sarana perwujudan ketaatan seorang muslim dan pengikat ikatan suci lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan pintu gerbang 

seseorang untuk memulai dan membentuk sebuah kehidupan baru yang bahagian 

dan sejahtera serta menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Dengan 

demikian, perkawinan bagi seorang muslim merupakan saat yang sangat penting 

dan strategi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.20 

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang diberi 

kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait 

                                                             
17

Imam Syaukani, Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu, (Cet-
1; Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan: 
2007), h. 32. 

18
Imam Syaukani, Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu, h. 33. 

19
Kementerian Agama, Pedoman Penghulu, h. 1. 

20
Kementerian Agama, Pedoman Penghulu, h. 3. 



7 
 

dengan masalah-masalah keagamaan. Berdasarkan tatanan organisasi di 

lingkungan Kementrian Agama, KUA Kabupaten dan Kota di bidang Urusan 

Agama Islam dalam wilayah seluruh Kecamatan di Indonesia. Struktur 

Organisasi KUA terdiri dari Kepala KUA, sekretaris, dan anggota yang terdiri 

dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dibawah PPN, terdapat para Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah (P3N).21 

Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan undang-undang adalah Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan yang dimaksud 

dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pencatat perkawinan dan 

perceraian pada KUA kecamatan bagi umat Islam dan catatan sipil bagi 

nonmuslim.22 

Pegawai Pencatatan Nikah hanya bertugas mengawasi terlaksananya 

perkawinan agar perkawinan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama 

Islam. Pegawai pencatatan ditentukan pegawai yang berkedudukan Penghulu, 

Kadhi atau wakilnya atau Naib.23 Peran utama Kantor Urusan Agama (KUA) 

adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Pihak KUA telah berusaha semaksimal 

mungkin agar seluruh perkawinan di wilayah kerjanya dapat dilakukan melalui 

pencatatan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.24 

Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing 

dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh 

                                                             
21

Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia 
(Jakarta: Orbit Publishing, 2013), h.40-41. 

22
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 13-14. 

23
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-

Press), 1986), h. 71. 

24
Alimin, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia (Jakarta: Orbit Publishing, 

2013), h. 85-86. 
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masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan 

perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.25 

Terdapat beberapa tujuan kenapa PP Nomor 47 Tahun 2004 ini dirubah 

oleh PP Nomor 48 Tahun 2014. Di antaranya, adalah:  

1. Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari 

gratifikasi; 

2. Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya 

pernikahan; 

3. Mengakomodir kepentingan, kompensasi, dan penghargaan kepada para 

penghulu yang menghadiri pernikahan di luar kantor atau luar jam 

kantor.26 

Perubahan yang ditetapkan di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 di 

antaranya yaitu adanya multi tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang akan 

menikah. Di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan pada pasal 6, yaitu 

1. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan 

tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. 

2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai 

penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;  

3. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau 

korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor 

Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah); 

                                                             
25

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 26. 

26
Khoirul Anwar, PP 48 2014 dan PMA 24 2014, Menuju KUA Berintegritas.Dikutip dari 

situs http://bimasislam.kemenag.go.id. (Di akses pada tanggal 17 Juni 2017) 
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4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat 

dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak 

mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan 

nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah 

berkoordinasi dengan Menteri Keuangan;  

Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan negara dari 

Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Tabel I 

JENIS PENERIMAAN 

 

NEGARA BUKAN PAJAK 

SATUAN 

 

TARIF (Rp.) 

 

II. Penerimaan dari 

Kantor Urusan Agama 

Kecamatan 

per peristiwa nikah atau rujuk 

 

600.000,00 

 

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang harus 

dilayani oleh penghulu, fungsi penghulu selain melakukan pencatatan dan 

pengawasan perkawinan, juga memberikan bimbingan terhadap calon pengantin 

dan penasihatan perkawinan, serta memberikan pembinaan keluarga sakinah dan 

penyelesaian perselisihan perkawinan. Penghulu juga harus mampu berperan 

sebagai tokoh atau pemuka agama Islam di wilayahnya dan menjadi panutan 

masyarakat.27 Adapun tujuan penetapan sebagai jabatan fungsional, antara lain: 

1. Agar penghulu sebagi pejabat karier dapat lebih meningkatkan 

profesionalismenya, 

                                                             
27

Kementerian Agama, Pedoman Penghulu, h. 4. 
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2. Agar pengembangan karier penghulu dapat lebih terbuka, baik dalam hal 

jabatannya maupun kepangkatannya, 

3. Agar setiap penghulu lebih meningkat di dalam hal kesejahteraannya 

melalui tunjangan jabatan fungsional penghulu.28 

Tidak adanya perbedaan biaya pencatatan nikah yang jelas antara 

pencatatan nikah yang dilakukan di dalam KUA dengan di luar KUA tersebut 

dan juga dengan munculnya kasus dugaan gratifikasi yan dilakukan oleh petugas-

petugas KUA, maka  Kementerian Agama mengajukan usulan revisi terhadap PP 

Nomor 47 Tahun 2004 dengan menambahkan peraturan multi tarif pada 

pelayanan pencatatan nikah. Pada 27 Juni 2014 PP No. 48 Tahun 2014 sebagai 

hasil revisi dari PP sebelumnya disahkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah 

No.48 Tahun 2014 tersebut secara khusus berisikan tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama. Dalam PP 

tersebut dijelaskan perubahan-perubahan apa sajayang menyangkut Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Agama diantaranya adalah biaya 

pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang semula dikenakan 

biaya sebesar Rp. 30.000,00 per peristiwa menjadi dibebaskan apabila melakukan 

Proses Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama. 

Namun apabila proses Pencatatan Nikah tersebut ingin dilakukan di luar 

Kantor Urusan Agama (bedolan) maka dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,00 

per peristiwa. Biaya tersebut difungsikan untuk biaya transportasi penghulu dan 

hal-hal yangbersifat administratif lainnya sebagai bentuk penerimaan Kantor 

Urusan Agama Kecamatan. Selain itu, dalam PP No. 48 Tahun 2014 juga 

disebutkan mengenai bentuk-bentuk keringanan yang diberikan pemerintah 

                                                             
28

Kementerian Agama, Pedoman Penghulu, h. 5. 
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terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi/korban bencana yang 

bermaksud melaksanakan pencatatan pernikahannya diluar Kantor Urusan 

Agama. Keringanan tersebut berupa pembebasan tarif yang seharusnya 

dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,00 menjadi Rp. 0,00. Mengenai hal tersebut 

selanjutnya Menteri Agama akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam 

pembuatan Peraturan Menteri Agama (PMA).29 

Berangkat dari tujuan hadirnya PP No 48 Tahun 2014 terdapat hipotesa 

yang berkembang yaitu di masyarakat bahwa adanya PP No 48 Tahun 2014 tidak 

semata-mata menyelesaikan permasalahan di tubuh Kementerian Agama Republik 

Indonesia. Mungkin benar adanya dalil Lord Action yang menyatakan bahwa 

“Power tends to corrupt” atau kekuasaan cenderung disalah gunakan.30 Hadirnya 

PP No 48 Tahun 2014 memberikan angin reformasi di tubuh Kementerian Agama 

dalam hal pencatatan nikah. PP sebelumya, yaitu PP No 47 Tahun 2004 mengatur 

bahwa biaya pendaftaran pernikahan telah dipatok sebesar Rp. 30.000, Namun 

pada realita dilapangan seringkali untuk pendaftaran pernikahan dipungut jauh 

melebihi dari ketentuan yang berlaku. Penghujung tahun 2012 terdapat 

penyimpangan di KUA, sering terjadi pungli serta pelayanan yang tidak 

berintegritas.31 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan KUA di Kabupaten 

Takalar sebagai objek penelitian. Ketertarikan penulis tersebut berdasarkan pada 

letak geografis, keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Keabupaten Takalar 

merupakan golongan ekonomi menengah dan bawah, sehingga menjadi persoalan 

jika biaya nikah yang harus dikeluarkan untuk melangsungkan pernikahan 

terbilang besar. 

                                                             
29Nurun Ala Nur Alifia, Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama 

(Kua) Kecamatan Sukolilo Surabaya. Jurnal Peneltian dikutip dalam situs 
jurnalmahasiswa.unesa.ac.id. (Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2017). 

30Mariam Budiardjo,Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta:Ikrar mandiri abadi, 2008), h.107. 

31Kementerian Agama RI, Kasus-Kasus Aktual Pelayanan Keagamaan di Indonesia 
(Jakarta: Badan Litbang Kemenag RI, 2018), h. 15.  
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Merujuk dari fenomena di atas, kemudian mendorong penulis untuk 

mengkaji, meneliti, serta mencermati lebih jauh dalam bentuk Tesis yang 

mungkin akan memberikan implikasi bagi kehidupan masyarakat mendatang. 

Adapun judul yang penulis angkat adalah: “Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Biaya Nikah di 

Kabupaten Takalar” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitan 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Biaya Nikah di Kabupaten 

Takalar”. Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap hal-hal yang dibahas, 

perlu dijelaskan beberapa istilah dalam fokus penelitian ini, agar dapat diperoleh 

pemahaman yang komprehensip, utuh dan bermakna. 

Adapun istilah dalam fokus penelitian yang perlu dipertegas dalam 

penjelasan sebagai patokan adalah: Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap biaya nikah di Kabupaten 

Takalar. Sebelum kehadiran PP tersebut, telah berlaku PP No. 47 Tahun 2004 

yang merupakan peraturan tentang hal yang sama, yang telah dilakukan revisi 

untuk mengganti biaya nikah yang dianggap lebih rasional. Dalam PP tersebut 

mengemukakan biaya nikah dikenakan tarif 30.000 rupiah dalam perubahanya 

kemudian mengganti menjadi 600.000 ribu untuk pelaksanaan pernikahan di luar 

KUA dan nol rupiah untuk pelaksanaan pernikahan di kantor KUA dan untuk 

masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, substansi revisi PP tersebut 

mengingat untuk menghilangkan pungli yang sering terjadi pada lembaga yang 

melaksanakan selain  itu untuk menghadirkan kemandirian catin melakukan 
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proses administrasi sehingga tidak melibatkan pihak ketiga yang berpotensi 

menghadirkan biaya lebih dari yang ditetapkan oleh PP No. 48 Tahun 2014. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Deskripsi fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi pada tujuan 

dari penelitian yang dilakukan. Deskripsi fokus penelitian harus dinyatakan 

secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. 

Deskripsi fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, 

sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Adapun deskripsi 

Fokus sebagai berikut: 

a. PP No. 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Peraturan 

Pemerintah yang memberikan peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau 

rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, 

perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.32 Dalam hal ini 

peneliti mengukur tiga hal dalam proses penerapan ataupun pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap biaya nikah di Kabupaten 

Takalar yakni: mengetahui respon masyarakat dengan hadirnya PP tersebut, 

mengukur efektivitas PP, dan mengukur Implikasi Peraturan Pemerintah 

tersebut terhadap masyarakat mengenai biaya nikah. 

                                                             
32

Republik Indonesia, Penjelasan Umum PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Dikutip dalam situs babel.kemenag.go.id. (Diakses 
pada Tanggal 19 Juli 2017). 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih 

terdapat kekurangan pengetahuan mengenaiPenerapan PP No. 48 Tahun 2014 

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap besaran Biaya Bikah 

yang harus dikeluarkan oleh pasangan pernikahan di Kabupaten Takalar, maka 

yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peraturan 

Pemerintah No. 48 Tahun 2014 mengatur biaya nikah di kabupaten takalar ?”. 

Berdasarkan dari pokok masalah tersebut maka yang menjadi sub-sub masalah 

yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap PP No. 48 Tahun 2014 di 

Kabupaten Takalar ? 

2. Bagaimana efektifitas PP No. 48 Tahun 2014 terhadap biaya nikah di 

Kabupaten Takalar ? 

3. Bagaimana Analisis Implikasi penerapan PP No. 48 Tahun 2014 

terhadap biaya nikah di Kabupaten Takalar |persfektif hukum Islam ? 

C. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memfokuskan pada Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Biaya Nikah di 

Kabupaten Takalar. Berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 

berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, maka penulis menemukan 

beberapa karya ilmiah mahasiswa (Tesis/Disertasi) maupun buku yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. 

Abdul Jamil Wahab, dkk, “Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di 

Kantor Urusan Agama (KUA)”. Buku ini memberikan gambaran PP No. 47 

Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, di mana 

biaya pencatatan nikah hanya sebesar Rp 30 ribu. Saat ini (tahun 2014) 

pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2014, yang merupakan 
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perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004. PP tersebut berisi tentang Jenis Tarif 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama. Di 

dalam PP juga diatur tentang dua kelompok tarif nikah, yakni nol rupiah bagi 

pengantin yang melakukan pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan 

Agama (KUA) dan tarif Rp 600 ribu bagi pencatatan pernikahan di luar KUA 

atau di luar jam kerja penghulu. Buku tersebut memberikan gambaran mengenai 

percatatan perkawinan yang terjadi KUA. Peraturan yang berlaku dalam 

pencatatan perkawinan sangat penting dipelajari dan dipahami, hal ini 

disebabkan supaya dalam melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan sudah 

dapat memahami peraturan tersebut. 

Dalam hal ini, hadirnya buku ini melengkapi lahirnya PP baru tersebut, 

buku ini bisa dikatakan memberikan justifikasi sosiologis dan historis, karena 

menghadirkan informasi seputar problem‐problem yang dihadapi terkait biaya 

pencatatan perkawinan di KUA. Menurut penulis, tidak dapat dipungkiri 

hasil‐hasil penelitian dalam buku ini turut menjadi masukan bagi perubahan 

kebijakan dan peraturan pemerintah tentang biaya pencatatan perkawinan hingga 

dikeluarkannya PP Nomor 48 Tahun 2014 tersebut. Semoga terbitnya PP 

tersebut benar‐benar dapat menjadi solusi alternatif atas polemik biaya 

pencatatan nikah selama ini. Perbedaan penelitian tesis ini mengulas PP Nomor 

48 Tahun 2014 sedangkan buku ini masih mengulas tentang peraturan 

sebelumnya. 

Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Nurun Ala Nur Alifia yang berjudul 

“Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sukolilo Surabaya”. Jurnal penelitian tersebut memberikan gambaran 

bahwa Pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah untuk pemenuhan 

kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek pelayanan. Salah satu aspek pelayanan 

yang menjadi perhatian saat ini adalah pelayanan pada pencatatan nikah. Dimana 
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pelayanan pencatatan nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama sempat 

mengalami permasalahan yang berhubungan dengan biaya pelayananya. Menurut 

peneliti, penelitian tersebut memberikan pemahaman ukuran pelayanan secara 

umum yang  diberikan oleh Kantor Urusan Agama dalam memberikan pelayanan 

administrasi. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas pelayanan yang 

terdapat dalam PP No. 48 Tahun 2014 dimana isi dari PP tersebut mengenai 

teknis pembiayaan nikah saja. 

Tesis penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dalam judulnya 

“Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota 

Medan”. Penelitian ini memberikan gambaran Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terjadi perbedaan intensitas pencatatan pernikahan antara Kepala 

Keluarga yang tercatat di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan 

jumlah peserta nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Medan Labuhan Kota 

yang disebabkan beberapa faktor di antaranya: (a) pengaruh keagamaan, (b) 

rumitnya urusan administrasi, (c) mahalnya biaya nikah, (d) kurangnya kesadaran 

masyarakat, (e) adanya pernikahan poligami, dan (f) pengaruh pergaulan bebas. 

Upaya menanggulangi masalah pencatatan pernikahan tersebut diantaranya: (a) 

mengadakan penyuluhan agama, (b) mengratiskan biaya pencatatan pernikahan 

bagi yang tidak mampu, (c) bagi pihak yang melakukan nikah siri harus 

melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dan (d) melaksanaan sistem 

informasi manajemen nikah pada KUA yang disebut SIMKAH. Menurut peneliti, 

penelitian tersebut memberikan pemahaman bahwa ada beberapa upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengakomodasi pencatatan perkawinan. Sedangkan 

penelitian ini tidak berfokus pada perkawinan yang tidak tercatat, tetapi 

perkawinan tercatat yang mengeluarkan biaya lebih dari yang ditetapkan. 

Tesis oleh Muhammad Hendy Mustofa, Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 

tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri), 2016. 
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Penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa terjadi perbedaan penerapan 

PP No. 48 tahun 2014 dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, P3N didapati 

memasang tarif lebih dari ketentuan yang ada dalam peraturan dengan alasan 

pengurusana data-data calon pengantin dana biaya akomodasi. Sedangkan 

masyarakat tidak mempermasalahkan tambahan biaya tersebut dan 

menganggapnya sebagai sedekah. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak 

hanya fokus kepada perilaku imam P3N tetapi juga pada dampak yang dihasilkan 

pelaksanaan PP tersebut terhadap biaya nikah secara keseluruhan pada 

masyarakat di Kabupaten Takalar. Sedangkan penelitian Tesis ini menghadirkan 

polemik tambahan biaya nikah yang tidak melibatkan imam P3N. 

Skripsi oleh Endah Wulandari, Efektivitas Berlakunya Pp Nomor 48 

Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang 

Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi Di Kua Kecamatan Toroh Kabupaten 

Grobogan), 2015. Penelitian ini membahas tentang efektivitas dan respon 

masyarakat atas penerapan PP No. 48 tahun 2014 di Kabupaten Grobogan, 

sehingga penelitian tersebut memiliki persamaan namun berbeda dalam hal aspek 

sosiologis yang dihadapi yakni penelitian ini akan difokuskan pada pola 

masyarakat yang berada pada masyarakat sosial takalar yang berbeda secara 

budaya dengan kabupaten grobogan di jawa. Namun demikian satu hal yang 

menjadi perbedaan dasarnya yakni penelitian ini juga akan melihat dampak yang 

dihasilkan dari penerapan peraturan pemerintah yang dimaksud. 

Skripsi oleh M. Ma’shum Ridho. Analisis Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (Studi 

di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung), 2017. Penelitian ini berfokus 

pada Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku ada Kementerian Agama 
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serta melihat dampak dari penerapan peraturan tersebut bahwa tarif 600 ribu 

yanag dilakukan diluar kantor dirasa masih kurang dengan demikian tarif 

pernikahan tersebut tidak lagi relevan. Sedangkan penelitian ini berbeda pada 

aspek yuridis yang digunakan yakni PP No. 48 Tahun 2014 untuk mengukur 

kesesuaian biaya nikah dengan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Takalar. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:  

a) Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap PP No. 48 Tahun 2014 di 

Kabupaten Takalar; 

b) Untuk mengetahui efektifitas PP No. 48 Tahun 2014 terhadap biaya nikah di 

Kabupaten Takalar; 

c) Untuk mengetahui Implikasi penerapan PP No. 48 Tahun 2014 terhadap 

biaya nikah di Kabupaten Takalar perspektif hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk: 

a) Kegunaan Ilmiah. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga diharapkan dapat menjadi. 

b) khasanah dalam pengembangan pengamalan ilmu hukum Islam/syariah, 

Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan yang strategis bagi upaya untuk pemahaman terhadap proses 

administrasi dan biaya nikah yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan 

masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Efektivitas Hukum  

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan 

norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu 

benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas adalah kualitas perbuatan orang-

orang yang sesungguhnya dan bukan seperti tampak diisyaratkan oleh pengguna 

bahasa kualitas hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya 

berarti bahwa perbuatan orang-orang benar- benar sudah sesuai dengan norma 

hukum. Jadi, efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya 

hukum berlaku efektif. 1 

 Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita 

pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian 

besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa 

aturan hukum yang bersangkutan adalah afektif. Namun demikian, sekalipun 

dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau 

tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.2 

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak 

mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan 

optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik 

                                                             
1Hans Kelsen, General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien 

(Bandung: Nusa Media, 2013), h. 53-54. 

2 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicial prudence) Termasuk Interperpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Kencana 
Prenada Media Group: Jakarta, 2009), h. 375. 
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di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 

penegakan perundang-undangan tersebut.3 Menurut H.C. Kalman untuk mengukur 

efektif dan tidaknya suatu aturan hukum atau perundang-undangan ada tiga jenis, 

yaitu: 

a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 

aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; 

b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 

aturan hukum, hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang 

menjadi rusak; 

c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap 

suatu aturan, benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 

intrinstik yang dianutnya.4 

Kurchinsky B. menyatakan ada 4 faktor yang juga sangat erat kaitannya 

dengan efektivitas hukum, yaitu: 

a. Pengetahuan tentang peraturan; 

b. Pengetahuan tentang isi peraturan; 

c. Sikap terhadap kaidah hukum tertentu; 

d. Perilaku hukum.5 

Dalam hal pengetahuan tentang peraturan dan pengetahuan tentang isi 

peraturan, Achmad Ali menyatakan yang dimaksud dengan pengetahuan tentang 

peraturannya adalah apakah seseorang mengetahui adanya ketentuan itu. 

                                                             
3 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence), h. 379.  

4 Achamd Ali, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum (Yarsif 
Watampone: Jakarta, 1998),  h. 193. 

5Achamd Ali, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, h. 193. 
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Sedangkan tentang isinya adalah apakah ia mengetahui kewajibannya, hak-hak 

atau larangan dalam ketentuan itu. 

Efektivitas penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide 

dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 6 

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara 

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.  

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau 

konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. 

Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-

konsep tadi menjadi kenyataan.7 Terdapat lima faktor yang sangat berpengaruh 

dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan erat satu 

dengan yang lain, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan 

merupakan tolak ukur daripada penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor 

dimaksud diharapkan akan dijadikan landasan untuk kepastian hukum, keadilan 

dan kemanfaatan. Adapun kelima faktor yang sangat berpengaruh dalam 

penegakan tersebut adalah:8  

 

                                                             
6Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Yogyakata Liberty, 1988),  h. 

32. 

7Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis, (t.t: Sinar 
Baru, 1983), h. 24. 

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan 
Singkat, Ed.1 (Jakarta: Cet. VI, Raja Grafindo Persada), h. 42. 
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a. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar 

hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau 

tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya 

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga 

peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan 

proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan 

untuk mencapai kedamaian. 

b. Faktor Penegak Hukum 

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas 

kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Hakim 

sebagai salah satu unsur penegak hukum mencakup segala elemen yang secara 

langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, hal 

mana pihak yang terkait dalam penegakan hukum adalah mereka yang 

mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan 

hukum dalam masyarakat. 
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c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

penegakan hukum. Karena tanpa adanya sarana yang memadai, penegakan hukum 

tidak akan berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Adapun sarana 

yang sangat berperan dalam penegakan hukum itu antara lain gedung yang 

representatis, peralatan tugas yang memadai, organisasi yang baik, fasilitas 

kendaraan yang mendukung, keuangan yang cukup dan lain sebagainya 

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit 

banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf 

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. 

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah 

satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Bagian terpenting dari 

masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kesadaran hukum 

masyarakat. Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan 

semakin memungkinkan penegakan hukum berjalan dengan baik, tetapi 

sebaliknya jika semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin 

sulit penegakan hukum itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya. 

e. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu 

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, 
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dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan 

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang 

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

Oleh karena itu, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-

undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah penegakan 

hukum tersebut. Tetapi sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan 

tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat, maka akan semakin 

sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut. 

Hukum akan berperan dengan baik manakala faktor-faktor penegakan 

hukum ini dapat terpenuhi, agar terciptanya tujuan hukum yaitu kepastian, 

keadilan dan kemanfaatan hukum didalam  kinerja aparatur hukum dalam 

memaknai, menginterpretasikan, atau mengaktualisasikan substansi hukum 

tertentu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum bagi para pencari keadilan. 

B. Pencatatan Perkawinan 

1. Tinjauan Umum Perkawinan 

Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan 

berlaku bagi semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.9 

Kata perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nikāh} (نكاح) dan zawāj (.زواج).10 Nikah menurut 

                                                             

9Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT 
Raja  Grafindo Persada, 2009), h. 6. 

10Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 
35.  
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bahasa mempunyai arti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan nikah 

mempunyai arti kiasan yakni wata’ yang berarti setubuh atau aqd yang berarti 

mengadakan perjanjian pernikahan.11 Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal 

dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan 

lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.12 Menurut istilah 

Hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah: 

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, yaitu 

جُلالْمَرْأةَِالسْتِمْتَاعِوَحِلَّباِلْمَرْأةَِالرَّجُلاِسْتِمتَاعِمِلْكَليُِفِيْدَالشَّارعُِضَعَهُوَعَقْدٌهُوَشَرعًاازَّوَاجُ ِ�لرَّ   

Maksudnya: 

Perkawinan menurut Syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara; untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.13 

 
Menururt Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan, yaitu 

بِلفْظِوَطئٍْاَِ�حَةَيَـتَضَمَّنُـعَقْدٌهُوَشَرْعًاالنِّكَاحُ نحَْوهِِاوَْانِْكَحٍ   

Maksudnya: 

Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentua hukum 
kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata 
yang semakna dengannya.14 

 
 Menurut Zakiah Drajat 

النِّكَاحِبِلَفْظِوَطئٍْاَِ�حَةَيَـتَضَمَّنُـعَقْدٌ   مَعْنَاهمُاَأَوْأَوِلتَّـزْوِيجِْ

Maksudnya: 
Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual 
dengan lafaz nikah atau tazwij atau semaknan dengan keduanya.15 

                                                             
11 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 287.  

12Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; 
Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456. 

13Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, (Beirut: Dãr al-Fikr, 1989), h. 29. 

14 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-Wahhab, (Jilid. II; Singapura: Sulaiman 
Mar’iy, tt), h. 30. Dikuti dalam buku Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Ed. I; Cet. IV; 
Jakarta, Kencana, 2003), h. 8. 
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Adapun pengertian perkawinan terdiri atas beberapa definisi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai 

akad berguna untuk memiliki mut’ah dengan senagaja. Artinya, seorang 

laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya 

untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasaan, 

b. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahawa perkawinan adalah akad dengan 

menggunakan lafadz nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. 

Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dari pasangannya, 

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang 

mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasaan dengan tidak 

mewajibkan harga, 

d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan 

menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasaan 

dari seseorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian tersebut 

terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk 

memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling 

mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya 

                                                                                                                                                                       
15Zakiah Drajat, Ilmu Fiqh, (Jilid. II; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 37. 
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yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahhmah di 

dunia.16 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.17 

Sedangkan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mi>tha>qan ghali>z}an untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.18  Perkawinan adalah 

suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan merupakan sunnah Rasulullah. Di 

antara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini adalah: 

a. QS an-Nur/24:32 

                     

                

Terjemahnya: 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka 

                                                             
16 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 

Muslim, Jakarta: Pustaka Setia, 2013), h. 18.  

17Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 197 tentang Perkawinan. 
Dikurip dalam Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga 
Muslim, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), h. 307. 

18Kementerian Agama, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), h. 14. 
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dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha 
mengetahui”.19 

b. QS ar-Rum/30:21 

                         

                   

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 
yang berfikir.”20 

 
c. Surat an-Nahl/16:72 

                  

                          

Terjemahnya: 
“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu 
sendiri dan menjadikan anak dan cucu, bagimu dari pasanganmu, serta 
memberimu rezki dari yang baik. Maka Mengapakah mereka beriman 
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?.”21 
 
Selain ayat-ayat al-Qur’an juga terdapat hadist-hadist Nabi yang 

menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan juga tentang larangan untuk 

membujang. Di antaranya adalah hadist dari Abdullah bin Mas’ud RA, 

                                                             
19Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 

494. 

20Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 572. 

21Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 374. 
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قَالَ: قَالَ  –ضِيَ ا�ُّ عَنْهُ رَ  - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ  - ٨٣٦

بَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ  لُ ا�ُِّ صَلَّىلنََارَسُوْ  ا�ُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (َ�مَعْشَرَ الشَّ

أَ حْصَنُ للِْفَرجِْ، وَمَنْ لمَْ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَـلْيـَتـَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ، وَ 

 22يَسْتَطِعْ فَـعَلَيْهِ ِ�لصَّوْمِ، فإَِنهَُ لَهُ وِجَاءٌ). مُتـَّفّقُ عَلَيْهِ.
Artinya: 

Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata: Rasulullah saw bersabda 
kepada kami, “Wahai kaum muda. Siapa di antara kalian yang mempunyai 
biaya pernikahan maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan lebih bisa 
menjaga pandangan, lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tidak 
memilikinya (tidak mampu) maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya 
puasa merupakan perisai baginya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih). 

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 

a. Menurut Undang-Undang 

Perkawinan merupakan kumpulan kaidah (lembaga hukum) yang bertitik 

berat pada segi perdataannya sebagai perikatan. 23  Pasal 2 Undang Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdiri dari2 ayat: ayat 1 tentang sahnya, ayat 2 

tentang pendaftarannya. Pasal 2 tersebut berbunyi: 

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.24 

                                                             
22Abdullah bin Abdurrahman, Tauhid Al Ahkam min Bulugh Al Maram. Terj. Thahirin 

Suparta, M. Faizal, dan Adis Aldizar, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 
256.  

23Andi Ahir Hamid, Peradilan Agama dan Bidangnya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 
h.17. 

24Republik Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Dikutip dalam Boeni Abdullah dab Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Percerain Keluarga 
Muslim, h. 307. 
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Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 itu menentukan: 

Nikah yang dilakukan menurut agama Islamdiawasi oleh Pegawai pencatatan 

nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk 

olehnya. Disini terlihat bahwa Pegawai pencatatan nikah itu hanya bertugas 

mengawasi terlaksana perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut 

ketentuan-ketentuan agama Islam.25 

Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang tidak ingin  

melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai pencatat nikah, maka akan 

menanggung risiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan 

liar dalam bentuk kumpul kebo atau compassionate marriage. 

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah pencatatan perkawinan 

diatur dalam pasal 5-7. 

Pasal 5 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 

Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.26 

Pasal 6 

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah 

                                                             
25Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia, 

1986), h. 71. 

26Kementerian Agama, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), h. 15. 
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(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.27 

 

 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat 

diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

(3) Istibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b) Hilangnya Akta Nikah; 

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; 

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974; dan 

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.28 

(4) Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri,   

anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan 

perkawinan itu.29 

                                                             
27Kementerian Agama, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia, h. 15. 

28Kementerian Agama, Intruksi Presiden P.I Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, h. 15-16. 

29Kementerian Agama, Intruksi Presiden P.I Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia, h. 16. 
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Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah melangkah lebih 

jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, di dalam pasal 5 ada 

klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi 

masyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut ghayatal-tasyri’ (tujuan hukum 

Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 

ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi perkawinan yang 

tidak dicatat dipandang tidak sah.30 

Formalitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam 

PP No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Peraturan tentang pencatatan pernikahan ini telah pula 

diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 yang berlaku sejak 2 

November 1954 melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, yakni Undang-

Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.31 

Undang-Undang Perkawinan bukanlah Undang-Undang pertama yang 

mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya 

sudah ada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang 

pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh Pegawai pencatat nikah (ii) bagi 

pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai pencatat 

nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran.32 

                                                             
30Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1974 Sampai KHI) (Jakarta: 
Kencana, 2004), h. 134. 

31Addul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia  
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 298. 

32Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1974 Sampai KHI), h. 134. 
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Tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk 

menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang 

diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. 

Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan itu diharapkan peristiwa-peristiwa 

perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak-pihak 

(terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain, peraturan perundang-

undangan itu dibuat bukanya tanpa tujuan. Ketentuan pencatatan perkawinan itu 

hanya masalah administrasi Negara saja dan tidak ada hubungannya dengan 

katagori sah atau tidaknya sebuah perkawinan.33 

b. Menurut Islam  

Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur’an atau as-Sunnah tidak 

mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan.34 Pencatatan 

perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-

Qur’an mengajurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalat.35 

Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai saranauntuk mencapai 

kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itumenjadi bagian dari pemenuhan 

naluri yang didasarkan pada aturan Allah swt (bernilai ibadah). Hal ini sesuai 

dengan yang tertuang didalam Pasal 2 KHI yang merumuskan bahwa: 

”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.36 

                                                             
33 Imam Syaukani, Rekonstuksi Epistemology Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 253. 

34Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Ed. Revisi; Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2013), h. 91. 

35Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1974 Sampai KHI), h. 120. 

36Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 36. 
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Pada zaman Rasullullah saw, kewajiban untuk mencatatkan pernikahan 

memang tidak ada. Semua itu dikarenakan belum terbentuknya infrastruktur 

pemerintahan yang lengkap seperti sekarang ini. Dari perspektif Fikih sebagai 

salah satu sumber Hukum Islam, bahwa ada beberapa analisis yang dapat 

dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius 

oleh Fikih walaupun ada ayat al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat 

segala bentuk transaksi muamalat. 

Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Quran. Akibatnya 

kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, 

kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan 

(ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal 

yang sulit untuk dilakukan. 

Ketiga, transaksi walimat al-urusy walaupun dengan seekor kambing 

merupakan saksi di samping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan. Keempat, 

ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum 

terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu 

berlansung dimana calon suami dan calon isteri berada dalam satu wilayah yang 

sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.37 

Jadi pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu yang dipandang penting 

pada waktu itu, sehingga pembuktian perkawinan bukanlah dengan suatu akta 

tertulis yang harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi 

perkawian cukup dibuktikan dengan saksi dan upacara walimah yang dihadiri 

oleh banyak orang. 

Namun, walaupun tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan, 

Rasullullah sendiri memerintahkan agar perlu dilakukan pengumuman (i’lan) atas 

                                                             
37Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 36-37. 
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setiap pernikahan untuk menghindari fitnah. Jadi, Islam sendiri memerintahkan 

agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Ketentuan 

tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini 

adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran hukum perdata Belanda 

(BW) atau Hukum Barat.38 

Mengenai pencatatan transaksi mu’amalah, terdapat aturan yang jelas dan 

tegas di dalam al-Qur’an. Ketentuan ini diungkap dalam QS al-Baqarah/2:282,  

                        

                     

                        

 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya. 39 

Secara garis besar, ayat tersebut berbicara tentang anjuran bahwa menurut 

sebagian ulama bersifat kewajiban untuk mencatat hutang piutangdan 

mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang di hadapan pihak ketiga yang 

dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis hutang 

walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. 

Tujuannya untuk menghindarkan terhadinya sengketa di kemudian hari.40 

                                                             
38Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 37. 

39Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 59. 

40M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 602. 
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Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa, pencatatan merupakan 

alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah 

terkait dengan perikatan yang bersifat umum, namum berlaku juga pada masalah 

pernikahan. Apabila perikatan (akad) muamalat saja dianjurkan agar dicatat 

untuk dijadikan alat bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh 

dan langgeng (mitsaaqan ghalizhan) mestinya seruannya lebih dari itu.41 

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, dengan tujuan: 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.42 

Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga 

hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya umat Islam Indonesia harus 

menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat 

penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah 

SWT, dan telah diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif 

sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan 

oleh seluruh umat Islam.43 

3. Administrasi Perkawinan dan Prosedurnya 

                                                             
41Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 37. 

42Kementerian Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 15. 

43Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 38. 
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Secara terminologi yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, 

mengatur, mengelola. 44  Administrasi suatu prosedur penyelenggaraan oleh 

administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.45 

Administrasi atau dalam hal ini pencatatan perkawinan diberlakukan di 

hampir semua Negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam 

penekanannya. Menurut Khoiruddin Nasution, aturan pencatatan perkawinan di 

Negara-negara muslim dapat di bagi menjadi tiga kelompok. 

Pertama, kelompok Negara yang mengharuskan pencatatan dan 

memberikan sanksi (akibat hukum) bagi mereka yang melanggar, seperti halnya 

di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania, dan Republik 

Yaman. Kedua, Negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat 

administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi yang melanggar, 

seperti Filipina, Lebanon, Maroko, dan Libya. Ketiga, Negara yang 

mengharuskan pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak 

dicatatkan. Hal ini hanya terjadi di Syiria.46 

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Di Negara Indonesia ada dua instansi atau 

lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan rujuk. Adapun 

instansi atau lembaga yang dimaksud adalah kantor urusan agama kecamatan 

                                                             
44 Faried Ali, Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju 

Redefinisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19. 

45Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 50. 

46Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 
h.182. 
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untuk nikah, talak dan rujuk bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil 

untuk non Islam.47 

Adapun prosedur pencatatan pernikahan sampai pada pernikahanya 

umumnya meliputi:  

a. Pemberitahuan kehendak nikah 

Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, 

wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan : 

1) Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk calon Penganten (caten) 

masing-masing 1 (satu) lembar. 

2) Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas 

segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 

RT, RW dan Lurah setempat. 

3) Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, 

N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri. 

4) Pas photo caten ukuran 2×3 masing-masing 4 (empat) lembar, bagi 

anggota ABRI berpakaian dinas. 

5) Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta 

Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat 

kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat. 

6) Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi : 

a) Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun; 

b) Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun; 

c) Laki-laki yang mau berpoligami. 

                                                             
47Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,  (Cet.II; Jakarta: 

Kencana, 2008), h. 14. 
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7) Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 

tahun baik caten laki-laki/perempuan. 

8) Bagi caten yang tempat tinggalnya bukan di wilayah Kecamatana harus 

ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat. 

9) Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin 

dari Pejabat Atasan/Komandan. 

10) Bagi caten yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah 

Kecamatan harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Setempat. 

11) Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA setempat sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila 

kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi 

Nikah dari Camat Pasar Minggu. 

12) Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 10 

harus melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status 

kewarganegaraannya (K1). 

13) Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka 

yang tidak mampu 

b. Pemeriksaan nikah  

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan 

memeriksa berkas-berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, 

apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan 

tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan 

wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).48 

                                                             
 

48
 Kementerian Agama RI,  Pedoman Pegawai Pencatat Nikah: Proyek Peningkatan 

Tenaga Keagamaan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, 2004), 
h. 3. 
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c. Pengumuman kehendak nikah 

Standar operasional untukmengumumkan kehendak nikah seseorang 

setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) 

pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan 

dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon 

mempelai. 

d. Akad nikah dan pencatatanya. 

1) Pelaksanaan Upacara Akad Nikah: di Balai Nikah/Kantor di Luar Balai 

Nikah : rumah calon mempelai, masjid atau gedung dll; 

2) Pemeriksaan ulang: Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN 

/Penghulu terlebih dahulu memeriksa/mengadakan pengecekan ulang 

persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan 

walinya dan menetapkan dua orang saksi untuk dilakukan pencatatan; 

3) Pemberian izin. Sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan dianjurkan 

bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau 

anak terlebih dahulu minta/memberikan izin kepada ayah atau wali, dan 

keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan 

bila anak berstatus janda; 

4) Sebelum pelaksanaan ijab qobul sebagaimana lazimnya upacara akad 

nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan 

istighfar dan dua kalimat syahadat; 

5) Akad Nikah /Ijab Qobul; 

6) Pelaksanaan ijab qobul dilaksanakan sendiri oleh wali nikahnya terhadap 

calon mempelai pria, namun apabila karena sesuatu hal wali nikah/calon 
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mempelai pria dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk 

olehnya; 

7) Penandatanganan Akta Nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, dua 

orang saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah; 

8) Pembacaan Ta’lik Talak; 

9) Penandatanganan ikrar Ta’lik Talak; 

10)  Penyerahan maskawin/mahar; 

11) Penyerahan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah; 

12)  Nasihat perkawinan; 

13) Do’a penutup.49 

4. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Perkawinan 

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan 

dalam masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-

undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan khususnya 

bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang 

dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami isteri maka salah 

satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri 

memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.50 

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui 

perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) 

perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. 

                                                             
 

49
 Kementerian Agama RI,  Pedoman Pegawai Pencatat Nikah: Proyek Peningkatan 

Tenaga Keagamaan, h. 4. 
50Ahmad Rofiq, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 

h. 107. 
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Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang 

masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan 

atau percekcokkan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, 

maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri 

memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. 

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi 

negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta 

kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah 

sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian 

dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.51 

Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah 

yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer, yaitu agama, 

jiwa, akal, harta, dan keturunan,”52 serta mewujudkan kemasyarakatan bagi umat 

manusia, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudaratan dan 

kemafsadatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.53 

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untukmenjamin 

ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian 

hukum, kemudahan hukum, disamping sebagaisalah satu alat bukti perkawinan. 

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa pencatatan perkawinan bukanlah 

peristiwa hukum, tetapimerupakan peristiwa penting, sama halnya dengan 

kelahiran, kematian, dan peristiwa penting lainnya. Oleh sebab itu, pencatatan 

                                                             
51Iskandar Ritonga, Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), h. 31.  

52 A. Djazuli, Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah 
yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165.  

53T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Binatang, 1998), h. 
123.  
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perkawinan menjadi sangat penting karena kelak dapat menjadi alatbukti yang 

sah bahwa telah terjadi perkawinan diantara kedua belah pihak.54 

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah 

mengganggu keabsahan suatu perkawinan yangtelah dilaksanakan sesuai hukum 

Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu 

perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti 

otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. 

Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui 

pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force). Oleh 

karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan 

dianggap tidak pernah ada.55 

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu 

perkawinan akan menimbulkan dampak yaitu : 

a. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada 

akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak 

membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi 

mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan 

kenegaraan,  

b. Akan mudah dijumpai perkawinan sirri atau perkawinan dibawah 

tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata 

cara pencatatan perkawinan, 

c. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang 

untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati 

                                                             
54Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 38. 

55Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 38. 
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suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun, sehingga hampir 

semua kasus berdampak pada wanita yang kemudian akan berakibat 

buruk kepada anak-anaknya.56 

Ditinjau dari fungsi dan tujuan pencatatan nikah bila dilihat dari segi 

yuridis adalah:  

a. Untuk mewujudkan kepastian hukum (law certainly);  

b. Untuk membentuk ketertiban hukum guna pembuktian atau manfaat 

hukum (justice utility);  

c. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan/ 

administrasi kependudukan; dan  

d. Mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam 

masyarakat atau menciptakan keadilan.57 

Fungsi dan kegunaan pencatatan dalam perkawinan adalah untuk 

memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa 

perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta suami sebagai pihak 

yang melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan segala konsekuensi atau 

akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakannya itu. Melalui pencatatan 

perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri 

mendapatkan salinannya, apabila terjadi pada salah satu pihak tidak bertanggung 

jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan. 

Karena dengan akta tersebut, baik istri maupun istri memiliki bukti otentikatas 

perubahan hukum yang telah mereka lakukan.58 

                                                             
56Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, h. 39. 

57Victor Situmorang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, (Bandung: Sinar 
Grafika, 1991), h. 13. 

58Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum 
Nasional, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 131-132. 
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C. Biaya Nikah dalam PP No. 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dan Peran P3N. 

Dasar pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tidak hanya untuk membiayai Pegawai 

KUA, artinya biaya sebesar Rp 600.000,00 itu tidak hanya untuk gaji pegawai 

KUA. Akan tetapi ada banyak kegiatan dari Kementerian Agama yang 

membutuhkan dana. Dana tersebut diambilkan dari biaya nikah Rp. 

600.000,00. Salah satu contohnya adalah BKM, Badan Kesejahteraan 

Masjid. Selain itu, mengapa jumlahnya harus Rp 600.000,00 itu karena 

melihat apa saja yang dibutuhkan di dalam proses pernikahan. Bisa untuk 

membeli buku nikah, menggaji Pegawai KUA dan untuk tambahan dana 

kegiatan lain di bawah Kementerian Agama.59 

Cara penerimaan biaya nikah awalnya diatur dalam Peraturan Menteri 

Agama Nomor 71 Tahun 2009 Bab II Pasal 1 ayat (1) yakni “Catin membayar 

biaya NR kepada Bendahara penerimaan pada Kandepag melalui Bendahara 

Pembantu KUA. Setelah itu diubah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 

tahun 2014 Bab III Pasal 6 ayat 1 “Catin wajib menyetorkan biaya nikah 

ataurujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp 600,000,- pada Bank.” 

Pada ayat 2 “Apabila Kondisi Geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat 

layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah 

atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA 

Kecamatan.” Jadi jelas, bahwa perubahan juga terjadi pada cara Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, yaitu yang awalnya disetorkan atau dititipkan melaui 

Bendahara pembantu di KUA yang kemudian disetorkan ke Bendahara 

Penerimaan Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. 

                                                             
59

Huda Mi’rojul, Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kab Tuban. 2015 
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Penggunaan biaya nikah dan rujuk diatur dalam PMA Nomor 24Tahun 

2014 pasal 11 ayat (1) PNBP Biaya NR digunakan untuk membiayai pelayanan 

pencatatan nikah dan rujuk yang meliputi: 

a. Transport dan jasa profesi penghulu 

b. Pembantu Pegawai pencatat Nikah 

c. Pengelola PNBP Biaya NR 

d. Kursus pra nikah 

e. Supervisi administrasi nikah dan rujuk 

Dalam ayat (2) Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan ketentuan: 

a. Transport dan jasa profesi penghulu diberikan sesuai dengan Tipologi 

KUA Kecamatan 

b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diberikan biaya pelayanan setiap 

bulan 

c. Pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan 

d. Kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah dan rujuk diberikan 

biaya setiap kegiatan. 

1. Isi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 

Meskipun al-Quran dan Hadist tidak menerankana secara jelas mengenai 

pencatatan perkawwinan, namun manfaatnya sangat baik dirasakan oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, pencatatan diatur dalam aturan perundang-

undangan, baik dalam Undanag-Undanag Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 60  Lebih lanjut regulasi mengenai pelaksana 

dalam proses administrasi pencatatan perkawinan khususnya mengenai biaya 

maka pada tanggal 27 Juni 2014 Presiden Susilo bambang Yudhoyono 

menandatangani peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014. Peraturan pemerintah 

                                                             
60Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 26. 
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No. 48 Tahun 2014 ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah No. 47 

Tahun 2004. Adapun isinya adalah sebagai berikut: Menetapkan : Peraturan 

pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 

tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada 

Kementerian Agama. 

Tujuan dari Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukumkepada 

masyarakat, termasuk jajaran Kementerian Agama (KUA dan Penghulu), terkait 

dengan pembiayaan dan tata cara pernikahan. Peraturan pemerintah ini mengatur 

bahwa apabila pernikahan dilakukandi kantor KUA, maka itu gratis. Sementara 

jika dilakukan di luar KUA, maka ada ketentuan yang menyangkut biaya. 

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa penerimaan Negara 

bukan pajak di Kantor Urusan Agama atas pencatatan pernikahan dan rujuk 

Pasal 1 berbunyi “Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak 

yang berlaku pada Kementerian Agama (lembaran negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 149, tambahan lembaran negara Republik indonesia nomor 

4455) diubah sebagai berikut: 

a. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. 

2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan 

Agama kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi 

sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.  

3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ 

korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor 
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Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).  

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat 

dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang 

tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang 

melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri 

Keuangan.61 

b. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai penerimaan dari Kantor 

Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Jenis Penerimaan Bukan Pajak Satuan Tarif (Rp) 

II. Penerimaan dari Kantor 

Urusan Agama Kecamatan  

Per Peristiwa Nikah atau 

Rujuk 

Rp. 600.000, 00 

Pasal II 

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal diundangkan. 

2. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 

Jadi biaya nikah yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2004 sekarang berubah menjadi Rp. 600.000,00. Peraturan 

Pemerintah tentang biaya nikah ini berlaku untuk semua KUA di Indonesia tidak 

                                                             
61Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Dikutip dalam situs 
www.anggaran.depkeu.go.id/. (Diakses pada Tanggal 20 Juli 2017). 
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terkecuali KUA se-Kabupaten Takalar. Setelah berlakunya ketetapan baru tentang 

biaya nikah, anggaran untuk KUA tidak ada perubahan. Karena biaya Rp. 600. 

000,00 disetorkan langsung ke Kementerian Agama Pusat melalui Bank-bank 

pemerintah. 

Besaran biaya administrasi pernikahan tidak diatur di dalam Kompilasi 

Hukum Islam atau Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan Undang-undang 

hanya mengatur hal-hal yang bersifat skala besar. Sedangkan kompilasi Hukum 

Islam adalah kumpulan kitab-kitab fiqih yang dijadikan satu oleh Pemerintah 

untuk menyatukan perbedaan pendapat dikalangan Hakim Pengadilan Agama 

yang pada waktu itu Hakim pengadilan Agama banyak yang berbeda pendapat 

meskipun para hakim berada di dalam satu pengadilan. 

Untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk 

melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak 

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang 

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian 

Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara 

bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.  

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara bukan 

pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk 

memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan 

negara bukan pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis penerimaan 

negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan 

Pemerintah.62 

                                                             
62Republik Indonesia, Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis 
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3. Peran Imam Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

Tugas dan fungsi Imam yang diangkat menjadi Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah di atur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. 

Dalam rangka menjalankan menjalankan tugas dan fungsi pokoknya khususnya 

yang berkaitan dengan proses administrasi diikat oleh peraturan pemerintah No 

48 Tahun 2014 tentang Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak dan aturan-aturan 

lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. 

a. Pengertian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 memberikan tentang 

pengertian dan kedudukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yaitu: 

Pasal 1 ayat (4)  

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah anggota masyarakat 
tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama 
kabupaten atau kota untuk membantu tugas PPN di desa tertentu.63 

 
Pasal 2 

1. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat 
yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan 
peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan 
bimbingan perkawinan. 

2. PPN dijabat oleh Kepala KUA. 
3. Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta 

nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta 
rujuk.64 

Pasal 3 
1. PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan 

tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN. 
2. Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, 

pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat 
keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul 

                                                                                                                                                                       
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Dikutip dalam situs 
www.anggaran.depkeu.go.id/. (Diakses pada Tanggal 20 Juli 2017). 

63Republik Indonesia, Peraturan Menteri AgamaNo. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 
Nikah Pasal 3, h. 460. 

64Republik Indonesia, Peraturan Menteri AgamaNo. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 
Nikah Pasal 2, h. 460. 
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Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang 
membidangi urusan agama Islam. 

3. Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu 
PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala 
desa/lurah di wilayah kerjanya.65 

Pasal 4 
Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam 
Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.66 

b. Syarat Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah  

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai P3N adalah sebagai 

berikut: 

a. Warga Negara Republik Indonesia;  

b. Beragama Islam;  

c. Membatu dan mengamalkan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-

hari;  

d. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan 

Pemerintahan Republik Indonesia, serta tidak terlibat dalam gerakan 

yang tidak menentang agama Islam;  

e. Berakhlak Mulia;  

f. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;  

g. Berusai antara 25-26 tahun; 

h. Lulusan pedidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;  

i. Lulus testing yang diadakan khusus untuk itu oleh Departemen 

Agama Kabupaten/ Kotamadya. 67 Materi testing untuk diangkat 

menjadi Pembantu pegawai pencatat nikah, sebagai berikut : 

                                                             
65Republik Indonesia, Peraturan Menteri AgamaNo. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 

Nikah Pasal 3, h. 461. 

66Republik Indonesia, Peraturan Menteri AgamaNo. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 
Nikah Pasal 4, h. 461. 

67 Surat Edaran Nomor: D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri 
Agama No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Psegawai Pencatat Nikah.  
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1) Undang-Undang Dasar 1945.  

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

peraturan-peraturan pelaksanaannya.  

3) Fiqih Munakahat dan Fiqih Ibadah.  

4) Tulis Baca Al-Qur’an. 

5) Praktik Khutbah Nikah dan Doa Upacara nikah serta memberikan 

nasihat perkawinan.68 

c. Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

Tugas pembantu pegawai pencatat nikah sebagaimana dijelaskan dalam 

Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah adalah: 

a. Pembantu pegawai pencatat nikah di luar Jawa, atas nama pegawai 

pencatat nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk 

yang dilakukan menurut Agama Islam di wilayahnya. 

b. Pembantu pegawai pencatat nikah di Jawa membantu mengantarkan 

anggota masyarakat yang hendak menikah di Kantor Urusan Agama 

yang mewilayahi dan mendampinginya dalam pemeriksaan nikah dan 

rujuk.69 

D. Kerangka Konseptual 

Biaya pelayanan merupakan tarif yang dibebankan kepada masyarakat 

untuk dapat memperoleh pelayanan dari instansi yang dalam hal ini adalah 

Kantor Urusan Agama (KUA). Khusus untuk pelayanan pencatatan nikah, tarif 

yang dibebankan kepada masyarakat telah mengalami perubahan pada Tahun 

                                                             
68Surat Edaran Nomor : D/Kep. 002/02/1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Agama No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.  

69 Peraturan Menteri Agama Negara No. 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah . 
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2014 dikarenakan adanya indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum 

KUA. Besaran biaya pelayanan pencatatan nikah sebelum adanya perubahan 

telah diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2004. Dimana dalam PP tersebut jumlah 

nominal yang tertulis adalah Rp. 30.000,00 per peristiwa baik di dalam balai 

nikah KUA maupun di luar balai nikah KUA.  

Kemudian direvisi menjadi PP Nomor 48 Tahun 2014 yang 

menggratiskan biaya pelayanan pencatatan nikah apabila masyarakat bersedia 

melangsungkan proses pernikahannya di dalam balai nikah yang dimiliki masing-

masing KUA. Sementara masyarakat akan dikenakan biaya sebesar Rp. 

600.000,00 apabila menghendaki agar pernikahannya dilangsungkan di luar balai 

nikah yang dimiliki KUA dan di luar jam kerja KUA. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) kualitatif. Penelitian 

kualitatif di pergunakan untuk mengolah data yang terkumpul melalui wawancara 

terstruktur. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh objek penelitian.1 Sedangkan tipe penelitiannya adalah kualitatif 

deskriptif yaitu prosedur penelitian untuk mendeskripsikan perilaku, peristiwa atau 

tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Metode penelitian kualitatif ini sering 

pula disebut dengan alamiah (naturalistic inquiry).2 Peneliti memberikan narasi yang 

peneliti lihat dan dengar kemudian melalui proses mendeskripsikan kejadian tersebut 

peneliti menyandingkan dengan beberapa analisis berdasarkan pendekatan yang 

peneliti gunakan. 

2. Lokasi Penelitian 

Cara yang terbaik perlu ditempuh dalam penentuan penelitian adalah dengan 

jalan mempertimbangkan teori substansi yaitu pergi dan jajahi lapangan untuk 

melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada dilapangan.3 

Maksudnya dalam mengambil untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini maka 

peneliti harus mengambil data-data di masyarakat yang menjadi objek penelitian, 

melihat langsung fenomena sosial yang terjadi sesuai dengan fokus penelitian 

                                                           
1Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 6. 

2Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), h. 12. 

3Lexy. J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed Djun Surjaman, h. 86. 
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kemudian menyandingkan kenyataan tersebut dengan bangunan teori yang peneliti 

telah susun.  

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

beberapa kecamatan di Kabupaten Takalar. Adapun alasan pengambilan lokasi 

penelitian di kabupaten takalar karena peneliti melihat bahwa masyarakat 

Kabupaten Takalar masih memegang erat perilaku kontstruktif budaya yakni suka 

memberikan balasan dalam bentuk yang berlebihan kepada masyarakat lain yang 

dirasakannya memberikan pertolongan atau kontribusi kepada masyarakat yang lain. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian tesis tersebut, maka peneliti menggunakan 

pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologis-Normatif (Syar’i), yaitu pendekatan dengan melihat 

beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dan telah diterapkan dalam 

Islam secara keseluruhan seperti nash-nash al-Qur’an dan Hadist serta 

pendapat para ahli hukum islam terhadap penerapan PP No. 48 Tahun 2014 

terhadap biaya nikah di Kabupaten Takalar; 

2. Pendekatan Yuridis, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan 

pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa Pasca Sarjana 

konsentrasi Syariah/Hukum Islam lebih cermat dalam melihat penerapan PP 

No. 48 Tahun 2014 dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 

untuk melakukan pencatatan perkawinan. 

3. Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep 

hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan 
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pada saat mengkaji apakah kebijakan relevan dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat Indonesia. 

C. Sumber Data  

Untuk memeperoleh data yang ingin didapatkan oleh penulis, maka 

dibutuhkan sumber data yaitu sebagai berikut : 

1. Sumber data primer, adalah data yang dihimpun secara lansung dari 

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk 

dimanfaatkan. Dalam menentukan informan dalam pembagian yang 

dicantumkan di atas, maka yang digunakan adalah dengan sampel 

purposive yaitu, teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri dan sifat yang 

ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.4 Untuk melakukan 

analisis terhadap permasalahan yang ada, selain melakukan wawancara 

Kandep Takalar, Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala KUA Kecamatan, 

dan Imam P3N untuk memperoleh data primer. 

2. Sumber data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

lansung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan 

oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.5 Dan untuk menguatkan 

data sekunder maka digolongkan yaitu sebagai berikut: 

                                                           
4Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Cet. 12; Jakarta: Bumi Aksara, 

2012). h. 116. 

5Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi, (Edi. 1; Cet. 5; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010). h. 138.  
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1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari: 

a) Al-Qur’an dan Hadits; 

b) Undang-Undang Dasar 1945; 

c) Undang-Undang  RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

d) Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Isam di Indonesia; 

e) Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 

Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Departemen Agama; 

f) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang 

Pencatatan Nikah. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari : 

a) Berbagai tulisan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, 

yang dituangkan dalam bentuk buku, paper/makalah serta 

tulisan-tulisan ilmiah lainnya, 

b) Berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan 

dengan pencatatan perkawinan, baik dari perspektif hukum, 

maupun non-hukum. 

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, yang terdiri dari : 
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a) Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

b) Kamus Ilmiah, dan 

c) Kamus Hukum. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwa data yang di-

kumpulkan dalam penelitin ini bersumber dari kajian lapangan (field research) dan 

kajian pustaka (library research). Dalam konteks kajian lapangan, maka 

pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan empat cara yakni: 

a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang 

kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti.6 Dalam mempeoleh data 

awal, peneliti melakukan observasi tentang penelitian ini dengan 

melakukan observasi awal serta penelusurana referensi kemudian akan 

dilanjutkan observasi untuk mendapatkan informasi lebih menyeluruh. 

b. Wawancara, dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam yaitu 

wawancara yang dilakukan secara intensif, terbuka, dan mendalam 

terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan, dan 

berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku 

dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. 

Artinya, informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah 

pikiran, pandangan, dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam 

                                                           
 6Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 

63. 



59 
 

 
 

tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.7 Setelah melakukan proses 

wawancara yang terstruktur menggunakan pedoman, peneliti memasukan 

ke dalam teks baik mengutipnya secara langsung tanpa pengubahan narasi 

maupun mengutip secara tidak langsung dengan sedikit tambahan dari 

peneliti kemudian menganalisis dan mengomentari kejadian dalam 

wawancara tersebut. 

c. Dokumentasi. Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan 

pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan 

wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan menelaah 

refetensi-referansi, mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau 

dokumen, foto-foto, dan hal-hal yang berhubungan dengan fokus per-

masalahan penelitian.8 Selain itu, dokumentasi melibatkan instrumen yang 

peneliti gunakan, peneliti merekan kondisi masyarakat yang terlibat 

langsung dalam proses pencatatan pernikahan di Kabupaten Takalar.  

E. Instrumen Penelitian 

Guna memperoleh data dalam kegiatan penelitian, maka diperlukan 

instrumen yang mampu mengambil informasi dari objek yang diteliti, yaitu:  

a. Peneliti sendiri (Human Research); 

b. Pedoman wawancara; 

c. Kamera Hanphone; dan 

d. Catatan dokumentasi. 

                                                           
7S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 72. 

8A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makassar: Indobis Media 
Centre, 2003), h. 106. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan agar logis, tidak 

tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. 

Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi 

(verifying), analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding) sebagai berikut:  

1. Pemeriksaan Data, adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari 

kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

relevansinya dengan dta yang lain.9 Penulis melakukan proses editing terhadap hasil 

wawancara terhadap narasumber calon pengantin dan pihak petugas KUA serta 

beberapa rujukan yang penulis gunakan dalam menyusun penulisan ini. 

2. Mereduksi data atau klasifikasi, yaitu proses berupa singkatan, memusatkan 

tema, dan membuat batasan permasalahan-permasalahan. Klasifikasi 

merupakan kegiatan pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil 

wawancara dengan subyek penulisan, pengamatan dan pencatatan langsung di 

lapangan atau observsi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara 

mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.10 Reduksi data merupakan 

bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus 

sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan;  

3. Penyajian data, yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melakukan penyajian data, peneliti 

                                                           
9Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penulisan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 

85. 
10Lexy J. Moleong, Metode Penulisan Kualitatif, h. 104-105. 
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akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh. Salah satu bentuk 

penyajian data yang dibenarkan dalam penelitia adalah dengan melakukan 

Verifying yakni proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari 

lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penulisan.11 

selanjutnya data tersebut dikonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah 

didapat kepada subyek. 

4. Analisis data (Analysing) dalam pemakaian pendekatan kualitatif dalam 

penelitian, menurut Soerjono Soekanto menghasilkan data deskriptif-analitis, 

yaitu apa yang dinyatakan oleh subjek penelitian secara tertulis atau perilaku 

nyata, diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan diungkap 

kebenarannya. Meskipun telah terungkap kebenarannya, data-data tersebut 

tidak dibiarkan begitu saja, akan tetap dipahami makna di balik kebenaran 

tersebut.12 Sementara, menurut Saifullah, dalam sebuah penulisan ada beberapa 

alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, 

deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif 

kualitatif, contents analysis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.63 Setelah data 

diperoleh dan dikumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah analisa data, 

sesuai dengan pembahasan tesis ini. Kemudian penulis melakukan penyusunan data, 

menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji 

dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau 

status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian di pisahkan menurut 

                                                           
11Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penulisan di Perguruan Tinggi, (Bandung: 

Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84. 
12Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.250.  
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kategori untuk memperoleh kesimpulan.13 Analisis yang dilakukan peneliti dalam 

narasi akan banyak  dipengaruhi oleh corak konsentrasi peneliti yakni hukum islam. 

Sehingga fenomena atau kejadian yang didapatkan peneliti berusaha untuk 

mengaitkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. 

5. Penarikan Kesimpulan (concluding) yakni langkah akhir dengan membuat 

sebuah kesimpulan penelitian yang merupakan hasil sekaligus jawaban dari 

penelitian ini. Kesimpulan merupakan sebuah sintesis yang diperoleh dari 

hasil diskusi antara data dan kajian teori. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Jaminan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam, 

Lincoln dan Ghuba menyebutkan terdapat empat kriteria untuk menjamin keabsahan 

dari sebuah penelitian kualitatif tersebut yaitu keredibilitas, transferabilitas, 

depandabilitas dan konfirmabilitas.14 

Keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis 

sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketetapatan hasil penelitian 

sesuai dengan maslaah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan 

membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya 

sesungguhnya, maka peneliti dalam kualitatif dapat menggunakan berbagai cara, 

antara lain: 

1. Memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan, 

2. Meningkatkan ketekunan pengamatan; 

                                                           
13Saifulllah, Buku Panduan Metodologi Penulisan, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 

245.  

14Sanafiah Faisal, Penulisan Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, (Malang: Yayasan Asih 
Asuh, 1990), h. 31-33. 
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3. Melakukan triangulasi, yang merupakan salah satu teknik dalam 

pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang 

lebih akurat dan kredibel; 

4. Melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok. Proses ini dilakukan 

untuk menguji kemungkinan-kemungkinan atau dugaan yang berbeda dan 

dengan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis dan 

mengaplikasikannya pada data serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang data. 

5. Menganilisis kasus negatif; 

6. Menggunakan refference yang tepat.15 

 

                                                           
15A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Ed. I; 

Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 394. 
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BAB IV 

PENERAPAN PP NO. 48 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN NEGARA 

BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP BIAYA NIKAH  

DI KABUPATEN TAKALAR 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang terlatak pada bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten 

Takalar berada pada posisi 5O 3’-5O 38’ Lintang Selatan dan 119O 22’-119O 39’ 

Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 566,51 Km2. Secara administrasi 

Kabupaten Takalar memiliki wilayah berbatasan dengan:  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa;  

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten 

Jeneponto; 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;  

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores.  

Semantara dari aspek sosial budaya, budaya masyarakat di Kabupaten 

Takalar maih dipengaruhi oleh etnis budaya Bugis-Makassar. Keragaman kultur 

sosial budaya yang terdapat di Kabupaten Takalar, merupakan pembentukan etnis 

dan budaya lokal, secara umum masih tergolong dalam Suku Makassar. 

Perbedaan dalam hal budaya umunya terletak pada dialeg, dan sistem upacara adat 

dan ritual keagamaan, dan bentuk bangunan. Masyarakat memegang teguh dan 

menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya. Salah satu 

kekuatan masyarakat di Kabupaten Takalar adalah pembauran nilai religius 

keagamaan dalam suatu kebudayaan yang masih melekat hingga kini. Faktor lain 

yang mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di Kabupaten Takalar sebagian 

besar masih dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga konflik sosial tidak 
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menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan secara kebersamaan dan 

kekeluargaan. 

Dibawah ini jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar 

berdasarkan luas daerahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, Kabupaten Takalar Dalam Angka 2019 

Kecamatan yang ada di kabupaten takalat terdiri daerah sembilan sehingga 

kementerian agama membutuhkan sedikitnya sembilan Kantor Urusan Agama di 

setiap kecamatan yang membantu tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat 

kecamatan. Kantor Urusan Agama marupakan instansi terkecil Kementrian 

Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan 

sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama 

islam di wilayah kecamatan.1 Dalam PMA No 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 

disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

                                                             

 1Informasi Pelayanan Kabupaten Takalar, September 2019. 
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KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota. 

1. Tugas dan Fungsi KUA 

Secara umun tugas KUA adalah melaksanakan layanan dan bimbingan 

masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Selain itu, melalui KMA Nomor 18 tahun 

1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 joncto PMA Nomor 34 Tahun 2016 

dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara 

tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu: 

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di 

bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA 

menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, 

pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga; 

b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral 

maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan 

pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul 

maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.2 

Dalam perkembangan penataan Organisasi Kantor Urusan Agama 

Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah 

kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas 

dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian 

                                                             
2Kementerian Agama RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah (Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Penyelenggaraan Haji: Jakarta, 2016), h. 25. 
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Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah 

Kecamatan.  

KUA memiliki fungsi yang meliputi fungsi Administratif, fungsi 

pelayanan, fungsi pembinaaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Kantor 

Urusan Agama pun berperan serta Kegiatan Penyuluh Agama Islam. Di samping 

itu KUA memiliki beberapa badan resmi yang dibentuk sebagai hasil kerja sama 

aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain: Badan Penasehatan 

Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), Lembaga Pengembangan Tilawatil 

Qur’an (LPTQ), Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Lembaga 

Pengembangan Pengamalan Ajaran Agama Islam (LP2A), Ikatan Persaudaraan 

Haji Indonesia (IPHI) dan Badan Kesejahteraan  Masjid (BKM). 

Untuk mengimplementasikan tugasnya, KUA kecamatan memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

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 KUA 

Kecamatan; 

4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 

5) Pelayanan bimbingan kemasjidan; 

6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 

7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 

8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. 



68 
 

 
 

10) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud tersebut, KUA 

Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji 

bagi Jemaah Haji Reguler.3 

Secara struktural, berdasarkan Pasal 5 PMA No 34 tahun 2016 tentang 

Organisasi dan tata kerja KUA, merumuskan struktur organisasi Kantor Urusan 

Agama tiap kecamatan sedikitnya memiliki 3 stuktur yang masing-masing 

memiliki tugas-tugas dan fungsinya yakni: Kepala KUA, Petugas Tata Usaha, 

Kelompok Jabatan Fungsional.  

Adapun tugas Kepala KUA adalah: 

a) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan/ 

merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

Kantor Urusan Agama. 

b) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama. 

c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan. 

d) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan. 

e) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga 

Sakinah. 

f) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah 

Sosial. 

g) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat 

ibadah. 

h) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan 

pembinaan syari’ah. 

i) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh. 

                                                             
3PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, h. 4.  
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j) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan 

KUA 

k) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di 

bidang pelaksanaan tugas KUA. 

l) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas bawahan. 

m) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait. 

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

o) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.4 

Berdasarkan PMA tersebut, Petugas Tata Usaha mempunyai tugas 

melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan. Petugas Tata Usaha 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan. 

Sedangkan Kelompok jabatan fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional 

tertentu yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan 

fungsional umum lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.5 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, rata-rata KUA di 

Kabupaten Takalar memiliki 2 operator untuk menjalankan fungsi sebagai petugas 

tata usaha. Sedangkan untuk Penghulu di setiap kecamatan terdapat 1 masing-

masing kecamatan yang juga merupakan Kepala KUA, dengan rata-rata terdapat 

4-8 orang penyuluh masing-masing kecamatan di Kantor Urusan Agama.6  

 

                                                             
4Kementerian Agama RI,  Pedoman Pegawai Pencatat Nikah: Proyek Peningkatan 

Tenaga Keagamaan (Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji: Jakarta, 2004), 
h. 5. 

5Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
KUA. 

6Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, Wawancara, 
Takalar, 20 September 2019. 
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2. Tipologi KUA di Kabupaten Takalar 

Pembagian tipologi KUA kecamatan diatur oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Wilayah Provinsi dengan memakai acuan sebagai berikut : 

a) Tipologi A adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya diatas 100 

peristiwa dihitung rata-rata perbulan; 

b) Tipologi B adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya antara 50 sampai 

dengan 100 peristiwa rata-rata perbulan. 

c) Tipologi C adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya dibawah 50 

peristiwa rata-rata perbulan. 

d) Tipologi D1 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah 

terdalam, terluar, dan daerah perbatasan daratan. 

e) Tipologi D2 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah 

terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan.7 

Sehingga berdasarkan tipologi tersebut biaya jasa transport dan jasa 

profesi yang diberikan kepada penghulu ketika melaksanakan perkawinan di luar 

KUA atau diluar jam kerja adalah sebagai berikut: 

a) Tipologi A, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp 125.000,00 (seratus 

dua puluh lima ribu rupiah); 

b) Tipologi B, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus 

lima puluh ribu rupiah); 

c) Tipologi C, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp. 175.000,00 (seratus 

                                                             
7Peraturan Menteri Agama RI Nomor 46 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar KUA. Tipologi yang dijelaskan di atas 
berimplikasi pada pemberian jumlah uang yang akan diberikan kepada petugas pada peristiwa 
pernikahan. Sebagaimana penjelasan masing-masing tipologi, besaran yang diperoleh juga diatur 
dalam peraturan kementerian agama. 
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tujuh puluh lima ribu rupiah; 

d) Tipologi D1, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp. 400.000,00 (empat 

ratus ribu rupiah); 

e) Tipologi D2, jasa profesi yang diberikan sebesar Rp. 400.000,00 (empat 

ratus ribu rupiah). 

B. Respon masyarakat terhadap Penerapan PP No. 48 Tahun 2014 

1. Prosedur Pencatatan Pernikahan di Kabupaten Takalar. 

Kabupaten takalar sendiri merupakan tipologi KUA yang berada pada 

golongan tipologi D, karena di KUA Kabupaten Takalar rata-rata daerah geografis 

daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan daratan dengan jumlah peristiwa 

perkawinannya rata 8-10 perharinya. Sehingga biaya jasa transport dan jasa 

profesi yang diberikan kepada penghulu ketika melaksanakan perkawinan di luar 

KUA atau diluar jam kerja adalah senilai Rp. 400.000,00. (empat ratus ribu 

rupiah).8 

No Nama KUA Peristiwa Nikah Tipologi KUA 

2017 2018 

1 Mangarabombang 355 322 D2 

2 Mappakasunggu 144 104 D2 

3 Sanrobone 110 124 D2 

4 Polombangkeng Selatan 381 370 D1 

5 Pattalassang 219 215 D1 

6 Polombangkeng Utara 412 390 D1 

7 Galesong 318 313 D2 

                                                             
8Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 20 September 2019. 
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8 
Galesong Selatan 194 209 D1 

9 
Galesong Utara 303 282 D2 

Jumlah 2436 2329  

Adapun proses pencatatn perkawinan di Kabupaten Takalar pada 

umumnya mengikuti PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang 

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang meliputi pemberitahuan kehendak 

nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan 

pencatatannya. 

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah 

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang 

hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang 

kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan 

Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal 

pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara 

akad nikah.  

Pak Irfan Karim menyampaikan bahwa rata-rata pernikahan masyarakat di 

Kabupaten Takalar masih menggunakan halaman rumah sebagai tempat 

pernikahanya, karena hal ini juga masih banyak masyarakat yang melangsungkan 

pernikahan di luar kantor KUA sehingga untuk penerapan biaya pernikahan 

sebagaimana amanat PP No. 48 Tahun 2014 ditetapkan kepada calon pengantin 

sebesar 600 ribu.9 

                                                             
9Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 21 September 2019. 
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Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam prakteknya, masyarakat 

masih tetap mempercayakan kepada pihak ketiga untuk membantu mengurusi 

pernikahanya.10 Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa warga yang takut dan 

malu untuk melakukan mengurus pencatatan nikah, sehingga meminta bantuan 

imam setempat untuk menguruskan seluruh proses administrasinya.11 

Pada umumnya masyarakat yang mengurus sendiri pernikahan di KUA 

tanpa bantuan pihak ketiga membawa beberapa kelangkapan berkas. Masyarakat 

melapor ke RT kemudian di teruskan ke desa dan desa mengeluarkan N1 dan 

dibwakan ke KUA dan pihak KUA mendaftarkannya dan memberikan slip 

pembayaran untuk membayar di bank.12   

2. Pemeriksaan Nikah 

Setelah pemberitahuan kehendak untuk menikah, selanjutnya oleh PPN 

meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat 

atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya 

kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, 

calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah 

(Model NB). 

Sesuai pasal 6 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pegawai pencatat meneliti apakah 

syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik 

menurut hukum munakahat ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku. 

Syarat-syarat perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas mengenai 

                                                             
10Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 21 September 2019. 

11Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 
Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

12Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 
Takalar, 21 September 2019. 
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persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah yang 

pertama kali diperiksa pejabat tersebut. 

Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah 

KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya 

dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan 

pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara 

memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan 

memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya 

menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan 

membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Menurut pak Kahruddin, bahwa masih banyaknya catin yang menyerahkan 

urusanya kepada pihak ketiga menyebabkan pihak KUA juga kesulitan untuk 

memeriksa langsung calon suami dan isteri sehingga pemeriksaan dilakukan oleh 

mengutus PPN yang mewilayahi tempat tinggal untuk mengverifikasi calon 

pengantin atau meminta kesedian calon pengantin untuk hadir di KUA untuk 

dilakukan pemeriksaan.13 

3. Pengumuman Kehendak Nikah 

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak 

ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat 

perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 

9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. 

                                                             
13Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 



75 
 

 
 

Pegawai pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah 

ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya 

meliputi wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman 

masing-masing calon mempelai. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai 

pencatat selain membuat hal ihwal yang akan melangsungkan perkawinan juga 

memuat kapan dan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.14  

4. Akad Nikah dan Pencatatannya 

Secara adat pelaksanaan akad nikah di Kabupaten Takalar, masyarakat 

mempercayai untuk dinikahkan oleh anronguru yang berkedudukan sebagai imam 

yang membantu masyarakat dalam proses pernikahan karena dipercayai sebagai 

orang yang membawa berkah.15 Namun demikian akad nikah tetap dilangsungkan 

di bawah pengawasan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Setelah akad 

nikah dilangsungkan, pernikahan tersebut dicatat dalam akta nikah. Jika nikah 

dilangsungkan di luar balai nikah, pernikahan tersebut dicatat pada halaman 4 

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

Pegawai Pencatat Nikah yang mengawasinya.16 Kemudian segera dicatat dalam 

akta nikah dan ditandatangani hanya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau wakil 

Pegawai Pencatat Nikah. 

Adapun standar pelayanan menurut Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 

2003, maka pelayanan proses pencatatan nikah di Kabupaten takalar yaitu 

meliputi:  

a) Prosedur pelayanan yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan. 

                                                             
14Kementerian Agama, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Kemterian Agama Republik 

Indonesia, h. 6.  

15Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 
Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

16Kementerian Agama, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Kemterian Agama Republik 
Indonesia, h. 6. 
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b) Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian. 

c) Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan.  

d) Produk pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan.  

e) Sarana dan prasarana yang memadai.  

f) Kompetensi petugas yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

Berdasarkan aturan tersebut, pelayan pencatatan pernikahan di Kabupaten 

Takalar, dipengaruhi oleh karateristik atau watak calon pengantin. Ada pengantin 

yang mengurus sendiri seluruh proses adimintrasi pernikahanya sehingga seluruh 

pelayanan yang didapatkan sesuai dengan aturan baik dari segi pelayanan, waktu 

penyelesaian pelayanan maupun biaya yang diterima. Namun jika watak calon 

pengantin memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga, maka terdapat biaya 

tambahan untuk pihak ketiga tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah 

satu kepala KUA di Kabupaten Takalar: Namun terkadang masyarakat meminta 

bantuan imam setempat untuk mengurus proses pernikahan tersebut dan disitulah 

biaya nikah bertambah. Setidaknya biaya tambahan itu untuk 4 orang yakni pak 

desa, saksi 2 orang dan menikahkan. Terkadang dalam tradisi adat seperti 

permandian catin juga mengeluarkan biaya tambahan. 

Meskipun demikian, calon pengantin dengan watak kedua, merasa 

diuntungkan proses administrasi yang memakan waktu yang cepat dari waktu 

normal dengan adanya pihak ketiga. Selain itu, calon pengantin dengan watak 

kedua tersebut merasa pernikahanya lancar dan berkah jika diuruskan pihak ketiga 

khususnya yang mereka sebut dengan Anranggurutta`. 
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Selain itu, untuk ketersedian fasilitas seperti sarana dan prasarana yang 

dirasakan oleh masyarakat sudah baik begitu pula untuk pegawai pencatat nikah 

merasa sudah cukup lengkap untuk melakukan proses pencatatan pernikahan, 

namun tidak cukup untuk melakukan prosesi pernikahan di Kantor Urusan Agama 

yang memiliki keterbatasan luas lahan.  

Kemudian dari aspek produk pelayanan yang dihasilkan KUA dan 

diterima oleh oleh masyarakat. Terdapat dua produk yang dihasilkan dari 

pelayanan tersebut yaitu akta nikah dan buku nikah (kutipan akta nikah). Produk 

pelayanan pencatatan nikah berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sah secara 

hukum Negara adanya pernikahan antara suami dan istri. Fungsi adanya buku 

nikah itu sangat penting bagi kelanjutan pembuatan surat-surat lainnya seperti 

pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran untuk anak, dan lain-lain. 

Apabila buku nikah yang diserahkan kepada masyarakat yang telah 

melangsungkan pernikahan tersebut hilang maka dapat diajukan permohonan 

untuk penerbitan salinan buku nikah. Berdasarkan hasil penelitian di KUA 

Kecamatan kabupaten Takalar, buku nikah yang sudah diserahkan kepada 

masyarakat dalam keadaan baik dan layak. Perintah ini sesuai dengan Surat 

Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.DJ.1/I/PW.01/1487/2005 tentang 

Petunjuk Pengisian Formulir Nikah Rujuk. Tidak terdapat kesalahan cetak atau 

tulis dalam akta nikah maupun buku nikahnya. 

Selain itu, kemampuan sumber daya manusia yang ada di KUA kabupaten 

takalar cukup kompeten untuk memberikan pelayanan pencatatan pernikahan, 

meskipun hal-hal manusiawi seperti keterlambatan respon disebebkan karena 

kondisi lapar dan mengantuk sering mengganggu, namun pada umumnya dapat 

memberikan kelancaran dalam mengurusi pelayanan pencatatan pernikahan.17 

                                                             
17Nasrulllah dan Riskayanti (25 Tahun dan 20 Tahun), Calon Pengantin 

Mangarabombang Kabupaten Takalar, Wawancara, Takalar, 21 September 2019. 
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Oleh karena itu, untuk mengukur kualitas pelayan KUA untuk melakukan 

pencatatan pernikahan, penulis juga memasukkan indikator good governance dan 

prinsip public service. Untuk yang pertama disebutkan, penulis mewawancarai kepala 

KUA Mangarabombang, beliau menjelaskan bahwa kami telah PP No. 48 Tahun 2014 

tersebut sesuai dengan peraturan, yakni menerapkan biaya nikah pada jam kerja maupun 

di luar jam kerja KUA sebesar Rp. 600.000 dengan menyamaratakan semua strata 

pendidikan dan sosial dan biaya nikah bagi yang tidak mampu sebesar Rp. 0.18 Selain itu, 

pihak KUA di kabupaten takalar juga menyanggupi untuk menikahkan dan 

melangsungkan akad nikah di luar jam kerja tanpa ada biaya tambahan.19 

Sedangkan untuk prinsip public service, prinsip ini dijalankan dengan 

melihat prosedur pelayanan, kejelasan dalam hal teknis dan administrasi. Menurut 

kebanyakan responden mengatakan bahwa prosedur pelayanan pencatatan 

pernikahan di KUA kabupaten takalar tidak berbelit- belit dan sangat mudah 

untuk dipahami, penyampaian biaya nikah juga sudah sesuai aturan dalam PP No 

48 tersebut. Dengan demikian maka pelayanan di KUA Kabupaten Takalar 

menerapkan prinsip sederhana dan biaya ringan.20 

Keamanan, aksebilitas dan kesedian sarana dan prasarana. Penerapan yang 

ada di KUA se Kabupaten Takalar untuk aspek keamanan, para petugas KUA 

melakukan verifikasi yang mendalam terhadap calon pengantin dengan mengecek 

berkas keterangan tidak mampu (SKTM), sehingga calon pengantin merasa aman 

dan diberikan kepastian hukum. Meskipun dalam proses pemeriksaan berkas ini 

                                                             
18Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

19Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 
Takalar, 21 September 2019. 

20Nasrulllah dan Riskayanti, Calon Pengantin Mangarabombang Kabupaten Takalar, 
Wawancara, Takalar, 21 September 2019. 
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terkesan formalistik, namun para calon pengantin tidak merasa keberatan untuk 

menunggu selesainya proses dan tahap ini. Sementara itu, pelayanan yang 

diberikan petugas pencatatan nikah dengan sopan, santun, ramah dan ikhlas 

sehingga calon penganti merasa diberikan akses yang mudah, meskipun ada 

sebagian calon pengantin yang datang dari kejauhan atau dari daerah terdalam.21 

Pelayanan yang diberikan oleh KUA melalui prosedur yang ada 

berdasarakan aturan yang berlaku di Kabupaten Takalar menunjukkan adanya 

deviasi terhadap biaya nikah yang dilakukan oleh pihak ketiga. Calon pengantin 

memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk membantu mengurus 

segala proses administrasi di KUA dengan memberikan biaya tambahan, 

perbuatan tersebut berdasarkan PP No. 48/2014 merupakan perbuatan deviasi 

yang merupakan tindakan merugikan sesama manusia dengan menghilangkan 

hak-haknya. Deviasi terhadap biaya nikah merupakan salah satu tindakan koruptif 

yang menambah dan atau mengubah biaya yang telah ditetapkan untuk proses 

pernikahan sebagai bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dalam QS. 

Asy-Syua’ara/26: 183 menyinggung mengenai tindakan deviasi koruptif tersebut. 

Allah swt berifirman: 

                    

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.22 

                                                             
21Alfi Salating (29 Tahun), Calon Pengantin Galesong Utara Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 21 September 2019. 

22Kementerian Agama RI, Al-Quran dan  Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 
374.  
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Selanjutnya Allah swt juga berifirman untuk mematuhi pemerintah dan 

lembaga-lembaga dengan segala aturanya yang dibuatnya selama itu merupakan 

kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Allah swt 

berfirman dalam QS An-Nisa/4: 59. 

                         

                       

          

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.23 

2. Respon Masyarakat terhadap PP No. 48 Tahun 2014 

Keberadaan PP No. 48 Tahun 2014 tentu mendapatkan respon selaku 

objek pelaksana. Jika kita melihat fakta tentang berlakunya hukum maka faktor 

utama yang mempengaruhi efektifnya sebuah aturan adalah munculnya kesadaran 

masyarakat. Untuk menghadirkan kesadaran tersebut tentu perlu dilakukan 

sosialisasi terlebih dahulu, setalah itu baru dianggap bahwa hadir ditengah-tengah 

masyarakat kesadaran hukum (selanjutnya hal tersebut dikenal dengan fiksi 

hukum). Kesadaran  akan hukum terwujud jika ada indikator pengetahuan hukum, 

pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap 

hukum. Penerapan PP No. 48/2014 terjadi pro dan kontra yang menerima aturan 

                                                             
23

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan  Terjemahnya, h. 87. 
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tersebut, yang tidak menerima mengatakan bahwa aturan tersebut mengurangi 

pendapatan imam dalam menikahkan.24 

Respon masyarakat cukup beragam, pelaksanaan akad nikah merupakan 

prosesi yang sangat sakral dalam sebuah perkawinan. Pelaksanaanya hanya 

dilakukan sekali dalam seumur hidup membuat calon pengantin yang akan 

melaksanakan perkawinan menginginkan suatu akad lancar, khidmat dan nyaman 

dalam pernikahannya. Hal ini membuat calon pengantin lebih memilih 

melaksanakan akad nikah di masjid atau dirumah mereka masing-masing daripada 

melaksanakan akad nikah di dalam kantor. Fenomena masyarakat yang lebih  

memilih melaksanakan akad nikah diluar kantor membuat pihak KUA menjadi 

sering untuk mendatangi tempat dimana perkawinan dilaksanakan, baik di rumah 

calon pengantin maupun di masjid. Hal ini menyebabkan dana operasional yang 

dibutuhkan oleh pihak KUA menjadi membengkak, karena sering keluar kantor. 

Terlebih bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan dengan berbagai ritual 

adat menjadi alasan mereka untuk melakukan pernikahan di luar kantor KUA.25 

Masyarakat yang melakukan akad nikah di kantor setelah keluarnya PP 

Nomor 48/2014 biaya yang dikeluarkan lebih ringan mempertimbangkan dari 

aspek biaya yang memiliki selisih yang jauh dengan di luar kantor. Umumnya 

masyarakat yang malaksanakan pernikahan di Kantor secara ekonomi kurang 

mampu atau menengah ke bawah. Setelah keluarnya PP Nomor 48/2014 bahwa 

tarif nikah diluar KUA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) dirasakan masih 

terlalu berat bagi keluarga menengah ke bawah. Hal inilah yang menyebabkan 

banyak masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di kantor. 

                                                             
24

Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 
Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

25
Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 21 September 2019.  
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Selain biaya yang dikeluarkan lebih murah, pelaksanaannya pun lebih cepat 

karena pihak calon pengantin yang langsung mendatangi kantor KUA. Respon 

lain dari masyarakat awam mengenai alur pembayaran dalam pelaksanaan PP No. 

48/2014 tersebut yang ketika melakukan pembayaran di bank, sebagian 

masyarakat yang jauh dari daerah terdalam menilai pembayaran melalui bank 

dirasa merepotkan, karena harus bolak-balik ke bank dan antri.26 Sebelumnya  

biaya nikah disetorkan/dititipkan ke Bendahara Pembantu di KUA yang kemudian 

disetorkan ke Bendahara Penerimaan Kemenag Kabupaten/Kota, setelah berlaku 

PP No. 48/2014 berubah menjadi “disetorkan catin langsung” ke rekening bank 

atas nama Bendahara Peneriman PNBP Kemenag Pusat. Bagi masyarakat yang 

awam cara lama masih diterima karena dianggap mudah. 

No Tempat 

Pernikahan 

Alasan 

1. Di Kantor KUA 1. Biaya ringan (Ekonomi), biaya murah. 

2. Efesiensi administrasi  yang cepat, waktu dan 

tempat. 

2. Di Luar Kantor 1. Faktor Adat 

2. Sarana dan Prasarana di Kantor KUA. 

Tabel 2: Alasan Peristiwa Nikah di Kabupaten Takalar. 

Respon masyarakat terhadap PP No. 48/2014 berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan respon yang positif bagi mereka yang melaksanakan pernikahan d 

luar kantor meskipun masih terdapat kelemahan seperti sarana atau kantor KUA 

yang masih terbilang kecil selain itu faktor kebiasaan masyarakat meminta 

bantuan pihak ketiga sehingga membuat masyarakat melaksanakan pernikahan di 

                                                             
26

Fahrul (30Tahun), Calon Pengantin Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Wawancara, 
Takalar, 23 September 2019.    
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luar kantor serta ritual pernikahan yang masih eksis di tengah-tengah masyarakat. 

Sedangkan bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan di kantor KUA 

beralasan karena senang jika melaksanakan pernikahan dengan biaya murah 

bahkan gratis disamping karena proses administrasinya yang cepat. 

C. Efektifitas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap Biaya 

Nikah di Kabupaten Takalar. 

Ketaatan akan hukum sebagai indikator penting efektivitas penerapan 

hukum menurut H.C. Kalman ada tiga jenis, yaitu: 

a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 

aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; 

b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 

aturan hukum, hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang 

menjadi rusak; 

c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap 

suatu aturan, benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 

intrinstik yang dianutnya.27 

Efektivitas hukum dalam hal ini penerapan PP No. 48/2014 berarti bahwa 

orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana 

mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan 

dipatuhi. Efektivitas adalah kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya 

dan bukan seperti tampak diisyaratkan oleh pengguna bahasa kualitas hukum itu 

sendiri. Pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan 

orang-orang benar- benar sudah sesuai dengan norma hukum. Jadi, Efektivitas 

hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.28 

                                                             
27Achamd Ali, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum (Yarsif 

Watampone: Jakarta, 1998),  h. 193. 

28Hans Kelsen, General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien 
(Bandung: Nusa Media, 2013), h. 53-54. 
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Menurut Lawrens M. Firedman, untuk mengetahui efektivitas penerapan PP No 

48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah di Kabupaten Takalar, minimal diukur pada 

tiga indikator yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. 

Indikator tersebut diukur dengan mengambil lokasi di KUA Kabupaten Takalar 

merujuk pada penerapan PP No. 48/2014. 

1. Substansi Hukum 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 yang mengatur tentang 

Pendapatan Negara Bukan Pajak melalui biaya pernikahan sejatinya adalah aturan 

yang digunakan untuk menghilangkan keraguan pada lembaga Kantor Urusan 

Agama yang melakukan tindakan pungli kepada pasangan calon pengantin yang 

melakukan proses pencatatan perkawinanya di kantor tersebut.  

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa PP tersebut 

menjelaskan perubahan apa saja yang menyangkut Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) pada Kementerian Agama diantaranya adalah biaya pencatatan 

perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang semula dikenakan biaya 

sebesar Rp. 30.000,00 perperistiwa menjadi dibebaskan apabila melakukan Proses 

Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya diubah jika proses 

Pencatatan Nikah tersebut ingin dilakukan di luar Kantor Urusan Agama maka 

dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,00 per peristiwa. Biaya tersebut difungsikan 

untuk biaya transportasi penghulu dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya 

sebagai bentuk penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Pada pelaksanaan aturan PP No. 47 Tahun 2004, PP (Peraturan 

Pemerintah) tersebut tidak mengatur bagi penghulu jika pernikahan dilaksanakan 

di luar balai nikah. Selain itu biaya Pencatatan Nikah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Jenis 



85 
 

 
 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, yang 

menetapkan tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pencatatan Nikah dan 

rujuk pada KUA sebesar Rp 30.000, dianggap terbilang kecil apalagi jika 

dilaksanakan di luar kantor dan di luar jam kerja sehingga peraturan tersebut di 

ubah pada tahun 2014. Pemerintah menghadirkan PP No. 48 Tahun 2014, 

substansi PP tersebut  pada dasarnya menetapkan biaya pencatatan nikah dan 

rujuk itu gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali, akan tetapi jika 

melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja maka dipungut biaya 

sebesar Rp 600.000. PP tersebut juga mengatur bagi mereka yang tidak 

mampu/korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor 

Urusan Agama tidak dikenakan biaya. Meskipun berhasil mengurangi angka 

pungli yang dilakukan oknum penghulu, namun kehadiran PP masih dirasa tidak  

praktis, karena kebijakan ini mengharuskan catin untuk mengantri di bank terlebih 

bagi catin yang tinggal jauh dari kantor perbankan, selain itu biaya yang 

dikeluarkan tidak bisa mereka titipkan pada pegawai KUA. Kehadiran PP No. 48 

Tahun 2014 tersebut bermaksud untuk menghilangkan kemudharat berupa 

keluarnya biaya tambahan bagi catin serta untuk menghadirkan kemaslahatan 

berupa kemudahan proses administrasi. 

Penerapan PP No. 48/2018 berfokus pada dua hal yakni: biaya pernikahan 

yang terjangkau dan proses administrasi yang efisien. Pada aspek biaya 

pencatatan nikah, peraturan-peraturan tentang biaya pencatatan nikah terbaru 

khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah kebijakan 

pemerintah yang harus tetap ditaati. Meski masih ada beberapa kekurangan yang 

ada dalam penerapanya, peraturan ini adalah terobosan pemerintah untuk 

menghilangkan kerusakan dan keburukan serta kemudharatan yang ditimbul 
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dimasyarakat mengenai biaya pencatatan nikah sebelumnya yang dalam persfektif 

hukum Islam sesuai dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi:   

 الضر ر یزال

Maksudnya: 

“Kemudaratan harus dihilangkan”29  

2. Optimalisasi Peran KUA Kecamatan Takalar  

Suatu kebijakan pemerintah dianggap efektif apabila para pelaksana yang 

terdiri dari struktur hukum yang tunduk pada aturan atau prosedur yang telah 

digariskan, bertindak berdasarkan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh 

karena itu, keberhasilan penerapan PP No. 48 Tahun 2014 tersebut sangat 

ditentukan dari sejauh mana peran dari Penghulu dan juga penyuuluh serta seluruh 

stakeholder KUA di Kabupaten Takalar dalam memberitahukan kriteria-kriteria 

biaya dan prosedur yang sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang. 

Upaya yang dilakukan pihak KUA di Kabupaten Takalar berdasarkan hasil 

wawancara kepada beberapa kepala KUA bahwa mengoptimalkan sosialisasi 

meskipun kurang mendapatkan respon dari masyarakat tipe identification. 

Penyebabnya karena aturan adat yang dipercaya melibatkan anrangguru untuk 

menikahkan catin, pernikahan yang dilakukan langsung oleh anrangguru 

dipercaya memberikan efek keberkahan.30 Sehingga biaya yang diberikan ada 

kelebihan yang ditetapkan imam.31 Selain itu, para stakeholder KUA seperti 

penghulu dan penyuluh agama tetap melakukan pengawasan ketika terjadi 

                                                             
29Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa dan Editor oleh Moch. Tolchah 

Mansoer (Bandung: Gema Risalah, 1996), h. 142. 

30Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 
Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

31Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 
Takalar, 21 September 2019. 
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peristiwa nikah, untuk memastikan berjalanya proses nikah meskipun kami tidak 

bisa menahan terjadinya tambahan biaya yang diberikan masyarakat kepada 

imam. Bahkan biaya tambahan yang dibebankan oleh imam, sering kali kami 

berikan teguran lisan tapi kami juga tidak dapat melakukan upaya paksa sebab 

secara struktural imam bukan bagian dari bawahan kami.32 Dalam rangka 

sosialiasi biaya nikah, kami menggunakan penyuluh untuk bersosialisasi ke desa 

jika ada kegiatan yang dilakukan aparat desa, bentuk kerjasama dengan desa kami 

harapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat.33 Sejauh ini peran 

para stakeholder di KUA se Kabupaten Takalar telah dioptimalkan agar diketahui 

oleh masyarakat disemua strata dan tempat. 

Namun permasalahan yang muncul kemudian adalah dicabutnya peran 

Imam P3N atau (Petugas Pembantu Pencatatn Nikah) tahun 2018 menjadi faktor 

penghambat sehingga eksistensi Imam P3N tidak lagi membantu 

mensosialisasikan PP No. 48/2014 dan membantu tugas PPN. Efektivitas 

penerapan biaya ringan dan terjangkau menjadi hilang sebab P3N yang 

merupakan perpanjangan KUA khususnya PPN tidak lagi berperan. 

Pemberhentian Imam P3N dihentikan tahun 2018 menyebabkan regulasi 

pencairan jasa menikahkan oleh imam melalui rekening penghulu atau kepala kua 

tidak lagi ada menjadi penyebab imam membebankan biaya tambahan untuk 

catin.34 

Pada dasarnya tugas penghulu didalam pernikahan hanyalah mengawasi 

jalannya pernikahan. Begitu juga pegawai pencatat nikah/ PPN itu hanya bertugas 

                                                             
32Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

33
Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

34Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 
Takalar, 21 September 2019. 
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mengawasi terlaksananya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut 

ketentuan-ketentuan agama Islam.  hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-

undang No. 22 tahun 1946 itu menentukan: 
 
Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai 
pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh 
pegawai yang ditunjuk olehnya.35 

Namun dalam prakteknya kadang-kadang penghulu, walaupun datang 

sebagai pengawas dan menjadi saksi, juga biasanya diwakilkan oleh wali wanita 

yang bersangkutan untuk mengawinkan wanita yang yang di walikannya. Kadang-

kadang pula penghulu bertindak sebagai wali hakim calon pengantin itu dalam hal 

sulit mencapai atau tidak diketahuinya wali nasab bagi pengantin yang 

bersangkutan.36 

Dalam kondisi seperti ini, penghulu terkadang mengambil kesempatan 

untuk menyampaikan mengenai aturan PP No. 48/2014 tentang biaya nikah, 

terkadang penghulu menyampaikan juga dalam nasehat perkawinan. Sosialisasi 

PP No. 48/2014 sebisa mungkin dimaksimalkan untuk disampaikan kepada 

masyarakat, selain menunjukkan dalam bentuk pelayanan pada jam kerja di 

Kantor saat calon pengantin mengurus pencatatan pernikahanya, namun juga 

disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk sosialisasi, seperti 

plamflet besar yang dipajang di Kantor KUA dan dalam acara pernikahan serta 

acara-acara keadatan berkaitan dengan pernikahan.37 

Meskipun biaya tambahan yang ditemukan di lapangan dominan 

disebabkan bukan oleh pihak pemberi layanan pencatatan pernikahan yakni KUA 

atau PPN, namun pihak ketiga yang berasal dari Imam setempat dan didukung 

                                                             
35Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 tahun 1946 Tentang  

36Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 
2009), h. 71   

37Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 
Takalar, 21 September 2019. 
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oleh keinginan masyarakat yang mempercayakan urusanya kepada pihak ketiga. 

Potensi untuk terjadinya penyimpangan juga bisa terjadi pada petugas KUA, hal 

ini disebabkan masih adanya peluang pada penerapan regulasinya. Dikeluarkanya 

PP No 48/2014 disusul dengan dikeluarkannya PMA No 24/2014 masih 

menyisahkan persoalan, sebab memberatkan dan menyulitkan petugas di 

lapangan.  

Cara penerimaan PNBP yang sebelumnya  disetorkan/dititipkan melalui 

Bendahara Pembantu di KUA yang kemudian disetorkan ke Bendahara 

Penerimaan Kemenag Kabupaten/Kota, dirubah menjadi “disetorkan catin 

langsung” ke rekening bank atas nama Bendahara Peneriman PNBP Kemenag 

Pusat menyebabkan biaya transport penghulu yang menjadi Hal ini disebabkan 

peruntukan biaya tranport untuk petugas yang masih belum turun hingga waktu 

yang belum jelas, proses yang terlalu lama terkait pencairan hak-hak mereka 

ketika kewajiban telah ditunaikan, maka sudah selayaknya hak-hak pun 

diperhatikan dengan segera. Selama ini para penghulu, sebagai pelaksana teknis 

perkawinan dilapangan telah beradaptasi menyesuaikan diri dengan aturan baru 

tersebut dan menolak berbagai “gratifikasi” dari masyarakat. sehingga untuk 

melaksanakan tugasnya masih bergantung dengan kepribadian yang bersangkutan, 

jika kuat iman mereka bisa menahan, jika tidak maka mereka bisa meminta 

kepada calon pengangin meskipun tidak eksplisit. Regulasi ini perlu diperhatikan 

mengingat bahwa tugas menikahkan dalam satu hari bisa mencapai 8-10 peristiwa 

nikah.38  

Menggunakan bahasa yang sangat jelas dan lugas tanpa multi tafsir, bahwa 

ada 5 pos penggunaan anggara PNBP yang diatur dalam PMA Nomor 24 Tahun 

                                                             
38Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 21 September 2019. 
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2014 penggunaan PNBP itu tercantum di dalam pasal 11 ayat (1) PNBP Biaya NR 

digunakan untuk membiayai pelayanan pencatatan nikah dan rujuk yang meliputi: 

a. Transport dan jasa profesi penghulu; 

b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah; 

c. Pengelola PNBP Biaya NR; 

d. Kursus pra nikah; dan 

e. Supervisi administrasi nikah dan rujuk 

Salah satu pos yang dipergunakan dari PNBP dari biaya nikah berdasarkan 

PP No. 48/2014 adalah untuk pembantu pegawai pencatat nikah atau P3N. Tugas 

P3N adalah membantu kepengurusan persyaratan administrasi bagi calon 

pengantin yang akan melaksanakan perkawinan, setiap masyarakat yang 

melaksanakan perkawinan rata-rata melalui pihak P3N. Hal ini dikarenakan 

banyak masyarakat  yang masih awam dengan persyaratan apa saja yang 

dibutuhkan dalam perkawinan.  

Diawal eksistensinya pelaksanaan perkawinan yang membantu dalam 

pelaksanaan perkawinan khususnya dalam lingkup kelurahan adalah Pegawai 

Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Pihak calon pengantin yang  akan  

melaksanakan perkawinan biasanya mendaftarkan diri dulu kepada P3N 

kelurahan. Karena masyarakat awam banyak yang belum tahu persyaratan apa 

saja yang diperlukan apabila akan melaksanakan perkawinan, sehingga mereka 

meminta bantuan kepada P3N.39  

Namun semenjak dicabutnya peran P3N sejak tahun 2018, masyarakat 

meminta bantuan kepada pihak ketiga yakni Imam setempat yang sebelumnya 

sebagai P3N. Karena kebiasaan masyarakat sudah seperti itu sehingga hal tersebut 

                                                             
39Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019.  
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menjadi kebiasaan. Saya tidak mempermasalahkan banyaknya yang penting 

prosesnya sudah dibantu dan perkawinan saya bisa lancar.40  

Peran P3N sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan karena P3N 

adalah pihak pertama yang mengurus prosedur persyaratan perkawinan yang harus 

dipenuhi oleh calon pengantin. Hal ini membuat masyarakat sangat bergantung 

kepada P3N. Pihak P3N sendiri memiliki fungsi sebagai pihak kelurahan yang 

ditunjuk dan mengurus tentang pelaksanaan perkawinan dalam ruang lingkup 

kelurahan. Sehingga keberadaan pihak ketiga meskipun tidak sebagai P3N juga 

menjadi sebuah ketergantungan yang membuat masyarakat tidak 

mempermasalahkan untuk mengeluarkan tambahan biaya. Hilangnya kemandirian 

masyarakat tersebut menyebabkan menghilangkan peran aktif Petugas Pencatat 

Nikah dari kalangan KUA sekaligus menghilangkan spirit penerapan PP No. 

48/2014 dalam menghilangkan gratifikasi yang dilakukan berbagai pihak. 

Meskipun pihak KUA sebagai yang dikenakan stigmatisasi gratifikasi 

menjadi hilang sebab tidak ada lagi oknum dari KUA meminta biaya tambahan 

kepada pengantin, namun perilaku tersebut tetap berjalan sebagai kebiasaan 

masyarakat yang menginginkan prosedur administrasi yang lancar. Bahkan 

menurut pak Kahruddin Jumlah biaya tambahan dari masyarakat kepada pihak 

ketiga bervariasi sesuai kemampuan yang dimilikinya, ada yang memberikan 400 

ribu, ada juga sampai 1,2 juta. Keinginan untuk memberikan biaya tambahan agar 

pengurusan administrasi pernikahan menjadi lebih simple dan cepat.41 

 

 

                                                             
40Sri Rezki (27 Tahun), Calon Penganti Perempuan Kec. Galesong Kab Takalar. 

Wawancara, 23 September 2019. 
41

Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 
Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 
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3. Eksistensi Kebiasaan Masyarakat 

Meskipun dari aspek substansi hukum sangat membantu efisiensi 

administrasi pencatatan pernikahan khususnya prosedur pembayaran biaya nikah. 

Namun penerapan dalam PP No. 48 tersebut dan ketentuan-ketentuan yang wajib 

dilaksanakan masih sangat rendah. Menurut Bapak Irfan Karim bahwa kesadaran 

masyarakat untuk menjalankan PP ini masih dipengaruhi oleh kebiasaan 

masyarakat yang meminta bantuan pihak ketiga yang menyebabkan munculnya 

biaya tambahan diluar aturan PP No. 48 tersebut.42 Lanjutnya, padahal pada 

ketentuan PP No. 48 tersebut semua biaya pernikahan telah masuk untuk semua 

item pengurusan, termasuk pemberkasan dan biaya transportasi untuk penghulu 

yang menikahkan.43  

Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tersebut masih kurang efektif karena 

masih adanya calon pengantin yang mengeluarkan biaya tembahan kepada pihak 

ketiga diluar biaya yang sudah ada meskipun telah di beritahukan oleh pihak-

pihak yang berwenang seperti kepala KUA atau Penghulu atau penyuluh dan 

pihak KUA yang mengurusi proses administras pernikahan. Keinginan calon 

pengantin membayar lebih dilatar belakangi oleh beberapa alasan, yakni: 

a) Tidak mengetahui keberadaan PP No. 48 

Sejak kemunculan PP No. 48/2014 tersebut, masih ditemukan beberapa 

pihak pengantin yang tidak mengetahui mengenai kedudukan dan penerapan PP 

No. 48 tersebut, bukan tidak mengetahui tentang ada tidaknya tetapi tidak 

mengetahui substansinya. Pada umumnya, kebanyakan masyarakat yang tidak 

                                                             
42Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

43Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 
Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 
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tahu adalah masyarakat yang jauh dari kantor urusan agama kecamatan secara 

teritotial dan kurang terjangkau oleh sosialisasi PP No. 48 tersebut. Olehnya 

banyak pihak pengantin yang memberanikan untuk bertanya langsung kepada 

pihak KUA mengenai besaran dan proses administrasi pernikahan. Kahruddin 

menjelaskan bahwa ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan biaya nikah 

yang sebenarnya, kami menjelaskan jika mengurus sendiri hanya 600 ribu.44 

b) Penggunaan Pihak Ketiga 

Untuk alasan ini, beberapa pihak pengantin mengetahui mengenai 

keberadaan PP No. 48 tersebut. Namun tidak mau berurusan dengan administrasi 

KUA sehingga menggunakan pihak ketiga bahkan ada calon pengantin yang 

merasa ketakutan berhadapan dengan proses pengadministrasian di Kantor Urusan 

Agama. Untuk yang disebutkan pertama, banyak masyarakat yang tidak mau 

merasakan urusan administrasi yang panjang dan melelahkan sehingga 

menggunakan pihak ketiga untuk membantunya.45 

Sedangkan, untuk alasan yang kedua banyak masyarakat yang 

menggunakan jasa imam setempat dengan alasan merasa tidak enak karena sudah 

merupakan adat istiadat menyerahkan urusan pernikahan kepada imam setempat 

yang mereka namakan sebagai anrangurutta`. Termasuk untuk mengurus 

administrasi pernikahan juga diurus oleh pihak ketiga tersebut sampai 

menikahkan.46 

                                                             
44Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 21 September 2019. 

45Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 
Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

46Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 
Takalar, 21 September 2019. 
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Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis, karateristik 

kepatuhan hukum untuk efektivitas PP No. 48/2014 di Kabupaten takalar 

menunjukkan kepatuhan yang bersifat identification, pada masyarakat kabupaten 

takalar menggunakan pihak ketiga yang kedudukannya sebagai anranggurutta` 

disebabkan perasan hormat yang tinggi dan kedudukan yang dimilikinya di 

masyarakat sehingga seseorang taat terhadap suatu aturan hukum, hanya karena 

takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Hal ini disebabkan 

karena masyarakat masyarakat mempercayai untuk dinikahkan oleh anrangurutta` 

yang berkedudukan sebagai imam yang membantu masyarakat dalam proses 

pernikahan karena dipercayai dan dianggap sebagai kebiasaan yang telah 

berlangsung lama di tempat tersebut.47 

Namun tidak semua masyarakat dengan tipe tersebut, sebagian masyarakat 

masih ada yang mematuhi hukum yang bersifat internalization yakni masyarakat 

benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang 

dianutnya, salah satu faktor yang mendorong sikap ini adalah karena kesadaran 

yang diperoleh dari aspek pendidikan yang diperoleh atau sosialisasi yang 

didapatkan dari pihak Kantor Urusan Agama mengenai aturan dalam PP No 

48/2014. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan pihak 

ketiga yang meminta biaya tambahan dalam pengurusan administrasi telah 

menjadi kebiasaan umum disebabkan adat istiadat yang telah lama ada dan 

seharusnya dianggap wajar dalam kultur msayarakat yang memandang pihak 

ketiga sebagai yang dihormati. Selain itu, substansi hukum yang masih perlu 

diperhatikan untuk dibuatkan formula yang tepat. Sebab Terbitnya PP 48 2014 

                                                             
47Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 
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tersebut terdapat beberapa potensi masalah yang perlu disikapi bersama agar ke 

depan pelaksanaan layanan betul-betul semakin meningkat. Beberapa masalah 

tersebut diantaranya: 

Pertama, masalah persepsi. Aparatur penegak hukum seharusnya bisa 

membuka mata bahwa ada banyak pihak terkait dalam perkawinan, terdapat peran 

dari desa atau kelurahan, juga pihak kecamatan bahkan sebagian petinggi adat 

yang melakukan ritual tertentu. Artinya masalah pernikahan tidak hanya menjadi 

domain Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Prosesnya 

lumayan panjang yang faktanya memerlukan waktu dan juga biaya. Sementara 

tidak ada aturan yang pasti mengenai waktu dan juga biaya yang berlaku untuk 

melakukan proses tersebut. Sehingga timbul pemahaman di masyarakat, bahwa 

biaya tersebut adalah biaya yang juga melibatkan KUA. Kementerian Agama 

yang telah berbenah diri dengan mengeluarkan peraturan baru yang memiliki 

spirit yang baru, maka sudah selayaknya diikuti dengan aksi serupa oleh institusi 

yang membawahi desa/kelurahan. 

Fakta dilapangan telah berbicara, meskipun aturan di PP No 2014/48 

sudah jelas, terkait dengan biaya nikah, namun biaya tersebut hanya berlaku di 

KUA. Sementara sebelum ke KUA, prosedur perkawinan harus melibatkan pihak 

lain yaitu adanya pengantar dari RT, RW, hingga ke tingkat desa/kelurahan, dan 

dalam kasus tertentu, hingga tingkat kecamatan sampai kepada petinggi adat. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Kaharuddin bahwa masyarakat meminta 

bantuan imam setempat untuk mengurus proses pernikahan tersebut dan disitulah 

biaya nikah bertambah. Setidaknya biaya tambahan itu untuk 4 orang yakni pak 

desa, saksi 2 orang dan menikahkan. Terkadang dalam tradisi adat sepert 

permandian catin juga mengeluarkan biaya tambahan. 



96 
 

 
 

Kedua, mengenai infrastruktur yang disediakan oleh Kantor Urusan 

Agama. Faktanya bahwa sebelum dan setelah terbitnya aturan baru tentang 

perkawinan, bahwa masyarakat mayoritas memilih untuk melaksanakan 

perkawinan di luar KUA. Hal ini Selain disebabkan terkait dengan jarak tempuh 

antara catin kehendak nikah dengan KUA setempat, juga terkait dengan 

kekentalan adat budaya lokalnya yang melaksanakan pernikahan dengan berbagai 

ritual seperti pa`mandian pengantin. 

Melihat penggunaan pihak ketiga tersebut baik secara sosiologis maupun 

antropologis, masih sangat dominan bahkan terkesan hegemonik dan secara 

habitus masyarakat merelakan biaya tambahan sebagai ucapan terima kasih, 

bahkan ada informan yang secara tegas menyampaikan bahwa pihak ketiga lebih 

berperan membantu serta mengurus seluruh persiapan administrasi bahkan adat 

sampai berakhirnya pernikahan dan secara khusus lebih verhak diberikan kepada 

pihak ketiga sebab sebagai non PNS. Meskipun tidak semua pada lapisan 

masyarakat, kebiasaan ini menjadi lumrah ditemukan di masyarakat khususnya di 

Kabupaten Takalar yang kental dengan adat-istiadatnya. 

Praktik pemberian biaya tambahan kepada pihak ketiga yang 

menghilangkan spirit Penerapan PP No 48/2014 yang ada di lapangan ada kalanya 

tidak terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini 

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 

abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang 

tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

keadilan. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup 
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law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum 

sesungguhnya merupakan proses untuk menyelaraskan antara nilai kaedah dan 

pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.  

Meskipun KUA dapat menerapkan regulasi ini namun jika informasi 

mengenai regulasi ini tidak sampai kepada masyarakat menyebabkan berpotensi 

disalah gunakan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, penerapan PP No 48/2014 

tidak bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal dan biaya 

pernikahan yang terjangkau. PP No. 48/2014 harus didukung oleh regulasi lain 

yang mengatur sikap dan nilai yang harus dibangun oleh aparat-aparat lain yang 

terlibat dalam proses administrasi pernikahan. Sehingga bukan hanya membantu 

penerapan PP No 48/2014 namun juga terjalin kerjasama antara apatur negara 

dengan institusi negara dalam mewujudkan layanan yang bersih kepada 

masyarakat. 

D. Analisis Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 

terhadap Biaya Nikah di Kabupaten Takalar. 

Berdasarkan penjelasanya sebelumnya, terdapat tiga tipikal masyarakat 

setelah munculnya PP No. 48 Tahun 2014 adalah: 

1. Masyarakat yang mengetahui dan malaksanakan PP No. 48/2014 

2. Masyarakat yang mengetahui dan tidak melaksanakan PP No. 48/2014 

3. Masyarakat yang tidak mengetahui PP No. 48/2014. 

Masyarakat yang mengetahui dan melaksanakan PP No. 48/2014 adalah 

masyarakat yang mendapatkan sosialisasi mengenai aturan tersebut sehingga pada 

saat mengurus administrasi pencatatan pernikahan mereka. Kesadaran masyarakat 

ini menyebabkan  petugas KUA tidak lagi bersentuhan dengan uang dari 

masyarakat. Dengan mekanisme yang ada dalam PP tersebut masyarakat bisa 
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langsung membayarnya ke Bank yang telah ditetapkan, terkhusus bagi masyarakat 

yang melaksanakan pernikahan di luar KUA. Dengan demikian dapat pula 

meminimalkan penyimpangan keuangan. Masyarakat yang mengurus sendiri 

proses administrasi pencatatan pernikahan di KUA mengetahui aturan tersebut 

sebab prosesnya diarahkan langsung oleh petugas KUA.48  

Sedangkan mayoritas calon pengantin yang mengetahui dan tidak 

melaksanakan PP tersebut disebabkan karena budaya masyarakat yang 

membutuhkan pihak ketiga dari kalangan tokoh masyarakat yang dihormati 

disekitarnya. Selain itu daerah yang jauh dari kantor menyebabkan calon 

pengantin menyerahkan urusanya kepada pihak ketiga dan menilai pembayaran 

melalui bank dirasa merepotkan, karena harus bolak-balik ke bank dan antri.49 

Tipikal masyarakat yang tidak mengetahui aturan tersebut adalah 

masyarakat di lingkungannya mayoritas pendidikannya kurang, jadi pengetahuan 

tentang berita atau isu terkini kurang ditanggapi dan tidak diketahui. Berdasarkan 

demografi pendidikan di Kabupaten Takalar, jumlah SD dan sederajat terbanyak 

adalah pada kecamatan Polombangkeng Utara yaitu sebesar 16,33% dari total 

jumlah SD sederajat di Kabupaten, untuk tingkat SLTP dan MTs yang terbanyak 

berada pada kecamatan Mappakasunggu yaitu sebesar 21,33%, untuk SMA, SMK 

dan MA yang terbanyak di kecamatan Pattallassang sebesar 31,71% dari total 

SMA sederajat di kabupaten Takalar.50 Selain itu, kendala untuk melakukan 

sosialisasi dari pihak KUA menyebabkan masyarakat tidak mengetahui mengenai 

aturan PP tersebut. Menurut penjelasan pak Kahruddin penyebab kurangnya 

                                                             
48Fahrul (30Tahun), Calon Pengantin Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 23 September 2019.  

49
Fahrul (30Tahun), Calon Pengantin Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 23 September 2019.    
50Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, Data Statistik (Takalar: PPSP Kabupaten 

Takalar, 2017), h. 48.   
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sosialisasi PP No. 48/2014 adalah jumlah kurangnya penghulu.51 Sosialisasi 

dilakukan oleh KUA pun dinilai terbatas sebab hanya melakukan sosialisasi pada 

momen-momen tertentu: 
 
Dalam rangka sosialisasi PP, penyuluh bersosialisasi ke desa jika ada 
kegiatan yang dilakukan aparat desa, bentuk kerjasama dengan desa kami 
harapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat.52 
 
Beberapa KUA hanya melakukan sosialisasi sewaktu calon pengantin hendak 
mendaftarkan pernikahannya. Sehingga sosialisasi yang dilakukan kurang 
berfungsi secara sempurna.53 

Bagi masyarakat yang mengurus sendiri ke KUA memperoleh dampak 

positif terhadap penerapan PP No. 48/2014 sebab tidak lagi mengeluarkan biaya 

tambahan. Sedangkan, bagi masyarakat yang menggunakan pihak ketiga 

disebabkan tidak ingin bersinggungan dengan proses birokrasi dan administrasi 

serta mempercayakan kepada pihak Imam setempat menyebabkan masyarakat 

mengeluarkan biaya tambahan. Melihat fakta ini, tentu biaya tambahan yang 

dikeluarkan catin diluar dari ketentuan PP merupakan pungli, namun tidak serta 

merta dapat dikaitkan dengan gratifikasi. Dalam prakteknya biaya untuk pihak 

ketiga yang tidak berkaitan dengan petugas dari lembaga KUA, sering memasang 

nominal tarif. Hal tersebut karena pihak ketiga mempertimbangkan semua biaya 

yang keluar dari keseluruhan proses administrasi yang dilakukanya, sampai 

kepada hal teknis paling kecil, contohnya urusan fotocopy berkas sampai biaya 

transport untuk keperluan pendaftaran. Bagi tipikal masyarakat yang tidak 

mengerti dan tidak mau berurusan dengan proses adminsitrasi yang dirasa panjang 

maka mereka akan menggunakan jasa pihak ketiga, apalagi jika telah dikaitkan 

                                                             
51Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019.  

52
Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 21 September 2019. 

53
Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 
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dengan alasan sosial-kultur yang melibatkan imam setempat untuk melakukan 

proses pendaftaran pernikahanya. Olehnya, dengan hadirnya kebiasaa tersebut 

telah menggambarkan hilangnya tujuan PP untuk menghilangkan biaya tambahan. 

Sehingga dari kasus tersebut, untuk melihat konsekuensi hukum 

diperlukan perangkat hukum lain yang mendukung penerapan PP No. 48 Tahun 

2014 tersebut. Lahirnya PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah 

ini sebenarnya merupakan solusi dari pemerintah yang ingin menghilangkan 

praktek gratifikasi dilembaga KUA, namun justru praktek tersebut melahirkan 

deviasi (pelanggaran) baru di kalangan masyarakat yang tidak berkaitan langsung 

dengan stuktural Kantor Urusan Agama, apalagi hal itu terjadi setelah eksistensi 

Imam P3N telah dihilangkan. Hal tersebut menyebabkan kesulitan untuk 

memamsukkannya ke dalam kategori gratifikasi. Sebab unsur gratifikasi harus 

dilakukan pejabat/pelaksana yang menerapkan peraturan tersebut. Sedangkan, 

sebagian masyarakat menganggap bahwa praktek biaya tambahan kepada pihak 

ketiga justru memberikan keuntungan seperti tidak berurusan lagi dengan 

birokrasi yang panjang, selain itu mereka bisa menjaga hubungan sosial dengan 

Imam setempat yang dihormati serta pejabat di tingkat kelurahan dan 

desa/kecamatan, akibatnya praktek ini sangat sulit untuk dihilangkan sebab telah 

menjadi habits atau kebiasaan di masyarakat. 

Keinginan untuk menghadirkan kemudahan kepada masyarakat dengan 

hadirnya PP No.48/2014 selaras dengan tujuan hukum Islam terlepas dari segala 

kekurangan yang masih ada, maka sesungguhnya hal itu terkandung di 

dalam hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Tujuan hukum Islam yang disebut 

dengan maqasid syariah adalah untuk melindungi kemaslahatan manusia baik di 

dunia maupun di akhirat.54  

                                                             
54Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya: Al-Ikhlas, 

1995), h. 229  
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Kaitannya dengan lahirnya PP No. 48, peraturan ini ditujukan untuk 

menghilangkan praktek gratifikasi di kalangan oknum. Keburukan yang dilakukan 

oleh oknum dalam melaksanakan kewajibannya untuk menikahkan calon 

pengantin menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya tambahan dan 

menghilangkan hak-haknya. Hal ini bertentangan dengan kemaslahatan untuk 

menjaga harta nya dari hal-hal yang diharamkan. Dalam pencarian dan 

pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta 

terpelihara dan fungsional. Maka manusia harus mencari harta dengan jalan yang 

dibenarkan oleh Tuhan. Dari sini muncul aturan tentang kewajiban mencari 

nafkah yang bertujuan agar manusia mendapatkan harta secara benar.  

Tujuan utama Allah swt ketika mensyari’atkan hukum Islam, yaitu untuk 

memelihara kemaslahatan, sekaligus untuk menghindari kerusakan baik di dunia 

dan akhirat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syari’at Islam itu tidak lain 

adalah kebaikan, menjadi tatanan masyarakat yang dikehendaki serta bersih dari 

keburukan dan kerusakan. Tindakan seperti mencuri, korupsi, perilaku boros, dan 

lain-lainya juga diatur, karena perilaku-perilaku tersebut dianggap dapat 

menghambat pemenuhan kebutuhan terhadap upaya pemeliharaan harta. Allah swt 

berfirman dalam QS. an-Nisa/ 4: 29. 

              ....      

Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, ....55 

Sementara itu terhadap penagak hukum, penerapan PP No. 48/2014 

berdampak pada berkurangnya tindakan gratifikasi dan peningkatan pelayanan. 

Pada tahun 2012 stigma KUA sebagai salah satu lembaga yang melakukan pungli 

perlahan menghilang sehingga juga merubah mind set pegawai KUA 

                                                             
55Kementerian Agama RI,  Al-quran dan Terjemahnya, h. 83. 
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mengutamakan kinerja yang berorientasi pada pelayanan dan bukan uang. Pada 

akhirnya dapat mengangkat citra KUA, karena masyarakat akan mengingat KUA 

dengan pelayanannya yang sangat baik. Perubahan stigma bagi penghulu KUA 

yang sering melakukan gratifikasi perlahan menghilang. 
 
Hilangnya praktek pungli pada petugas KUA hal ini dikarenakan penghulu 
menerima tunjangan profesi dan transport bagi penghulu yang 
melaksanakan pencatatan nikah di luar kantor dan di hari libur yang 
bersumber dari PNBP.56

 

Selain itu, praktek biaya tambahan juga lahir dari petugas lain, karena 

terdapat peran dari desa atau kelurahan, juga pihak kecamatan bahkan sebagian 

petinggi adat yang melakukan ritual tertentu yang melakukan praktek-praktek 

penyimpangan mengenai biaya nikah. Artinya masalah pernikahan tidak hanya 

menjadi domain Kementerian Agama, dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Pada 

dasarnya untuk melakukan pencatatan pernikahan terdapat beberapa ketentuan 

yang  melibatkan stakeholder lain dari pejabat setempat, namun ketentuan 

nominal yang disediakan oleh catin juga harus mempertimbangkan faktor 

rasionalitas penentuan tarifnya, dan harus melaksanakan ketentuan yang mengikat 

lembaga lain tersebut untuk melaksanakan pencatatan perkawinan. Seperti 

ritualitas adat, tentu tidak diakomodir oleh aturan namun aturan tidak ada 

pelarangan untuk melakukanya, namun jika pelaksana ritual tersebut menentukan 

tarif ritual yang besar dan diluar kemampuan catin, maka ini sudah tentu 

menyalahi tujuan hadirnya PP No. 48 Tahun 2014. Sehingga upaya petugas KUA 

untuk menghilangkan biaya tambahan dengan alasan sosiologis tersebut yang 

hadir dimasyarakat secara keseluruhan pun menjadi terhambat oleh mereka yang 

melakukan praktek pungli bukan merupakan bagian dari struktur KUA. Pak 

Kahruddin menyampaikan: 
 

                                                             
56

Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 
Takalar, 21 September 2019.  
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Biaya tambahan yang dibebankan oleh imam, sering kami menegur tapi 
kami juga tidak dapat melakukan upaya paksa sebab secara strukturan imam 
bukan bagian dari bawahan kami.57 
 

Sementara dari aspek pelayanan administrasi, tidak ada laporan dari 

masyarakat yang mengenai kualitas pelayanan prosedur melalui pembayaran di 

bank, menurut salah satu informan bahwa hal itu menambah daftar panjang 

kepengurusan sebab melibatkan dua lembaga yakni pihak KUA yang melakukan 

pencatatan dan pihak perbankan untuk menyetor pembayaran.58 Sementera itu dari 

aspek transparansi, dengan adanya mekanisme yang melibatkan perbankan 

menyebabkan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran 

menjadi ketat, petugas KUA tidak bisa melakukan praktek-praktek yang 

mengarah kepada gratifikasi.59  

Bagi yang memilih menikah di Kantor KUA beberapa masyarakat 

mengeluhkan kesedian sarana dan prasarana, beberapa kantor KUA terbilang 

memiliki tempat yang kecil untuk melangsungkan pernikahan, sebab pernikahan 

dihadiri oleh sebagian besar keluarga kedua belah pihak.60 Berdasarkan UU 

pelayanan publik dan Kepmenpan tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat serta PMA tentang layanan unggulan Kemenag RI, serta PP No. 

48/2014 hanya mengukur maka tingkat kepuasan masyarakat dari aspek 

kewajaran biaya atau kepastian biaya. Masih banyak unsur-unsur lainnya yang 

perlu untuk ditingkatkan seperti kemampuan petugas, kenyamanan lingkungan 

                                                             
57

Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 
Wawancara, Takalar, 20 September 2019. 

58Firdaus (28 Tahun), Calon Pengantin Pria Kec Pattallassang Kab. Takalar. Wawancara. 
Takalar, 20 September 2019. 

59
Kahruddin (45 Tahun), Kepala KUA Mangarabombang Kabupaten Takalar, 

Wawancara, Takalar, 20 September 2019.  

60
Irfan Karim (40 Tahun), Kepala KUA Galesong Utara Kabupaten Takalar, Wawancara, 

Takalar, 21 September 2019. 
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dan keamanan pelayanan belum terpenuhi. Kemudahan administrasi ini didukung 

oleh nash yang berbunyi terkandung dalam QS al-Baqarah/2: 185. 

...             ....      

Terjemahnya: 
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu....”61

 

 

                                                             
61Kementerian Agama RI,  Al-quran dan Terjemahnya, h. 28.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kehadiran PP No. 48 Tahun 2014 menunjukkan respon yang positif bagi 

mereka, respon tersebut dikategorikan berdasarkan tempat pelaksanaan. 

Pernikahan di luar kantor meskipun masih terdapat kelemahan seperti 

sarana atau kantor KUA yang masih terbilang kecil selain itu faktor 

kebiasaan masyarakat meminta bantuan pihak ketiga sehingga membuat 

masyarakat melaksanakan pernikahan di luar kantor serta ritual 

pernikahan yang masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan 

bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan di kantor KUA beralasan 

karena senang jika melaksanakan pernikahan dengan biaya murah bahkan 

gratis disamping karena proses administrasinya yang cepat. 

2. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap Biaya 

Nikah di Kabupaten Takalar dinilai kurang efektif, hal tersebut dilihat dari 

substansi hukum yang masih ada persolan mengenai keterlibatan beberapa 

pihak dan jumlah selisih nominal biaya nikah, penegak hukum yang 

masih kekurangan dan respon masyarakat yang masih banyak 

menggunakan pihak ketiga untuk mengurus administrasinya. 

3. Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 terhadap 

Biaya Nikah di Kabupaten Takalar. Bagi masyarakat terdapat tiga tipikal 

masyarakat setelah munculnya PP No. 48 Tahun 2014 adalah: Masyarakat 

yang mengetahui dan malaksanakan, masyarakat yang mengetahui dan 

tidak melaksanakan, masyarakat yang tidak mengetahui PP No. 48/2014. 

Dampak positif bagi masyarakat bisa mendapatkan akses pencatatan 

pernikahan dengan biaya murah dan prosedur yang cepat namun tidak 
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signifikan. Namun, praktik pungli masih ada dan berkembang di kalangan 

masyarakat bukan. Biaya tambahan justru terjadi antara masyarakat 

dengan Imam setempat serta aparatur pemerintah seperti kelurahan. 

B. Rekomendasi 

1. Reformasi birokrasi yang berkembang merupakan wajah baru layanan 

KUA pasca terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 yang mengarah pada 

upaya peningkatan kinerja dan berkurangnya praktek gratifikasi. 

Meskipun masih memiliki kekurangan yang bersifat teknis, namun 

pelaksanaannya cukup efisien dan pihak KUA perlu terus diberikan 

dorongan khusunya sarana dan prasarana dan SDM untuk menjalankan 

roda administrasi pernikahan di KUA. 

2. Efektivitas PP Nomor 48 Tahun 2014 harus didukung dengan regulasi 

yang menyeluruh dalam melibatkan seluruh stakeholder yang 

berhubungan dengan administrasi pernikahan, agar oknum yang lahir dari 

masyarakat itu sendiri maupun dari petugas serta dari pejabat desa bisa 

dimaksimalkan dikurangi praktek gratifikasinya. 

3. Keinginan agar PP Nomor 48 Tahun 2014 berdampak positif dan meluas 

tentu menjadi harapan seluruh masyarakat dan petugas. Untuk 

meningkatkan dampak positif terssbut perlu dilakukan sosialisasi masif 

tentang aturan tersebut serta pembenahan infrastuktur di kantor KUA agar 

pernikahan di Kantor KUA bisa layak dinikmati melakukan prosesi 

sakral. 
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KETERANGAN PENELITIAN 

NAMA : -------------------------- 

JABATAN : -------------------------- 

NO. HP : -------------------------- 

ALAMAT : -------------------------- 

DAFTAR WAWANCARA 

Proses Pencatatan Pernikahan 

1. Bagaimana proses administrasi pelaksanaan pernikahan di Kabupaten Takalar? 

2. Apakah ada sosialiasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang proses pencatatan 

perkawinan dan biayanya ?  

3. Apakah regulasi memberikan batasan tertentu dalam mengatur kebijakan biaya nikah ? 

4. Bagaimana regulasi mengatur mengenai pendaftaran perkawinan dan pencatatanya? 

5. Apakah ada kendala dalam melakukan pencatatan perkawinan ? 

Efektivitas PP No. 48 Tahun 2014 

1. Bagaimana pihak kantor menjalankan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 

mengatur biaya nikah ? (KUA) 

2. Bagaimana cara sosialisasi PP No. 48 Tahun 2014 kepada masyarakat umum? (KUA) 

3. Apa saja faktor pendukung proses sosialisasi PP No. 48 Tahun 2014 kepada 

masyarakat umum? (KUA)  

4. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan PP No. 48 Tahun 2014 kepada 

masyarakat ? 

5. Apa saja yang diakomodasi dalam biaya nikah dalam PP tersebut dan bagaimana 

penyaluranya kepada Imam P3N ? (KUA) 

6. Bagaimana perbaikan yang dilakukan pihak kantor jika menemukan kendala dalam 

penerapan PP tersebut ? (KUA) 

7. Bagaimana respon imam P3N dari dikeluarkannya PP No. 48 Tahun 2014 ? 

8. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan kantor KUA terhadap Imam P3N dalam 

melaksanakan tugasnya? (KUA)  



9. Apakah biaya 600 ribu yang di atur dalam PP sudah sesuai dengan tugas yang 

diberikan kepada Imam P3N? 

10. Apakah ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan pencatatan pernikahan 

terutama mengenai biaya ? 

11. Berapa jumlah/data yang melangsungkan pernikahan di KUA dan luar KUA 3 tahun 

terakhir (dokumen). 

Implikasi PP No. 48 Tahun 2014 

12. Bagaiman respon saudara dari PP No. 48 Tahun 2014 bagi masyarakat yang ingin 

mendaftarkan perkawinannya ? (untuk calon pengantin) 

13. Apakah saudara mengetahui biaya nikah yang diatur dalam pp no 48 tahun 2014 ? 

(untuk calon pengantin) 

14. Apakah ada Imam P3N yang meminta biaya tamabahan atas pencatatan pernikahan ? 

(untuk calon pengantin) 

15. Jika ada, apakah sauadara menindaklanjuti dengan laporan hukum ? atau ada proses 

lain ? (untuk calon pengantin) 

16. Apakah ada calon pengantin yang memberikan ucapan terima kasih kepada bapak? 

(untuk Imam P3N)  

17. Apa saran yang dapat diberikan masyarakat jika menemukan kendala dalam mengurus 

biaya nikah ?  

 

Demikianlah daftar wawancara ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

         Takalar, ........................ 2019 

         Yang bertanda tangan   

            

             

         ............................................ 
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