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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف
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 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 
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لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قِي لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
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دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ان جََّ : najjainah 

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

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

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

  al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 
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a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

:ش ي ءٌَ َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah.  

Contoh: 

 billah باِ الَّله Dinullah دِي نَُالَّله

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 
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ةَِالَّلهَََ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah همَُ   فيِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Satriani 
Nim : 80100217027 
Judul : Dampak Sosial Perubahan Batas Usia Perkawinan  Perspektif  
Maslahat (Studi di Kecamatan Mattiro Sompe) 
 

Tesis ini membahas tentang dampak sosial perubahan batas usia perkawinan 
persfektif maslahat di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. Pokok 
masalah tersebut selanjutnya dirincikan ke dalam beberapa submasalah yaitu: 1) 
Apa yang melatar belakangi perubahan batas usia perkawinan? 2) Bagaimana 
dampak sosial dari perubahan batas usia perkawinan? 3) Bagaimana praktek 
pelaksanaan perubahan batas usia perkawinan yang terjadi di Kecamatan Mattiro 
Sompe? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif 
deskriptif. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data primer yakni 
melakukan wawancara dengan pelaku perkawinan usia anak, Kepala Kantor Urusan 
Agama, serta orang-orang yang dianggap berkaitan dengan topik yang dibicarakan. 
Sedangkan data sekundernya dari berbagai literatur buku-buku yang relevan seperti 
Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang 
Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, hasil penelitian/karya ilmiah, artikel 
maupun dokumen-dokumen lain yang memiliki relevansi dengan substansi 
penelitian. Untuk data tersier dari kamus hukum, Ensiklopedia Islam, majalah, surat 
kabar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data 
(data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/vervication). 

Hasil penelitian ini menunjukkan pengesahan Undang- undang nomor 16 
tahun 2019: 1) Perubahan undang- undang nomor 16 tahun 2019 dilatar belakangi 
oleh tindakan diskriminasi bagi perempuan dan untuk meminimalisir dampak 
pernikahan usia anak yang sejalan dengan konsep maslahat, yaitu terciptanya 
kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia dan terhindar dari  keburukan 
(kemadharatan), diantaranya yaitu: Dalam menjaga keselamatan jiwa pasca 
melahirkan (hifzu al-nafs), kelanjutan pendidikan perempuan (hifzu al-‘aql), dan 
keselamatan keturunan bagi calon jabang bayi (hifzu al-nasl). 2). Dampak sosial 
yang terjadi adalah sebagian masyarakat merasa keberatan dengan penerapan 
batasan usia perkawinan ini, karena kondisi sosial masyarakat Kecamatan Mattiro 
Sompe yang mayoritas petani dan berpengaruh dalam menyikapi dan menanggapi 
perubahan batas usia ini sehingga mereka merasa keberatan dan kesulitan ketika 
penerapan batas usia ini mulai diberlakukan. 3). Penerapan Undang- undang nomor 
16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan tidak berjalan secara 
maksimal yang ditandai dengan angka perkawinan usia anak mengalami 
peningkatan. 
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Impilkasinya dari penelitian ini adalah: 1) Bagi para remaja, perlunya 
pengetahuan akan dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil perkawinan usia 
anak. Begitu pula dengan pasangan yang belum kawin, sebaiknya diharapkan dapat 
mempertimbangkan lagi secara matang sebelum melangsungkan perkawinan.2). 
Mendesak para keluarga atau orang tua untuk tidak mengawinkan anak-anak 
sebelum usia yang telah matang jiwa dan raganya serta memetauhi aturan Perunda-
undangan yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 
meskipun sudah ada yang melamar karena pendidikan anak-anak itu sangat penting 
juga. 3). Mendesak Para imam-imam mesjid untuk tidak memberikan izin menikah 
atau tidak menikahkan kepada anak yang belum mencapai 19 tahun. 4). Pemerintah 
lebih dituntut lebih efektif dalam menangani permasalahan perkawinan usia anak 
serta melaukukan perubahan atau lebih memperketat mengenai pasal pemberian 
dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan lebih efektif lagi dalam 
mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 

 
Key word: Dampak sosial perubahan, batas usia perkawinan, Maslahat. 

 



ABSTRACT 

Name   : Satriani 
Student Reg. No. : 80100217027 
Dissertation Title : The Social Impact Entailing the Changes in the Marriage Age 

Limit (A Risk-Benefit Study Conducted in Mattiro Sompe 
District) 

===================================================== ======== 
This study investigated the social impact that entails the changes in the minimum age 

of marriage in Mattiro Sompe District through the perspective of risk-benefit. It examined 
the issue by attempting to answer the following research questions: 1) What caused the 
change in the marriage age limit? 2) How has the change in the marriage age limit impacted 
social life? 3) How do people of Mattiro Sompe district adapt to the change?  

In investigating the issue, this study used a qualitative research method with a field 
research design. The research findings were then discussed descriptively. The research data 
consisted of primary data, secondary, and tertiary data. While the primary data were 
gathered from interviews conducted with some individuals who had committed with child 
marriage, the Head of Local Religious Office, and some other people had information 
regarding the topic under discussion, the secondary data were obtained from various 
literature including the Law of Republic of Indonesia Number 16 of 2019 on Marriage, 
Child Protection Law Number 35 of 2014, and other related studies. In addition to primary 
and secondary data, this study also utilised tertiary data which were consulted from law 
dictionaries, Islamic Encyclopedia, magazines, and newspapers. In other words, the research 
data were collected through observation, interviews, and documentation. The next procedure 
following the data collection was data analysis that was conducted through three stages 
namely data reduction, data display and conclusion drawing/ verification.  

The data analysis suggests some important findings regarding the legal confirmation 
of the Law Number 16 of 2019 such as: 1) that the draft was suggested to subdue 
discrimination against women and to protect children from child marriage. This draft was in 
line with the risk-benefit perspective where the law was supposed to give benefits to people 
in general and to keep individuals from misconducts such as keeping the safety of women 
after child delivery (hifzu al-nafs), women higher education pursuit (hifzu al-‘aql), and 
legacy protection (hifzu al-nasl); 2) that the majority of people of Mattiro Sompe District 
disagree with the change of the minimum age limit since they have been accustomed with 
marrying their children off in such early age and they find it uneasy to comply with the new 
law; 3) that the revised version of Law Number 16 of 2019 has not been applied accordingly 
in Mattiro Sompe District, as signified by the increasing number of child marriage within the 
district.  

Through the findings, this research wants to inform different layers of society 
members such as: 1) teenagers as they need to be more informed about the negative impacts 
of child marriage on their lives. To those who plan their marriage I the near future, it is 
suggested that they consider their decision carefully and thoroughly; 2) parents (urgent) as 
they must comply with the Law Number 16 of 2019 and are responsible in making sure that 
their children receive the education that they deserve and that their children are mature 
enough to start a family; 3) religious leaders (urgent) as their voices matter and are highly 
influential in changing parents’ decision regarding marrying off their children at an early 
age, 4) the government since their role is highly prominent in enforcing the law, specifically 
regarding the prevention of child marriage, so that the Law Numbr 16 of 2019 can be 
enforced fully and effectively in every Religious Affair Offices. 



 
Keywords: social impact of the change, age marriage limit, risk-benefit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Islam merupakan agama samawi, agama yang universal, agama yang 

mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tak ada satupun permasalahan yang tak 

diaturnya, bahkan aspek dari aspek terkecil sampai terbesar, segala sesuatu yang 

berkaitan dengan manusia telah diatur dalam Islam. Begitu juga dari segi sosial atau 

ikatan, baik ikatan antara manusia dengan Allah (حبل من اللّه) ataupun manusia dengan 

manusia itu sendiri (حبل من النّاس). Salah satu contoh dari ikatan manusia dengan 

manusia itu sendiri adalah perkawinan atau pernikahan. 

Pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang telah Allah Swt., taqdirkan 

untuk hambaNya, dan tak jarang bisa lari dari qodrat Allah Swt.  karena sejatinya 

manusia di dunia ini dilahirkan secara berpasang-pasangan sesuai Firman Allah swt 

dalam QS al-Zāriyāt/51: 49 

 وَمِنْ كُلِ  شَيْئٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ 

Terjemahnya:  

Dan segala sesuatu kami ciptakan secara berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat kebesaran Allah swt.1 

Untuk dijadikan pasangan atau teman hidup mereka agar saling bahagia, 

tentram dan merasa nyaman dapat memberikan keturunan sesuai yang diinginkannya 

                                                             

1Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 
2012), h. 756. 
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dan memperoleh rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah namun tak 

lepas dari semua itu harus dilandasi dari ikatan yang suci yakni pernikahan. 

Pernikahan bukan merupakan perbuatan hukum saja  tetapi juga merupakan 

sunnah Rasul. Untuk mencapai tujuan kemaslahatan dari perkawinan, diperlukan 

banyak hal yang harus dipersiapkan oleh kedua calon mempelai, terutama dari segi 

fisik dan mental, kesiapan fisik dapat berarti kematangan fisik, sedangan kesiapan 

mental dapat berarti kedewasaan dalam berifikir dan bersikap serta bijaksana dalam 

menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Namun dalam praktiknya, banyak terjadi 

perkawinan dimana suami istri belum siap baik secara fisik maupun mental, yang 

mayoritasnya adalah suami dan atau istri yang masih di bawah umur, sehingga kasus 

ini dikenal sebagai perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini ada juga yang 

menyebutnya dengan perkawinan anak. Tingginya angka perkawinan di bawah umur 

ini berdampak negatif dan banyak menimbulkan kemudaratan khususnya bagi pihak 

perempuan. 

Berkeluarga yang baik menurut Islam menunjang untuk menuju 

kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Allah Swt. Oleh karena itu 

pengamalan tata aturan menjadi tugas suci.2 

Adanya batasan usia perkawinan bagi seseorang merupakan salah satu hal 

yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan. Karena dengan 

pembatasan usia seseorang dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting 

ketika hendak membina keluarga yang bahagia, sebab dalam perkawinan diperlukan 

kemampuan seseorang dalam bertindak, serta kematangan biologis dan psikologis 

dapat dibina dengan baik. 

                                                             

` 2Abdul Rahman Ghozali, Fiqh munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), h.14. 
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Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam perkawinan adalah 

faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam 

bersikap dan berbuat atau belum, dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dan 

matang dari masing-masing calon.3 Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia 

yaitu sampai umur atau balig. Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal istilah Balig, 

secara tersuarat, dalam al-Qur’an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan 

batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut ada ayat yang memiliki kolerasi 

dengan usia baligh.4  

Agar sebuah perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang 

termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana 

bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, maka diperlukan aturan yang mengatur hal tersebut. 

Konsekuensi dari hal tersebut bahwa laki-laki dan perempuan yang akan 

melangsungkan perkawinan di perlukan kematangan jasmani dan rohani, hal tersebut 

berkaitan erat dengan usia calon mempelai. Dengan demikian, bahwa usia 

perkawinan itu lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk 

membangun mahligai rumah tangga.5 

 Pada dasarnya perkawinan itu melibatkan dua belah pihak keluarga, namun 

yang lebih dominan menentukan perannya dalam menentukan arah dan tujuan 

perkawinan itu adalah suami istri tersebut. Kehidupan berumah tangga berjalan 

                                                             

3Armia, Fikih Munakahat  (Medan: Manhaji, 2018), h. 233. 

4Dedi Supriadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Menjadi Legalitas) 
(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 59. 

5Andi Syamsul Alam, Usia ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan 
Keluarga Sakinah (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), h. 43. 



4 
 

sangat dinamis. Tidak ada satupun hubungan keluarga yang berjalan lurus sesuai 

keinggannya tanpa adanya gelombang problematika dalam menjalani kehidupan 

berumah tangga akan tetapi bagaimana kita sebagai suami istri yang menyikapi 

perilahal tersebut sehingga kemampuan sebuah keluarga dalam menjalani rumah 

tangga ditentukan oleh kematangan suami dan istri.6 

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur didalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 7 Undang-

undang tersebut mengatur tentang batas usia bagi para pihak yang ingin 

melangsungkan pernikahan. Ini adalah salah satu upaya praktek perkawinan dan juga 

untuk merealisasikan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yang telah disebutkan 

didalam Undang-undang tersebut. 

 Undang-undang perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam 

bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan 

dan dijadikan pedoman hakim di lembaga Pengadilan Agama dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara perkawinan baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan 

perundang-undangan negara atau tidak.7 Adapun Undang-Undang yang berlaku saat 

ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu 

bahasan dalam undang-undang ini yakni mengenai batas usia bagi para calon 

pengantin yang akan menikah, menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 

ayat 1 dikatakan bahwa” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Akan tetapi, pada 

tahun 2019 telah terjadi perubahan terhadap undang-undang tentang perkawinan  

                                                             

6Andi Syamsu Alam, Usia Idea Memenuhi Usia Perkawinan (Jakarta: Kencana Mas 
Publishi House, 2005), h. 16-17. 

7Ansari, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet.1;Yogyakarta; Deepublish, 2020), h. 50. 
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dengan diterbitkannya undang-undang No. 16 Tahun 2019, undang-undang ini 

merevisi pasal 7 ayat 1 tentang batas usia nikah bagi para calon pengantin. 

Jika sebelumnya batas minimum usia untuk menikah bagi pria adalah 19 

tahun dan bagi wanita 16 tahun, kini telah mengalami perubahan menjadi minimum 

19 tahun untuk kedua belah pihak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyatakan revisi dilakukan utamanya untuk 

melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.Undang-

undang ini diharapkan bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan praktik 

pernikahan usia dini8. 

Argumnetasi atau salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan tersebut yaitu” Namun tatkala pembedaan perlakuan anatara pria dan wanita 

itu berdampak mengahalangi pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusioanal warga 

negara, baik yang termasuk dalm kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak 

ekonomi, pendidikan sosial, dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan 

semata-mata karena alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian  jelas 

merupakan deksriminasi. 

Perubahan perundang-undangan ini tentu saja atas   dasar pertimbangan yang 

sangat kuat  dan telah dipikirkan secara matang oleh para ahli, legislatif, dan juga 

Mahkmah konstitusi yang menyetujui adanya perubahan pada Undang-Undang 

perkawinan khusunya pada regulasi batas usia yang tertera pada Undang- Undang 

                                                             

8Rio Audhitama Sihombing, Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan.di akses 
https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan 

 

 

https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan
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Nomor 16 tahun 2019. Perubahan ini di tujukan agar para calon pengantin yang ingin 

melaksanakan perkawinan agar betul-betul telah matang jiwa dan raganya, sehingga 

kelak dapat tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga 

yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian peerubahan ini juga bertujuan untuk 

meminimalisir perceraian yang diakibatkan oleh pasangan yang belum siap baik jiwa 

maupun raganya serta belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga sehingga 

pemerintah menaikkan batas usia menikah untuk bagi para calon pengantin yang 

dimana awalnya batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kini 

menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan sesuai yang termaktub 

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, 

jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah 

dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul 

pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin 

menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Perubahan Undang-Undang 

Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, diharapkan 

membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama 

pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi 

seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama. 

 Data awal calon peneliti menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pengajuan 

dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang sebanyak 102 kasus dan 

pada Kecamatan Mattiro Sompe sebanyak 7 orang pemohon. Pada tahun 2019 

sebanyak 10 orang pemohon dan pada tahun 2020 sebanyak 21 pemohon9. Data ini 

                                                             

9 Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Pinrang tanggal 22 Juli 2021. 
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memberikan gambaran kepada calon peneliti bahwa setelah penetapan Batas Usia 

Pernikahan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 justru mengalami 

peningkatan, secara khusus pada Kecamatan Mattiro Sompe yang akan menjadi 

wilayah fokus calon peneliti. Masyarakat beranggapan bahwa selagi rukun dan syarat 

sah perkawinan menurut agama telah terpenuhi, dan anak-anak mereka saling 

mencintai atau anak perempuan mereka sudah ada yang melamar, meski umur 

mereka belum mencapai maka resmilah pernikahan tersebut tanpa memandang 

faktor-faktor lainnya seperti faktor kedewasaan dan faktor usia, padahal faktor ini pun 

akan sangat berpengaruh bagi para pengantin dalam mengarungi bahtera rumah 

tangga agar terhindar dari percekcokan dalam rumah tangga dan perceraian. 

Dari pemaparan di atas, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian dan 

mengangkat judul” DAMPAK SOSIAL PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN  

PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi di Kecamatan Mattiro Sompe) 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian tesis ini dapat dirumuskan fokus penelitian 

sebagai berikut: 

Penelitian ini berjudul DAMPAK SOSIAL PERUBAHAN BATAS USIA 

PERKAWINAN  PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi di Kecamatan Mattiro Sompe) 

Oleh karena itu agar tidak keluar dari pembahasan yang akan di teliti, maka adapun 

ruang lingkup penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 

Dampak sosial yang dimaksud adalah efek, akibat yang ditimbulkan dalam 

lingkungan masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe. 
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Perubahan: yang dimaksud adalah merupakan suatu fenomena yang akan 

selalu terjadi di setiap kelompok masyarakat. Proses ini bisa terjadi karena beragam 

faktor. 

Batas: adalah suatu garis atau sisi yang menjadi perhinggaan suatu bidang 

atau ketentuan yang tidak boleh dilampaui.  

Usia: adalah lama waktu hidup atau ada  (sejak dilahirkan atau di adakan) 

Status usia berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan da tingkat produktifitas ibu. 

Semakin bertambah usia maka penalaran dan pengetahuan semakin bertambah. 

Perkawinan: adalah merupakan suatu salah satu sunnatullah yang berlaku 

pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-

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

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

masing pasangan siap melakukan perannyayang positif dalam mewujudkan tujuan 

perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnyayang hidup 

bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi 

menjaga kemhormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum 

sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur 

secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai 

lamabang adanya  rasa saling ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang 

menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat. 

Perspektif: merupakan suatu sudut pandang seseorang dalam memahami suatu 

makna atau masalah tertentu. 

Maslahat: diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, 

baik dalam arti menarik atau atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan 
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atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak 

kemudharatan atau kerusakan. Maslahat juga bermakna sesuatu yang dianggap baik 

oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan 

bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. 

2. Deskripsi Fokus  

Adapun yang dimaksud dengan deskripsi fokus ialah mendeskripsikan 

penelitian yang berjudul Dampak Sosial Perubahan Batas Usia perkawinan Persfektif 

Maslahat, serta membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada Kecamatan Mattiro 

Sompe. Maka untuk memberikan pemahaman lebih jelas maka dibutuhkan penjelasan 

sebagai berikut:  

a. Dampak sosial perubahan : peneliti maksudkan ialah akibat atau efek yang 

ditimbulkan dari bagi masyarakat diKecamatan Mattiro Sompe dari perubahan 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Akar dari permasalahan ini yakni 

adanya perubahan batas usia perkawinan bagi calon pengantin yang akan 

menikah yang khususnya bagi wanita yang semula dari 16 tahun kini diubah 

menjadi 19 tahun. Sehingga peneliti ingin mencari dampak apa yang 

ditimbulkan dikecamatan mattiro sompe pasca berlakunya Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. 

b. Batas Usia perkawinan: yang peneliti maksudkan ialah merupakan penjabaran 

aturan pemerintah dalam perundang-undangan Nomor 16 tahun 2019 yang 

mengatur batasan usia diperbolehkannya melaksanakan prosesi perkawinan 

dimana sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini 

aturan tentang batas usia perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 dalam pasal 7 bagian (a) menyatakan bahwa usia 
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diperbolehkannya menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 

tahun, kini diubah menjadi 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan jika ingin 

melangsungkan perkawinan. Sehingga peneliti ingin melihat apa yang melatar 

belakangi sehingga sehingga aturan ini diUndang-undangkan. 

c. Perspektif maslahat: Perspektif: merupakan suatu sudut pandang seseorang 

dalam memahami maslahat pasca berlakunya perubahan batas usia 

perkawinan tersebut. Sehingga penelit ingin melihat bagaimana maslahat bagi 

masyarakat diKecamatan Mattiro sompe pasca berlakunya Undang-undang 

tersebut, apakah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

ini mendatangkan kebaikan atau justru sebaliknya 

C. Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang tersebut maka pokok masalah yang timbul adalah 

bagaimana dampak sosial perubahan batas usia perkawinan yang timbul dimasyarakat 

Kecamatan Mattiro Sompe? 

Sehubungan dengan pokok masalah tersebut, maka submasalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apa yang melatar belakangi perubahan batas usia perkawinan?  

2. Bagaimana dampak sosial dari perubahan batas usia perkawinan? 

3. Bagaimana praktek pelaksanaan perubahan batas usia perkawinan yang terjadi 

di Kecamatan Mattiro Sompe? 

D. Kajian Pustaka  

 Adapun fungsi kajian pustaka untuk membantu peneliti dalam 

mengembangkan hasil penelitian sebagai bahan rujukan, pendukung serta pembandin, 
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sebagai hasil analisa penulis terkait penelitian terdahulu atau yang relevan dengan 

penelitian ini.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 

berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya: 

Muhammad Saleh Ridwan dalam Jurnal dengan Judul Perkawinan dibawah 

umur. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Pernikahan di bawah umur atau 

istilah kontemporernya disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang 

terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Waktu 

tertentu dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum Islam ataupun dari hukum Nasional 

yang berlaku. Hukum Islam dalam batasan waktu memberikan syarat baligh dan 

mampu, tanpa memberi batasan umur yang jelas. Sedangkan menurut hukum KUHP 

Indonesia, batas usia dibawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 

tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 yang juga batasan umur tertentu. hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun 

perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usia belum mencapai batas yang 

disyaratkan, tergantung tinjauan sudut pandang yang digunakan. Pada jurnal tersebut 

memberikan argumentasi tentang batasan usia dalam pandangan islam dan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974. Namun penulis akan mengembangkan penelitian tentang 

dampak sosial terkait batasan usia perkawinan yang ditetapkan melalui revisi 

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. 

Kurniati dan kawan –kawan dalam sebuah jurnal Tinjauan Hukum Islam Dan 

Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama 

Maros memberikan gambaran bahwa Pernikahan di bawah umur, merupakan salah 

satu hak setiap orang dalam menentukan kehidupannya, namun perlu adanya 
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pertimbangan-pertimbangan sebelum menentukan pilihan. Salah satu cara untuk 

menindak lanjuti pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama bukanlah satu-

satunya alat dalam perkara ini karena peran yang lebih utama dalam memperhatikan 

dan menjaga adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan beberapa badan hukum 

lainnya seperti: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Indonesia (PPPAI), dan sebagainya. Sehingga tujuan 

pernikahan untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tercapai dengan aman 

dan tentram. Pada jurnal tersebut dapat dilihat bahwa kemudahan dalam memperoleh 

dispensasi nikah dan peran penting setiap stakeholder masyakat dalam memberikan 

edukasi tentang batasan pernikahan. Dan calon peneliti akan mengembangkan 

penelitian ini melalui kajian dampak sosial yang terjadi pada masyarakat dan peranan 

stakeholder terkait dalam mensosialisasikan perubahan Batasan Usia perkawinan 

yang tercantum pada revisi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.   
B. Rini Heryanti Jurnal yang dipublikasikan oleh Program Pascasarjana 

Universitas Semarang dengan judul Implementasi perubahan kebijakan batas usia 

perkawinan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi UU No 16 

tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum 

optimal, hal ini nampak adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang 

dilakukan dibawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan 

oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan 

dibawah batas usia. Persamaan tesis ini dengan tesis yang penulis lakukan yakni 

sama-sama membahas tentang revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 namun 

pada tesis ini tidak menguraikan dampaknya, maka dari itu penulis ingin memaparkan 

pada tesis penulis Dampak Sosial dari perubahan batas usia perkawinan di 
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Kecamatatan Mattiro Sompe, dampak positif dan negatif yang dihasilakan dari 

perubahan batas usia nikah pasca berlakunya Undang- undang Nomor 16 Tahun 

2019.  

Agus Tara dalam desertasinya yang berjudul Analisis pembatasan usia 

menikah menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan 

Pontang) menyimpukan Problematika masyarakat Kecamatan Pontang tentang batas 

usia menikah adalah masih difungsikannya ketentuan fikih sebagai batas usia 

menikah, yaitu balighnya seseorang, hal tersebut dipengaruhi oleh peran para tokoh 

agama yang ketika menyampaikan materi batas usia menikah bagi calon pengantin 

yang dipakai sebagai sumber materinya adalah kitab-kitab fikih, karena keberadaan 

fikih lebih dahulu dibandingkan dengan undang-undang. 

Pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pontang telah dilaksanakan 

dengan baik yaitu menggunakan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai 

salah satu dasar dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat 

calon pengantin. Adapun persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas 

tentang penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun pada penelitian 

sama sekali tidak menjabarkan dampak positif dan negatif serta maslahah yang di 

timbulkan dari pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, 

sedangan penulis akan menjabarkan hal tersebut dalam tesis peneliti, pada penelitian 

penulis akan memaparkan bagaimana penerapan batas Usia nikah anak bagi 

masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe pasca berlakunya Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019. adapun perbedaannnya yakni pada disertasi Agus Tara 

mengemukakan bahwa pada KUA Kecamatang Pontang berlaku dengan baik 

pembatasan usia nikah sesuai UU Nomor 16 tahun 2019 sedangkan adapun dalam 
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tesis peneliti yang sebelumnya peneliti lakukan penelitian terdahulu di Kecamatan 

calon peneliti setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 masih banyak yang 

melakukan pernikahan di Usia muda bahkan wanita itu masih ada yang melaksanakan 

pernikahan pada usia 14 tahun, padahal aturan ini sudah diberikan penjelasan kepada 

para orang tua. Maka dari itu penulis tertarik menjadikan judul ini kedalam sebuah 

bentuk tesis agar kiranya penulis dapat lebih mengembangkan serta sumbangsi yang 

akan diberikan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. 

Septi indrawati dan Agus Budi Santoso dalam jurnal yang berjudul Tinjauan 

Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam pespektif Undang- undang nomor 

16 tahun 2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batasan usia dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang 

larangan perkawinan di bawah umur. Undang-undang tersebut memberikan 

pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya 

dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan 

berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya 

adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat 

dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih 

matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir 

dan batin. 

Iwan Romadhan Sitorus dalam sebuah jurnal yang berjudul Usia Perkawinan 

Dalam Uu No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah yang di publikasikan 

oleh IAIN Bengkulu memberikan kesimpulan bahwa demi menjaga kemaslahatan dan 

kebaikan semua pihak, baik keluarga, masyarakat mapun pemerintah, maka sangat 

layak untuk diberlakukan larangan perkawinan dibawah umur atau pembatasan usia 
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minimal menikah meskipun dari perspektif agama tidak terdapat ketentuan. Hal ini 

didasarkan pada beberapa alasan, pertama untuk menjaga hak reproduksi wanita, 

kedua mengendalikan jumlah kelahiran, ketiga meningkatkan potensi dan kualitas 

bagi terwujudnya rumah tangga yang tentram damai bahagia sejahtera lahir dan batin. 

Langkah larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Indonesia dan 

negara Muslim lainnya- meskipun dengan batasan yang bervariasi- semuanya 

bermuara pada maslahhat, yang dalam perspektif sosiologi hukum larangan 

perkawinan di bawah umur merupakan sosial engineering yang memberikan dampak 

positif bagi masyarakat. Sebab, melalui larangan ini, dimungkinkan akan terwujud 

cita-cita ideal dan tujuan perkawinan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai secara umum adalah untuk mendeskripsikan dampak sosial dari perubahan 

batas usia Perkawinan serta kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 

(studi di Kecamatan Mattiro Sompe), sedangkan tujuan khususnya yaitu: 

a. Untuk Mengetahui apa-apa yang melatar belakangi perubahan batas usia 

perkawinan. 

b. Untuk mengetahui dampak sosial dari perubahan batas usia perkawinan. 

c. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan perubahan batas usia perkawinan yang 

terjadi di Kecamatan Mattiro Sompe pasca berlakunya Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019. 

2. Kegunaan Penelitian 
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Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan 

dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis, maupun kegunaan praktis bagi 

semua pihak. 

a. Kegunaan Teoretis/Ilmiah 

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuwan peneliti, yang 

selanjutnya sebagai kontribusi keilmuwan, perbandingan serta bahan rujukan bagi 

para peneliti terkait dengan mengetahui pengaruh atau dampak sosial bagi masyarakat 

Kecamatan Mattiro Sompe pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memeberikan kontribusi wacana 

ilmu pengetahuan yang diperlukan bagi seluruh elemen masyarakat 

tentang pengetahuan batas usia perkawinan, khususnya masyarakat 

Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. 

2) Dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti mendatang atas 

Objek penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3) Menambah khazanah kepustakaan untuk kepentingan akademik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Dampak Sosial Perubahan 

1. Pengertian Dampak Sosial Perubahan 

Pengertian dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik 

negatif atau positif yang mencakup secara luas, dari sebuah tindakan yang dilakukan 

oleh satu/ kelompok yang melakukan kegiatan tertentu.1 

Pengertian dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah 

pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup hebat 

sehingga menimbulkan perubahan.2 

Sosial dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyangkut 

aspek-aspek kehidupan masyarakat.3 

Perubahan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai 

keadaan yang berubah. Jadi bisa kita definisikan bahwa perubahan adalah peralihan 

keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja 

melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat.4 

Jadi dampak sosial adalah suatu efek atau pengaruh yang bersifat timbal balik 

antara yang satu dengan yang lainnya menyangkut kepada aspek-aspek kehidupan 

                                                             

1Bunga rampai Karya ilmiah siswa: Laporan temu sosial Ilmiah SMAN 8 Jakarta (Cet.I; 
Jakarta Utara: Pustaka Kaji, 2020), h. 14.  

2Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2003, h. 234. 

3Irwan, Dinamika dan Perubahan sosial pada Komunitas (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 
2018), h.27 

4Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 
h. 970. 
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masyarakat berhubungan dengan adanya perubahan kondisi yang meliputi terhadap 

struktur sosial dalam masyarakat tersebut.5 

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua 

pengertian yaitu ; 

1. Dampak Positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar 

mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah 

pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal 

yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif 

dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, 

optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang 

dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada 

dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. 

Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir 

buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan 

pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar 

mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. 

2. Dampak Negatif Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif 

adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah 

keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan 

kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung 

keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa 

                                                             

5Irwan, Dinamika dan Perubahan sosial pada Komunitas. h. 28. 



19 
 

 

negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak 

positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah 

keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan 

kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung 

keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. 

2. Unsur-Unsur dampak Sosial Perubahan 

Adapun unsur-unsur dampak perubahan sosial diantaranya adalah: 

a. Globalisasi 

Faktor yang sangat berpengaruh bagi terjadinya perubahan sosial 

budaya sebagai bagian akibat Globalisasi adalah faktor nilai budaya luar. 

Sehingga sekarang ini budaya masyarat luarlah yang menjadi bahan 

acuan dari masyarakat. 

b. Modernisasi   

Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial. Biasanya 

merupakan perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada 

perencanaan yang biasa dinamakan social planning. Modernisasi 

merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat yang 

bersangkutan oleh karena prosesnya meliputi bidang- bidang yang sangat 

luas, menyangkut proses disorganisasi problema- problema sosial konflik 

antar kelompok hambatan – hambatan terhadap perubahan dan 

sebagainya.6 

3. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan 

                                                             
6Soeerjono Soekanto, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi, (Jakarta: Rajawali Pres). H. 374 
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Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarkat atas beberapa bentuk 

sebagai berikut: 

a. Perubahan Evolusi dan Revolusi. 

1) Perubahan evolusi adalah perubahan - perubahan sosial yang terjadi 

dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama tanpa 

ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan 

ini terjadi karena adanya dorongan dari usaha masyarakat untuk 

menyesuaikan diri terhadap kebutuhan - kebutuhan hidup terhadap 

perkembangan masyarakat pada waktu tertentu, misalnya, adanya 

modernisasi mengakibatkan perubahan pada sistem transportasi, dan 

sistem perbankan.7 

2) Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat 

dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Perubahan ini 

terjadi bisa karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama 

sekali. Revolusi biasanya diawali oleh ketegangan- ketegangan atau 

konflik dalam masyarakat. Misalnya, peristiwa terjadinya revolusi 

industri di inggris, dimana terjadi pada tahap produksi yang awalnya 

tanpa mesin, kemudian berubah menjadi tahap produksi menggunakan 

mesin.8 

b. Perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki perubahan yang 

dikehendaki ialah disebut dengan perubahan yang direncanakan dan 

                                                             
7Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmad, Komunikasi Antar Budaya. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001) h. 183. 

8 Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmad, Komunikasi Antar Budaya.h. 184. 
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perubahan yang tidak dikehendaki disebut perubahan yang tidak 

direncanakan. 

c. Perubahan kecil dan besar perubahan kecil dan besar memiliki batas-batas 

yang sangat relatif. Perubahan kecil diartikan perubahan yang terjadi pada 

unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti 

bagi masyarakat. Contohnya, perubahan model pakaian, rambut, sepatu, 

dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat 

keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga 

kemasyarakatan.9 

B. Tinjauan umum tentang Konsep Batas Usia Nikah 

a. Pengertian  perkawinan 

Nikah adalah yang bermakna al wat’u dan ad-dammu wa tadakhul kadangkala 

juga disebut ad- dammu wal- jam’u yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan 

akad. 10  Bahkan perkawinan dalam literatur Fiqh disebut dengan kata nikah dan 

Zawaj. 11  Kedua kata ini, biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak 

terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw, sebagai contoh kata na-ka-ha 

-dalam al-Qur’an yang berarti kawin, sebagaimana yang teradapat dalam QS. al (نكح)

Nisā/4: 3. 

َل كُمَْوَ  تُ قْسِطُوْاَفِىَالْي  ت ام ىَف انْكِحُوْاَم اَط اب  ثُلَ مَ َمِن اَالنِ س اءََِاِنَْخِفْتُمَْا لاََّ ربُاعَ ََث ْن ىَ   ََ
َت  عْضِلُوْاخِفْتُمَْاَ َف اِنَْ احِد ةَ ف  وَ َلاَّ  

Terjemahnya: 

                                                             
9Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmad, Komunikasi Antar Budaya.h. 185. 

10 Amiur Nuruddin dan Azhar, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974  sampai KHI (Jakarta: Prenada 
Media, 2004), h. 34. 

11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakat dan 
Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35. 
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Jika kamu takut untuk tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah 
perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Dua, Tiga atau Empat orang, 
dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.12  

Dalam pengertian majaz nikah diistilahkan dengan akad, di mana akad 

merupakan saran diperbolehkannya bersenggama.13Karena nikah adalah akad, maka 

pernikahan didefenisikan suatu akad yang sangat kuat atau mitsāqān gholiȥan ( ميثاقا

 untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.14 (غليظا

Adapun istilah akad nikah perjanjian suci untuk mengikatkan diri antara seorang pria 

dan seorang wanita guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.15 

Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa 

perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak, kewajiban serta 

penghargaan dan kehilangaan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena 

itu perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang 

sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda maka proses pertukaran 

dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati. 16  Sehingga 

dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada 

kesepakatan bersama yakni bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. 

Pengertian perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur pada Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan defenisi 

                                                             

12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta Pusat: Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012 ) h. 99. 

13Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh ala Al-Madzahib al- Arba’ah (Juz 2; t.t: Dar al- Fikr, t.Th) h. 
2. 

14Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam 

15 Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Cet.1; Bandar Lampung: Arjasa 
Pratama, 2020), h. 2-3. 

16T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga (Cet.1; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
1999), h. 137. 
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bahwa perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia yang kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

mahluk Tuhan, baik pada manusia, tumbuhan dan hewan.17 

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

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh.18  

Pengertian perkawinan menurut para ahli juga memiliki pengertian yang 

berbeda pula. Menurut Anwar Harjono, perkawinan adalah suatu perjanjian suci 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga 

bahagia.19 Sayuti Talib juga mengemukakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang 

suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara satu antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih 

mengasihi, tenteram dan bahagia.20 

Perkawinan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan 

bermasyarakat. Perkawinan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah 

keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang 

merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan 

                                                             

17 Bustami, Rini Fitriani dan siti Sahara, Memikirkan Kembali Problematika perkawinan 
Poligami Secara sirri (Cet. I; Yogyakarta: DEPUBLISH, 2020), h. 4-5.  

18Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2012), h. 7. 

19Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, Fikih II (Makassar: Makassar Alauddin Press, 
2010), h.3. 

20Rizal Darwis, Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan (Cet. I; Gorontalo : Sultan 
Amai Press IAIN Sultan Amai, 2015), h. 18. 
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anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Tujuan pernikahan 

tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Melangsungkan perkawinan ialah 

untuk saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan 

hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.21 

Perkawinan merupakan suatu proses menuju hidup Sakīnah, Mawaddah, dan 

Warahmah. Sebagaimana yang disebutkan dalam redaksi firman Allah swt., dalam 

Surah ar-Rūm ayat 21 mengenai target yang di dalamnya menggunakan lafad fi’il 

Mudhari’ yaitu litaskunū, yang didalamnya mengandung masa sekarang (hal)  dan 

masa depan (istiqbal) artinya melalui pernikahan manusia diharapkan dapat hidup 

bahagia yang didalamnnya tentu saja disertai dengan upaya saling mencintai, 

mengasihi dan menghargai. 22 

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk 

melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang 

yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu 

dapat dikenakan menjadi beberapa hukum yaitu:23 

a. Sunnah. bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk 

kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. 

b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk 

kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia 

telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami 

                                                             

21 Tahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan ( Cet. 1; Makassar; Alauddin 
University Press, 2012), h. 12.  

22Udi Mufradi Mawardi, Teologi Pernikahan Intralisasi Nilai-Nilai Teologis Islam Pasca 
Akad Nikah (serang; FUDPress, 2016), h.1 

23Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2016), h. 45. 



25 
 

 

cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik 

lainnya. 

c. Wajib bagi yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan 

memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut untuk terjerumus berbuat zina kalau 

ia tidak kawin. 

d. Haram, kawin diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu 

melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti 

memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri 

istri. 

e. Mubah yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk 

kawin belum membahayakan dirinya, ia belum wajib kawin dan tidak haram bila 

tidak kawin. 

b. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Dalam Islam perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan biasa, akan tetapi lebih dari itu perkawinan mempunyai nilai 

ibadah, dalam pasal 2 Kompilas Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa perkawinan 

merupakan akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk menaati perintah 

Allah swt, dan dengan melaknakannya merupakan suatu nilai ibadah. 24 

Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang 

batal. Akad perkawinan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan 

rukun dan syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. 

                                                             

24Mardi Candra. Aspek perlindungan anak Indonesia Analisis tentang Perkawian dibawah 
umur (Cet.1; Jakarta timur: Kencana, 2018), h. 101-102. 
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Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 

Sedangkan pengertian syarat yaitu, yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu dan pengertian sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi 

rukun dan syarat. 

Beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu: 

1) Calon suami 

2) Calon istri. 

3) Dua orang saksi. 

4) Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan sepersusuan, atau 

berbeda keyakinan. 

5) Terdapat ijab yang diucapkan wali atau pengantinnya. 

6) Terdapat qabul dari mempelai pria atau pengantinnya.25 

Sedangkan syarat sah perkawinan dalam hukum Islam merupakan 

penyempurnaan dari rukun pernikahan. Berdasarkan hal itu maka, syarat sah 

perkawinan anatara lain sebagai berikut: 

1) Syarat sah calon suami 

a) Islam  

b) Laki-laki. 

c) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri. 

d) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 

e) Dengan kerelaan sendri bukan paksaan. 

                                                             

25Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Cet.1; Malang: UMM Press, 2020), h.8. 
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f) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu waktu. 

g) Tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri.26 

2) Syarat Sah calon istri 

a) Islam 

b) Perempuan  

c) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami 

d) Bukan dalm keadaan ihram haji atau umrah tidak dalam keadaan iddah, 

dan  

e) Tidak dalam status perkawinan orang lain.27 

3) Syarat sah wali 

a) Islam 

b) Laki-laki 

c) Baligh 

d) Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan. 

e) Bukan dalam keadaan ihram haji dan umrah. 

f) Tidak fasik 

g) Merdeka.28 

Rasulullah saw pernah bersabda: 

َل:َمَ لَّسَ َوَ َهَِيْلََ عَ َىَاللهَُلَّصَ َاللهََِلَُوَْسَُرَ َالَ قَ  بِو  َإِلاََّ َو ش اهِد يَع دْلَِو م اك ان َمِنَْنِك اَلا َنِك اَح  َغ ي ْرَُي ٍّ حٍّ

َف  هُو ب اطِلَ  َ(حِبَّانَ ابِْنََُاهَُوَ )رَ َ ذ الِك 

Artinya:  

                                                             

26Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.101. 

27Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.102. 

28Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.102-103. 
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Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali, dua saksi yang adil, dan 
apabila pernikahan selain tanpa keduanya, maka maka nikah nya itu bathil. 
(H.R. Ibnu Hibban).29  

4) Syarat sah saksi nikah 

a) Sekurang-kurangnya dua orang 

b) Islam 

c) Baligh 

d) Berakal 

e) Lelaki 

f) Memahami kandungan lafadz ijab dan qabul. 

g) Dapat mendengar, melihat dan berbicara. 

h) Adil (tidak melakukan dosa besar dan melakukan dosa-dosa kecil) 

i) Merdeka30. 

5) Syarat sah Ijab 

a) Tidak boleh menggunakan kata sindiran 

b) Diucapkan oleh wali atau wakilnya. 

c) Tidak diikatkan dengan batas waktu tertentu. 

d) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab 

dilafadzkan). 

6) Syarat sah Qabul 

a) Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab  

b) Tidak merupakan perkataan sindran. 

                                                             

29  Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al- Husaini, Kifāyal al- Akhyār, Juz II 
(Syirkal An Nūr Ăsiyā), h.48. 

30Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.103. 
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c) Dilafadzkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab 

tertentu). 

d) Tidak dikatkan dengan batas waktu tertentu. 

e) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul 

dilafadzkan. 

f) Menyebut nama calon istri. 

g) Tidak diselingi dengan perkataan lain.31 

c. Tujuan  Perkawinan 

Untuk sampai kepada tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang 

Sakinah, Mawaddah dan warahmah banyak faktor yang harus dimiliki dan 

dipersiapkan oleh para calon pengantin. Persiapan tersebut meliputi persiapan fisik 

dan mental. Persiapan fisik dapat juga diartikan dengan kematangan fisik, sedangkan 

persiapan mental adalah kematangan dan kedewasaan dalam bersikap dan 

kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan-persoalan. Ukuran dari persiapan 

tersebut bisa dilihat dari segi usia dan dari usia tersebut terlihat pula kadar 

kedewasaannya.32 

Faedah terbesar dalam perkawinan ialah menjaga dan memelihara perempuan 

yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai 

mahluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah 

pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari 

suaminya. Pernikahan juga bertujuan untuk memelihara anak keturunan, sebab kalau 

                                                             

31Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, h.103. 

32Dikutip dari skripsi Taufik Hidayat Syahrudin dengan Judul Impilikasi Undang- Undang 
Nomor 16 Tahun 2019  tentang perkawinan Terhadap Perkawinan Legalitas (Studi komparatif Hukum 
Islam dan Hukum positif, h. 15. 
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tidak denga nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan 

mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.33 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. 

harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya 

terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup 

lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota 

keluarga.34 

Tujuan subtansial dari pernikahan adalah sebagai berikut: 

1. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia 

dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt. dan mengendalikan nafsu 

dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas 

manusia sebagai hamba Allah. 

2. Pernikahan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. 

Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyah ketika 

kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat 

diperjual belikan. 

3. Pernikahan bertujuan untuk mereproduksi keturunan, agar manusia tidak 

punah dan hilang ditelan sejarah.35 

4. Pernikahan bertujuan untuk memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan 

rahmah. 

                                                             

33Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 19. 

34 Abdul Rahman Ghazaly, Seri Buku Daras Fiqh Munakahat (Cet. VIII; Jakarta: Kencana 
PrenadaMedia Group, 2019), h. 16. 

35Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, h. 23-37 
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5. Menentramkan jiwa  

Pada hakekatnya tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk 

memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan, cinta dan kasih sayang). Tujuan ini 

dapat dicapai sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat dipenuhi. Dengan ungkapan 

lain bahwa dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan 

biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah dengan sendirinyainsya allah tercapai pula 

ketenangan, cinta dan kasih sayang.36 

Adapun tentang tujuan ini didasarkan pada firman Allah Swt Qs al-

Rūm/30:21  

ه اَو ج عَ و مِنَۡ
اَالِ ي ۡ فُسِكُمَۡا زۡو اج اَل تِ سۡكُنُ وۡۤۡ

َل كُمَۡمِ نَۡا ن ۡ ةَ اٰيٰتِهَا نَۡخ ل ق  ن كُمَۡمَّو دَّة َوَّر حۡم 
َىَۡفََِاِنَََّؕ  ل َب  ي ۡ

ٰيٰتٍََّلِكَ َذَٰ ي َّت  ف كَّرُوۡنَ َل قِ وۡمٍََّلا   
Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.”37 

6. Mengembangkan tali silaturrahmi dan memperbanyak keluarga. 

Adapun tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam Ilhyanya tentang 

faedah melangsungkan perkawinan, antara lain sebagai berikut: 

1. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 

cintah dan kasih sayangnya. 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 

                                                             

36Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I (Cet. II; Yogyakarta: Academia, 2003), h. 38 

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 572. 
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 

halal. 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas 

dasar cinta dan kasih sayang.38 

d. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan 

Agama Islam yang sangat erat denga tradisi bayani seperti yang diungkapkan 

oleh Abid al-Jabiri sebagai salajh satu epistemologi ilmu dalam duni Islam, dan al-

Qur’an yang dinilai sebagai teks yang sholihun li kulli zamanin wa makan merupakan 

kamus hidup bagi kehidupan beragama seorang muslim dimana pun ia berada. Oleh 

sebab itu segala aspek kehidupan praktis manusia telah diatus sedemikian rupa oleh 

Al- Qur’an dan Al-Sunnah Nabi untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai hudan linnas. 

Didalam Al- Qur’an dan hadis telah termaktub penjelasan – penjelasan tentang suami 

dan istri dalam keluarga, meskipun masih membutuhkan tafsir agar bisa 

mengonpromikan antara teks dan kebutuhan masyarakat yang kontekstual, oleh 

karena itu para ulama fikih telah merumuskan dalam karya- karyanya mengenai hak 

dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Menurut Sayyid Sabiq membagi hak suami 

menjadi 3, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Yang 

dimaksud dengan hak disini adalah apa- apa yang diterima oleh seseorang dari orang 

lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan 

seseorang terhadap orang lain.  

Adapun hak dan kewajiban dalam kajian fikih, yaitu: 

a. Nafkah 

                                                             

38Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 24. 
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Para ulama sepakat diantara hak istri terhadap suami adalah nafkah. Hal ini 

berdasarkan firman Allah swt, dalam QS Al – Baqarah/2: 233, yaitu: 

عْرُوْفِ ََو ع ل ىَالْم ولُوْدَِل هَُ َباِلْم  الَِع ل يََْرِزْقُ هُنََّو كِسْو تُ هُنَّ َو لِر جِ 
 
َح كِيْمَ وَ َهِنََّد ر ج ة  اللهَُع زيِْ ز   

Terjemahnya: 
Dan kewajiban ayah memberikan pakaian kepada para ibu dengan cara yang 
ma’ruf . Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 
istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana.39  

b. Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik 

c. Meluangkan waktu untuk bercanda dengan istri 

d. Mengajarkan agama kepada istri. 

e. Suami ditaati oleh istri 

f.   Halalnya pergaulan  

a. Konsep batas usia nikah menurut Undang-Undang  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia batas adalah suatu garis atau sisi 

yang menjadi perhinggaan suatu bidang atau ketentuan yang tidak boleh dilampaui. 40 

Usia adalah lama waktu hidup atau ada  (sejak dilahirkan atau di adakan) 

(Hoetomo 2005). Status usia berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan da tingkat 

produktifitas ibu. Seakin bertambah usia maka penalaran dan pengetahuan semakin 

bertambah.41 

Menurut istilah usia diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang diukur 

dalam satuan waktu dipandang dari segi kronologik, individu normal yang 

memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama. 

                                                             

39Kementerian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya, h.36 

40KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

41Nurlailis saadah,dkk.  Stimulasi Perkembangan Oleh Ibu Melalui Bermain dan Berkreasi 
Pada Anak Usia dini (Surabaya: Scopindo MediaPustaka, 2020), h. 30. 
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Usia adalah urutan atau angka dimana seseorang dapat diketahui bertambah 

umur atau menetukaan sikap apabila setiap tahunnya proses peralihan angka itu 

semakin meningkat. 

Sedangkan Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau 

kawin baik laki-laki maupun perempuan. Pada praktiknya, usia calon mempelai yang 

mengajukan perkara penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

berkisar antara umur 13 tahun hingga 16 tahun. Usia calon mempelai tersebut, jelas 

jauh berbeda bahkan lebih rendah dibandingkan dengan batas usia nikah yang telah 

ditetapakan oleh undang-undang dan hukum positif lainnnya diindonesia. Adapun 

batas usia menikah menurut perundang-undang di Indonesia, sebagai berikut: 

a) Batas usia nikah menuru Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, terdapat dalam bab II syarat-syarat perkawinan 

Pasal 6 ayat 2 yaitu: “ Untuk melangsungkan perkawinan seseorang 

yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua 

oangtua”. Adapun pada Pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan :” 

Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan pada ayat 2” 

dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta 

dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan 

pada ayat (3)” ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang 

atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3, dan 4 undang-

undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 
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2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 

ayat 6”. 

b) Batas usia menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat 1 

yaitu;” untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur 

yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 

yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya  berumur 16 tahun. 

Dan pada ayat 2 “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 

tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 

6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

c) Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHP) ditegaskan dalam bab IV tentang perkawinan pada pasal 29, 

yakni:” Laki-laki yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

perempuan belum mencapai 15 tahun penuh, tidak diperkenankan 

mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, 

pemerintah berkuasa menghapuskan larangan perkawinan ini dan 

memberikan dispenasi.42 

Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang perkawinan 

pada dasarnya menetapkan tiga tingkatan usia kawin. Pertama pada usia 21 tahun 

seseorang dapat secara mandiri dapat mendaftarkan perkawinanya tanpa izin tertulis 

dari orang tua atau walinya. Kedua, mereka yang berusia di bawah 21 tahun yaitu pria 

                                                             

42Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia  Analisis tentang Perkawinan di bawah 
Umur  (Edisi 1; Jakarta Timur: Kencana) h.133-134. 
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dalam rentang 19-20 dan wanita 16-20 tahun wajib mendapatkan izin tertulis dari 

orang tua atau walinya untuk melaksanakan perkawinan, sehingga usia 19 bagi pria 

dan 16 bagi wanita merupakan batas minimal dizinkannya perkawinan. Ketiga, dalam 

kondisi tertentu mereka yang ingin melangsungkan perkawinan namun berusia di 

bawah batas minimal usia kawin tersebut, dapat dimohonkan dispensasi ke 

pengadilan oleh orang tua atau walinya.43 

Ketentuan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang 

dirumuskan ulama terdahulu. Ketentuan tersebut juga merupakan kesepakatan 

nasional yang sejalan dengan situasi dan kondisi pada saat penetapannya, hal ini tentu 

ditujukan agar tercapainya tujuan perkawinan yang dicitakan yaitu ketentraman 

dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang dan menghasilkan keturunan yang 

sejahtera. Tujuan perkawinan akan sulit terwujud apabila para mempelai belum 

masak jiwa dan raganya, sebab kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan 

sangat berpengaruh dalam menjalani lika-liku kehidupan berumah tangga. Selain itu, 

penetapan batas usia tersebut memang bersifat ijtihadi sehingga kebenarannya relatif, 

artinya ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, hal ini ditunjukkan dari adanya aturan 

dispensasi bagi pasangan yang belum cukup umur jika berada dalam kondisi darurat 

sehingga harus dilangsungkannya perkawinan.44 

b. Batas usia Perkawinan menurut Hukum Islam 

                                                             

43Jurnal Muhammad Fajri, Interpretasi perubahan batas minimal usia pekawinan perspektif 
maslahat.  

44Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 
60. 



37 
 

 

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara kongkrit tentang batasan 

usia minimal menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini disebabkan 

karena tidaknya ayat dalam al-Qur’an atau hadis yang menjelaskan batas usia 

tersebut, sehingga pada prinsipnya Islam membolehkan menikah baik dari kalangan 

dewasa hingga anak-anak sekalipun. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang 

menikahi Aisyah pada usia enam tahun, selain itu Rasullullah juga menikahkan 

putrinya ummu kalsum dengan Ali pada usia belia, demikian juga Abdullah bin Umar 

yang menikahkan anak-anaknya ketika masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya.45 

Tidak adanya ketentuan agama  tentang batas umur minimal dan maksimal 

untuk melansungkan pernikahan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia 

untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan 

melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana 

Firman Allah swt sebagai berikut dalam QS Al-Nūr /24: 32. 

ْْنِهِمَُاللهَُمِنََْف ضَْلِهََِ اِنَْي كُوَْنُ وْاَفُ ق ر ءء يُ 
َمِنَْعِب ادكِ مَْو إِم آئِكُمَجَ و أ نْكِحُوْاَالا يَّم ىَمِنْكُمَْو الصَّلِحِيْن 

 قلىَو اللهَُو اسِع َع لِيْمَ 
Terjemahnya: 

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang 
yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin allah akan 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-
Nya) lagi maha mengetahui.46 

Adapun makna Mufradat dari kata al-ayamā yang terdapat dalam ayat 

tersebut merupakan bentuk jamak dari kata Ayyaman yang berarti orang yang belum 

berisitri atau belum bersuami , baik statusnya itu perawan/perjaka maupun sudah 

                                                             

45 Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim ( Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), h. 371-372. 

46Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 
2012), h.494. 
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janda/duda. Dalam bahasanya orang arab al-ayama adalah mereka yang tidak 

berpasangan, baik darilaki-laki maupun perempuan.47 

 Menurut M. Quaraish Syihab, kata (الصا لحين) dipahami lebih banyak ulama 

dalam arti “yang layak nikah” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk 

membina rumha tangga.48 Rasulullah saw, menganjurkan kepada para pemuda untuk 

melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan, sebagaimana hadis 

Rasulullah saw sebagai berikut: 

َي َِبَِلنَّاَعَ اَمَ نَّكَُاللهََِدَِبْعََ َالَ قَ ف َ َاللهَِدَِبَْىَعَ لَٰعَ َدَ وَ سَْلَْ ةَوَ مَ قَ لَْعَ َعَ مَ َتَْلَ خَ دَ َالَ قَ َدَُيزَِْيَ ََنَِبََْنَِمَٰحَْع نَْع بْدِالرَّ 

َرَ شَ عَْامَ ي ََمَ لَّسَ وَ َيهَِلَ عَ َىَاللهَُلَّصَ َاللهََِولَُسَُاَرَ ن لَ ََالَ قَ ف َ اَابَ بَ شَ اَئَ ي َْ.َلانجدشَ مَ لَّسَ َوَ َهَِيْلََ عَ َىَاللهَُلَّصَ 

َهَِيْلََ عَ ف َ َعَْطَِتَ سَْي ََمَْل ََنَْمَ َوَ َجَِرْفََ لْلَََِنَُسَِحَْا وََ َرَِصَ ب لَْلَََِضَ غَ َهَُنَّاَِفََ َجَْوَّزََ ت َ ي َ لَْف َ َةَ اءَ بَ الََْمَُكَُنْمَََِعَ طا َتَ اسََْنَِمَ َابَِبَ شََّلَِ

()رواهَالبخاريَاءَ جَ وَ َهَُل ََهَُنَّاَِفََ َامَِصيَ ال َِبَِ  

Artinya:   

Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata:” aku masuk bersama al-Qamah dan 
al-aswad kerumah Abdullah, dia berkata: ketika aku bersama Nabi saw serta 
para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah saw bersabda 
kepada kami; “ wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu 
berumah tangga, maka nikahlah karena itu dapat menundukkan pandangan 
dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah 
berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa 
nafsu. (HR. Bukhari).49 

Pada hadits diatas, Rasulullah saw, memerintahkan para pemuda yang telah 

memliki kemampuan (ba’ah) untuk segera melakukan perkawinan. Kata ba’ah 

terdapat dua pendapat: (1) Kemampuan melakukan jimak (hubungan suami istri). 
                                                             

47 M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2005), h. 337. 

48M. Quraish Syihab, Tafsir al- Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335. 

49Abdullah Muhammad bin Ismail al-bukhari, Shahih Bukhari (Juz V; Beirut: Dar al- Kitab 
Al-Ilmiyyah), h. 438. 
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Sehingga maksud dari hadis tersebut adalah siapa saja yang mampu berjimak, 

kemudian ia mampu menanggung beban perkawinan maka hendaklah ia menikah. 

Sebaliknya siapa yang tidak mampu berjimak karna kelemahannya dan tidak pula 

mampu menanggung beban perkawinan, maka hendaklah dia berpuasa. (2). Makna 

ba’ah yang kedua adalah beban atau biaya perkawinan. Imam Nawawi menjelaskan 

makna ba’ah adalah bentukan dari kata al- maba’ah yaitu rumah atau tempat seperti 

kata maba’ah al- ibil yaitu tempat tinggal unta, sehingga wanita yang dikawini akan 

ditempatkan di rumah. 50 

Al-Syuthi menjelaskan makna ba’ah pada hadits tersebut terdapat perbedaan 

pendapat, kata ba’ah yang pertama adalah siapa diantara kalian yang mampu jimak 

(bersetubuh) telah baligh dan mampu bersetubuh, hendaklah ia menikah. Sedangkan 

kata ba’ah yang kedua siapa saja yang tidak mampu yakni tidak mampu menikah 

(tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa.51 

Secara eksplisit al-Qur’an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat 

penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda 

yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh atau ihtilam bagi pria dan haidh bagi 

wanita. Dengan terpenuhinya kriteria baligh, maka telah memungkinkan seseorang 

melagsungkan pernikahan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam diidentikkan 

dengan baligh. 

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini bersifat relatif. 

Artinya jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus 

segera dinikahkan, sebagai metode  saad al-Zariah untuk menghinadari kemungkinan 

timbulnya mudharat yang lebih.52 

                                                             

50Abi Zakariyah al-Nawawi, Syarh Sahih Muslim (Vol. IX; Beirut: Dar al-Kutub Al- ‘Ilmiyah, 

1999), h. 173 

51Al-Syuthi, Syarah al- Syuthi Li al-Sunan al-Nasa’i (Vol. IV; Beirut: Dar al-Kutub al-‘ 
Ilmiyah, 1999), h. 171. 

52Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  ( Jakarta: Rajawali Pers, 2003) h. 78. 
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Mengingat pernikahan merupakan akad yang kuat atau Miitsaqan ghalizan 

yang menuntut setiap orang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. 

Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu bentuk pembebanan hukum tidak cukup 

hanya dengan mensyaratkan baligh saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada 

akal (Mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maknanya seseorang baru 

bisa dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif 

yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian syarat calon mempelai yakni 

mukallaf.53 

Pernikahan dibawah umur tidak dianjurkan, karena pelakunya dianggap belum 

memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga belum 

membutuhkan pernikahan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi 

keawajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan seabagi suami istri 

terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Hal ini berdasarkan Firman 

Allah swt, sebagaimana dalam QS al-Nisā’/4: 6 

مَْهَِالَِوَ مَْأ ََمَْهَِيْلََ اَإَِوَْعَُف َ ادَْاَفَ دَ شَْرََُمَْهَُن َْمََِمَْتَُسَْن أَ ََنَْإِفََ َاحَ كَ اَالن َِوََُْْلَ اَب َ ذَ ىَاَِت َٰىَحَ امَٰتَ ي َ واَالَْلَُت َ اب َْوَ   

Terjemahnya:  

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) 
maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.54 

Para Fuqaha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta 

pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan 

hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-

anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/ 

                                                             

53Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia  Analisis tentang Perkawinan dibawah 
Umur  (Edisi 1, Jakarta Timur: Kencana) h.136-137. 

54Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 100. 
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persoalan yang dihadapi, pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas 

mana yang baik dan mana yang buruk. Periode baligh adalah masa pendewasaan 

hidup seseorang. Tanda-tandanya yakni sudah keluar air mani bagi laki-laki dan 

apabila telah mengeluarkan dara haidh bagi perempuan.55 

Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda  yang bersifat jasmani 

yaitu tanda-tanda balig   secara umum antara lain, sempurnannya umur 15 (lima 

belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 

tahun.56 Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang 

yang dianggap balig. Sebagaimana yang ditulis oleh Abdullah bin Abd al-Barr dalam 

kitabnya berikut ini: 

َي  ت ح قَّقَُبَِ ن ابلِ ةُ:َإِنََّالبُ لُوغْ َلِسِ نِ  َالشَّافِعِيَّةَُو الْح  ُْل مَِو الْج ريِ ةِ,َوَ خ مَْو ق ال  ن ة َفِيَالْ َع ش ر ة َس  َس  ق ال 

ن فِيَّةُ:َث م ان َع شْر ة َفِيالْمَ  لْح  ن ة َفِيْهِم ا.َو ق الا  بْع َع ش ر ة َس  بْع َع ش ر ة َفِيَالج اريِ ةِ،َو قَ َالِكِيَّةُ:َس  ُْل مِ،َو س  َال ال 
ُْل مََِ،َو تِسْع اَفِيَالج اريِ ةِ.57 َع ش ر ة َفِيَالْ  الِإم امِيَّةَُ:َخ مْس 

Maksudnya: 
Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa anak laki-lai dan anak 
perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama 
Hanafiyyah menetapkan usia seseorang baligh sebagai berikut: Anak laki-laki 
dianggap baligh apabila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan. 
Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan anak laki-laki 
dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. 

 Dengan demikian para ulama menyepakati, bahwa yang muthlak terpenuhi 

untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah adanya sifat aqil dan balig pada 

kedua mempelai. 

                                                             

55Muhammad Abdul Mujieb,dkk, Kamus Istilah Fiqih ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) h. 37. 

56Salim bin Samir al- Hadrami, Safinah al- Najah (Surabaya: Dar al- Abidin, t.th), h. 15-16. 

57Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abd al-Barr, Al-Istidzkaar (Juz.1; Bairut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah), h.244. 
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 Jika dilihat dari segi kecakapan dalam menjalankan hukum (al-ahliyah) bagi 

masing-masing mempelai maka terdapat beberapa kategori. Dalam teori Ushul Fiqh 

dikenal ada dua macam kecakapan atau kepantasan yaitu:  

a. Ahliyah al- Wujūb, yaitu kepantasan untuk menerima hak dan dibebani 

kewajiban. 

b. Ahliyah al- Ada’, yaitu kecakapan dalam menjalankan hukum. Kemudian 

ahliyah al-ada’ terbagi tiga macam yaitu: 

1) ‘Adim al- Ahliyah, yaitu tidak cakap sama sekali seperti seorang 

anak yang masih kecil belum baligh. 

2) Ahliyah al- ada’ Naqīsah, yaitu seseorang yang sudah mempunyai 

kecakapan akan tetapi masih lemah atau belum sempurna. 

3) Ahliyah al- Ada’ Kamīlah, yaitu seseorang yang sudah mempunyai 

kecakapan yang sempurna.  

Bila dilihat dari konsep diatas, maka perkawinan di bawah umur itu ada pada 

tingkatan kedua yaitu belum mempunyai kecakapan yang sempurna, dan ketika 

pasangan suami-isteri belum mempunyai kecakapan sempurna, maka secara rasional 

akan kesulitan dalam membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan 

yaitu Sakinah Mawaddah dan Warahmah. Bahkan sangat memungkinkan akan bisa 

tejadi kehidupan rumah tangga yang penuh permasalahan yang mengakibatkan 

pertengkaran, percekcokan rumah tangga ataupun tidak adanya keharmonisan rumah 

tangga hingga dapat terjadinya perceraian.58 Meskipun tidak menjamin bahwa yang 

cukup umur dan sudah dewasa belum tentu tidak ada percekcokaan dalam rumah 

                                                             

58Jurnal Ansori dan M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK 
Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0”, h. 53. 
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tangganya akan tetapi dengan sikap pendewasaan akan dapat meminimalisir 

kehidupan yang baik dalam menjalani rumah tangga. 

c. Batas Usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

1. Kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula 

dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 

ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih 

dibawah umur 18 tahun dikategorikan sebagai masih anak-anak. Kemudian adanya 

upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi 

terkait masalah batas Usia Perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan Majelis Hakim 

memutuskan perkara dengan menolak sleuruh permohonan pemohon. Selanjutnya, 

pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah 

Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu 

perubahan batas Usia nikah di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini 

ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan pemohon 

untuk melakukan pembaharuan batas usia nikah di Indoenesia. Adapun amar 

putusannya Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/ 2017 yang mengabulkan 

permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentukUndang-Undang (DPR 

RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan Perubahan 

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya 



44 
 

 

berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Akhirnya Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemeerintah menyepakati 

perubahan pasal 7 ayat (1) dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan terkait tentang ketentuan-ketentuan batas usia menikah bagi laki-laki dan 

perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. “ Hasil 

Pemabahasan tingkat 1 dibadan legislatif menyepakati peruabahan pasal 7 yang 

mengatur tentang usia boleh menikah laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan 

demikian  amanat putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. 

Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang 

perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkaiwinan secara resmi 

disahkan oleh bapak Presiden Republik Indonesia yakni Presiden Joko Widodo di 

Jakarta.59 

2. Isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, 

Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah 

sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 7” 

                                                             

59Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV 2017. 
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(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun.  

(2) Dalam hal terjadi penyimpanan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud pada ayat  (1) orang tua pihak pria atau orang tua pihak 

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan 

yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

(3) Pemberian dispensasi  oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon yang akan 

melangsungkan perkawinan.  

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang 

tua calon mempelai  sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 

(3)da ayat (4) berlaku juga ketentuan-ketentuan mengenai permintaan 

dispensasi sebagaimana dimaksud dalam  pasal 6 ayat (6). 

2. Diantara pasal 65 dan pasal 66 disispkan 1 pasal yakni pasal 65A yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 65A” 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah 

didaftrakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan, 

tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.  

Pasal II 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undangan ini penempatannya dalam 
lembaran Negara Republik Indonesia. 

   Jadi berdasarkan Undang-Undang tersebut yang terdapat pada pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi 
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perubahan atas batas usia perkawinan  di Indonesia dari yang sebelumnyadiatur usia 

perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki  19 Tahun, sehingga sekarang 

usia perkawinan untuk pria dan wanita sama-sama yakni 19 tahun. 60 

C. Konsep Maslahat 

1. Pengertian Maslahat 

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti 

dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah 

lain yaitu al-istislāh yang berarti mencari kebaikan tak jarang kata maslahah atau 

istislah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai 

dan tepat penggunaannya.61 

Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu , 

apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh 

kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu 

disebut dengan maslahah. Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut 

menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' 

dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba- Nya, yang mencakup tujuan untuk 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal 

yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.62 

al-mashlahah memiliki relasi yang signifikan dengan syarì’ah dalam beberapa 

rumusan diantaranya: Pertama, syarì’ah dibangun atas dasar kemashlahatan dan 

                                                             

60Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 h. 1-3.  

61M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 
h.112. 

62M.Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer h.112. 
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menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan 

Larangan dengan alasan kemaslahatan. Kedua, syarì’ah selalu berhubungan dengan 

kemaslahatan, sehingga Rasulullah saw mendorong umatnya untuk melakukan 

kebaikan dan menjauhi kerusakan. Ketiga, Tidak ada kemungkinan adanya 

pertentangan antara syarì’ah dan kemashlahatan. dan Keempat, syarì’ah selalu 

menunjukkan pada kemashlahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak 

kemashlahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemashlahatan yang 

ada dalam syarì’ah tidak akan menimbulkan kerusakan. 63   

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul 

dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit 

dalam al-Qur'an dan al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek 

maslahat secara langsung Maslahah mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai 

dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu 

kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir 

kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan 

penolakannya.64 Maslahah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode islislah, 

dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam menurut istilah para fuqaha, islislah 

adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung 

maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-

Ammali (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh 

hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap 

                                                             

63 Abdul Azis Dahlan, dkk. Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van 
Hoeve,1984), h. 1109. 

64Abd. Wahab Khallaf, Ushul al-Fiqhi (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-
lslamiyah, 1973), h. 116. 
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berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam 

menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai 

dengan maqashid al-syari'ah al-ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan, 

menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin. Maslahah 

mursalah adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik 

manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari at Islam dalam 

bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban 

memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek 

kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-

bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan 

mursalah, yaitu mutlak tidak terbatas. 

Jika diperhatikan setidaknya mashlahat ini bisa dikategorikan dalam beberapa 

pembagian, yaitu:, al-mashlahah al-mu’tabarah, al-mashlahah al-mulgha, dan al-

mashlahah al-mursalah, 65  dan dari segi kebutuhannya, maka dalam hal ini bisa 

dimasukkan kategori Al-Maslahah al-dharuriyyah. 

a. Al-mashlahah al-mu’tabarah 

Al-mashlahah al-mu’tabarah yakni mashlahah yang diakui secara eksplisit 

oleh syara’ yang ditunjukkan oleh dalil yang spesifik. Disepakati para ulama 

bahwa jenis mashlahat ini merupakan hujjah syra’iyyah yang valid dan 

otentik. Manifestasi organik dari jenis mashlahah ini adalah aplikasi qiyas. 

                                                             

65 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, juz ke-2, h. 452, dikutip dari 
Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 129-130. Muhammad Shalah 
Muhammad al-Itribi, Al-Turuku al-Nabawiyyah, Wizarah al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah (Qatar, 
1433 H/ 2012 M), h. 394. 
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Sebagai contoh, di dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 terdapat norma bahwa 

isteri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh atau haram disetubuhi oleh 

suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 

Bagaimanakah dengan isteri yang sedang nifas? Bolehkah disetubuhi dengan 

suaminya? Dalam masalah ini dapat diaplikasikan qiyas, yakni qiyas kasus 

isteri yang sedang nifas kepada kasus isteri yang sedang menstruasi (haid) 

tersebut. Konsekuensinya, si isteri itu haram disetubuhi oleh suaminya 

karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. 

b. Al-mashlahah al-mulgha 

Al-mashlahah al-mulgha yakni mashlahah yang tidak diakui 

oleh syara’ bahkan ditolak dan dianggap bathil oleh syara’. Sebagai contoh, 

opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar 

dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada 

dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pikiran demikian memang 

bermuatan mashlahah, tetapi dinamakan al-mashlahah al-mulgha. 

c. Al-mashlahah al-mursalah 

Al-mashlahah al-mursalah yakni mashlahah yang tidak diakui secara 

eksplisit oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap bathil oleh syara’, 

tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang 

universal. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan 

tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara’. Akan tetapi, kebijakan 

demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang 
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universal, yakni tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manut-un bi al-

mashlahah.   

d. Al-maslahah al-dharuriyyah 

Al-maslahah al-dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata 

lain Al-maslahah al-dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan 

mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima 

pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, 

kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al- khamsah. Apabila 

kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur 

karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut 

al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan 

seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi 

masyarakat dan pribadi.66 

2. Maslahat dari Segi Kuwalitas  

Maslahat merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat 

pada konsep syar’iah yang mendasar. Karena syar’iah sendiri tunjuk untuk memberi 

kemanfaatan dan mencegah kemudhoratan. Dengan kata lain maslahat sebagai 

metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses 

secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat.  

                                                             
66 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213. 



51 
 

 

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat 

Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam 

tiga bentuk sebagai berikut:  

a. Al-maslahah ai-dharuriyyah 

Al-maslahah al-dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata 

lain Al-maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan 

mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima 

pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, 

kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al- khamsah. Apabila 

kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur 

karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut 

al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan 

seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi 

masyarakat dan pribadi.67 

1) Memelihara agama, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin agar 

menegakkan syariat- syariat islam seprti sholat, zakat, puasa, haji, 

memerangi (jihad) orang yang menghambat da’wah Islam dan lain 

sebagainya. 

2) Memelihara jiwa, Allah swt. melarang segala perbuatan yang akan merusak 

jiwa seperti, pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri dan 

disyariatkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar. 

                                                             
67Abdul Azis Dahlan, et al. Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van 

Hoeve,1984), h. 1109 



52 
 

 

3) Memelihara akal, Allah swt. melarang melukan tindakan yang dapat 

berpengaruh pada kondisi akal manusia seperti meminum khamar, narkoba 

atau segala aktivitas yang dapat menyebabkan gangguan akal seseorang. 

4) Memelihara keturunan, salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh 

keturunan yang akan menjadi generasi pelanjut suatu keluarga dan 

merupakan syariat yang telah diatur oleh syari’at islam. Sehingga dengan 

aturan ini akan menghindarkan manusia dari perbuatan zina. Sehingga 

setiap orang memiliki keturunan yang jelas. 

5) Memelihara harta, dalam menjaga harta benda setiap orang, syari’at 

mengatur aturan tentang hukuman terhadap pelaku kejatan yang dapat 

menyebabkan kerugian materi bagi seseorang. Sehingga dengan adanya 

aturan ini memberi rasa aman setiap individu dalam menjalani 

kehidupannya. 

b. Al-Maslahah al-Hajiyyah. 

Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang 

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan 

dasar manusia. 

Dengan kata lain, kebutuhan al- Hajiyyah ( kebutuhan sekunder), adalah 

suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai 

tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan 

manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupanitu sendiri, namun 
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keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam 

kehidupannya.68 

Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan 

menjadi tiga,yaitu: 

1) Hal-hal yang diperintahkan syara', seperti mendirikan sekolah dalam 

hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal 

Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak 

didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena 

menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya 

kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah.69 

2) Hal yang dilarang oleh syara' melakukanya, menghindarkan secara tidak 

langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury Contoh, 

perbuatan zina berada pada tingkat dharury. Namun segala perbuatan 

yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini 

dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang 

dharury, misalnya khahvat dan sebagainya. 

3)  Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum ruksah (kemudahan) 

yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia Sebenarnya tidak 

ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi 

manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) Rukhsah ini berlaku 

dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual 

beli salam, dalam jinayat. seperti adanya maaf untuk membatalkan 

                                                             

68Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213. 

69Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , h. 213. 
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qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) 

ataupun tanpa diyat sama sekali.70 

c. AI-Maslahah al- Tahsiniyyah.71 

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya 

pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan 

sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang 

sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup 

manusia. Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka 

kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, 

kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan 

hidup.72 Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan 

tata tertib pergaulan. 

Dari uraian di atas.dapatlah dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah 

kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi lima unsure pokok 

yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa. memelihara akal, memelihara keturunan 

dan memelihara harta benda Istilah populer di kalangan ulama ushul disebut al-

masahh al-khamsah. 

Kelima hal pokok ini harus dipelihara, dijaga dan diwujudkan agar 

memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat Untuk memelihara, 

menjaga dan mewujudkan hukum pokok tersebut, para ahli ushul membagi kepada 

tiga kelompok kebutuhan sesuai dengan kualitas kebutuhan dan kepentingan 

                                                             

70Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. h. 213-2014. 

71Abdul Azis Dahlan, dkk. Ensiklopedia Hukum Islam. h. 1109. 

72Hamka Haq, Falsafat Ushul Fiqh (Makassar: Yayasan al-Ahkam,1998),h. 76 
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kemaslahatannya. Ketiga kelompok kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan yang 

bersifat dharuriyyah (primer), kebutuhan hajiyyah (sekunder) dan kebutuhan 

tahsiniyyah (pelengkap atau penyempurna). 

Mengingat batas usia minimal perkawinan tidak diatur secara tegas dalam al-

Qur’an dan al-sunnah begitupula kitab-kitab fikih, maka kaidah maslahat dapat 

menjadi salah satu dasar dan tolak ukur dalam memahami penentuan batas usia 

minimal perkawinan yang sejalan dengan tujun hukum Islam, sekaligus dapat 

menguji perubahan ketentuan tersebut yang mengikuti perkembangan zaman. 

Mengawali tinjauan maslahat ini perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan 

mendasar pada terminologi perkawinan di usia anak menurut hukum Islam dengan 

hukum positif, yang dimaksud perkawinan usia anak dalam perspektif hukum Islam 

adalah perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum aqil dan baligh, yaitu 

kisaran usia 15 tahun ke bawah, dimana terjadi Ikhtilaf terkait kebolehannya, 

sedangkan menurut menurut hukum positif perkawinan usia anak di bawah umur 

yakni mereka yang melakukan perkawinan dibawah batas usia yang telah di tetapkan 

dalam undang-undang perkawinan yakni yang belum mencapai umur 19 tahun,.73 

Penetapan perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-undang 

perkawinan dari 16 tahun ke umur 19 tahun ditunjuk untuk melindugi hak-hak anak 

khususnya pada anak perempuan dari berbagai ancaman praktik perkawinan di bawah 

umur. 

Dalam ketentuan yang mengatur tentang kewajiban suami antara lain adalah 

suami wajib mencari atau memberi nafkah, membimbing isteri dan mengatur rumah 

                                                             

73Jurnal Al-Qadau’ Peradilan dan Hukum keluarga Islam Muhammad Fajri, Interpretasi 
Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat, h. 67. 
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tangga. Seorang isteri berkewajiban mengawasi, mendidik dan menyiapkan 

kebutuhan suami dan anak-anaknya. Kewajiban-kewajiban demikian tentu tidak akan 

terlaksana dengan baik dan maksimal apabila suami atau isteri belum dewasa. Akibat 

dari tidak dapat terpenuhinya hak-hak yang harus diberikan tersebut tidak hanya 

menimpa pada pasangan suami isteri itu sendri tetapi juga berdampak sosial. 

Disinilah pentingnya mempertimbangkan kecakapan (Rusydun)  seseorang ketika ia 

akan menjadi suami-isteri dan yang menjadi salah satu indikator kecakapan indikator 

tersebut adalah kecakapan kedewasaan (Usia). 

Dampak  dari  perkawinan  dini  perspektik sosial juga tidak  kalah  rumit 

yaitu tingginya  perceraian. Akibat  tingginya  perceraian menambah  tingginya  

angka pengangguran  dimana menjadi pemicu kejahatan, pelacuran  ataupun penyakit 

sosial masyarakat lainnya. Dari  sisi  kesehatan,  menurut  Rudy  Irwin,  dokter 

spesialis  kebidanan  dan  kandungan,  perkawinan  di  bawah  umur 19 tahun, rentan  

terkena  kanker  leher  rahim (serviks).Oleh  karena  itu  perkawinan  di bawah umur 

ikut andil terhadap tingginya angka kematian ibu.74 

3. Dampak sosial Usia Perkawinan Anak 

Dalam kenyataan hidup, betapa banyak dampak negatif dari sebuah 

perkawinan usia anak, baik yang menyangkut kesehatan tubuh perempuan, emosi 

yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang, belum 

siapnya mental sehingga kadang menimbulkan perceraian. Dampak pada sosial dan 

pendidikannya pun buruk, sebab pada usia anak-anak yang mestinya diisi dengan 

belajar, sekolah dan kuliah justru diisi dengan kesibukan rumah tangga yang pada 

                                                             

74A. Karim Muchith & Selamet, Menulusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di 
Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat, (Jakarta: Litbang Kementerian Agama, 2013), h. 35. 
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akhirnya terjadi pembodohan yang diakibatkan putus sekolah sebagai konsekuensi 

dari perkawinannya. Seluruh dampak negatif tersebut bertentangan dengan tujuan-

tujuan syariat yang bersifat universal, yang hendak menjaga dan melindungi agama, 

tubuh, jiwa, akal, dan harta. 

Secara umum, ada beberapa faktor sehingga sebagian masyarakat 

melangsungkan perkawinan usia anak antara lain:75  

a. Perkawinan usia anak terjadi karena himpitan ekonomi keluarga yang berada 

di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan mengawinkan anak 

perempuannya yang masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang 

tuanya khususnya dari sisi ekonomi. Di samping itu, masalah ekonomi yang 

rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi 

kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka 

memutuskan untuk mengawinkan anaknya dengan harapan sudah lepas 

tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan 

harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. 

b. Tingkat kesadaran pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat yang rendah. 

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya 

kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih usia anak. Pada 

masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang 

menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang 

sudah dewasa namun belum juga kawin dianggap sebagai aib keluarga, 

sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat perkawinan anak 

                                                             

75Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di bawah  
(Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.46-47 
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perempuannya. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi faktor 

penyebab rendahnya motivasi dan keinginan mereka memberikan pendidikan 

kepada anak perempuannya. Orang tua menganggap pendidikan untuk 

anaknya terutama anak perempuan tidak terlalu penting karena pada akhirnya 

mereka akan menjadi ibu rumah tangga 

c. Faktor telah melakukan hubungan biologis (married by accident). Yakni 

remaja yang telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan 

kondisi seperti ini, orang tua anak cenderung mengawinkan anaknya, karena 

menurut orang tua anak gadis ini, bahwa karena anaknya sudah tidak perawan 

lagi dan hal ini akan menjadi aib bagi keluarga. 

d. Gencarnya teknologi media informasi khususnya internet untuk mengakses 

pornografi yang belum bisa digunakan dalam batas aman untuk dikonsumsi 

oleh publik. 

e. Faktor tradisi. Mayoritas masyarakat di pedesaan masih mempertahankan 

tradisi salah satunya tradisi kawin muda. Tradisi kawin muda sesuatu yang 

dianggap wajar. Mereka yang memiliki anak perempuan sudah biasa 

mengawinkan anak perempuannya pada usai 14-16 tahun tanpa memikirkan 

bahwa pada rentang usia tersebut, anak mereka seharusnya mendapatkan 

pendidikan. Namun karena mengikuti tradisi, para orang tua memilih untuk 

mengawinkan anak perempuan mereka dengan jalan perjodohan tanpa adanya 

musyawarah dengan anak perempuannya. 

f. faktor agama. Norma Agama dalam hal ini tidak mengharamkan atau 

menentang perkawinan usia anak dan tidak ada kriminalisasi terhadap 

perkawinan usia anak, bahkan dalam pandangan Islam, kawin adalah fitrah 
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manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena dengan kawin 

merupakan garizah insaniyyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi 

dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang 

menjerumuskan dalam hubungan zina. Dan perkawinan usia anak merupakan 

suatu antisipasi dari orang tua, untuk mencegah akibat-akibat negatif yang 

dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga. 

Adapun beberapa dampak negatif dari perkawinan usia anak yaitu: 

a. Berdasarkan fakta dan hasil kesimpulan para dokter dan ahli reproduksi76 

1) Anak kecil tidak siap melahirkan  

Karena fisiknya tidak siap, hormon-hormonnya itu belum terklarisifikasi dan 

tersusun secara baik di dalam tubuhnya. Hormon-hormon tersebut berfungsi 

memberikan kenikmatan bagi perempuan dalam berhubungan seks. Makanya tidak 

salah bila berbagai kalangan berpendapat bahwa, mengawini anak perempuan di 

usianya yang sangat belia tidak ubahnya seperti membiarkan terjadinya pemerkosaan 

pada anak yang secara fisik dan mental serta organ reproduksinya yang tidak siap. 

2) Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, usia perkawinan bagi perempuan 

yang sudah siap mengalami reproduksi tidak boleh kurang dari usia 18 tahun. Dan 

usia yang ideal untuk kehamilan adalah antara dari usia 20 sampai 35 tahun. Ada 

beberapa sebab yaitu: 

a) Umur di bawah 18 tahun merupakan usia yang belum matang, belum 

dewasa dalam membina rumah tangga dan tubuhnya belum siap 

berproduksi. 

                                                             

76 Jamaluddin Mohammad, dkk., Panduan Upaya Memenuhi Kebutuhan Argumentasi 
Keagamaan dalam Perlindungan Hak Anak Perempuan dari Perkawinan Usia Anak-Anak, h. 46.  
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b) Kemungkinan terjadi hal-hal yang menghawatirkan jika terjadi 

kehamilan. Kehamilan perempuan pada usia dibawah 18 tahun tentang 

mengalami gangguan kesehatan seperti keracunan, kesulitan dalam proses 

melahirkan disebabkan belum sempurnanya tulang pinggul (pervis), 

potensi terjadinya aborsi, potensi kematian janin di dalam rahim, 

melahirkan prematur, melahirkan dengan berat badan bayi kurang dari 

semestinya, dan kecendrungan harus menjalani kelahiran dengan bantuan 

operasi cesar. 

3) Mengganggu kesehatan jiwa atau mental dari si anak.Berdasarkan data 

American Academy of Pediatrics 2011, anak yang kawin di bawah usia 18 tahun 41% 

lebih tinggi kemungkinannya mengalami gangguan kejiwaan dibanding orang yang 

telah kawin di atas 18 tahun. 

4) Berpotensi menderita penyakit menular melalui hubungan seks. 

Karena secara fisik vagina anak-anak belum mampu memproduksi lubrikan 

(pelumas), maka setiap tindakan penetrasi akan akan menimbulkan perlukaan. 

Perlukaan pada lubang senggama merupakan jalan untuk masuknya berbagai penyakit 

menular seksual. Karena perkawinan usia anak berpotensi menulari penyakit 

gonorhoe, klamidia, sifilis, Hepatitis B, HPV (human pappiloma virus) dan HIV. 

Keadaan ini diakibatkan berhubungan seksual yang masih terlalu muda atau di saat 

organ-organ reproduksinya belum siap sehingga terjadi laserasi (luka pada leher 

vagina, selaput dara dan leher rahim).  

5) Gangguan kehamilan 

Sebuah hasil penelitian ICRW (International Center for Research on Women) 

membuktikan bahwa kehamilan merupakan faktor utama kematian perempuan di usia 
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15-19 tahun di dunia. Ibu remaja juga beresiko besar mengalami hipertensi, anemia, 

kurang gizi yang menyebabkan terjadinya penurunan daya tahan tubuh. HIV: lebih 

besar resiko tertular, resiko penularan ke janin lebih besar. Remaja hamil lebih 

berpotensi terkena malaria ketimbang dewasa hamil, presentasinya 32% : 21% 

mengingat tingginya kasus malaria di Indonesia.77 

6) Gangguan tumbuh kembang bayi dan anak 

Anak yang dilahirkan dari ibu usia muda yang sedang tumbuh, sangat rentan 

mengalami kekurangan nutrisi. Sebab asupan yang ada harus berebut antara bayi dan 

ibunya. Nutrisi yang buruk selama kehamilan menyebabkan kerentanan bayi untuk 

terpapar berbagai penyakit infeksi dan akses layanan kesehatan yang terbatas. 

Menyebabkan ibu berusia kurang dari 19 tahun: 

a) Mengalami 55% lebih tinggi melahirkan bayi premature/bayi dengan berat 

rendah. 

b) 60% lebih bayinya  akan mengalami kematian sebelum bayi berusia satu 

tahun. 

c) Jika bertahan di tahun pertama, maka 28% lebih tinggi untuk meninggal 

sebelum usia 5 tahun. 

d) Gagal menyusui merupakan resiko berbagai penyakit seperti kanker 

payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan dengan menyusui kita 

ketahui melindungi dari berbagai penyakit bayi seperti diare, pneumonia dan 

gizi buruk yang merupakan penyumbang tertinggi untuk anak-anak di 

Indonesia. 

                                                             
77Nur Hamzah, Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penanganan Kasus 

Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng (Tesis;  Makassar: Pasca 
Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) h. 67-70 
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e) Anak lahir pendek/kuntet (stunting).78 

b. Perceraian  

Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, 

akan tetapi ada kalanya karena sebab-sebab tertentu mengakibatkan perkawinan 

tersebut tidak dapat diteruskan (putus hubungan perkawinan) dengan perkataan lain 

terjadi perceraian antara suami istri. Kata perceraian dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berasal dari kata cerai yang artinya pisah. Pengertian kedua diartikan 

sebagai putusnya hubungan suami istri. Selain kedua definisi tersebut cerai dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna lain terhadap cerai talak yaitu 

berpisah antara suami istri selagi keduanya masih hidup, selanjutnya cerai mati 

diartikan sebagai perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. 

Perceraian dalam hukum Islam halal tetapi dimurkai oleh Allah, Islam menghendaki 

dan memerintahkan terwujudnya ikatan perkawinan yang langgeng dalam suasana 

sakinah, mawaddah warahmah. Bila ditinjau dari segi ahkam al-khamrah, perceraian 

jatuh pada kategori halal, tetapi perbuatan ini dibenci oleh Allah.79 

Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. 

Walaupun demikian, persoalan pokoknya bukanlah pada besaran pendapatan 

keluarga, karena masih banyak pasangan yang mampu bertahan dengan pendapatan 

yang rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang 

dapat berupa perbedaan pasangan dalam hal pembelanjaan dan penghematan uang, 

perbedaan pandangan tentang makna uang, dan kurangnya perencanaan untuk 

                                                             

78 Jamaluddin Mohammad, dkk.,Panduan Upaya Memenuhi Kebutuhan Argumentasi 
Keagamaan dalam Perlindungan Hak Anak Perempuan dari Perkawinan Usia Anak-Anak, h. 52. 

79 Darliana, Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia (Tesis Makassar: 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h. 19. 
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menabung. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja keluarga harus menjadi 

tanggung jawab keluarga.80   

Dampak yang paling besar dari sebuah perceraian adalah pengaruh terhadap 

perkembangan anak dan masa depannya. Adapun dampak perceraian terhadap 

perkembangan psikologi anak adalah:81 

1) Dampak terhadap nafkah anak 

Dampak perceraian salah satunya adalah anak kurang mendapatkan 

perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, artinya mereka tidak 

mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak lain yang 

orang tua mereka yang bersatu rukun dan damai. Meskipun terjadi perceraian di 

antara suami istri tetapi kewajiban seorang ayah tetap berjalan sebagaimana 

mestinya, misalnya tunjangan anak harus tetap dijamin sampai anak tersebut 

dapat berdiri sendiri atau sudah berumah tangga, maka kewajiban ayah tersebut 

sudah lepas dari tanggung jawab sebagai ayah. 

2) Dampak terhadap pendidikan anak 

Dampak dari perceraian yang kedua ini adalah berakibat menjadi anak 

yang nakal karena pengaruh lingkungan, sehingga mengganggu ketenangan dan 

ketentraman masyarakat. Keadaan anak tersebut disebabkan karena kurang 

mendapat bimbingan dari orang tua, khususnya ibu sebagai pengembang 

amanah dan pendidik pertama terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. 

3) Dampak terhadap perilaku seksual anak 

                                                             

80Sri Lestari, Psikologi Keluarga  (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 14. 

81 Thahir Maloko, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Cet. I; Makassar, 
Alauddin University Press, 2016), h. 216. 
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Salah satu persoalan yang menyebabkan anak bingung dan menderita 

serta tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya adalah masalah seks 

yang sedang muncul dalam kehidupannya. Dalam keadaan seperti itu, anak-

anak akan mudah mengikuti pengaruh baru yang diperoleh dari 

lingkungannya. Suasana kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis dan 

pola pendidikan yang kurang baik dari orang tua, dapat menghambat perilaku 

seksual yang pada gilirannya dapat menimbulkan penyimpangan perilaku 

seksual.  

4) Dampak terhadap hilangnya kasih sayang 

Salah satu kebutuhan jiwa dan batin anak adalah kecintaan orang lain, 

terutama ayah dan ibunya. Perlu disadari bahwa anak kecil diawal 

kehidupannya adalah insan yang lemah dan tidak berdaya, karena itu anak 

sangat membutuhkan kasih sayang, khususnya dari orang tuanya. Sebagaimana 

raganya, jiwa seorang anak memerlukan makanan. Bagi tubuh anak, makanan 

yang cukup bergizi dan menyehatkan sangat penting untuk kesehatan, 

sedangkan cinta dan kasih sayang merupakan makanan yang menyehatkan bagi 

jiwanya.82 

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT/Domestic Violence) 

Persoalan yang muncul setelah perkawinan yakni munculnya karakter asli 

dari masing-masing pasangan. Fakta dalam kehidupan sosial masyarakat kita sering 

kali menunjukkan fakta sosial yang pahit berkaitan dengan proses rumah tangga 

setelah pernikahan. Konflik rumah tangga, Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), 

                                                             

82 Nur Hamzah, Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penanganan Kasus 
Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng (Tesis;  Makassar: Pasca 
Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) h. 72-73. 
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perselingkuhan, Poligami, Nikah Siri, sampai perceraian. Mengapa semua itu terjadi? 

Tidak lain karena masing-masing atau salah satu di antara dua pihak; suami- istri 

tidak mampu mengatasi resiko, lari dari masalah dan tidak mau ambil pusing untuk 

menyelesaikan masalah rumah tangga dengan jalan pikiran yang tenang dan sabar. 

Konflik rumah tangga terjadi dari hal sepele yang kemudian dibesar-besarkan tanpa 

kedewasaan.83 

Lahirnya Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain 

bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala 

bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan dalam 

rumah tangga pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: 

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup rumah tangga.  

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya terjadi pada perempuan dan 

merupakan sebuah persoalan lama yang hingga kini masih terus menjadi wacana 

publik. Bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dikelompokkan ke 

dalam dua kategori yaitu kekerasan dalam ranah domestik (rumah tangga) dan 

kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga 

dapat berupa penganiayaan fisik (misalnya menendang, menampar, menjambak, 

melakukan percobaan pembunuhan dan lain-lain), penganiayaan psikis atau 
                                                             

83 Mamang Muhamad Haerudin, Merawat Cinta Solusi Kemelut Rumah Tangga, Sakinah 
selamanya (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2019), h. 83-84. 
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emosional (misalnya penghinaan, pelecehan, penguntitan, cemohan, ancaman), 

melalui hati dan perasaan, merendahkan harga diri, mengancam akan menceraikan 

dan memisahkan dengan anak-anak. Dan kekerasan ekonomi artinya tidak memberi 

nafkah, menguasai hasil kerja istri, memaksa istri bekerja untuk suami. Juga ada 

kekerasan seksual yaitu bisa berupa tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, 

memaksa istri menggugurkan kandungannya, memaksakan kehendak kepada istri dan 

lain-lain.84 

Adapun fakto-faktor kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah 

sebagai berkut:  

1) Masalah keuangan  

2) Cemburu  

3) Masalah anak  

4) Masalah Orang Tua/ mertua 

5) Masalah saudara 

6) Masalah salah paham 

7) Masalah tidak memasak 

Masalah Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan 

masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak memasak akan ribut. Sikap 

suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya 

dituntut di ranah domestik, saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. 

Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada 

di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan 

                                                             

84Nazaruddin, Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif 
Hukum Islam). (Tesis Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015) , h. 
32. 
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dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang 

berakhir dengan kekerasan. 

8) Masalah keegoisan atau rasa ingin menang sendiri 

Ketika seorang suami selalu merasa dia yang ingin menang sendiri atau 

merasa lebih dalam segala hal dibandingkan istri, dan ketika istri tak mampu 

untuk dia atau mengalah maka itulah yang merupakan faktor pemicu 

kekerasan dalam rumah tangga.  

9) Masalah masa lalu 

Pengungkitan masa lalu terkadang munculnya sikap kekerasan terhadap istri.85 

d. Kurangnya jaminan masa depan. 

D. Kerangka Konseptual 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan bahkan menyaksikan 

perkawinan, dimana perkawianan merupaka sebuah objek terpenting dalam 

kehidupan manusia, karena tanpa perkawinan kita tak dapat lahir didunia ini sebab 

perkawinan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal, tetapi 

perkawinan harus sesuai  dengan jalan syariat Islam, Allah swt menciptakan manusia 

secara berpasang-pasangan dan tak ada yang bisa lari dari qodratnya, namun dalam 

perkawinan adanya batasan usia nikah yang mengatur kita untuk melangsungkan 

perkawinan. 

Ukuran kedewasaan menjadi tolak ukur untuk melangsungkan pernikahan sebab 

tanpa sikap dan sifaat kedewasaan dalam menjalani mahligai rumah tangga akan 

tarasa sulit untuk mnejalani rumah tangga, sebab kesiapan psikologi dan mental 

sangat dibutuhkan. Jangan sampai karna kurangnya kesiapan antara calon pasangan 

                                                             

85 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 77. 



68 
 

 

suami isteri berdampak buruk bagi pernikahannya. Karena banyak kasusu perceraian, 

keretakan rumah tangga sebab hal sepele dalam pernikahan. 

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan aturan perundang-undangan terbaru 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan dimana pemerintah sudah 

mempertimbangkan mudharat dan mafsadatnya dalam pemberlakuan undang-undang 

tersebut. 

Kerangka Konseptual dapat dilihat sebagai berikut: 
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rendah, faktor telah melakukan hubungan biologis (married by accident), gencarnya 

media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang mengekspos 

pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum, serta 

faktor tradisi dan faktor agama. 



 

70 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan jenis penelitian 

ini bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, 

perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap 

dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi 

serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang ada dengan menggambar keadaan 

menurut “ apa adanya” mengenai suatu gejala atau keadaan.1 

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

holistik dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2 

Pemilihan metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dengan 

cermat mengenai batas usia perkawinan serta kaitannya dengan Undang- Undang 

nomor 16 tahun 2019 ( analisis dampak sosial di Kecamatan Mattiro Sompe 

Kabupaten Pinrang). 

2. Lokasi Penelitian  

                                                             

1Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 99. 

 2Lexsi J. Moleong, Metodolongi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010), h. 6.  
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Lokasi penelitiannya yaitu Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, 

dimana  salah di desa ini dulunya masih sering melakukan pernikahan dibawah umur, 

sehingga peneliti tertarik meneliti di tempat ini untuk melihat bagaimana Implikasi 

dengan adanya aturan batas usia perkawinan yang terbaru ini. Alasan memilih tempat 

ini, karna tempat ini dulunya tempat lahir peneliti dan rumah orang tua peneliti 

sehingga akan mudah untuk mencari informasi dan memperoleh data. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan Teologi Normatif Syar'i. 

Pendekatan yang menekankan signifikansi teks-teks sebagai sentral kajian 

Islam dengan merujuk pada sumber-sumber suci (Pristine Sources) dalam Islam, 

terutama al-qur’an dan hadis. Apalagi sudah lumrah, bahwasanya al-Qur’an 

merupakan sumber sumber petunjuk, serta perundang-undangan yang adil dan syariat 

yang kekal. 3 

2. Pendekatan Yuridis  

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Pendekatan Sosiologis.  

Pendekatan sosiologis yaitu suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian 

untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. 

 

                                                             

 3Moch Thalhah, Aneka Pengkajian Studi al-Qur’an, (Cet. I; Yogyakarta: LKIS Pelangi 
Aksara, 2016),  H. 75.  
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C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dimana data tersebut di peroleh.4 Dalam 

penelitian peneliti menggunakan data primer, sekunder dan tersier. 

1. Data primer  

Sumber data primer, adalah data lapangan berupa informasi dan data yang 

diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan langsung dengan praktik. 

Penentuan sumber data ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yaitu 

penentuan informan disesuaikan dengan maksud, tujuan dan kegunaan  yang ada 

dalam penelitian ini.5 Untuk mendapatkan data ini maka peneliti melakukan 

wawancara dengan pihak- pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, antara lain anak 

atau orang tua yang akan melaksanakan pernikahan namun umur mereka belum 

mencapai 19 tahun dan Pengadilan Agama Kab. Pinrang untuk mendapatkan data 

seberapa banyak wanita-wanita yang melakukan dispensasi nikah dengan adanya 

aturan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, serta oang-orang yang dianggap 

penting untuk membicarakan topik tersebut. 

2. Data sekunder 

 Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian orang lain atau 

sumber informasi ilmiah lainnya, yang relevan dengan permasalahan penelitian ini 

berupa sumber yang telah di dokumentasikan dan dipublikasikan.6 

3. Data tersier 

                                                             

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII; Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2006), h. 14. 

5Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h.369. 

6Ardianto, Rukmina gonibala, dkk, Tradisi Katoba pada masyarakat etnis Muna: Makna, nila 
dan Pelestariannya, (Cet. I: Yogyakarta; Deepublish, 2020),  h.35. 
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Bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data 

sekunder yang berasal dari kamus hukum, jurnal, Ensiklopedia Islam, majalah, surat 

kabar, dan sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan  

 Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi 

dari mengumpulkan dan memeriksa dakumen-dokumen atau data-data yang 

dibutuhkan peneliti. 7yang diperoleh dengan cara membaca bahan-bahan kepustakaan 

atau buku-buku yang berkaitan dengan topik masalah atau pembahasan yang sedang 

diteliti. Dalam hal ini, bahan-bahan  yang berkaitan adalah Undang- Undang RI 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang batas Usia perkawinan. 

2. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan dengan Metode Wawancara. Wawancara dilakukan 

dengan peneliti bertatap muka secara langsung dengan yang diwawancarai dengan 

memberikan instrumen penelitian  atau memberikan pertanyaan, yang mana jawaban 

dari pertanyaan tersebut digunakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini.8 

Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan (Observasi) 

                                                             

7Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta; Rineka Cipta, 2013), h. 59. 

8Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung; Alfabeta, 2013), h. 127. 
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Observasi secara umum merupakan aktivitas pengamatan suatu objek secara 

cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai 

gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi  

dapat berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 

peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk 

memberikan gambaran-gambaran realistik perilaku kejadian, untuk menjawab 

pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi.9 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 

(pewawancara) dengan sumber data atau responden. Komunikasi tersebut dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.10 

Pedoman wawancara berisi tentang uraian yang biasanya dituangkan dalam 

bentuk daftar pertanyaan, agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik, isi 

pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, 

pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau 

variabel yang dikaji dalam penelitian.11 Dalam pelaksanaan wawancara, pertanyaan- 

pertanyaan tersebut akan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisinya.  

 Disini peneliti akan mewawancarai pelaku perkawinan yang tidak sesuai batas 

usia yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kepala Kantor 

Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama Kab. Pinrang, Serta orang-orang yang 

                                                             

9Mardawani, Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif 
Kualitatif (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), h.51. 

10Rianto Adi, Metodolgi Penelitian sosial dan Hukum, (edisi 1; Jakarta: Granit, 2004), h. 72. 
11Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed 

Methode, (cet. 1; Kuningan: hidayatul Qur’an Kuningan, 2019), h. 76. 
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berkaitan dengan topik yang dituang dalam judul penelitian ini, sehingga data yang 

terkumpul semakin lengkap. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh 

informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada 

subjek/responden atau tempat, dimana subjek/responden bertempat tinggal dan 

melakukan kegiatan sehari-harinya.12 Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang releven penelitian. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, 

peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, film dan lain-lain.13 

 Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan mengambil dokumentasi yang 

berhubungan dengan penelitian ini,  serta mempelajari buku-buku, arsip maupun 

dokumen yang digunakan yang berkaitan dengan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga 

                                                             
12Mardawini, Praktis Penelitian Kualitatif teori dasar dan analisis data dalam persfektif 

Kualitatif  (cet.I; Yogyakarta; DEEPUBLISH, 2020), h. 59. 

13Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 
219. 



76 
 

 

harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya 

terjun kelapangan. Peneliti sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.14 

Peneliti sebagai key instrument harus dibekali dengan penguasaan metodologi 

penelitian, etika penelitian, dan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang diteliti, dengan 

kata lain peneliti harus memiliki integritas, karena kepercayaan terhadap penelitian 

kualitatif sesungguhnya berpusat pada kredibilitas peneliti itu sendiri.  

Sebagai upaya untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang diteliti, 

peneliti akan menggunakan seperangkat instrument dalam bentuk pedoman observasi, 

pedoman wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data perlu beberapa melalui tahapan untuk 

menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-

tahap pengolahan data sebagai berikut: 

a. Proses editing. 

Pada proses ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali 

catatan atau informasi yang diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui 

apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik atau belum, dan dapat 

segara dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Peneliti mengamati 

                                                             

14Endang Widi Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian 
Tindak Kelas(PTK) dan Research Development (Cet-I; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 155. 
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kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara dan catatan 

di lapangan pada saat penelitian, kemudian memilah apakah data yang telah ada 

sudah cukup untuk keperluan analisis atau cukup yang yang berkaitan dengan 

penelitian. 

b. Classifying 

Seluruh data baik yang berasal dari wawancara pada Kepala Kantor Urusan 

Agama, Penyuluh Agama Islam dan pelaku perkawinan usia anak, komentar 

peneliti dan dokumen yang berkaitan akan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) 

secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan 

masalah atau tujuan penelitian. 

c. Verifying 

Setelah data yang diperolah diedit dan diklasifikasikan. Langka selanjutnya 

adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan 

data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca, atau dengan kata lain 

verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, 

selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk 

membangun wawasan umum. 

d. Analysing 

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap beikutnya 

adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah 

proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan, Analisis data 

merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, 

penafsiran dan verifikasi data yang telah didapat dari observasi yang dilakukan 
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langsung di Kecamatan Mattiro Sompe, wawancara Kepala Kantor Urusan 

Agama, Penyuluh Agama Islam dan pelaku perkawinan usia anak. 

e. Concluding 

Di dalam metode ini, peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang 

diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan, baik melalui 

wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama Islam dan 

pelaku perkawinan usia anak, maupun dokumen yang bersangkutan dengan 

perkawinan usia anak. 

1. Analisis Data  

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan 

fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang 

proses penelitian. Dalam memperoleh data tersebut peneliti menggunakan analisis 

data kualitatif model Miles dan Hubermen dalam Sugiono, terdapat 3 tahap sebagai 

berikut : 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi   data   ialah   proses   pemilihan,   pemusatan   perhatian untuk 

menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang bersumber dari 

catatan tertulis di lapangan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data 

yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil 

penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah 

dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk 

digunakan.15 

                                                             

15Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Cet.VI; Bandung 
:Alfabeta, 2008), h. 247. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian  data  yang telah  diperoleh  dari  lapangan  terkait  dengan  seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, 

maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Vervication) 

Langkah selanjutnya  dalam  menganalis data  kualitatif sebagaimana  ditulis 

Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan: 

1) Teknik induktif, yaitu mengolah data dengan cara menganalisa data dan 

informasi yang telah diperoleh, namun masih berserakan, kemudian dikumpul, 

ditata dan dianalisis sehingga dapat memberi informasi yang utuh dan dapat 

memberikan gambaran yang sebenarnya tentang objek yang diteliti dengan 

jalan mengelola data umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus. 

Relevansinya dengan penelitian tesis ini, data yang diperoleh dari berbagai 

sumber, baik melalui pustaka, observasi lapangan, wawancara, akan diolah 

dan dianalisis sedemikian rupa sehingga memberikan informasi dan 

kesimpulan yang utuh dan objektif. 

2) Teknik deduktif, yaitu mengolah data secara deduksi dengan jalan yang telah 

dikumpulkan dan diramu sedemikian rupa ditelaah kembali dan dianalisis, 

sehingga memberikan pengertian sekaligus kegunaan data tersebut. Jadi 

teknik ini merupakan kebalikan teknik induksi. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal-hal di luar data 

untuk menguji kevalidan data yang telah didapatkan.  Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang 

dapat digunakan yaitu: 1) derajat kepercayaan (cerdibility) , 2) keteralihan 

(transferability), 3) ketergantungan, 4) kepastian (confirmability). Peneliti memeriksa 

keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan data hasil 

observasi, adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. data yang didapatkan melalui wawancara dibuat transkrip wawancaranya. 

2. Transkrip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di 

deskripsikan kedalam bentuk tulisan, dan 

3. Data yang telah dideskripsikan di uji keabsahan dengan membandingkan data-

data berbagai sumber. 
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BAB IV 

DAMPAK SOSIAL PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN 

PERSPEKTIF MASLAHAT DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Lahirnya Kecamatan Mattiro Sompe 

 Kecamatan Mattiro Sompe adalah salah satu nama kecamatan yang berada di 

Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattiro Sompe sesuai dengan sejarah pertumbuhannya 

terdiri dari dua distrik yaitu distrik Langnga dan Distrik Jampue yang masing-masing 

diperintah oleh seorang Raja yang bergelar “ARUNG”. 

 Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.29 Tahun 1959 kedua Distrik 

tersebut diatas dibubarkan dan dilebur dan dijadikan satu Kecamatan maka lahirlah 

Kecamatan Mattiro Sompe yang di kepalai oleh seorang Camat dan sebagai Camat 

pertama ialah : H. Andi Nurdin. Dan Camat sekarang Yakni: Drs. Muhammad Yusuf 

Habe. 

 Kecamatan ini diberi nama Kecamatan Mattiro Sompe, disesuaikan dengan 

letak geografisnya dimana Ibu kota kedua distrik tersebut diatas terletak di pesisir 

pantai, yaitu pantai Selat Makassar. 

 Mattiro Sompe, terdiri dari dua untaian kata dari Bahasa Daerah Bugis yaitu 

Mattiro dan Sompe. Mattiro, artinya menatap/melihat dari kejauhan sedangkan Sompe 

artinya Layar. Maka kedua untaian kata ini dihubungkan terbacalah Mattiro Sompe. 

Letak Geografisnya: 

a. Sebelah Utara   : Kecamatan Cempa 

b. Sebelah Timur   :Kec. Watang Sawitto/Kecamatan Mattiro Bulu 

c. Sebelah Selatan  : Kecamatan Lanrisang/Kecamatan Suppa 
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d. Sebelah Barat    : Laut (Selat) Makassar. 

Oleh karena Kecamatan Mattiro Sompe ini wilayahnya sangat luas, maka 

sekitar tahun 2000 dimekarkan, lahirlah Kecamatan Lanrisang.1Adapun wilayah 

Kecamatan Mattiro Sompe terdiri dari 7 desa dan 2 kelurahan. Berikut nama-nama 

Desa/kelurahan. 

a) Desa Massulowalie 

b) Kelurahan Langnga 

c) Kelurahan Pallameang 

d) Desa Mattombong. 

e) Desa Patobong. 

f) Desa Samaenre. 

g) Desa Mattongang-tongan. 

h) Desa Siwolong Polong 

i) Desa Mattiro Tasi.2 

 Kecamatan Mattiro Sompe ini, memiliki Dua objek wisata yakni pantai Ujung 

Tape dan Pantai Harapan indah. Pantai ujung Tape ini Salah satu obyek wisata bahari 

yang terletak di kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe ± 25 km arah barat 

kota Pinrang, Untuk mencapai tempat ini diperlukan waktu perjalanan ± 20 menit 

melalui jalan darat dan beraspal. Kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri, pada sore 

hari kita dapat menikmati angin pantai yang sejuk. Pantai Ujung Tape ramai dikunjungi 

masyarakat utamanya pada hari libur dan hari raya. 

                                                             

1 P.Puti’, staff Kantor Kecamatan Mattiro Sompe, wawancara, tanggal 08 Agustus 2021. 

2 Kecamatan Mattiro Sompe 
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 Sedangkan pantai harapan indah terletak di Desa Mattirotasi, wisata ini baru-

baru didirikan namun memiliki nilai minat pengunjung yang relatife cukup banyak, 

karna setiap pengunjung yang datang dapat menikmati makanan Laut, seperti Ikan 

bakar, udang, cumi dan lain-lain yang bisa kita nikmati makanannya di pinggir pantai. 

 Luas wilayah Kecamatan Mattiro Sompe sebesar 96,99 Km2 atau 9.700 ha 

dengan luas wilayah pesisir 7.386 ha atau 10,66 %, memiliki panjang pantai pantai 9,10 

km2. Secara administrasi Kecamatan Mattiro Sompe di bagi atas 9 (sembilan) 

Desa/kelurahan dengan jarak ke ibukota Kabupaten 17 Km. Untuk lebih jelas dapat 

lihat pada peta administrasi Kecamatan Mattiro Sompe. Kecamatan Mattiro Sompe 

merupakan wilayah daratan yang datar berada pada ketinggian 0 ± 2% dan landai 2 ± 

5%. Sumber air yang ada pada Kecamatan Mattiro Sompe dimanfaatkan sepanjang 

tahun dan bersumber air baku untuk pengolahan air baku untuk pengolahan air bersih. 

Namun kapasitasnya semakin menurun terutama pada musim kemarau. Selain mata air, 

masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe juga memanfaatkan air tanah dalam berupa 

sumur, selain itu masyarakat sebagian sudah mengunakan air PDAM. Penduduk 

Kecamatan Mattiro Sompe yang terdiri dari 9 (sembilan) desa/kelurahan memiliki 

jumlah penduduk sebesar 27.511 jiwa dimana jumlah penduduk laki laki yaitu 13.254 

jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu 14.257 jiwa.  

Namun, berikut ini jumlah banyaknya penduduk menurut jenis kelamin dirinci 

setiap Kelurahan dan Desa. 

Tabel 1: Data penduduk Kecamatan Mattiro Sompe 

KELURAHAN/DESA LAKI_LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

(1) (2) (3) (4) 
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1. MASSULOWALIE 

2. LANGNGA 

3. PALLAMEANG 

4. MATTOMBONG 

5. PATOBONG 

6. SAMAENRE 

7. MATTONGANG-

TONGANG 

8. SIWOLONG POLONG 

9. MATTIRO TASI 

1157 

2401 

2213 

1635 

1203 

1471 

1116 

 

1154 

1008 

1243 

2578 

2377 

1758 

1293 

1580 

1199 

 

1240 

1082 

2400 

4979 

4590 

3394 

2496 

3051 

2315 

 

2394 

2090 

JUMLAH  13.359 14.350 27.709 

2. Visi, Misi dan Motto Kecamatan Mattiro Sompe 

 Visi: 

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe melalui 

pendekatan dasarnya. 

 Misi 

Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (SDA) yang 

berwawasan lingkungan. 

a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian lokal. 

b) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infastruktur 

terutama sektor pertaniaan. 

Motto 

 Pelayanan masyarakat dengan prinsip “3 S” (Serius, Santai, Selesai).3 

                                                             

3 Data Kecamatan Mattiro Sompe 
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B. Latar Belakang Perubahan Batas Usia perkawinan 

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut 

yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada 

atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, 

baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak 

ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan 

semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas 

merupakan diskriminasi.4 

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal 

perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi 

dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin 

dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi 

terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih 

rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk 

membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah 

Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

                                                             

4Syukron Septiawan. Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah 
(IAIN Mojokerto:2020), h. 73 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahirlah UU 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.5 

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma 

menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas 

minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur 

perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai 

telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. 

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) 

tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah 

dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-

hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan 

orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan 

Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham 

Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. 

                                                             

5Syukron Septiawan. Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah 
(IAIN Mojokerto:2020), h. 73 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6401.6 

Dari pemaparan yang telah disebutkan, menurut analisis penulis Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah memiliki pengaruh terhadap 

hukum perkawinan, yaitu: 

1. Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun 

menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, merupakan komitmen negara 

dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan 

diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-

hak anak dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Sehinnga dengan 

terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik 

mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi anak-anak yang 

berkualitas dan diharapkan mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang 

lebih baik serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. 

2. Secara Sosiologis, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan 

upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini 

tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi kawin sehingga 

                                                             

6Rio Audhitama Sihombing, Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan.di akses 
https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan. 

https://www.liputan6.com/news/read/4064719/alasan-disahkannya-revisi-uu-perkawinan
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semakin meningkat angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, 

hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan 

dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang 

diberikan. 

Berkenaan dengan masalah pernikahan di Indonesia, tentang batasan usia 

perkawinan, diatur dalam hukum positif yang termuat dalam Undangundang Nomor 1 

Tahun 1974 dan KHI yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun, yang kemudian direvisi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

yang menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka jika dilihat dari konsep maslahat 

penetapan ini berada pada tingkat dhāruriyyah  yaitu menjaga keselamatan jiwa (hifzu 

al-nafs), menjaga keselamatan akal (hifzu al-‘aql), dan menjaga keselamatan keturunan 

(hifzu al-nasl). 

Menjaga keselamatan jiwa (hifzu al-nafs), seperti yang telah disebutkan bahwa 

perkawinan di bawah umur 19 tahun, rentan terkena kanker leher rahim (serviks). Oleh 

karena itu perkawinan di bawah umur ikut andil terhadap tingginya angka kematian 

ibu. Dengan adanya perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun maka jiwa ibu 

menjadi terselamatkan. Menjaga keselamatan akal (hifzu al-‘aql), bahwa perkawinan 

di bawah umur 19 tahun menyebabkan kesempatan sekolah dan masa untuk 

mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat 

dibanding laki-laki. Padahal pada dasarnya perkembangan intelektualitas, ilmu 

pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam standar usia 

yang sama. 
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Menjaga keselamatan keturunan (hifzu al-nasl), bahwa pernikahan dibawah 

umur salah satu faktornya adalah perempuan telah hamil diluar nikah atau bukan 

dengan perkawinan secara sah, sehinngga calon jabang bayi dalam kandungan tersebut 

jika laki-laki dan perempuan yang berbuat zina tidak langsung dinikahkan maka secara 

hukum islam calon jabang bayi tersebut tidak mendapatkan nasab dari ayahnya. Maka 

dengan menaikkan batas usia nikah diharapkan para remaja bisa mengontrol 

pergaulanya dengan lawan jenis dan lebih mengerti tentang makna pernikahan. 

Sehingga Perubahan Undang-undang ini bisa sejalan dengan qaidah fiqhi, yakni 

sebagai berikut: 

 دَرْءُ الْمَفَاسِدْ اوَْلِى جَلْبِ الْمَصَالِح
Maknanya : 

Menolak keburukan atau meraih kemaslahatan.7 

Menurut Abdul Azis Muhammad Izzam makna dari kaidah ini adalah ketika 

maslahat dan mafsadat itu seimbang, maka lebih didahulukan menolak mafsadat atau 

keburukan yang ditimbulkan. Sehingga dalam konteks perubahan batas usia 

perkawinan ditunjau dari segi maslahat atau kebaikan yang ditimbulkan oleh undang 

– undang ini lebih diutamakan untuk meminimalisir mafsadat yang dapat ditimbulkan 

dengan adanya perkawinan diusia anak. 

C. Dampak Sosial Perubahan Batas usia Perkawinan 

Adanya pembatasan usia minimal perkawinan adalah sebagai bentuk 

perlindungan hukum terhadap anak. Kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak-

anak harus terjaga, hal ini tidak akan terjadi jika perkawinan anak di bawah umur masih 

banyak terjadi. Mengingat perkawinan dini rentan akan terjadinya kekerasan rumah 

                                                             

7Abdul Azis Muhammad Izzam, Qawā’idu Al fiqhiyah, (Beirut: Dar El- Hadith), h. 145. 
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tangga, kekerasan seksual maupun tingginya perceraian. Dalam kenyataan hidup 

betapa banyak dampak negatif dari sebuah perkawinan usia anak, baik yang 

menyangkut kesehatan tubuh perempuan, emosi yang masih labil, gejolak darah muda 

dan cara pikir yang belum matang, belum siapnya mental sehingga kadang 

menimbulkan perceraian. Dampak pada sosial dan pendidikannya pun buruk, sebab 

pada usia anak-anak yang mestinya diisi dengan belajar, sekolah dan kuliah justru diisi 

dengan kesibukan rumah tangga yang pada akhirnya terjadi pembodohan yang 

diakibatkan putus sekolah sebagai konsekuensi dari perkawinannya. Seluruh dampak 

negatif tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat yang bersifat universal, 

yang hendak menjaga dan melindungi agama, tubuh, jiwa, akal, dan harta. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengusulkan batas minimal usia 

perkawinan menjadi minimal 19 tahun dalam revisi Undang-Undang (UU) 

Perkawinan, Kamis, 12 September 2019. Persetujuan DPR tersebut melegakan Menteri 

Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (PPPA), Yohana Yembise yang 

telah berjuang cukup lama untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan. Yohana 

berharap keputusan ini dapat menyelamatkan generasi masa depan dari perkawinan 

anak yang merugikan. 
Ini adalah buah manis dari perjuangan dan kerja keras kita bersama. Selama 45 
tahun, akhirnya terjadi perubahan UU perkawinan demi memperjuangkan masa 
depan anak-anak Indonesia sebagai SDM Unggul dan Generasi Emas Indonesia 
2045.8 

Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri 

harus telah matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Dengan siapnya 

jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari 

perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan 

                                                             

8https://www.kemenpppa.go.id/, di akses pada 12 Agustus 2021 

https://www.kemenpppa.go.id/
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keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini 

adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar 

kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin kertika 

memasuki perkawinan. 

Kemudian jika dilihat dari segi batasan maslahahnya, penetapan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: 

1. Bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kemaslahatan yang 

berorientasi pada kesejahteraan segenap masyarakat dan semangat kebangsaan, 

dalam hal ini disebut maslahah ammah. Penetapan usia 19 tahun bagi masig-

masing calon mempelai, memiliki dampak positif atau maslahat kepada negara, 

diantaranya yaitu: Pertama, bahwa usia 19 tahun berarti mereka telah memiliki 

kecakapan hukum atau Ahliyah al-Ada’ Ka milah, yaitu seseorang yang sudah 

mempunyai kecakapan yang sempurna. Sehingga dengan hal tersebut mereka bisa 

menjalankan hukum secara sempurna. Kedua, dalam hal ekonomi mereka juga 

telah matang dan kuat dalam bekerja untuk meghidupi keluarga, serta membantu 

memperkuat pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka 

kemiskinan. Ketiga, melancarkan salah satu program pemerintah yaitu untuk 

menuju Indonesia layak anak, ini merupakan salah satu program unggulan 

pemerintah Indonesia di tahun 2030 melalui Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh 

Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, dan World Fit for 

Children di tingkat internasional, serta UUD 1945.9 

                                                             

9Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 
“Mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) Melalui KLA”, https://www.kemenpppa.go.id, diakses 12 
Agustus 2021 
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2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kemaslahatan pada setiap 

individu, dalam hal ini disebut maslahah khassah. Penetapan usia 19 tahun bagi 

masig-masing calon mempelai, memiliki dampak positif atau maslahat 

diantaranya, yaitu dapat mengembangkan diri atau mengeksplor kemampuan dan 

bakat masing-masing dengan bersekolah lebih tinggi, bagi perempuan dapat 

meningkatkan kematangan dan kesuburan produktivitas rahim sebagai suatu 

kodrat perempuan yaitu mengandung. 

Pada perkembangannya, di lingkungan masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe 

dalam merespon dampak sosial yang terjadi atas perubahan batas Usia Perkawinan 

pada Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 memiliki tanggapan yang berbeda dan 

bahkan merasa kaget dan merasa keberatan atas perubahan batas usia perkawinan 

khususnya pada perempuan yang akan menikah di bawah umur.10 Hal ini dapat dilihat 

dari data hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat umum yang telah 

melaksanakan perkawinan dibawah umur sesuai dengan Undang- undang nomor 16 

Tahun 2019. Dalam wawancara peneliti informan mengemukakan alasan memilih 

menikah diusia anak karena selain adanya pihak laki- laki yang datang melamar, faktor 

putus sekolah menjadi alasan yang dikemukakannya. Tapi pada prosesnya mengalami 

hambatan dalam meperoleh dispensasi nikah di pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, 

tapi meskipun pada akhirnya setelah menjalani proses hingga dua kali persidangan, 

Pengadilan Agama mengeluarkan surat dispensasi nikah untuk melaksanakan 

pernikahan. Faktor orangtua dalam pembentukan konsep diri remaja yang menikah 

dini, dari hasil wawancara mendalam terhadap ke 3 informan dapat ditarik kesimpulan 

                                                             

10Kepala Kantor KUA Kecamatan Mattiro Sompe, wawancara pada Hari Selasa, 10 Agustus 
2021. 
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bahwa remaja yang sudah melakukan pernikahan dini hampir semuanya disetujui oleh 

orangtua mereka masing-masing. Pandangan orangtua msing-masing pun berbeda-

beda, salah seorang orangtua informan beranggapan apabila calon suami yang ingin 

menikahi anaknya sudah mapan lahir batin dan sudah sanggup untuk berumah tangga, 

sehingga apa salahnya kalau menikah dini dan ada yang beranggapan selama satu iman 

atau seagama maka orangtua membolehkan anaknya menikah dini ditambah kehidupan 

ekonomi calon yang sudah mencukupi. 

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini, kecenderungan masyarakat yang 

melaksanakan pernikahan dibawah umur adalah masyarakat yang tidak melanjutkan 

pendidikan. 

Tabel 2: Pelaku Perkawinan Usia Anak11 

Tahun  

Pendidikan 
terakhir 

Total SD SMP SMA 
2018 2 4 1 7 
2019 3 6 1 10 
2020 7 10 4 21 
2021 6 11 4 21 

  18 31 10 59 

Data diatas meberikan gambaran masyarakat putus sekolah lebih memilih untuk 

menikahkan anak mereka meski masih berstatus dibawah umur, sehingga untuk 

melangsungkan pernikahan ini harus mendapatkan surat dispensasi nikah dari 

pengadilan. Sehingga dengan penerapan perubahan Batas Usia perkawinan akan terasa 

berdampak pada masyarakat yang putus sekolah. Hal ini dipertegas oleh informan 

peneliti berdasarkan hasil wawancara, bahwa mereka merasa keberatan dengan adanya 

batas usia perkawinan ini yang membatasi hak dan keinginan mereka untuk segera 

                                                             

11Arsip data Kantor KUA Kecamatan Mattiro Sompe, di salin pada tanggal 10 Agustus 2021  
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menikah. Dan mereka harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Agama 

Kabupaten Pinrang dan proses- proses administrasi lainnya yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan dispensasi nikah sehingga proses perkawinan dapat segera dilaksanakan 

meskipun belum sesuai pada ketentuan Undang- undang yang berlaku.12 Menurut 

Asiatul Najwa: 
Dengan adanya perubahan batas usia perkawinan dari usia 16 tahun menjadi 19 
tahun sangat memberatkan kami, khususnya bagi mereka yang akan segera 
menikah meski usia tidak sesuai dengan ketentuan Undang- undang yang sudah 
berlaku. Saya harus melewati banyak proses mulai dari proses pengadilan yang 
sanpai 2 kali ditolak, bimbingan dari LPPA dan administrasi lainnya.   

Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda pada umumnya 

beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih 

mementingkan untuk berumah tangga daripada melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi. Bahkan ada dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku 

sekolah. Seorang remaja yang seharusnya melanjutkan tugas perkembangan sesuai 

dengan usianya, kini harus menikah dengan usia yang masih muda dengan hanya 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Orangtua yang memiliki tingkat ekonomi 

yang rendah selalu tergesa-gesa untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. 

Hal ini dilakukan oleh para orangtua agar bisa mengalihkan beban mereka kepada 

menantunya. Hal ini kemudian didukung oleh kategori pola asuh orangtua yang 

demokratik dimana pola asuh ini kurang signifikan dikarenakan orangtua tidak 

mengekang pada anak-anaknya dan memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya, 

sebaliknya mereka memberikan kepercayaan atau kebebasan terhadapa anak-anaknya 

untuk bisa menjalani kehidupan dimasa yang akan mendatang. Pola asuh orangtua 

tersebut seperti kurangnya nasehat yang diberikan kepada anak mengenai bahayanya 

                                                             

12Informan Asiatul najwa (14 tahun pada saat menikah), menikah tahun 2019 di Desa 
Mattongang-tongang. 
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menikah di usia muda dan kehidupan dalam menjalani rumah tangga dengan usia yang 

relatif masih sangat muda dan peranan orangtua yang sangat dominan dalam 

menentukan perkawinan anak perempuan, karena anggapan bahwa anak adalah milik, 

sehingga anak terutama anak perempuan harus senantiasa berbakti/patuh kepada 

orangtua. Ismail, S.H selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Mattiro Sompe 

Kabupaten Pinrang mengatakan: 
Diantara beberapa faktor terjadinya pernikahan usia anak di Kecamatan 
Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang adalah faktor ekonomi orang tua 
menengah ke bawah, sehingga anak perempuan putus sekolah lebih baik untuk 
cepat dinikahkan. Ketidak pedulian orang tua terhadap tujuan Undang – 
undang meski telah disosialisasikan dengan berbagai alasan diantaranya: 
kedua keluarga sudah melakukan mappettu ada13, undangan sudah terbesar 
atau anak dalam kondisi hamil diluar nikah.14 

Namun hal yang berbeda diutarakan oleh salah seorang informan peneliti yang 

berprofesi sebagai salah satu imam Masjid di Kelurahan Langga Kecamatan Mattiro 

Sompe Muhammad Thalib bahwa: 
Dengan penerepakan perubahan batas usia perkawinan ini yaitu dari usia 16 
tahun menuju 19 tahun khususnya pada perempuan akan memberikan dampak 
positif baik pada kesiapan mental, kesiapan alat reproduksi perempuan serta 
kesiapan ekonomi yang akan menjadi penunjang dalam membina rumah tangga 
dan menekan angka perceraian.15  

Peneliti menemukan salah satu kasus di Kecamatan Mattiro Sompe, Laki- laki 

inisial B (23 tahun) status duda cerai hidup dan perempuan inisial M (16 tahun) status 

janda cerai hidup dimana pihak laki- laki diperkawinan pertama berstatus menikah 

dibawah umur dan perempuan pada saat menikah pertama juga berstatus dibawah 

                                                             

13 Mappetu ada adalah salah satu tradisi masyarakat bugis dalam menentukan kesepakatan 
perkawinan antara dua pihak. 

14Ismail, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Mattiro Sompe, Wawancara dilakukan Pada 
Tanggal 8 Agustus 2019. 

15Informan Muhammad Tholib, Tokoh masyarakat/ Imam Masjid Baitul Amanah, Kelurahan 
Langga, Kecamatan Mattirosompe. 
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umur. Pada bulan 15 april 2021 melaksanakan perkawinan yang kedua dan status 

perempuan masih berada dibawah batas usia perkawinan.16 

Tapi kenyataannya di lapangan beragam alasan dari masyarakat umum ketika 

mengalami kendala pada syarat usia perkawinan ini, diantaranya masyarakat beralasan 

bahwa undangan pernikahan sudah tersebar, anak yang sudah terlanjur hamil diluar 

nikah, kemauan anak yang sudah suka sama suka, dan berbagai alasan lain yang 

dikemukakan oleh masyarakat.17  

Melihat dari pandangan dari berbagai penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan 

bahwa dampak sosial yang terjadi setelah adanya penerapan batas usia perkawinan 

berdasarkan pada Undang- undang nomor 16 tahun 2019 yang telah diterapkan di 

Kecamatan Mattiro Sompe bahwa kondisi sosial masyarakat Kecamatan Mattiro 

Sompe yang mayoritas petani dan nelayan dan perempuan yang berstatus sebagai ibu 

rumah tangga dimana berpengaruh dalam menyikapi dan menanggapi perubahan batas 

usia ini sehingga mereka merasa keberatan dan kesulitan ketika penerapan batas usia 

ini mulai diberlakukan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi merasa dampak positif yang dirasakan dengan adanya perubahan batas usia 

perkawinan ini. Sedangkan bagi Kepala KUA Kecamatan Mattiro Sompe bahwa 

penerapan undang-undang ini sangat baik dan kita harus ikut pada aturan namun 

penerapan Undang-undang Nomor 16 ini juga memberikan dampak sedikit dampak 

negatif yakni dari segi dari segi psikologi memberi tekanan ketika adanya permohonan 

yang diajukan dari keluarga dekat atau memiliki hubungan kekerabatan. 

                                                             

16Data administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang 

17Penyuluh KUA Kecamatan Mattirosompe. Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2021 
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D.  Praktek Pelaksanaan Perubahan Batas Usia perkawinan di Kecamatan 

Mattiro Sompe 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia anak merupakan aset 

masa depan bangsa yang harus dijaga dan diperhatikan perkembangannya. Karena 

mereka merupakan penerus yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. 

Sebagai negara hukum perlindungan terhadap anak sejak masih didalam kandungan 

memang merupakan hal yang penting, maka diperlukan batasan- batasan umur anak 

yang dimasukkan dalam kategori-kategori umur sehingga dalam memberikan 

pendidikan, perhatian, maupun hal yang lain dapat lebih tepat dalam penerapannya. 

Adapun kategori-kategori umur yang diberikan oleh Kemenkes sebagai berikut : 

1. Masa balita : 0 – 5 tahun 

2. Masa kanak-kanak : 5 – 11 tahun. 

3. Masa remaja awal : 12 – 16 tahun. 

4. Masa remaja akhir : 17 – 25 tahun. 

5. Masa dewasa awal : 26 – 35 tahun. 

6. Masa dewasa akhir : 36 – 45 tahun. 

7. Masa lansia awal : 46 – 55 tahun 

8. Masa lansia akhir : 56 - 65 tahun 

9. Masa manula : 65 tahun.18 

Beberapa peraturan yang mengatur batas usia anak belum ada keseragaman, 

seharusnya dilakukan keseragaman mengenai usia anak. Hal ini sangat penting dalam 

hukum perdata agar tidak ada kebingungan dalam masyarakat dan agar ada kepastian 

hukum.Undang- ndang Perkawinan telah merevisi batas usia perkawinan pada pasal 7, 

                                                             

18“https://muamalatnet/kategori umur menurut WHO”, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021. 
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yaitu memberlakukan batasan umur yang sama yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 

perempuan. Pada perubahan ini terdapat kemajuan dalam gender karena sudah tidak 

ada dikriminasi lagi. Namun masih perlu dicermati dalam pelaksanaan batasan usia 

perkawinan. 

 Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe 

batasan usia perkawinan sebelum adanya perubahan batas usia perkawinan yaitu pada 

tahun 2018 masih terdapat kasus perkawinan usia anak. Data ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini, yang menunjukkan bahwa angka perkawinan usia anak di Kecamatan 

Mattiro Sompe sebanyak tujuh kasus yang keseluruhannya adalah perempuan. 

Tabel 3:  perkawinan usia anak pada tahun 201819. 

Bulan  
Jenis Kelamin 

Jumlah  Usia Pada saat menikah 
Laki Laki Perempuan 

Januari  0 0 0   

Februari 0 3 3 15 Tahun 

Maret 0 0 0   

April 0 0 0   

Mei 0 0 0   

Juni 0 0 0   

Juli 0 0   0   

Agustus 0 0 0   

September 0 2 2 14 tahun 

Oktober 0 2 2 15 Tahun  

November 0 0 0   

Desember 0 0 0   
Total 0 7 7   

 

                                                             

19Data administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang  
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Di tahun 2019 adalah masa transisi penerapan Undang- undang nomor 16 tahun 

2019 pada bulan Oktober batas usia perkawinan yang awalnya Usia untuk laki- laki 19 

tahun dan perempuan 16 tahun direvisi menjadi laki- laki dan perempuan harus berusia 

19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, terjadi penambahan jumlah kasus 

perkawinan usia anak. Dari angka tujuh kasus menjadi 10 kasus di tahun 2019. Terjadi 

peningkatan 3 kasus dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dan kasus pada tahun 2019 

didominasi pada bulan Oktober dengan jumlah perkawinan usia anak sebanyak 8 kasus 

yang keseluruhannya adalah perempuan.  

Tabel 4: Perkawinan Usia  pada tahun 201920 

Bulan  
Jenis Kelamin 

Jumlah  Usia Pada saat menikah 
Laki Laki Perempuan 

Januari  0 0 0   

Februari 0 1 1 11 Tahun 

Maret 0 0 0   

April 0 0 0   

Mei 0 0 0   

Juni 0 0 0   

Juli 0 0 0   

Agustus 0 1 1 15 tahun 

September 0 0 0   

Oktober 0 8 8 
15 Tahun, 16 Tahun, 18 

Tahun (4 orang), 14 Tahun, 
17 Tahun 

November 0 0 0   

Desember 0 0 0   

Total 0 10 10   

 

 Pada perkembangan tahun 2020, angka perkawinan usia anak meningkat pesat 

menjadi 21 kasus dengan rincian 7 orang laki- laki dan 14 orang perempuan. Data ini 

                                                             

20 Data administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang 
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mennjukkan bahwa meskipun pemberlakuan perubahan batas usia perkawinan terdapat 

lonjakan kasus secara signifikan yang menyalahi tujuan terbitnya Undang- undang 

nomor 16 tahun 2019 yaitu menekan angka pernikahan usia anak. Tidak hanya angka 

pada perempuan yang mengalami peningkatan, tapi kasus perkawinan usia anak pada 

laki- laki mengalami peningkatan di 2 tahun terakhir tidak ditemukan kasus, namun di 

tahun 2020 ditemukan 7 kasus. Selain itu, data dibawah menunjukkan terdapat 6 

pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan di usia anak. 

Tabel 5: Perkawinan dibawah umur pada tahun 202021 

Bulan  
Jenis Kelamin 

Jumlah  Usia Pada saat menikah 
Laki Laki Perempuan 

Januari  0 0 0   

Februari 0 0 0   

Maret 1 2 3 
15 tahun 2 orang, 16 tahun 

1 orang 

April 0 3 3 16 tahun 

Mei 0 0 0   

Juni 1 2 3 
15 tahun, 16 tahun, 18 

tahun  

Juli 1 1 2 15 tahun, 18 tahun 

Agustus 0 1 1 15 tahun 

September 2 3 5 
17 tahun 2 orang, 18 tahun 

3 orang 

Oktober 0 1 1 18 tahun 

November 2 1 3 18 tahun 3 orang 

Desember 0 0 0   

Total 7 14 21   

Dan memperhatikan data kasus di tahun 2021 ini, peneliti menemukan bahwa 

sampai pada bulan Agustus 2021 terdapat 21 kasus pernikahan usia anak. Angka kasus 

ini memiliki jumlah yang sama di tahun 2020. Dengan menyisakan empat bulan di 

                                                             

21Data administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang 
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tahun 2021 sangat memungkinkan angka perkawinan usia anak di tahun 2021 dapat 

melampaui jumlah kasus yang terjadi di tahun 2020. 

Tabel 6: Perkawinan usia anak pada tahun 2021 

Bulan  
Jenis Kelamin 

Jumlah  Usia Pada saat 
menikah 

Laki Laki Perempuan 

Januari  0 1 1 18 tahun 

Februari 1 2 3 17 tahun 

Maret 0 3 3 16, 17, dan 18 tahun 

April 0 2 2 17 tahun 

Mei 1 1 2 17 tahun 

Juni 1 5 6 
14 tahun, 17 tahun 

dan 18 tahun 2 
orang 

Juli 0 2 2 16 tahun 2 orang 

Agustus 0 2 2 18 tahun 

Total 3 18 21   

 

 

 

 

 

Diagram 1: Peningkatan jumlah kasus dari Tahun 2018- Agustus 2021 
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 Melihat dari grafik diagram diatas, menunjukkan bahwa penerapan perubahan 

batas usia pernikahan tidak menekan angka kasus pernikahan usia anak di Kecamatan 

Mattiro Sompe, akan tetapi dari 3 tahun penerapan batas usia perkawinan justru 

menunjukan peningkatan setiap tahunnya dan didominasi oleh perempuan. 

Berdasarkan data yang ada di lapangan, kenyataannya masih ada ketidakpatuhan para 

calon pengantin untuk memenuhi syarat perkawinan, terutama pada batas usia 

perkawinan, baik pada saat diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan yang lama 

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) maupun Undang-Undang Pekawinan yang 

baru (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Perkawinan anak menjadi salah satu 

masalah darurat yang dihadapi Indonesia saat ini. Data dari Kementerian PPPA 

tersebut menempatkan Indonesia pada rangking 7 dunia khusus mengenai angka 

perkawinan usia anak.22 Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak antara lain 

: faktor kemiskinan (ekonomi), anak perempuan dipaksa menikah pada usia muda 

untuk menolong beban ekonomi keluarga, meringankan beban ekonomi keluarga 

karena anak perempuan yang dinikahkan sudah tidak menjadi tanggungan orang tuanya 

lagi.23 Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah kasus perkawinan usia anak laki – laki 

sebanyak 10 kasus sedangkan untuk perempuan mencapai angka 49 orang. 

 

 

 

                                                             

22Saraswati Rika, “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2015, h. 50. 

23Nur Hamzah, Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penanganan Kasus 
Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, (Tesis Pasca Sarjana UIN 
Alauddin Makassar), h. 106. 
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Diagram 2: Perbandingan Jumlah kasus berdasarkan Jenis Kelamin 
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membuat remaja ketagihan untuk berkomunikasi dengan lawan jenisnya, sehingga 

akhirnya mereka melakukan pertemuan, yang dapat membuat remaja melakukan 

perbuatan asusila hingga menyebabkan kehamilan. 

Idris Muhammad mengatakan: 

Disetiap pidato baik di Kecamatan Mattiro Sompe maupun diluar kecamatan, 
baik acara resmi atau non resmi saya selalu mensosialisasikan aturan ini. KUA 
sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan undang- undang ini, dan setiap 
stakeholder harus paham betul aturan- aturan dalam pencatatan nikah di KUA. 
Upaya sosialisasi yang melibatkan unsur- unsur tokoh masyarakat setmpat baik 
melalui surat resmi, mobil keliling atau acara non formal.24 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak terkait untuk terus 

mensosialisasikan penerapan batas usia perkawinan, baik melalui program penyuluhan 

yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Mattiro Sompe, sosialisasi melibatkan tokoh 

agama melalui surat yang diedarkan disetiap masjid di Kecamatan Mattiro Sompe yang 

menjadi landasan pegawai syara’, bahkan melalui mobil keliling Dinas Perlindungan 

Anak dan Perempuan Kabupaten Pinrang. Akan tetapi di butuhkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya usia seorang anak untuk melaksanakan perkawinan 

dengan mempertimbangkan asfek maslahah yang akan ditimbulkannya. Faktor lain 

yang mempengaruhi terjadinya peningkatan angka pernikahan usia anak adalah tidak 

adanya sanksi tegas terhadap pelaku perkawinan usia anak yang dibarengi dengan 

kemudahan Pengadilan Agama dalam mengeluarkan dispensasi nikah pada anak yang 

masih berstatus dibawah umur.  

Selain aturan tegas dari pihak pemerintah, dibutuhkan kesadaran secara 

individual bagi masyarakat tentang pentingnya memperhatikan batasan usia 

perkawinan anak guna menunjang keberlangsungan hubungan rumah tangga yang 

dibangun. Fungsi dan peran keluarga juga disadari dapat memberikan kontribusi positif 

                                                             

24Idris Muhammad. Kepala Kantor KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, 
wawancara pada tanggal 10 Agustus 2021. 
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dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan 

usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak, bentuk proteksi yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah pola asuh orangtua dalam mendidik dan memberikan 

pengetahuan umum dan agama kepada anak, pengalaman-pengalaman hidup, 

pemberian bekal baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai 

persiapan untuk menuju kehidupan di masa yang akan mendatang khususnya dalam 

kehidupan berumah tangga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan atas uraian bab-bab terdahulu, maka peneliti mencoba 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latar belakang perubahan batas usia perkawinan pada Undang- undang 

nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari diskriminasi yang terjadi 

bagi perempuan dan meminimalisir dampak negatif dari pernikahan usia 

anak. Perubahan batas usia nikah sejalan dengan konsep maslahah, yaitu 

terciptanya kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia dan terhindar dari  

keburukan (kemadharatan), diantaranya yaitu: Dalam menjaga keselamatan 

jiwa pasca melahirkan (hifzu al-nafs), kelanjutan pendidikan perempuan 

(hifzu al-‘aql), dan keselamatan keturunan bagi calon jabang bayi (hifzu al-

nasl). Usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai berarti mereka 

telah memiliki kecakapan hukum atau Ahliyah al-Ada’ Kāmilah, yaitu 

seseorang yang sudah mempunyai kecakapan yang sempurna.  

2. Dampak sosial yang terjadi setelah adanya penerapan batas usia perkawinan 

berdasarkan pada Undang- undang nomor 16 tahun 2019 yang telah 

diterapkan di Kecamatan Mattiro Sompe adalah masyarakat merasa 

keberatan adanaya batasan usia pernikahan. kondisi sosial masyarakat 

Kecamatan Mattiro Sompe yang mayoritas petani dan nelayan dan 

Perempuan status sebagai ibu rumah tangga berpengaruh dalam menyikapi 

dan menanggapi perubahan Batas usia ini sehingga mereka merasa 

keberatan dan kesulitan ketika penerapan batas usia ini mulai diberlakukan. 
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3. Penerapan Undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas 

usia perkawinan tidak berjalan secara maksimal yang ditandai dengan angka 

perkawinan usia anak mengalami peningkatan. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti 

mencoba memberikan implikasi dari penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi para remaja, perlunya pengetahuan akan dampak negatif yang 

ditimbulkan dari hasil perkawinan usia anak. Begitu pula dengan pasangan 

yang belum kawin, sebaiknya diharapkan dapat mempertimbangkan lagi 

secara matang sebelum melangsungkan perkawinan. 

2. Mendesak kepada keluarga, orang tua untuk tidak mengawinkan anak 

sebelum usia dewasa dan sebelum memiliki kemampuan memikul 

tanggung jawab. 

3. Peran dan kesadaran masyarakat juga sangat diharapkan, tentang arti 

pentingnya pendidikan bagi si anak, yang pengaruhnya sangat besar dalam 

kehidupan mereka. Masyarakat dapat menganjurkan anaknya agar tidak 

terburu-buru untuk melangsungkan perkawinan sebelum benar-benar siap 

baik secara fisik maupun mental. 

4. Pemerintah dituntut lebih efektif dalam menangani permasalahan 

perkawinan usia anak, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

harus berperan aktif selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang 

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang 

batas umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, guna 

meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia 

anak. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA/INTERVIEW 

I. Identitas Responden 
Nama : Idris Muhammad, S. Ag, MA. 

Pekerjaan :Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Mattiro 

Sompe 

Alamat :Jl. Bintang Kab. Pinrang 

II. Daftar pertanyaan untuk Kepala KUA Kecamatan Mattiro Sompe 

1. Bagaimana pandangan bapak tentang Perubahan batas usia perkawinan 

yang terbaru ini? 

Jawaban: Baik,  

2. Menurut bapak sejauh mana penerapan Undang-undang nomor 16 tahun 

2019 bagi masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe? 

Jawaban: Diawal penerapan Undang – undang nomor 16 tahun 2016 

masyarakat cukup kaget karena aturan awal adalah 19 tahun untuk laki- laki 

dan 16 untuk perempuan, mengalami perubahan menjadi 19 tahun. Karena ini 

adalah aturan yang bersifat mengikat sehingga aturan ini harus diterapkan. 

Setelah melakukan sosialisasi secara masif ada sebagian masyarakat yang 

menerima dan ada yang menolak, meskipun pada penerapannya masih ada 

berbagai kasus yang terjadi, contoh kasus ketika anaknya masih berumur 17 

tahun dan ada yang melamar, maka kami berikan surat penolakan dan mengurus 

surat dispensasi nikah. Alasan lain yang sering muncul dengan dalih undangan 

sudah tersebar, anak yang hamil diluar nikah, kondisi anak yang putus sekolah 

dan alasan anak yang sudah suka sama suka. 



3. Apakah perubahan batasan usia perkawinan mampu memberi dampak 

positif sesuai yang diharapkan dengan adanya Undang – Undang nomor 

16 Tahun 2019? 

Jawaban: penerapan batas usia perkawinan berdampak positif khususnya bagi 

perlindungan perempuan yang lebih siap dari segi kematangan emosional, 

kematangan reproduksi dan diharap mampu menekan angka KDRT dan 

perceraian. 

4. Apakah dengan adanya penerapan Batasan Usia Pernikahan memberi 

dampak negatif bagi masyarakat? 

Jawaban: Penerapan Undang – undang ini diharapkan memberi efek positif. 

Tetapi masyarakat merasa keberatan ketika dalam kondisi tertentu ingin segera 

menikahkan anaknya namun terkendala pada administrasi penvatatan nikah. 

Dan dari segi psikologi memberi beban bagi kami di KUA 

5. Apakah ada program kerja KUA terkait sosialisasi penerapan batasan 

usia Perkawinan ? 

Jawaban: Disetiap pidato baik di Kecamatan Mattiro Sompe maupun diluar 

kecamatan, baik acara resmi atau non resmi saya selalu mensosialisasikan 

aturan ini. 

6. Apakah penyuluh Agama KUA terlibat aktif dalam mensosialisasikan 

Batasan Usia pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe? 

Jawaban: KUA sebagai garda terdepan dalam mensosialisasikan undang- 

undang ini, dan setiap stakeholder harus paham betul aturan- aturan dalam 

pencatatan nikah di KUA 



7. Bagaimana jika ada yang menikah di bawah batas umur yang telah diatur 

dalam UU nomor 16 Tahun 2019, apakah ada sanksi atau mereka langsung 

diberikan dispensasi Nikah? 

Jawaban: untuk sanksi belum ada, tapi kita berikan surat penolakan untuk 

mengurus administrasi di Pengadilan Agama 

8. Apakah ada tindakan khusus bagi masyarakat setelah mendapatkan 

dispensasi nikah? 

Jawaban: Untuk tindakan khusus setelah menikah tidak ada. Tetapi sebelum 

melaksanakan perkawinan di syaratkan untuk menikuti SUSCATIN.

 Pinrang, 10 Agustus 2021 

 Responden 

 

 IDRIS MUHAMMAD, S. Ag., M.A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA/INTERVIEW 

I. Identitas Responden 
Nama : Ismail, S.Hi 

Pekerjaan :Penyuluh KUA Mattiro Sompe 

Alamat :Siwolong polong 

II. Daftar pertanyaan untuk Kepala KUA Kecamatan Mattiro Sompe 

1. Bagaimana pandangan bapak tentang Perubahan batas usia perkawinan 

yang terbaru ini? 

Jawaban: Baik, karena sudah pada usia matang. 

2. Menurut bapak sejauh mana penerapan Undang-undang nomor 16 tahun 

2019 bagi masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe? 

Jawaban: Penerapan batas usia perkawinan ini sudah maksimal diterapkan. 

3. Apakah perubahan batasan usia perkawinan mampu memberi dampak 

positif sesuai yang diharapkan dengan adanya Undang – Undang nomor 

16 Tahun 2019? 

Jawaban: tentu memberi dampak positif bagi masyarakat baik dari segi 

kesehatan maupun kesehatan mental 

4. Apakah dengan adanya penerapan Batasan Usia Pernikahan memberi 

dampak negatif bagi masyarakat? 

Jawaban: Tidak ada dampak negatifnya, tetapi masyarakat merasa keberatn 

dengan aturan ini. 

5. Apakah ada program kerja KUA terkait sosialisasi penerapan batasan 

usia Perkawinan ? 

Jawaban: tidak ada program kerja secara spesifik dalam mensosialisasikan 

undang- undang ini. 



6. Apakah penyuluh Agama KUA terlibat aktif dalam mensosialisasikan 

Batasan Usia pernikahan pada masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe? 

Jawaban: penyuluh agama terlibat aktif dalam sosialisasi ini. 

7. Bagaimana jika ada yang menikah di bawah batas umur yang telah diatur 

dalam UU nomor 16 Tahun 2019, apakah ada sanksi atau mereka langsung 

diberikan dispensasi Nikah? 

Jawaban: untuk sanksi belum ada, tapi kita berikan surat penolakan untuk 

mengurus administrasi di Pengadilan Agama 

8. Apakah ada tindakan khusus bagi masyarakat setelah mendapatkan 

dispensasi nikah? 

Jawaban: tidak ada Pinrang, 10 Agustus 2021 

 Responden 

 

 Ismail, S. Hi 
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