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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 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 a tidak dilambangkan ا

 ba b bc ب

 ta t tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha k ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin s es dan ye ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ھ

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya y ye ى

 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah A a ا  

 kasrah I i اِ 

 ḍammah U u ا  

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى  

 fatḥah dan wau au a dan u و  

Contoh : 

 kaifa : ك يْف   

 haula : ھ وْل   

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 
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 Fathah dan alif atau ... ا|   ى...

ya’ 

a a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas و  

Contoh  

ات    mata :م 

ى  م  ر  : rama 

قيِْلْ   : qila 

وْت    ي م  : yamutu    

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṫah ada dua, yaitu: tā’  marbūṫah yang hidup 

Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 

dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 

"h".  

Contoh:  

ة  الْأ طْف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دِ يْن ة  الْف ا ضِل ة    ا لْم  : al-madinah al-fadilah 

ة  al-hikmah :        ا لْحِكْم 

 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 
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يْن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ة    al-falsafah :ا لْف لْس 

 al-biladu :ا لْبلِ د  

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 

tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

أ مِرْت    : umirtu 

2. Hamzah tengah 

وْن   ر   ta’ muruna :ت أمْ 

3. Hamzah akhir 

 syai’un :ش يْء  

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 
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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. Lafz al-Jalalah ( ه  ( الَّل

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

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

دِيْن  الََّّ   Dinullahِالَّلهبا billah 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ةِ الََّّ   ھ مْ  حْم   Hum fi rahmatillahفيِْ ر 

10. Huruf Kapital     

Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  

ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 

huruf awal dari kata sandang. 

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

      Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 
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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  : Tantri Indar Pratiwi 

NIM  : 80100219071 

Konsentrasi   : Syariah/Hukum Islam 

Judul  : Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak   Di Kecamatan  

Tempe Kabupaten Wajo Perspektif Maqashid Syar’iah 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis 

Peningkatan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo 

Perspektif Maqasid Syar’iah? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown 

ked dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana 

Faktor Penyebab Terjadinya Penigkatan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan 

Tempe Kabupaten Wajo? 2) Bagaimana Persepektif Maqashid Syar’iah Terhadap 

Peningkatan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo? 3) 

Bagaimana Solusi Yang di Lakukan Untuk Menekan Peningkatan Perkawinan Usia 

Anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo?  

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis, pendekatan syar’i, dan pendekatan 

sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data yang berupa 

manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

penulusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan 

dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya 

peningkatan perkawinan usia anak di kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yaitu : a) 

faktor pendidikan; b) faktor ekonimi; c) faktor budaya; d) faktor pola pikir 

masyarakat; e) faktor hamil di luar nikah. 2) Persepektif Maqashid Syariah terhadap 

anak lebih banyak mudharatnya (dampak negatif) di banding mafsadatnya (dampak 

positif) sehingga hal ini di larang (haram) oleh agama karena di dalamnya 

berpotensi melahirkan dampak negatif bagi anak yang menikah di usia anak. ). 3) 

Solusi dalam menekan peningkatan perkawinan usia anak di Kecamatan Tempe 

yaitu: a). Memberikan pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, 

talak dan rujuk serta pencatatan lainya yang terkait dengan tugas dan peran KUA; 

b) Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan; c) 

Memberikan Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.  

Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi masyarakat Kecamatan 

Tempe Kabupaten Wajo, agar selalu mengikuti serta mentaati seluruh peraturan 

pemerintah terlebih tentang Undang-undang Number. 16 Tahun 2019 tentang 

perkawinan. 2) Kepada para pemerintah daerah agar kiranya memberikan 

peringatan atau sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan UU Number. 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya batasan usia menikah .3) Kepada 

pegawai KUA dalam hal ini bidang kepenghuluan dapat mengoptimalkan para 

penghulu untuk mensosialisasikan dan mempertegas pentingnya menikah sesuai 
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batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Baik melalui nasehat 

perkawinan maupun Ketika di undang ke kegiatan keagamaan. 

Kata Kunci : Perkawinan , Perkawinan Usia Anak, Maqasid Syar’iah 
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ABSTRACT 

Name  : Tantri Indar Pratiwi 

Student ID : 80100219071 

Major             : Syariah/Hukum Islam 

Title  : Analysis of incresing Child Marriage In Tempe District, Wajo 

Regency Perspective Maqasid Syar’iah 

 

The main problem in this study is how to analyze the increase in child 

marriage in Tempe District, Wajo Regency, from the Maqasid Syar'iah Perspective? 

The main problem is then broken down into several sub-problems or research 

questions, namely: 1) What are the Causes of the Increase in Child Marriage in 

Tempe District, Wajo Regency? 2) What are the solutions to reduce the increase in 

child marriage in Tempe District, Wajo Regency? 3) How is Maqasid Syar'iah 

Perspective on Increasing Child Marriage in Tempe District, Wajo Regency? 

his type of research is classified as qualitative with the research approach 

used is a juridical approach, a syar'i approach, and a sociological approach. The 

data sources of this research are Furthermore, the data collection methods used are 

observation, interviews, documentation, and reference tracing. Then, data 

processing techniques and data analysis were carried out through several stages, 

namely: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 

 The results of this study indicate that 1) The factors that cause an increase 

in child marriage in Tempe sub-district, Wajo Regency, are: a) educational factors; 

b) econumbermic factors; c) cultural factors; d) community mindset factors; e) 

factors of pregnancy out of wedlock. 2) Solutions in suppressing the increase in 

child marriage in Tempe District are: a). Provide services in the field of 

administration including registration of marriage, divorce and reconciliation as well 

as other records related to the duties and roles of KUA; b) Providing Counseling 

and Socialization of the Marriage Law; c) Providing services in the field of marriage 

and sakinah families. 3) Maqashid Sharia perspective on child marriage Whether or 

numbert child marriage can be seen from one maqashid point of view, such as hifz 

al-nasl to avoid adultery. 1) However, it is also necessary to look at other maqashid 

values so that the sharia maqashid analysis does numbert overlap. 2) The 

implications of this research are: 3) For the people of Tempe District, Wajo 

Regency, to always follow and obey all government regulations, especially 

regarding Law number 16 of 2019 concerning marriage. 3) KUA employees in the 

field of penghulu can optimize the penghulu to socialize and emphasize the 

importance of getting married according to the age limit that has been determined 

by law.  

 

Keywords: Marriage, Child Marriage, Maqasid Syar'iah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri, antara 

mereka bersama masyarakat. Sehingga ikatan itu menjadi ikatan yang kokoh 

(mitsaaqan ghaliizan).1 

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya untuk mewujudkan 

kebahagian pasangan suami dan isteri, menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), Perkawinan di pandang sebagai suatu hubungan-hubungan 

perdata. Karenanya setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus 

melaporkan hal itu kepada Pegawai Catatan Sipil (kantor kelurahan) di tempat 

tinggal salah satu pihak. Apabila kedua calon pasangan suami dan isteri  berbeda 

tempat tinggal di dalam wilayah catatan sipil yang sama, maka pengumuman itu 

akan dilakukan di masing-masing wilayah tempat tinggal kedua belah pihak. 

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) pada pasal 26 bahwa ‘Undang-Undang memandang 

perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja’. Hal ini berimplikasi bahwa 

perkawinan hanya dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan yang di 

tetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) ‘Perkawinan hanya 

                                                   
1 Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung, CV Diponegoro 2010), 

hlm.120. 
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diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 

Batas usia perkawinan yang ideal bagi perempuan yaitu 21 (dua puluh satu) - 25 

(dua puluh lima) tahun sedangkan bagi laki-laki 25 (dua puluh lima) – 30 (tiga 

puluh) tahun. Karena pada usia tersebut menurut kesehatan, organ reproduksi 

perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat.  

Menurut  psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orangtua 

bagi anak-anaknya. berbanding terbalik dengan pernikahan usia anak di bawah 

umur 19 tahun yang melangsungkan pernikahan. Menurut kesehatan, organ 

reproduksinya belum sempurna sehingga banyak terjadi kasus abortus atau 

keguguran dan secara psikolgis juga belum matang, sehingga masih labil dalam 

menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. 

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, 

yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam berumah 

tangga. Pembatasan usia perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan 

agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni 

mencapai kebahagian, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagian bagi kedua 

orangtua beserta keluarga yang lainya.2 

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, anak merupakan modal pembangunan yang akan 

mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada, 

Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin 

                                                   
2 Syahrul Mustafa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 

68. 
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pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan 

seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan 

dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong 

tidak mampu atau dibawah umur (UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak).3 

Indonesia merupakan negara dengan presentase pernikahan usia anak tinggi 

di dunia berada pada urutan ke 7 (tujuh), tertinggi ke 2 ( dua) di ASEAN untuk 

kasus perkawinan anak setelah kamboja untuk kasus perkawinan anak, berdasarkan 

data dari Bappenas (2021), perkawinan ana.4 Berdasarkan data laporan dari Badan 

Pusat statidtik (BPS) diperkirakan sekitar 1.220.900 (satu juta dua ratus dua puluh 

ribu sembilan ratus) anak di Indonesia mengalami perkawinan usia anak. 

Provensi Sulawesi-Selatan berada di urutan ke-5 (lima) untuk angka 

perkawinan usia anak dibawah 15 tahun, ada lima daerah menjadi penyumbang 

terbesar perkawinan usia anak diantaranya Kabupaten Soppeng, Wajo, Luwu, Bone 

dan Takalar.  

Kabupaten Wajo merupakan daerah tertinggi dengan urutan ke- 1 (satu) Se-

Sulsel  untuk kasus pernikahan usia anak. Berdasarkan data pendaftaran nikah  usia 

anak pada tahun 2020 lalu, dengan jumlah kesulurahan terdapat 562  yang 

melakukan perkawinan usia anak, angka tersebut didominasi oleh perempuan 

dengan jumlah 492 orang, dan laki-laki sebnayak 52 orang5, Tahun 2021 tercatat 

                                                   
3 Sudarmo, Hukum Perkawinan (Jakarta:Rineka Cipta, Cet : 3, 2005), h.7. 
4https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-

begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia 
5https://makassar.tribunnews.com/2021/05/24/pernikahan-dini-di-wajo-didominasi-

perempuan-tahun-2020-ada-562-anak-di-bawah-umur-menikah 
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694 anak di bawah umur menikah.6 

Kecamatan Tempe merupakan daerah tertinggi kasus perkawinan usia anak 

di Kabupaten Wajo ada sebanyak 9 (sembilan) orang dari anak laki-laki dan 

sebanyak 36 orang anak perempuan di bawah umur menikah pada tahun 2021. 

Sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat terutama 

pihak Kementrian Agama dalam hal ini KUA  (Kantor Urusan Agama)  Kecamatan, 

Oleh karena itu, langkah pencegahan perkawinan usia anak perlu mendapat 

perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintahan  

dalam bidang konsultasi atau nasehat, KUA melalui  BP4 ( Badan Penasihat 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ) yang merupakan bagian dari struktur 

keorganisasian KUA (Kantor Urusan Agama)   di tingkat Kecamatan bertugas 

melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita 

sebelum dan sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan 

perkawinan usia anak.5  

Dalam hal ini, perkawinan usia anak diminta oleh (Majelis Ulama 

Indonesia) MUI agar meningkatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2019 Tentang Perkawinan untuk mencegah terjadinya peningkatan 

perkawinan usia anak yang berakibatkan tidak tercapainya tujuan dan hikmah 

pernikahan, yakni kemaslahatan hidup berumah tangga, bermasyarakat dan jaminan 

keamanan bagi kehamilan, serta terbentuknya keluarga sakinah dan memperoleh 

                                                   
6https://kumparan.com/kabarwajo/bupati-wajo-prihatin-pernikahan-anak-usia-dini-di-

daerahnya-tertinggi-se-sulsel-1xF40nLNkzc 

 

https://kumparan.com/kabarwajo/bupati-wajo-prihatin-pernikahan-anak-usia-dini-di-daerahnya-tertinggi-se-sulsel-1xF40nLNkzc
https://kumparan.com/kabarwajo/bupati-wajo-prihatin-pernikahan-anak-usia-dini-di-daerahnya-tertinggi-se-sulsel-1xF40nLNkzc
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keturunan.7 

Maka dengan adanya masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa 

penyebab terjadinya perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Wajo, yang 

menempatkan Wajo sebagai kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi se 

Sulawesi Selatan . 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul : 

“Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Tempe 

Kabupaten Wajo Perspektif Maqashid  Syariah” 

B. Fokus Penelitan dan Deskripsi Fokus 

Agar jelas mengenai ruang lingkup yang akan diteliti dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang diuraikan mengenai batasan-

batasan yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus. 

1. Fokus Penelitian 

Mengingat tentang luasnya cakupan dalam bidang garapan dari penelitian 

ini, maka peneliti bermaksud untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang 

tepat dalam kajian penelitian ini, sehingga perlu adanya pembatasan masalah 

dalam pembahasan. Adapun batasan pembahasan dan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Perkawinan Usia Anak 

                                                   
7Fatwa  MUI  tentang  Pernikahan  Usia  Dini  Ma‟ruf  Amin,  et.al,  Himpunan  Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, editor Hijrah Saputra, et.al,( Surabaya: Erlangga,2010 ) 
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b. Maqashid syariah 

2. Deskripsi Fokus 

Tujuan dari deskripsi fokus adalah untuk memudahkan peneliti untuk 

mengembangkan penelitian yang akan dikaji. Hal ini sangat penting untuk menjadi 

petunjuk tentang makna dari setiap istilah yang digunkan oleh peneliti sebagai 

pegangan dalam melanjutkan proses penelitian tersebut. 

Adapun yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kata yang tertulis 

dalam judul, yaitu  “Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan 

Tempe Kabupaten Wajo Perspektif Maqashid Syari’ah” 

1. Perkawinan  

a. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan ialah 

ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian, 

mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. 

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut 

perundang-undangan yang berlaku (Muhammad Shaleh Ridwan 2011:17) 

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan 

menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsqan 
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ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. 

2. Usia Anak  

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak di 

definisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih 

dalam kandungan. 

b. Anak dalam pasal 1 angka  2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun 

namun ia sudah menikah maka dia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan 

orang dewasa. 

c. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), menyatakan bahwa “for the purpose 

of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 

years, unles under the law applicable to the child, majority is attained earlier”. 

(yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia 

dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi 

anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).8 

d. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan, 

bahwa anak adalah setiap orang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.9 

e. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang menentukan 

belum dewasa atau belum cukup umur (minderjaring) adalah seseorang yang 

belum berusia 16 (enam belas) tahun hal itu berkaitan dengan procedur 

                                                   
8Chandra Gautama, Konvensi Hak-Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga studi Pers 

dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, Th.2000, h.21 
9Undang-undang ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), h.6 
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penentuan bagi seorang yang belum berusia 16 (enam belas tahun) berbeda 

dengan yang telah melampaui usia itu. Hal itu diatur pada pasal 45 KUHPidana 

yang isinya menyatakan “Dalam hal penentuan pidana terhadap orang belum 

dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun). 

f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengertian usia 

anak diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa  “Belm 

dewasa adalah mereka  yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) 

tahun, dan lebih dahulu kawin” 

Dari pengertian diatasa maka dapat diartikan bahwa dewasa adalah ketika 

sudah berusia 21 (dua puluh satu tahun) sudah menikah atau pernah menikah. Pasal 

330 KUHperdata memberikan pengertian usia anak adalah orang yang belum 

dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum nasional 

yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. 

3. Maqshid Syariah 

Secara lughawi (bahasa) maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni 

maqashid dan syariah. Maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan 

syari’ah secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber 

air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan menuju ke sumber pokok kehidupan.10 

Sedangkan pengertianya menurut  Fathi Al-Daroini mengatakan bahwa 

hukum-hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk 

tujuan lain yakni kemaslahatan.11 

                                                   
10 Fachtur Rahman, Islam, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 

h.140 
11 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muawafaqat Fi Ushul Al-Syariah, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 

1975), h.6 
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Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid 

dan syariah. Tren maqashid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak 

dari kata maqsud, yang berarti maksud, sasaran, prinsip,niat, tujuan akhir. Syariah 

secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh 

setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-

ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, 

meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia. 

Dari keberadaan maqashid al-syariah juga untuk mewujudkan 

kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang 

dapat dicapai dengan terpenuhinya, lima unsur Maqashid syariah yaitu 

pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.12 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dari judul tesis Analisis Peningkatan Perkawinan Usia Anak di 

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Perspektif  Maqashid Syariah Sub masalahnya 

yakni: 

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya peningkatan perkawinan usia anak di 

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo? 

2. Bagaimana Tinjaun Maqashid Syariah Terkait Analisis Peningkatan Perkawinan 

Usia Anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo? 

                                                   
12 Nur Hayati,, Ali Imran Sinaga, “Fiqh dan Ushul Fiqh” (Jakarta:Prenadamedia Group 

Ed.1, Th.2018), h.75 
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3. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam menekan peningkatan usia anak di 

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo? 

D. Kajian Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam penyusunan Tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 

sumber atau rujukan yang memepuyai relevansi dengan rencana penelitian. 

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap karya-

karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun Penelitian Yang 

memiliku relevansi dengan judul penulis sebagai berikut : 

1. Afrina Yanti dalam jurnalnya yang berjudul Fenomena Pernikahan Usia 

Anak Di Pesisir Selatan. Jurnal ini membahas tentang fenomena pernikahan 

usia anak yang masih marak di daerah pesisir hal ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya dipengaruhi oleh faktor pendidikan orangtua, 

faktor kemiskinan/ekonomi, faktor tradisi/sosial budaya dan faktor pergaulan 

bebas. Sedangkan dampak dari pernikahan usia anak di pesisir selatan rata-

rata sudah bercerai dan tidak harmonis. Perbedaanya dengan peneliti akan 

bahas adalah dalam jurnal tersebut membahas tentang faktor serta dampak 

dari pernikahan usia anak yang dilatarbelakangi oleh faktor utama terjadinya 

pernikahan usia anak karena kurangnya pendidikan, ekonomi rendah, serta 

pengaruh tradisi/adat. Sementara peneliti akan membahas tentang analisis 

peningkatan perkawinan usia anak perspektif Maqashid syariah. 

2. Rasta Kurniawati dalam jurnalnya yang berjudul Bimbingan Perkawinan 

Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Anak. Jurnal ini 

membahas tentang Bimbingan Perkawiann Usia Remaja dalam menekan 
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permikahan anak maka bimwin (bimbingan perkawinan) menjadi solusi yang 

dapat ditawarkan untuk menurunkan angka perkawinan anak. Dalam hal ini 

adanya kerjasama di berbagai pihak pemerintahan, organisasi keagamaan 

maupun kemasyarakatan. Sementara peneliti akan membahas analisis 

peningkatan perkawinan usia anak perspektif Maqashid syariah. 

3. Hilda Fentiningrum dalam tesisnya yang berjudul Batasan Usia Pernikahan 

Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Saad Al-Dariah. Tesis 

ini membahas tentang analisis saad al-dariah dalam penentuan batasan usia 

pernikahan dalam perundang-undangan memiliki kekuatan yang berbeda-

beda dalam undang-undang Undang-undang No.16 Tahun 2019 serta dalam 

UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sementara peneliti akan 

membahas analisis peningkatan perkawinan usia anak perspektif Maqashid 

syariah. 

4. Supri Yadin Hasibuan dalam jurnalnya yang berjudul Pembaharuan Hukum 

Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan Dan Akibat 

Hukumnya. Jurnal ini membahas mengenai pembaharuan hukum perkawinan 

terkait batasan usia pernikahan dan akibat hukumnya serta faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah 

umur tersebut. Sementara peneliti yang akan bahas adalah analisis 

peningkatan perkawinan usia anak perspektif Maqashid syariah. 

5. Rini Heryanti dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Kebijakan Batas 

Usia Perkawinan. Jurnal ini membahas tentang implementasi dari Undang-
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undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. Penetapan batas usia perkawinan untuk laki-laki (pasal 7 ayat 1) 

dinilai sudah tidak sesuai lagi, dan berdampak pada tingginya angka kematian 

ibu dan anak. Sementara peneliti akan membahas tentang analisi peningkatan 

perkawinan usia anak perspektif Maqashid syariah. 

6. Zulfadli dalam jurnalnya yang berjudul Faktor-Faktor Terjadinya 

Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Pangkep. Jurnal ini membahas tentang 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia anak di 

kabupaten pangkep. Penyebab terjadinya pernikahan usia anak di pengaruhi 

oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, perjodohan serta faktor 

adat istiadat. Sementara peneliti yang akan bahasa adalah analisi perkawinan 

usia anak perspektif Maqshid syariah. 

7. Ida Ayu Nyoman Saskara jurnalnya yang berjudul Pernikahan Dini Dan 

Budaya. Jurnal ini membahas tentang bagaimana budaya mempengaruhi 

perempuan menikah dini dan bagaimana perbedaan fenomena pernikahan 

dini antara wilayah kota dan desa. Sementara yang akan peneliti bahas 

tentang analisis peningkatan perkawinan usia anak perspektif Maqashid 

syariah. 

8. Mayadina Rohmi Musfiroh jurnalnya berjudul Pernikahan Dini dan Upaya 

Perlindungan Anak di Indonesia. Jurnal ini membahas tentang pernikahan 

dini serta upaya perlindungana anak di Indonesia dimana batas usia 

pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif. Sementara 
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yang akan peneliti bahas tentang analisis peningkatan perkawinan usia anak 

perspektif Maqashid syariah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tesis merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian 

studi pada perguruan tinggi strata 2 (S2). Oleh karena itu, penulis berkewajiban 

secara formal pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus 

penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui bagaimana analisis peningkatan perkawinan usia anak di 

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Prespektif Maqashid Syariah. 

b. Untuk menganalisis apa faktor penyebab terjadinya peningkatan perkawinan 

usia anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. 

c. Untuk menganalisis bagaimana solusi dalam menekan peningkatan perkawinan 

usia anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kegunaan baik bagi 

kepentingan akademis maupun kepentingan praktisi atau  pemerintah  selaku 

penentu kebijakan dan pelaksanaan aturan hukum. 

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan/refrensi dalam 

mengembangkan teori dan konsep dan pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan perkawinan usia anak serta batas usia menikah pasca  lahirnya Undang-
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Undang Nomor 16 Tahun 2019  Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mendasari akademisi untuk memberi konsep baru 

terkait penelitian mengenai analisis peningkatan perkawinan usia anak. Selain itu 

diharapkan pula dapat memberikan masukan serta dapat  dijadikan dasar informasi 

bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah 

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selain itu bagi pemerintah sebagai 

penentu regulasi dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berimplikasi 

terhadap kemaslahatan bagi anak yang menikah dibawah umur untuk menekan 

angka peningkatan perkawinan usia anak. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Usia Anak 

 

1. Perkawinan  

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata 

kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan 

pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami 

istri menjadi suatu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi 

kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin di capai dari perkawinan ialah mencapai 

kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut 

bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 

kelamin atau bersetubuh.13Dalam literatur fiqh berbahasa arab perkawinan atau 

pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj, kedua kata ini yang 

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-

Qur’an dan hadis Nabi.14 Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti 

kawin, Ayat yang.memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebagaimana 

yang terdapat dalam QS an-Nur/24:32. 

   

                                                   
13 Abdul Rahman Ghojali, Fikih Munakahat, Jakarta:Kencana Prenadamedia 

Group,2003),h.7 
14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Prenada 

Media,2006),h.35 
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Terjemahnya: 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang 

yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. 

 

Dengan dua ayat tersebut, maka jelaslah bahwa ada dasar hukum mengenai 

perkawinan dalam islam. Masih banyak lagi ayat-ayat yang mengindikasikan tentang 

perkawinan seperti terdapat dalam surah an-Nahl ayat 72, surah ar-Rum ayat 21, surah 

an-Nur ayat 32, surah an-Nisa ayat 34 dan lain-lain. 

a. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan 

hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. 

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan 

oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana 

Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. 

Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik ada positif 

dan negatifnya dan sebagainya.15 

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai 

dengan pernyataan Allah berfirman dalam QS al-Dzariyat/51:49.  

    

                                                   
15 H.S.A, Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 

Edisi ke-2. h.1. 
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Terjemahnya: 

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu  

mengingat kebesaran Allah.16  

 

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 

tergantung kepada tingkat maslahatanya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, 

membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya Maslahat wajib 

bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan 

mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat 

yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah 

paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, 

kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan. 

2. Maslahat yang disunnahkan oleh syari’ kepada hamba-Nya demi untuk 

kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit demi sedikit di 

bawah tingkat masalahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, 

maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang 

mendekati maslahat mubah. 

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan 

nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata 

“Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian dianataranya 

lebih bermanfaat dan lebih besar kemslahatannya dari sebagian yang lain. 

                                                   
16 Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h.862. 
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Maslahat mubah ini tidak berpahala”.17 

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat taklif perintah 

(thalabal fi’li) taklif takhiy, dan taklif  larangan (tahalabal kaff). Dalam taklif larangan, 

kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini 

perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak 

negative yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulakn perkara haram tentu lebih 

besar disbanding kerusakan pada perkara makruh.meski pada masing-masing perkara 

haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kader 

kemafsadatannya.  

Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan 

keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya 

sama-sama perbuatan haram. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah 

mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut 

perubahaan keadaan: 

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan 

menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan 

menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan 

dapat terlaksana kecuali dengan nikah. 

2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak 

mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir 

                                                   
17 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, terjemah Saefullah Ma’shum (Jakarta:Pusataka 

Firdaus,1994) h.558-559. 
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seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti 

mencampuri istri. 

3. Nikah  Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia 

masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini 

maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak dianjurkan 

dalam Islam. 

4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan 

untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram 

bila tidak nikah. 

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, 

pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan 

keadaan maslahat atau mafsadatnya. 

B. Rukun dan Syarat Perkawinan 

1. Rukun Perkawinan 

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti 

membasuh muka untuk wuduh dan takbiratul ihram untuk shalat.18 Atau adanya calon 

pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. 

‘Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu 

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

                                                   
18 Abdul hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta:Bulan Bintang, 1976) Cet Ke 1, h. 9. Abd 

Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta :Prenada Media, 2003), h.45-46. 
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seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-

laki/perempuan itu harus beragama Islam. 

“sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”. 

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang 

memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun 

rukun nikah adalah: 

a. Mempelai laki-laki 

b. Memepelai perempuan 

c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Shigat ijab Kabul 

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang 

mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat 

perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-

syarat bagi calon memelai, wali, saksi, dan ijab kabul. 

2. Syarat-syarat Perkawinan 

a. Syarat-syarat Suami 

1) Bukan  mahram dari calon istri 

2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri 

3) Orangnya tertentu, jelas orangnya 

4) Tidak sedang ihram 
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b. Syarat -syarat Istri 

1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang 

dalam iddah 

2) Merdeka, atas kemauan sendiri 

3) Jelas orangnya, dan 

4) Tidak sedang berihram 

c. Syarat-sayar Wali 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Waras akalnya 

4) Tidak dipaksa 

5) Adil, dan  

6) Tidak sedang ihram 

d. Syarat-sayarat Saksi 

1) Laki-laki 

2) Baligh 

3) Waras akalnya 

4) Adil 

5) Dapat mendengar dan melihat 

6) Bebas, tidak dipaksa 
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7) Tidak sedang mengerjakan ihram, dan 

8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk Ijab Kabul 

a. Syarat-syarat shigat: shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan oleh dengan bahasa 

yang dapat dimenegerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, 

shigat hendaknya mempergunakan  ucapan yang menunjukkan waktu akad dan 

saksi. Shigat hendaknya mempergunkan kalimat yang menunjukkan waktu lampau 

sedang lainya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang. 

Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: “ 

kawinlah saya dengan anak perempuan Bapak “kemudian di jawab : “ saya kawinkan 

dia (anak perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti 

perkawinan. 

Shigat itu hendaknya terikat dengan bahasa tertentu supaya akad dapat berlaku. 

Misalnya, dengan ucapan : “ saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. 

Kemudian pihak laki-laki menjawab : “Ya saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. 

Akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah. 

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak 

dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah 

menurut hukum. 
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C. Tujan dan Hikmah Perkawinan  

1. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., 

yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan 

pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat 

garis dari penataan itu yakni : 

a) Rub’al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku mahluk dengan khaliknya 

b) Rub’al-muamalat, yang menta hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulanya 

dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari 

c) Rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan 

keluarga dan menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan 

d) Rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam tertib pergaulan yang 

menjamin ketentramannya.19 

Zakiyah Drajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu : 

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih 

sayangnya 

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

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

                                                   
19 Ali Yafie, Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana, 

(Jakarta:Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulum dan BKKBN, 1982) h.1. 
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kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 

halal 

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar 

cinta dan kasih sayang 

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria 

dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah: 

a) Kesukarelaan 

b) Persetujuan kedua belah pihak 

c) Kebebasan memilih  

d) darurat20 

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang 

meliputi : 

a. Membinaa cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman 

Allah SWT berfirman dalam QS al-Rum /30:21. 

    

   

  

   

     

   

    
Terjemahnya : 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

                                                   
20 Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 124. 
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kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.  

 

  Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara 

ketentramaan (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih (rahmah). Ia terdiri 

dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih 

sayang dn ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh 

dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini 

dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahu hak dan 

kewajiban.21 

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya , dalam bukunya Bekal pernikahan, 

menjelaskan bahwaada 15 tujuan perkawinan, yaitu: 

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka 

taat kepada Allah SWT. Dan Rasul-Nya. 

2. Untuk Iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ihsan (membentangi diri) 

dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan intim) 

3. Memperbanyak umat Muhammad saw 

4. Menyempurnakan Agama 

5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah 

6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah  untuk ayah dan ibu 

mereka saat masuk surga 

                                                   
21Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, Kajian  Hukum Islam Kontemporer 

(Bandung:Angkasa, 2005) h.134 
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7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perizinaan, dan lain 

sebagainya. 

8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi 

suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di 

rumah 

9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran 

keluarga 

10. Saling mengenal dan menyayangi 

11. Menjadikan kenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri 

12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-

Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka 

tujuan nikahnya akan menyimpang 

13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang sudah menikah, 

awalnya mereka tidak saling mengenal satu lainya, tetapi, dengan melangsungkan 

tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi 

14. Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses 

pernikahan 

15. Untuk mengikut panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang 

diharamkan. 

2. Hikmah Perkawinan 

  Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik 

bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah 
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pernikahan adalah: 

a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan 

memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang 

menikmati barang yang berharga 

b) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak 

keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam 

sangat diperhatikan sekali 

c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana 

hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-persaan ramah, cinta, 

dan sayang yang merupukan sifat-sifat baik yang menyempurnakan 

kemanusiaan seseorang. 

d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan 

sikap rajindan sungguh-sungguh dalam memeperkuat bakat dan pembawaan 

seseorang. Ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilarn yang dapat 

memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.  Juga dapat 

mendorong usaha mengekspoloitasikan kekayaan alam yang dikaruniakan Allah 

bagi kepentingan hidup manusia 

e) Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang 

lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri 

dalam menagani tugas-tugasnya 

f) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh 

kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan 
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masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopong, dan ditunjang. Karena 

masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan 

masyarakat yang kuat lagi bahagia. 

 

 

2. Usia Anak 

Definisi Usia anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, mislanya di 

Amerika serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas usia anak 

yaitu antara 8-17 tahun, di Negara Austaralia mayoritas negara bagiannya menentukan 

batas usia anak antara 8-16 tahun, Negara Jepang dan Korea usia anak antara 14-18 

tahun, di Negara Inggris usia anak antara 12-16 tahun, di Negara Belanda usia anak 

antara 12-18 tahun, Negara Iran usia anak antara 6-18 tahun, Kamboja antara 15-18 

tahun, dan di Filipina usia anak antara 7-16 tahun.22 Di Indonesia definisi anak terdapat 

dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak 

di definisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang 

masih dalam kandungan. 

b. Anak dalam pasal 1 angka  2 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun 

                                                   
22 Paulus Hadisuproto,  Javanile Deliquency Pemahaman Penanggulangannya, PT. Aditya 

Bakti, Bandung, Th.1997, h.8 
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namun ia sudah menikah maka dia tidak lagi berstatus sebagai anak, 

melainkan orang dewasa. 

c. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), menyatakan bahwa “for the 

purpose of the present Convention, a child means every human being below 

the age of 18 years, unles under the law applicable to the child, majority is 

attained earlier”.(yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap 

orang yang berusia dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-

undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih 

awal).23 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan, 

bahwa anak adalah setiap orang berumur dibawah 18 (delapan belas) 

tahun.24 

b. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2016  Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, 

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

termasuk anak yang dalam kandungan.25 

c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang 

menentukan belum dewasa atau belum cukup umur (minderjaring) adalah 

seseorang yang belum berusia 16 (Enam belas) tahun hal itu berkaitan 

                                                   
23 Chandra Gautama, Konvensi Hak-Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga studi Pers 

dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, Th.2000, h.21 
24 Undang-undang ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), h.6 
25 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h.4. 
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dengan procedur penentuan bagi seorang yang belum berusia 16 (enam 

belas) tahun berbeda dengan yang telah melampaui usia itu. Hal itu diatur 

pada pasal 45 KUHPidana yang isinya menyatakan “Dalam hal penentuan 

pidana terhadap orang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan 

sebelum umur 16 (enam belas tahun). 

d. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak Pasal 1 angka 3. Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun 

tapi belum berusia 18 tahun 

e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengertian 

usia anak diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa  

“Belum dewasa adalah mereka  yang belum mencapai umur genap 21 (dua 

puluh satu) tahun, dan lebih dahulu kawin” 

Dari pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) diatasa 

maka dapat diartikan bahwa dewasa adalah ketika sudah berusia 21 (dua puluh satu) 

tahun sudah menikah atau pernah menikah. Pasal 330 KUHperdata memberikan 

pengertian usia anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum 

mencapai usia batas legitimasi hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-

undangan perdata. 

Dari beberapa penafsiran pengertian usia anak yang telah dikemukakan diatas 

maka sehubungan dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang 

terdapat pada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, bahwa anak adalah 
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seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam 

kandungan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang 

masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik 

seorang dewasa, yang berdasarkan prespektif undang-undang bahwa usia anak adalah 

anak yang masih dalam kandungan dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. 

Peraturan perundang-undangan juga mengatur secara konkret batas usia menikah 

yaitu : 

1) Batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 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 19 tahun dan calon istri 

sekurang- kurangnya berumur 16 Tahun. Dan pada ayat (2), ‚bagi calon 

mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin yang 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.26 

2) Batas usia nikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

                                                   
26 Soesilo dan Pramudji R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata:Bugerlijk Wetboek (Jakarta: 

Rhedbook Publisher, 2008), h.8 
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terdapat dalam Bab II Syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat (2), 

yaitu:‚Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua‛. 

Adapun pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: Perkawinan hanya 

diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian 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 orang tua 

tersebut dalam Pasal 6 ayat (3), dan (4) undang-undang ini, berlaku juga 

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 

mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).27  

3) Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

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

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

perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak 

diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan 

penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan 

memberikan dispensasi.28 

                                                   
27 Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, 

Hukum Perwakafan (Bandung:Nuansa Aulia, 2008), h. 83. 
28 Penghimpun Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan 
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Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan metode penentuan  kedewasaan 

berdasarkan umur seseorang, yaitu sebagai berikut : 

1) Menurut Syafi’iyah dan Hambalih, menentukan bahwa masa untuk  

menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda 

itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan 

dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah 

karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akal timbullah taklif, 

karena akal pula adanya hukum. 

2) Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi 

laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Adapun Imam Malik menetapkan 18 

tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.29 

Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan anak merupakan isu-isu lama yang 

sempat tertutup. Kemudian kembali muncul ke permukaaan. Hal ini tampak  dari 

betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam Klasik dalam 

merespons kasus tersebut. Pendapat yang menyatakan bahwa agama melarang 

pernikahan di bawah umur berargumen bahwa nilai esensial pernikahan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan biologis dan meneruskan keturunan. 

1) Akibat Perkawinan Dini 

                                                   
Perdata (Jakarta:Visimedia, 2008), h. 226. 

 
29 Helmi  Karim,  Kedewasaan  Untuk Menikah Problematika Hukum Islam   Kontemporer 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 70. 
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Akibat dari perkawinan dini menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan 

masyarakat, terutama bagi pelakunya. Meakipun terdapat dampak positif dalam 

perkawinan dini, namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar dari 

akibat perkawinan dini menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan 

berbagai masalah. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matang 

usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur. Dampak negatif dan 

positif sebagai akibat dari perkawinan dini sebagai berikut: 

1) Dampak Negatif 

a) Peningkatan perceraian akibat perkawinan di bawah umur; 

b) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang  menikah usia muda, 

dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang 

tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker 

rahim akibat hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-

ganti pasangan; 

c) Perkawinan di usia anak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak;  

2) Dampak Positif 

a) Memperjelas status perkawinan; 

b) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan; 

c) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali 

d) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat; 

e) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak; 
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B.  Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syar’iah 

1.  Pengertian Maqashid Syar’iah 

Maqashid Syari’ah ditinjau dari lughawi (bahasa), maka terdiri dari dua kata, 

yakni maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jama’ dari maqashid yang 

berarti kesengajaan atau tujuan. Syar’iah secara bahasa berarti kesengajaan atau tujuan 

. Syar’iah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini 

dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok.30  

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqashid al-Syar’iah sebagai tujuan yang 

menjadi taget teks dan hukum-hukum particular untuk direalisasikan dalam kehidupan 

manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, 

jamaah dan umat. Atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan 

ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiaphukum 

yang disyari’atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikamat, yaitu tujuan luhur 

yang ada dibalik hukum. 

Adapun penjelasan maqashid Syar’iah dikalangan berbagai ulama adalah 

sebagai berikut : 

a. Imam Al-Ghazali 

                                                   
30 Ahsan Lihasanah, Al-Fiqh Al-Maqashid ‘Inda Al-Imam Al-Syatabi (Mesir:Daar Al-Salam, 

2008), h.11 
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Mendefinisikan Maqashid Al-Syar’iah sebagai penjagaan terhadap maksud dan 

tujuan syariat adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-

faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.31 

b. Imam asy-Syathibi 

Maqashid terbagi menjadi dua bagian yang pertama berkaitan dengan maksud 

Allah SWT selaku pembuat hukum, dan kedua berkaitan dengan maksud 

mukallaf (subjek hukum). Maksud dari penjelasan diatas, maksud syar’I (Allah 

subhanahu wa Ta’ala) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua 

tempat dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud dari mukallaf (manusia) 

adalah Ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia 

dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam 

dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (mashlahah) 

dan kerusakan (mufsadat). 

c. Wahbah az-Zuhaili 

Maqashid Syari’ah berarti nilai-nilai dan tujuan syara’ yang tersirat dalam 

segenap atau bagian besar dari hukum-hukum-Nya, atau tujuan syariat dan 

rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar’I dalam setiap hukum-Nya.32 

d. Abdul Wahab al-Khalaf  

Tujuan syar’I dalam pembuatan hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan 

manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan 

                                                   
31 Imam Al-Ghazali, Syifa al-ghalil, (Baghdad: Mathba’ah al-Irshad, 1971), h.159 
32 Wahbah az-Zuhaili. Ushul Fiqh Islamy, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), juz II, h. 225 
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sekunder serta kebutuhan perlengkapan mereka.33 

e. Yusuf Al-Qardhawi 

Maqashid syari’ah adalah tujuan yang menjadi target teks hukum-hukum 

partikuler untuk resialisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa 

perintah, larangan, dan mubah. Untuk inidividu keluarga, jamaah, dan 

ummat.34 

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maqashid 

syari’ah adalah maksud dari Allah SWT selaku pembuat Syar’iah untuk 

memberikan kemaslahatan kepada manusia , yaitu dengan terpenuhinya 

kebutuhan dharuriyat, hajiyyat dan tahsiyyat agar manusia dapat hidup dalam 

kebaikan dan menjadi hamba Allah SWT yang baik. 

Ditinjau dari segi kekuatan dan urgensinya dalam kehidupan, maslahah di bagi 

menjadi tiga yaitu : maslahah dharuriyyah, maslahah hajiyyah dan maslahah 

tahsiniyah. Para ulama dan pakar ilmu fikih seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syathibi, 

Imam Amidi dan Ali Yafie mengemukakan konsep maslahah yang  berkisar pada dua 

hal pokok yaitu jalb al manafi’ (mewujudkan manfaat dan kegunaan) dan dar al 

mafasid ) menghindarkan kemudharatan), maka kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga 

garis besar, yaitu: 

1) Maslahah Dharuriyyah 

                                                   
33 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Helmy, (Bandung, Gema Risalah 1997), 

h.354-355) 
34 Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Maqashid Syariah, terj), Arif munandar, Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2006), h.17 
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Secara bahasa dharuriyyah berarti kebutuhan yang mendesak atau dalam 

keadaan darurat. Apabila kebutuhan ini tidak dapat diwujudkan maka akan 

mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat. Dharuriyah 

merupakan kebutuhan dasar yang menjadi kepentingan manusia dalam  kehidupannya. 

Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi pasti akan menderita dan melarat dan juga 

tentunya kehidupannya akan menjadi kacau. Kepentingan ataupun kebutuhan tersebut 

dibagi menjadi lima hal, yakni jiwa raga, akal pikiran, nasab keturunan, harta milik 

dan agama.35 

Makna lain bahwa kebutuhan dasar tersebut terdiri dari  keselamatan  diri, jiwa 

raga dan kehormatan). Ketentuan disyariatkannya  perlindungan  keselamatan diri 

(jiwa, raga, kehormatan) dengan jelas bahwa adanya hak hidup dalam artian bahwa 

manusia tidak berhak dibunuh, dilukai, dianiaya, dinodai nama baiknya dan lain 

sebagainya. Adanya disyariatkannya kepentingan mengenai akal pikiran bahwa 

terdapatnya hak berpikir bebas, hak untuk mengetahui dan memperoleh ilmu, hak 

untuk membebaskan diri dari kebodohan, hak menyatakan pendapat, hak untuk 

bermusyawarah yang kesemuanya bertitik tolak pada keselamatan dan kondisi akal 

pikiran itu sendiri yang tetap harus terpelihara kewarasannya, tidak gila maupun 

mabuk.36 

2) Maslahah Hajiyyah 

                                                   
35 A. Djazuli, Fiqih Siyasah (Bandung : Prenada Media), 2003), h. 397. 
36 Rahman Jamal, Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H Ali Yafie, h. 149-150.; Dikutip 

Anwar Sadat, ‚Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang 
Epistemologi Hukum Islam), Al-‘Adl 6, No.2 (2013); h. 39-40. 
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Hajiyyah secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan tersebut 

tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, akan tetapi akan menimbulkan 

kesulitan. Islam mengenal rukhshah (keringanan) sebagai langkah yang dapat 

ditempuh untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Rukhshah yaitu hukum yang 

diperlukan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa 

tertekan dan terkekang. 

Maslahah hajiyyah merupakan maslahah yang diperlukan oleh umat manusia 

untuk memperoleh kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Jika maslahah ini dapat 

terpenuhi maka akan memunculkan kesulitan. Diantara bentuk maslahah hajiyyah 

yaitu pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang  masih belia. 

Hal ini tidak sampai pada batasan sangat mendesak akan tetapi dibutuhkan agar 

memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat 

dikendalikan.37 

3) Maslahah Tahsiniyah 

Secara bahasa tahsiniyah berarti hal-hal penyempurna. Ketika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan bagi manusia. 

Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Syatibi mendefenisikan 

tahsiniyat dengan hal-hal yang merupakan sesuai dengan norma adat yang berlaku, 

menghindari hal-hal yang kurang bagus untuk dilihat dan berhias dengan keindahan 

yang sesuai dengan ajaran norma dan akhlak. 

                                                   
37 Satria Effendi dan M.Zein, Ushul Fiqh, h. 265 
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Guna memperoleh gambaran utuh tentang teori maqshid al-syari’ah, berikut ini 

akan dijelaskan kelima pokok kebutuhan azasi (dharuriyat al-khams), yaitu: agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan 

dilihat berdasrjkan kepentingan dan kebutuhannya. 

1. Memelihara Agama (Hifzh al-Din) 

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan 

mazhabnya, ia tidak boleh dipakasa untuk meninggalkannya menuju agama dan 

mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk  berpindah dari keyakinan untuk masuk 

Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa Ta’ala.38 

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari 

keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan di malam hari tanpa 

pelita. Orang filosofis pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni 

dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang hidup tanpa agama. 

Kenyataanya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali 

ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.39 

Pemeliharaan dalam agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. 

Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam 

                                                   
38 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan : Buku Kedua 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 20. 
39 Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam), (Jakarta: 

Amzah, 2019), h.211 
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agama Islam selain Komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup 

setiap muslim serta ahlak yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, terdapat 

juga syari’at yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan  

dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda  

dalam masyarakat.  

Hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan 

menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (Agama)-

Nya.40 

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa agama adalah hak dan 

kebebasan untuk memeluknya, mempunyai peran yang sangat penting dalam manusia. 

Karena tanpa adanya agama kita seperti orang yang berjalan di malam tanpa ada 

cahaya yang bisa menuntun kejalan yang benar dan merupakan fitrah serta pedoman 

atau jalan hidup bagi umat manusia untuk berhubungan degan Tuhanya ( Hablum 

minallah) dan manusia (Hablum minannas). 

Agama dalam kehidupan adalah keniscayaan, dalam arti lain manusia sangat 

membutuhkan sekali agama. Kebutuhan akan agama dapat disebabkan oleh masalah 

prinsip dasar kebutuhan manusia.41 Mengingat pentingnya keberadaan agama dalam 

kehidupan manusia. Islam memberikan pedoman untuk melindungi agama dengan 

adanya prinsip hifzud-din. 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan atau perioritasnya 

                                                   
40 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.56 
41 Koko Abdul Kadir, Metode Studi Islam, (Bandung:Pustaka setia, 2014), h.40 
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dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : 

a. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, 

seperti melaksanaka shalat lima waktu, apabila shalat itu ditinggalkan maka akan 

terancam eksistensi agama. 

b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan 

agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak, shalat 

qashar bagi orang-orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan itu tidak 

dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya 

akan mempersulit bagi orang yang akan melakukanya. 

c. Memelihara agama dengan peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk 

agama guna menjujung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi 

pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalan 

maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dari tempat. Kegiatan ini 

erat kaitanya dengan ahlak yang terpuji, jika hal ini tidak dilakukan, maka hal 

ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang 

yang melakukannya.  

2. Memelihara Jiwa (Hifdz an-Nafs) 

Menurut mayoritas Ulama yang dipimpin oleh imam Al-Ghazali, merupakan 

hifzun-nafs sebagai urutan kedua setelah hifzun-din. Dan para ulama juga sepakat 

bahwa salah satu tujuan syariat diturunkan adalah untuk memelihara jiwa manusia atau 

hak hidup. 
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Menurut Muhammad Abu Zahra, memelihara jiwa dan diri berarti melindungi 

hak hidup mulia. Maka tidak boleh ada pembunuhan atau perbuatan yang menyakiti 

atau melukai anggota badan. Termasuk tidak boleh ada terror, cacian, atau celaan yang 

menodai kemulian atau harga diri seseorang. Juga termasuk perlindungan terhadap 

kebebasan bekerja, berfikir, dan mengeluarkan ide atau bertempat tinggal. Kebebasan 

seperti ini adalah uang bagi terciptaanya kehidupan mulia yang merdeka.42 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentinganya, dapat dibedakan menjadi 

tiga peringkat: 

a) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan 

pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalua kebutuhan pokok 

ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. 

b) Memelihara jiwa dalam peringkat hajjiyat, seperti diperbolehkannya berburu 

binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalua kegiatan ini 

diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya 

mempersulit hidupnya. 

c) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsinniyyat. Seperti diterapkannya tata cara 

makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan 

etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun 

mempersulit kehidupan seseorang. 

3. Memelihara Akal (Hifdz al-‘Aql) 

                                                   
42 Muhammad Abu Zahra, Tarikh Mazhab fi al-Islamiyah, terj. Nabhani Idris (Tangerang 

Selatan: Gaya Media  Pratama, 2014), h.66 
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Manusia adalah mahluk Allah ada dua hal yang membedakan manusia dengan 

mahluk lainya. Pertama. Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling 

baik dibandingkan dengan bentuk mahluk-mahluk dari berbagai macam-macam 

binatang. 

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar menjelaskan akal merupakan sumber hikmah 

(pengetahuan), sinar cahaya, cahaya mata hati dan media kebahagian manusia di 

dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah yang disampaikan, 

dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan denganya 

manusia menjadi mulia dan berbeda dengan mahluk lainya. 

Andai tanpa akal manusia manusia tidak mendaptkan pemulian yang bisa 

mengangkatnya menuju barisan para malaikat yang luhur, hal ini akan 

membebankan pada diri manusia. Denganya manusia berhak mendaptkan pahala 

dan dosa di akhirat berdasarkan akal yang digunakan di dunia, membuka cakrawala, 

meningkatkan strata hidupnya, memperbaiki diri, dapat menjalin kehidupan materi 

dan spiritual, melanjutkan penemuan dan inovasinya di berbagai bidang, 

menyelesaikan persoalan hidupnya dan mencapai cita-cita, serta memahami 

keagungan dan ajaran-ajaran Allah dan mengabdi kepada-Nya.Memelihara akal 

dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 

a) Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharmkan meminum 

minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi akal. 

b) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut 
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ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak 

akal tetapu akan mempesulit diri seseorang dalam kaitanya dengan 

menggembangkan ilmu pengetahuan. 

c) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri 

dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini 

erat kaitanya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara 

langsung. 

4. Memelihara Keturunan (Hifdz al-Nasl) 

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual 

secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi 

keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. Agar kemurnian 

darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin 

dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. 

Islam menentang pergaulan bebas yang seringkali membawa kepada hal-hal 

yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan di luar nikah, yang secara sosiologi 

menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, untuk menghindari 

hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan kehormatan. 

Semua ini agar anak atau keturunan dalam keadaan bersih. 

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat : 

a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti diisyaratkan nikah 

dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan 
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akan terancam. 

b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya 

ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan 

diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad 

nikah , maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar 

mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesuilitan . 

jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak 

harmonis. 

c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khibah 

atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi 

kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan mengancam 

eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan 

perkawinan. 

5. Memelihara Harta (Hifdz al-Mal) 

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena dengan 

harta manusia dapat bertahan hidup. Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, 

agar manusia dapat memepertahankan hidup dan melangsungkan kehidupanya. Oleh 

karena itu hukum islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-

cara yang halal dan serta melindungi kepentingan seseorang, masyrakat dan negara, 

misalnya dari pemimpin, penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lain 

terhadap harta orang lain. 

Dalam hal ini, jika dilihat dari segi wujud Abdul Wahab Khalaf menjelaskan 
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bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendaptkan harta, Islam mensyariatkan 

kewajiban usaha mencari rezki dan membolehkan mu’amalah (hubungan usaha), 

muhadala (tukar menukar), tijarah (perdagangan), dan mudharobah (berniaga dengan 

harta orang lain), yang lebih rinci dijelaskan dalam fiqh mu’amalah. 

Dilihat dari segi kepentinganya, memelihara harta dapat dibagi menjadi tiga 

peringkat: 

a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara 

pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang 

tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi 

harta. 

b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syarat tentang jual beli 

dengan cara salam. Apabila car aini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam 

eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. 

c. Memelihara harta dalam peringkat tahsaniyyat, seperti ketentuan tentang 

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitanya 

dengan etika bermu’amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh 

kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga 

merupakan syarat adanya peringkat kedu dan pertama. 
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D. Kerangka Konseptual 

 

 1. Al-Qur’an  

2. Hadis 

3. Ijtihad 

4. Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

 

Perkawinan Usia Anak             Perkawinan 

Maqashid Al-Syariah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) dimana penelitian 

ini memberikan gambaran dan factual serta menjelaskan berbagi hubungan dari 

semua data yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu itu dapat 

diperoleh dengan cara memahami fenomena atau gejala yang memencar dari objek 

yang akan diteliti.43 Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif yakni penelitian 

yang analisisnya menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yang 

bertuan untuk memberi gambaran serta menganalisis peneningkatan perkawianan 

usia anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Perspektif Maqashid Syari’ah. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi 

Selatan. Penelitian ini didasarkan pada peningkatan perkawinan usia anak di 

Kecematan Tempe Kabupaten Wajo. Adapaun alasan memilih lokasi penelitian 

adalah dikarenakan di Kecematan Tempe Kabupaten Wajo setiap tahunnya 

mengalami peningkatan perkawinan usia dan merupakan salah satu Kecematan di 

Kabupaten Wajo yang tertinggi perkawinan usia anak sehingga sangat menarik 

untuk diketahui Bersama apa yang melatar belakangi perkawinan usia anak yang 

semakin meningkat setiap tahunya.  

                                                   
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan penedkatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 

(Cet. XI Bandung: Alfabeta, 2010) h.31 
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B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum empiris. Hal ini disebabkan karena data sekunder. Data primer 

diperoleh dari narasumber di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

bahan-bahan kepustakaan. 

Konsepsi dan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan usia anak dengan 

menggunakan beberapa pendekatan yaitu : 

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

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

Hadis, Kaidah Usul Fikih, dan pendapat para Ulama dalam memahami dan 

menganalisis permasalah perkawinan usia anak. 

2. Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasrkan 

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

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Dalam perundang-undangan penelitian ini mengacu pada 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

 

 

 

 

 

C. Sumber Data 

Data penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka, melainkan dalam 

narasi. Ada angka-angka, tetapi angka-angka ini terkait dengan deskripsi. Daam 
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pengolahan data kualitatif, tidak ada jumlah data yang mengarah pada 

generalisisasi.44 

Pada penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam 

penelitian pada umumnya sebagai responden (respondent). Posisi sumber data 

yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang 

memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, 

oleh  karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang 

diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan 

informasi yang ia miliki.45 

1. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, 

yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada masyarakat. Data primer 

dalam penelitian ini adalah peningkatan perkawinan usia anak yang diperoleh 

dari narasumber di lapangangan. Narasumber penelitian yaitu, para penghulu, 

penyuluh, masyarakat, orangtua dan anak yang menikah di bawah umar di 

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data primer, 

jika data primer yang didapat belum terpenuhi atau masih kurang. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mengikat yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yaitu 

                                                   
44 Sukamdina, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya 2009), h. 284 
45 Sutopo H.B, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas 

Maret  2006), h. 58. 
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semua publikasi tentang hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum 

primer yang beruapa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dan lainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai 

bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan sebelum dapat mengidentifikasi dan melacak 

masalah yang sedang diselidiki. Observasi atau pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Apabila menggunakan metode observasi, metode yang 

paling efektif adalah dengan melengkapinya dengan blanko sebagai format atau 

instrumen observasi.46 Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui 

pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek 

penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati 

kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke 

dalam bahasa verbal. Dalam penelitian ini observasi di lakukan di Kecamatan 

Tempe Kabupaten Wajo. 

2. Wawancara 

Wawancara dirancang untuk mendapatkan informasi dari informan lebih  

cepat dan akurat. Wawancara diharapkan dapat mengungkap berbagai hal yang 

berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam memudahkan melakukan wawancara 

tersebut, peneliti tentunya menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (pedoman 

wawancara), Handphone, Alat Tulis dan alat-alat yang dibutuhkan lainya dalam 

                                                   

 46Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:Bumi Aksara, 

2006), h. 229 
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penelitian. 

Mengumpulkan bahan-bahan dari kajian lapangan, yakni dilakukan melalui 

wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini sangat berguna, karena peneliti dapat 

mengolah data secara mendalam. Sehingga diharapkan data yang didapat lebih 

akurat. Wawancara dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang 

dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan yang akan 

diwawancarai oleh peneliti adalah para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) 

dalam hal ini para penghulu dan penyuluh, Masyarakat, Orangtua dan Anak yang 

menikah di bawah umur. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories) 

cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 47 

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah 

untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang 

diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan peneliti yang 

dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang 

                                                   

 47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta), h. 

240. 

 



54 
 

54 
 

dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian 

yang kredibel dan ilmiah. Dokumen penelitian yang peneliti pilih pada 

pengkajian ini adalah Dokumen penelitian yang peneliti pilih pada pengkajian ini 

adalah dokumen yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. 

4. Instrumen Penelitian 

Proses perolehan data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya peran 

Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam 

melakukan penelitian lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat dan 

sistematis yang lebih mudah diolah. Adapun instrumen peneliti yang digunakan 

yakni pedoman wawancara, handphone, alat tulis, dan laptop. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan data 

berdasarkan literature pendukung pada akhirnya akan dianlisis dan kemungkinkan 

diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah ditetapkan 

pada semula. Analisis, data yang diperoleh terlebih dahulu perlu melakukan 

pengolahan data tersebut karena data yang baru dari sumber pastinya belum teratur 

dengan benar, belum diklasifikasikan, atau belum dikategorikan.48 

 Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif 

yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat ditentukan bahwa 

analisis data adalah proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis 

                                                   

 48 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2010) h. 117. 
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yang merupakan data yang diperlukan dari hasil interview, catatan lapangan, dan 

bahan- bahan lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, dan hasil 

penelitian atau temuannya dapat kemudian diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke 

dalam beberapa kategori yang ada mulai dari kategori data yang bersifat primer 

hingga data yang bersifat sekunder, yang kemudian menjabarkannya dalam 

beberapa poin, melakukan analisis, menyusun pola, memilih data yang relevan atau 

penting, dan kemudian pada bagian akhir membuat kesimpulan yang utuh.49 

Data yang telah diperoleh sebelumnya melalui penelitian kemudian diolah 

secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan cara 

reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data atau sampai pada penarikan 

kesimpulan. 

1. Data display (penyajian data) 

Penyajian data dalam hal ini adalah informasi yang berdasar pada data yang 

diperoleh dari Praktisi Hukum yakni pihak KUA (Kantor Urusan Agama) dan 

Masyarakat Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yang telah disesuaikan 

sebelumnya dengan fokus penelitian kemudian untuk disusun secara baik, sehingga 

mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu masalah yang diteliti. 

2. Data reduction (reduksi data) 

Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup 

banyak yang perlu untuk kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Pada  proses  

                                                   
 49 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 244. 
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reduksi data perlu dilakukan analisis data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilah data yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

3. Editing 

      Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, 

keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses 

klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah 

terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti 

melakukan analisa data. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan  cara  mendeksripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh pemahaman 

mendalam dan mengembangkan teori sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 

5. Verifikasi Data 

Verifikasi data dilakukan setelah berbagai informasi dan data dibandingkan, 

kemudian dicari hasil yang paling sesuai dengan objek penelitian. Pada tahap ini 

dilakukan setelah berbagai informasi dan data dibandingkan, kemudian dicari pada 

tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data 

pembanding terdahulu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari 

pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi, 
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kemudian diakhir membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari  

penelitian  yang telah dilakukan. 

6. Pengujian Keabsahan 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji  validasi  

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

objektifitas (confirmability). Dimana proses dimaksudkan agar memberikan 

gambaran mengenai kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan 

menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan 

triangulasi waktu.50 

 Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian kebasahan data yang 

ditemukan dengan mebandingkannya dengan metode atau sumber data yang lain. 

Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan chek and recheck hasil 

temuannya dengan jalan mebandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan 

teori, untuk itu kemudian peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 

1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 2) melakukan pengecekan 

dengan berbagai macam sumber data; 3)  memanfaatkan  berbagai metode agar 

pengecekkan. kepercayaan data dapat dilakukan. 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

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

beberapa sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua atau 

lebih  sumber informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan, 

                                                   
 50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 271-273 
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sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan 

melakukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam kurun waktu yang berlainan. 

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data 

dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. 

Mislanya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek kembali dengan 

metode observasi atau dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan 

melakukan uji terhadap kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperileh 

dengan periode waktu yang berbeda-beda karena dimungkinkan ada perubahan 

hasil setelah beberapa periode waktu yang telah dilewati oleh narasumber. 
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BAB IV 

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENINGKATAN 

PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN TEMPE  

KABUPATEN WAJO  

F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kabupaten Wajo 

Kabupaten Wajo merupakan sebuah kabupaten yang memiliki filosofi 

tersendiri dalam pembentukan dan kondisi kehidupan masyarakat sebagaimana 

histori terciptanya  sebuah konsep pemerintah yang menganut paham kerajaan, 

republik federasi yang dijelaskan pada lontrak sukkuna wajo, sebagaimana yang 

diungkapkan bahwa beberapa nama pada masa Kerajaan Wajo yang berjasa dalam 

mengantar Tana Wajo menuju kebesaran dan kejayaan yaitu Latadampare 

Puangrimagalatung, Petta Latirengeng To Taba Arung Simettengpola, , Latenrilai 

Tosengeng, Lasalewangeng To Tenri Rua, Lafariwusi Tomaddauleng, Lamungkace 

Toaddamang, Lasangkuru Patau, Lamadukkelleng Daeng Simpuang, Arung 

Singkang (Pahlawan Nasional),. 

Beberapa dari tokoh pemerintah tersebut lahirlah versi Sejarah penjelasan 

lahirnya Kabupaten Wajo yang berbeda-beda beberapa versi tersebut disepakati 

versi yang menjadi pedoman lahirnya, Pada versi Boli, yakni pada waktu pelantikan 

Batara Wajo pertama La Tenri Bali Tahun 1399, dibawah pohon yang sangat besar 

(pohon bajo). Tempat pelantikan sampai sekarang masih bernama Wajo-Wajo, di 

daerah Tosora Kecematan Majauleng. 

 La Tenri Bali bersama dengan saudaranya La Tenri Tippe di angkat sebagai 
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Arung Cinnongtabi, menggantikan ayahnya yang bernama La Patiroi. Namun dalam 

pemerintahannya, La Tenri Tippe sering berbuat sewenang-wenangnya terhadap 

rakyat yang diistilahkan “Narempekengngi Bicara Tauwe”, maka La Tenri Bali 

mengasingkan dirinya ke Penrang (Sebelah Timur Tosora) dan menjadi Arung 

Penrang. Akan tetapi tak berselang beberapa bulan dia di jemput rakyatnya dan 

diangkat menjadi Arung Mata Esso di Kerjaan Boli. 

Berdasarkan perjanjian tersebut maka dirublah istilah Arung Mata Esso menjadi 

Batara, dan kerajaan baru didirikannya , yang cikal bakalnya dari kerjaan Boli, 

menjadi Kerajaan Wajo, dan La Tenri Bali menjadi Batara Wajo pertama. 

Ketaatan dan kepatuhan rakyat Wajo terhadap rajanya, sebaliknya perhatian dan 

pengayoman raja terhadap rakyat adalah satu aspek terwjudnya kedamaian serta 

ketentraman dalam menjalan pemerintahan pada masa itu. Apa yang telah diletakkan 

oleh Batara Wajo Pertama ini, oleh Batara Wajo dan Arung Matoawa berikutnya 

terus dikembangkan sampai masa pemerintahan Arung Matoawa Wajo Keempat La 

Tadampare Puang Rimagallatung, Wajo mencapai kejayaan. Pada masa inilah 

selama sepuluh tahun disempurnakan segala peraturan adat, peradilan dan 

pemerintah, dan megajarkan etika pemerintahan, merealisasikan demokrasi dan hak-

hak azasi manusia, konsep negara sebagai abdi rakyat (public servent) dan konsep 

Rule of Law (hukum di pertuan bukan raja).51 

Salah satu Ade Amaradekangeng yang dimuat secara terpencar dalam Lontrak 

Sukkuna Wajo, yang selanjutnya menjadi motto pada lambang Daerah Kabupaten 

Wajo, yang selanjutnya menjaddi motto pada lambang daearah Kabupaten Wajo, 

                                                   
51 Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo 
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antara lain berbunyi : 

“Maradeka Towajoe Najajian Alena Mardeka, Tanaemmi Ata, Naiyya 

Tomakketanae Maradeka Maneng, Ade Assama Turusennami Napopuang” 

 

Artinya :  

Orang Wajo adalah orang-orang yang merdeka, mereka merdeka sejak 

dilahirkan, hanya negeri mereka yang abadi, sedangkan si pemilik negeri (rakyat) 

merdeka semua dan hanya hukum adat yang disetujui bersama yang mereka pertuan. 

Kebesaran dan kemuliaan Tanah Wajo disebutkan dalam lontrak : 

“Makeddatoi arung saotanre petta to taba’ la tiringeng : “naia parajaiengngi 

wajo’, bicara malempu’e namagetteng ri ade’ mappuraonrona, namasse ri ade’ 

amaradekkangena ia tona pasiamasengenge, nasekitoi assejinggena tanae, 

Napolie-birettoi to wajoe maradekae, naiatosi napoasalamakengnge to wajo’e 

mapaccinna attina namalempu’, namatke’, namatutu, nametau ri’ dewata seauae, 

namasiri’ ripaddana tau. Latonaro KUAe pacolli’pa daeungngi wajo’ 

pattakkei,pappalepanggi, papparanga-rangai, nalorong lao orai’, lao alau’ lao 

maniang, lao manorang,, matereng raunna macekke, riannaungi ri to wajo’e”. 

 

Artinya : 

Berkata pula Arung Saotanre Tuan kita To Taba’ La Tiringeng: ‘’Yang 

membesarkan Wajo, ialah peradilan yang jujur, getang pada adat tetapnya dan leguh 

pada adat kebesaranya. Itu pula yang menyebabkan orang-orang saling mengasihi di 

dalam negeri, saling merindui orang-orang yang tidak bersanak dan mengukuhkan 

persahabatan negeri. Menjadikan pula orang-orang Wajo mulia karena kebebasanya 

yang menyelamatkan orang-orang Wajo ialah ketulusan hatinya dan kejujurannya 

lagi waspada, berhati-hati, takut kepada Dewata Yang Esa dan menghargai harkat 

sesama manusia yang demikian itulah yang memutihkan dan mendaunkan 

Wajo,menangkaikan dan memelempahkan serta melebarkannya, menjalar ke barat, 
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timur, selatan, dan ke utara, rimbun dingin daunnya dinaungi oleh orang-orang 

Wajo.” 

 

2. Letak Geografis Kabupaten Wajo 

 Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam ruang 

lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kotanya Sengkang, dibentuk 

sesuai dengan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah- 

daerah tingkat dua di Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo terletak antara 3039” 

lintang selatan dan 119053” - 120027” bujur timur. Luas Wilayah Kabupaten Wajo 

± 2.506,19 km2 (250.619 Ha) atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan, dengan wilayah yang berbatasan dengan : 

1. Sebelah Utara : Kab. Luwu dan Kab. Sidenreng   Rappang 

2. Sebelah Timur : Teluk    Bone 

3. Sebelah Selatan : Kab. Soppeng dan Kab. Bone 

4. Sebelah Barat : Kab. Soppeng dan Kab. Sidrap    

3. Letak Geografis Kecamatan Tempe  

Kecamatan Tempe berada pada 3°39‘ - 4°16’ Lintang Selatan dan 119° 53’ 

- 120°27’ Bujur Timur termasuk dalam salah satu wilayah kecamatan dari 14 

kecamatan pada wilayah administratif Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi 

Selatan.Status Daerah untuk Kecamatan Tempe pada umumnya perkotaan, namun 

masih ada beberapa kelurahan yang karakteristik wilayah dan keadaan penduduknya 

mirip dengan status desa. Batasan administrasi Kecamatan Tempe sebagai berikut : 

• Sebelah Utara  : Kecamatan Tanasitolo 
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• Sebelah Selatan : Kecamatan Kecamatan Pammana 

• Sebelah Timur   : Kecamatan Pammana 

• Sebelah Barat : Kecamatan Sabbangparu dan Danau Tempe 

PEMBAGIAN ADMINISTRATIF WILAYAH KABUPATEN WAJO 

 

No 

 

Nama 

Kelurahan 

Luas 

(Km2) 

Ketinggiandaripermukaan 

 

air laut (m)  

1 Wiringpalen

nae 

5,11 <500 

2 Sitampae 2,33 <500 

3 Atakkae 3,85 <500 

4 Maddukkelle

ng 

4,18 <500 

5 Siengkang 1,54 <500 

6 Padduppa 1,60 <500 

7 Pattirosompe 4,49 <500 

8 Cempalagi 3,52 <500 

9 Bulupabbulu 1.15 <500 

10 Lapongkoda 0,91 <500 

11 Teddaopu 0,85 <500 

12 Salomenrale

ng 

2,85 <500 

13 Laelo 1,95 <500 

14 Watallipue 1,10 <500 

15 Tempe 1,70 <500 

16 Mattirotappa
reng 

2,71 <500 

                                                    

Tabel 1.1. (Pembagian Administratif Wilayah Kabupaten Wajo) 

         Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
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4. Keadaan wilayah 

Kecamatan Tempe merupakan sentra perekonomian kabupaten wajo,sehingga 

mudah dipahami apabila kecamatan ini mempunyai penduduk yang padat, yakni 

sejumlah 61.121 jiwa. Persebaran penduduk,jumlah penduduk yang sebanyak itu 

tersebar pada 16 kelurahan. Luas wilayahnya yang mencakup 6,14% - 14,66% dari 

persentase luas wilayah Kecamatan Tempe sebanyak 4 kelurahan (36,84%), dan 

yang luas wilayahnya kurang dari 6,14% dari persentase luas wilayahKecamatan 

Tempesebanyak 12 kelurahan (63,16%). 

PETA ADMINISTRATIF KECAMATAN TEMPE KABUPATEN  WAJO  

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WAJO 

 

              Tabel 1.2. (Peta Administratif Kecamatan Tempe Kabupaten  Wajo) 

          Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
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5. Mata Pencaharian dan Pola Hidup 

 

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan tempe secara garis besar menurut 

profesi yaitu, dokter, perawat, guru, arsitek, pekerja/buruh, petani nelayan, 

pedagang, PNS, karyawan swasta, sopir dan Polri. 

Kecamatan Tempe merupakan sentra perekonomian kabupaten 

wajo,sehingga mudah dipahami apabila kecamatan ini mempunyai penduduk yang 

padat, yakni sejumlah 61.121 jiwa. Persebaran penduduk,jumlah penduduk yang 

sebanyak itu tersebar pada 16 kelurahan. Luas wilayahnya yang mencakup 6,14% 

- 14,66% dari   presentase luas wilayah Kecamatan Tempe sebanyak 4 kelurahan 

(36,84%), dam yang luas wilayahnya kurang dari 6,14% dari presentase luas 

wilayah Kecamatan Tempe sebanyak 12 kelurahan (63,16%).52 

6. Profil Kantor Urusan Agama 

a. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tempe 

Sejak dibentuknya Kementerian Agama tanggal 03 Januari 1946, selang 

beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia, 

termasuk KUA Kecamatan Tempe. Adapun perkembangan Kantor Urusan Agama 

[KUA] Kecamatan Tempe dari segi organisasi dan pelayanan telah mengalami 

beberapa peningkatan yaitu antara lain: 

a. Kesadaran masyarakat Tempe dalam beragama meningkat, dengan bukti 

kualitas keimanan dan ketaqwaan semakin mantap yaitu jumlah masjid 

sebanyak 72 buah dengan kondisi bangunan yang representative, demikian 

juga jama’ah haji semakin banyak jumlahnya dimana setiap tahun jumlah 

                                                   
52 Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo 
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masyarakat yang menunaikan ibadah haji semakin meningkat. 

b. Kesadaran masyarakat dalam beribadah sosial juga cukup tinggi yaitu 

mereka mewakafkan harta miliknya untuk tempat-tempat ibadah maupun 

yang lain. 

KUA Kecamatan Tempe terletak di Jalan Kelapa No. 19B Sengkang, berada 

di tengah Kota Sengkang ibukota Kecamatan Tempe. Secara sosiologis, masyarakat 

Kecamatan Tempe terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks 

sosio-ekonomi, masyakat Kecamatan Tempe terbagi menjadi tiga golongan, yaitu 

sebagian kecil golongan menengah, dan kelompok kedua merupakan kondisi 

mayoritas masyarakat Kecamatan Tempe yang berada pada klas sosial ekonomi 

menengah kebawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah kelurahan. Stratifikasi 

sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Tempe terbagi menjadi dua 

kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan 

budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua 

masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi 

mayoritas masyarakat Kecamatan Tempe. Walaupun demikian, kegiatan 

keagamaan di wilayah tersebut dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari besar 

Islam selalu diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan agama.  

Kecamatan Tempe mayoritas dalam kelompok keluarga Pra Sakinah, 

Sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III dan 

Keluarga Sakinah III Plus. Penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Tempe 

merupakan penduduk yang semiheterogen. Hal tersebut dapat dilihat dari data 

statistik kependudukan Kecamatan Tempe. Sejarah singkat warga Kecamatan 

javascript:void(0)
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Tempe merupakan warga yang agamis dan mayoritas beragama Islam, sehingga 

sebagian dari praktek kehidupan masyarakat menggunakan hukum Islam. Praktek 

ini telah terjadi sejak Islam masuk di wilayah Tempe. Begitu pula ketika penjajahan 

Belanda, karena meskipun dahulu wilayah Tempe termasuk wilayah yang dijajah 

oleh Belanda namun pada saat itu mereka masih memberikan kesempatan terhadap 

berlakunya hukum Islam dalam bidang pernikahan.  

Hal ini karena masalah pernikahan telah diresiplir ke dalam hukum adat 

sehingga berlakulah hukum Islam sebagai hukum perkawinan yang legal bagi umat 

Islam. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi pemeluknya mengakibatkan 

munculnya lembaga yang mengatur bidang perkawinan Islam ini sehingga proses 

pernikahan tidak terjadi secara liar, implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, semakin mengukuhkan eksistensi lembaga pencatatan 

nikah di masing-masing wilayah kecamatan yaitu pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan.  

Letak Kantor ini sangat strategis karena mudah dijangkau dengan kendaraan 

dan angkutan umum karena berdekatan di ruas jalan utama Sengkang. Kantor ini 

juga berdekatan dengan kantor dinas instansi yang lain sehingga memudahkan 

dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi dan pengurusan 

administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain sebagainya. 

  Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe yang dahulu bernama 

Balai Nikah Kecamatan Tempe dengan gedung yang menempati tanah wakaf dan 

bersebelahan dengan bangunan Masjid Nurul As’adiyah Callaccu Sengkang di 

lokasi Lapangan Callaccu, namun ketika Lapangan tersebut dialih fungsi menjadi 

javascript:void(0)
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Terminal, maka untuk sementara dipindahkan ke Jalan Lontar (lokasi Kantor 

Kesbangpol Kab. Wajo), kemudian terakhir dibangun permanen Kantor KUA Kec. 

Tempe di lokasi  Jl. Kelapa (bekas kuburan Tionghoa) Sengkang. 

Dari tahun ketahun sejak berdirinya, KUA Kecamatan Tempe mengalami 

peningkatan frekwensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan 

penduduk. KUA Kec. Tempe terus berkembang, apalagi seiring terbitnya KMA 477 

Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional 

Penghulu dan Angka Kreditnya. 

Heteroginitas penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi mayoritas 

menengah ke bawah ditambah lagi dengan adanya satu daerah rawan, benar-benar 

merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Tempe untuk mampu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada 

masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah jalan yang benar yang 

diridhai oleh Allah SWT.  

Karenanya, KUA Kecamtan Tempe sebagai institusi pemerintah yang 

mengemban amanat untuk melakukan pembangunan di bidang agama secara aktif 

selalu memberikan informasi yang benar dan menyejukkan kepada masyarakat 

sehingga diperlukan personel KUA yang mempunyai daya intelektual yang 

memadai dan nilai moral yang baik. Dengan demikian, diharapkan Tupoksi KUA 

Kecamatan Tempe dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.  

Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, 

maka KUA Kecamatan Tempe juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu: ruang 
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tunggu yang nyaman, ruang Kepala KUA, ruang BP4/Balai Nikah, ruang Staf yang 

sekaligus merupakan Ruang Pelayanan, ruang Arsip/Komputer, Gudang,  dan 

Kamar Mandi/WC.  

 Motto 

Bersih, Cepat dan Tepat 

 Visi 

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Tempe yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, 

Mandiri dan Sejahtera Lahir Bathin 

 Misi 

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi NR dengan Sistem Aplikasi IT 

2. Melaksanakan Bimbingan Keluarga Sakinah 

3. Melaksanakan Suscatin secara berkala 

4. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Ibadah Sosial Masyarakat 

5. Meningkatkan Peran dan Fungsi lembaga keagamaan dalam pengetahuan, 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama 

6. Meningkatkan pemahaman agama masyarakat menuju masyarakat cerdas, 

mandiri dan sejahtera lahir-bathin 

7. Melaksanakan bimbingan manasik  bagi Calon Jamaah haji dan Pasca Haji 

8. Meningkatkan pelayanan bimbingan dan pembinaan kemasjidan 

9. Meningkatkan pelayanan penentuan Arah Kiblat 

10. Menjadikan KUA Kec. Tempe sebagai Benteng Zona Integritas 
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 Stuktur Organisasi 

 

b. Tugas dan Fungsi Pokok Kantor Urusan Agama 

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakn tugas 

pokok dan fungsi Kantor Kementrian Agama diwilayah kecamatan berdasarkan 

kebijakan kantor Kementrian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku , Adapun tugas-tugasnya meliputi: 

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

rujuk. 

2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. 

3) Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan. 

4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 

5) Pelayanan bimbingan kemesjidan. 

6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah. 
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7) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam. 

8) Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf. 

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan. 

10) Layanan bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler. 

c. Program Unggulan KUA Kecamatan Tempe 

1. Komputerisasi Pelayanan Nikah, Rujuk dan Wakaf. Dengan menggunakan 

program ini pendaftaran Nikah Rujuk dan wakaf dapat dilayani secara cepat, 

akurat dan efisien. 

2. Pembuatan prosedur dan standar pelayanan. KUA Kecamatan Tempe telah 

menentukan prosedur dan standar pelayanan sesuai ketentuan yang ada. 

Misalnya tentang prosedur pelayanan nikah dan rujuk, wakaf, haji, prosedur  

dan standar pengukuran arah kiblat, pendirian tempat ibadah, surat 

keterangan dan legalisir dan duplikat NR 

3. Data informasi berbasis informasi teknologi. Dapat melakukan pendataan 

potensi keagamaan dengan cepat. 

4. Program win hisab. Dalam menghitung arah kiblat, awal bulan dan wal 

waktu shalat, di KUA dilakukan kegiatan: 

a. Melakukan pembinaan dan memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang ilmu hisab 

b. Melakukan pengukuran arah kiblat pada tempat ibadag 

c. Melayani masyarakat yang membutuhkan perhitungan penentuan awal 

bulan hijriah dan penentuan awal masuk waktu shalat53 

                                                   
53 Website Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe 
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d. Jumlah Peristiwa Perkawinan Usia Anak 

JUMLAH PERISTIWA NIKAH BERDASARKAN  

USIA DAN JENIS KELAMIN 

KUA KEC. TEMPE (TAHUN 2020 – 2022) 

 

NO. KELURAHAN 
2020 2021 2022 

L 

<19 

P 

<19 

L 

<19 

P 

<19 

L 

<19 

P 

<19 

1 Wiringpalennae 0 6 0 5 0 5 

2 
Sitampae 0 2 1 4 0 1 

3 
Atakkae 2 7 1 4 0 5 

4 
Maddukkelleng 0 6 2 8 1 2 

5 
Siengkang 1 2 0 5 0 2 

6 
Padduppa 0 0 0 3 0 - 

7 
Pattirosompe 0 7 1 4 0 3 

8 
Cempalagi 4 7 1 6 0 0 

9 
Bulupabbulu 0 4 1 3 0 0 

10 
Lapongkoda 0 0 1 0 1 4 

11 
Teddaopu 0 2 0 3 0 0 

12 
Salomenraleng 0 1 0 1 0 2 

13 
Laelo 1 2 2 14 1 1 

14 
Watallipue 0 1 1 2 0 0 

15 
Tempe 1 4 2 14 0 0 

16 
Mattirotappareng 0 2 3 6 1 0 

   JUMLAH TOTAL 9 56 14 69 4 25 

 

    Tabel 1.3. (Jumlah Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Tempe) 

          Sumber : KUA Kecematan Tempe Kabupaten Wajo 

 

Berdasarkan data jumlah peristiwa nikah di KUA Kecamatan Tempe, bahwa 

jumlah perkawinan usia anak  dari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi. Jumlah 

perkara paling meningkat terjadi pada tahun 2020 tercatat ada 83 orang anak yang 

menikah, 14 laki-laki dan 69 orang perempuan.  
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e. Faktor Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo 

  Melihat beberapa aspek yang terkait dengan perkawinan usia anak secara 

umum, maka perkawinan usia anak pada dasarnya adalah pernikahan biasa, namun 

bila dilihat dari konsekuensi yang ditemukan  atau yang dialami oleh pasangan usia 

anak, maka perkawinan usia anak termasuk perkawinan yang belum layak 

dilakukan, karena pasangan yang akan menikah tersebut secara kesehatan belum  

sempurna dan secara psikolog belum matang  sehingga tentu  akan mengalami 

berbagai hambatan di dalam rumah tangganya. 

Setelah melakukan wawancara dengan pemerintah  Kecamatan Tempe  seperti       

Kepala  KUA Kecamatan (KUA) Tempe, penghulu dan penyuluh, masyarakat, 

orangtua dan para pelaku perkawinan usia anak, dapat disimpulkan beberapa faktor 

yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kecematan Tempe 

Kabupaten Wajo, antara lain : 

1. Faktor Pendidikan  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Oleh 

karena itu, pemerintah telah mengeluarkan rancangan program wajib belajar. 

Tetapi, karena keterbatasan ekonomi seringkali pendidikan terabaiakan, sehingga 

masyarakat beranggapan bahwa pendidkan tidak begitu penting. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya anak-anak yang hanya mengenyam bangku sekolah dasar 

(SD) atau sekolah menegah pertama (SMP), dengan demikian dapat memicu 

terjadinya perkawinan usia anak.  

Rendahnya tingkat pendidikan  serta pengetahuan orang tua, anak maupun 

masyarakat akan menyebabkan adanya kecendrungan mengawinkan anaknya di 
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bawah umur . Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Hj. Rosdiana (Penyuluh 

Fungsional KUA Kecamatan Tempe) bahwa : 

“Pemahaman serta pengetahuan terkait Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019 tentang batasan usia perkawinan dan dampak atau akibat perkawinan usia anak 

kalau saya perhatikan di Kecamatan Tempe masih banyak masyarakat yang belum 

memahami apalagi masayarakat yang jauh dari perkotaan, sehingga perlu di 

kembangkan lagi sosialisasi secara masif terkaitr batasan usia nikah serta dampak 

yang di akibatkan oleh perkawinan usia anak tersebut”54 

 

2. Faktor Ekonomi  

Peran ekonomi memang melengkapi semua bidang, namun sebuah rumah 

tangga tidak terlepas dari peran serta ekonomi. Ekonomi keluarga sangatlah penting 

karena ini berkaitan dengan sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga. Setiap 

keluarga harus memiliki ekonomi yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Jika ada yang mengatakan bahwa ekonomi dalam keluarga itu tidaklah penting 

, yang penting hanyalah kasih sayang dan cinta, maka pernyataan tersebut tidaklah 

benar sebab jika dalam rumah tangga perekonomianya sangatlah kurang, lebih besar 

pengeluaran dari pada pemasukan, maka bisa ki katakan bahwa kelurga tersebut 

kurang sejahtera. 

Faktor ekonomi merupakan salah satu dari beberapa faktor terjadinya 

perkawinan usia anak di Kecematan Tempe Kabupaten Wajo, karena tidak sedikit 

orangtua yang merasa terdesak oleh beban ekonomi sehingga jika mereka 

menikahkan anaknya maka tanggung jawabnya atau beban ekonominya lebih 

berkurang. 

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Yuddin S.Hi 

                                                   
54 Rosdiana, (43 Tahun), Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, 

Wawancara, 21 Juli 2022 
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(Penyuluh KUA Kecamatan Tempe) bahwa : 

“Faktor Ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia 

anak karena adanya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun 

masa depan anaknya kelak, oleh karena itu sebagain dari orangtua ingin anaknya 

cepat menikah untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Padahal ada program 

bantuan pemerintah dan beasiswa kurang mampu di peruntukan untuk anak sekolah  

sehingga anak-anak yang kurang mampu bisa melanjutkan pendidikannya bahkan 

sampai ke perguruan tinggi.”55 

 

3. Faktor Budaya 

Pada saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa praktek perjodohan masih terjadi. 

Hal ini tidak terlepas dari budaya yang berkembang dimasyarakat, bahwa wanita 

tidak boleh sampai terlambat menikah. Oleh karena itu banyak anak-anak remaja 

sudah dinikahkan oleh orangtuannya. Bahkan ada budaya perjodohan sejak anak 

perempuan masih di bawah umur. Sama halnya yang terjadi dengan MF (15) dan 

NSS (16), seperti yang diutarakan oleh pihak keluarga perempuan, Muh Aris Ali 

bahwa : 

“Sala’ siddina alasang melo i pabotting afa mitta laddeni sifoji nappa mitta 

memang toni i jodohkan ri tomatuanna” 

 

Artinya : “salah satu alasan mereka di nikahkan karena selain mereka sudah 

lama menjalin hubungan asmara selain itu juga mereka sejak lama sudah 

dijodohkan oleh kedua orangtuanya”56 

 

Selain perjodohan, masyarakat Kecamatan Tempe juga berpandagan bahwa 

apabalia lamarannya ditolak, maka mereka beranggapan bahwa kelak anakanya 

                                                   
55 Yuddin, (38 Tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecematan Tempe, Wawancara, 

21 juli 2022 
56 Muh. Aris Ali (42), ), Masyarakat Kelurahan Paduppa Kecematan Tempe, Wawancara, 

20 juli 2022 
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akan telat kawin setelah lamaran tersebut di tolak bahkan kemungkinan tidak akan 

ada yang datang melamar.  

Sejalan dengan yang disampaikan oleh salah  orangtua pelaku perkawinan usia 

anak Nur Hayati (58) bahwa : 

“Idi kasi’ To matoang na’ ana’na e marejing to ki me lo tolak’i aduttageng’na 

ana burane’e afa i khawatirkan i dena gaga melo lao madutta esso ri monri na” 

 

Artinya : 

“Kami sebagai Orangtua anak terkadang sulit untuk menolak lamaran seorang 

laki-laki karena di khawatirkan di kemudian hari tidak ada yang melamar”57 

4. Pola Pikir Masyarakat  

Kehidupan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo merupaka kacamatan di 

Kabupaten Wajo terpadat penduduknya sehingga biasa sering terjadi saling 

pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Menurut  

Soerjono Soekanto, Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan 

seringkali dijadikan patokan. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar, 

maka tentu kasih sayang pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-

kadang penaganan khusus yang diperlukan oleh anak-anak tertentu, terlepas dari 

pusat perhatian. 

 Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda 

dalam pernikahan yang sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua 

kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anak 

                                                   
57 Nurhayati (58), Masyarakat Kelurahan Paduppa Kecematan Tempe, Wawancara, 22 

juli 2022 
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belum mencapai dewasa atau masih usia anak, biasanya sebagian orang tua di 

daerah Kecematan Tempe apabila anaknya putus sekolah maka anaknya 

dinikahkan karena takutnya menjadi perawan tua dan menjadi bahan gunjingan 

masyarakat disebabkan anaknya belum laku (belum nikah). 

5. Faktor Hukum  

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum secara progresif mengambil peran 

terhadap sebuah penyelesaian di beberapa masalah yang timbul dalam sebuah 

perkawinan, khususnya pada perkawinan usia anak di Kecamatan Tempe 

Kabupaten Wajo. Apabila aturan hukum tentang batasan usia nikah ada dan 

jelas serta berjalan dengan baik, maka dampak yang akan timbul yakni di setiap 

tahun perkawinan usia anak akan berkurang.58 

6. Hamil di luar nikah  

Fenomena hamil diluar nikah saat ini banyak ditemui di masyarakat, yang 

disebabkan oleh salah satunya melalui media sosial yang menayangkan gambar-

gambar maupun video seks, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain 

sebagainya, berkembangannya teknologi  secara cepat menjadi kekhawatiran orang 

tua di Kecamatan Tempe tidak bisa mengawasi anak-anaknya menggunakan Hp 

atau Media sosial lainya dikarenakan kesibukan orang tua yang bekerja dari pagi 

sampai sore.59 Hal ini perlu perhatian khusus sebab semakin sering anak teresebut 

megakses media sosial apalagi menonton hal-hal yang buruk makan akan semakin 

timbul rasa penansaran dan keingintahunya melakukan hal yang seperti yang ia 

                                                   
58 Mardi Chandra, Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di 

Indonesia h.56 
59 Yuddin , (38 Tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Wawancara, 

21 Juli 2022. 
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tonton.  

Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-satunya jalan yang di tempuh oleh 

orangtua anak adalah menikahkan anaknya karena bayi yang ada dalam kandungan 

anak tersebut harus jelas identitasnya. Tanpa adanya perkawinan yang sah maka 

anak yang akan dilahirkannya menjadi tidak jelas statusnya, dan kemungkinan 

besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan diterima oleh si anak 

kemudian hari. 

 

Jika diperhatikan lebih jauh, pernikahan merupakan perpaduan antara sifat 

manusia yang memiliki karakter yang berbeda satu sama lain baik berupa jenis 

hobi, kebiasaan, prinsip dan pendidikan dalam berjuang bersama menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setalah penulis melakukan 

wawancara dengan pemerintah daerah, orangtua dan orang-orang yang melakukan 

perkawinan usia anak. Maka penulis menemukan ada sisi postif dan negatif yang 

dapat ditimbulkan dari praktek perkawinan usia anak di Kecamatan Tempe 

Kabupaten Wajo diantaranya, yaitu : 

1) Dampak Postif 

Berdasarkan dari pengamatan dan wawancara dengan pemerintah daerah, 

masyarakat, orangtua dan yang melakukan perkawinan usia anak, maka penulis 

menemukan beberapa dampak postif bagi para pelakunya. Yaitu : 

a. Melatih hidup mandiri  

Keluarga merupaka kehidupan masyarakat terkecil yang terdiri dari 

beberapa anggota keluarga. Tentunya dalam membina sebuah keluarga 

memerlukan sifat mandiri, karena anggota keluarga akan merasakan situasi dan 
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kindisi keluarga dalam berbagi aspek yang sama akan dirasakan pasangan rumah 

tangga secara umum, baik dari segi ekonomi, pendidikan anak, maupun hubungan 

dengan masyarakat . seperti yang dikatakan oleh salah satu warga Kecematan 

Tempe, yang membedakan antara pernikahan pada umumnya dengan perkawinan 

usia anak itu hanyalah umur para pelaku, tetapi tidak berbeda dengan tanggung 

jawab serta beban yang akan diembannya, semuanya tentunya sama dengan yang 

akan dihadapai dari pernikahan lain pada umumnya.60 

b. Menghindari Zina 

Melihat perkembangan media sosial sekarang ini yang sangat pesat tentunya 

berdampak kepada anak kurangnya pengawasan dari orangtua sehingga anak bebas 

mengakses apapun saja di media sosial seperti gambar maupun video yang 

berkaitan dengan seks. Apalagi kebanyakan anak sekarang ini di jenjang SD 

maupun SMP sudah memiliki pacar, maka banyak orangtua yang memilih untuk 

menikahkan anaknya sebelum melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. 

Jika dilihat dari sudut pandang agama tentu ini adalah langkah yang cukup tepat 

daripada nantinya anak-anak mereka terjerumus ke perbuatan yang tidak 

diinginkan tersebut.  

c. Cepat memiliki Pasangan hidup 

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua dari pasangan perkawinan 

usia anak, kebanyakan orangtua merasa lebih tenang apabila anaknya sudah 

menikah, artinya anaknya sudah laku dan terhindar dari anggapan masyarakat jika 

                                                   
60 Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut 

Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia), Yudisia Vol. 7 Nomor 2 Desember 2016,7, h. 

384 
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belum menikah akan jadi perwan tua. 

2. Dampak Negatif 

Berdasarkan dari pengamatan dan wawancara adapun beberapa dampak 

negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan usia anak, yaitu: 

a. Kesehatan 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai aktivitas 

manusia. Kegiatan apapun jika dalam keadaan tidak sehat maka pekerjaan yang 

dilakukan tidaklah sempurna. Karena itu kesehatan sangat dibutuhkan begitu juga 

dengan anak-anak di bawah umur, kesiapan untuk melahirkan sangatlah beresiko, 

hamil di saat usia anak sangat berbahaya karena rahimnya belum sempurna dan 

akan membahayakan  dalam persalinannya nanti sebab memang bukan waktunya 

untuk melahirkan, Namun apabila dipaksakan tentu akan sangat beresiko bagi ibu 

dan anak, sebab usia pada saat itu masih perlu pengetahuan tentang kesehatan 

reproduksi, memelihara diri dan sebagainya. Akibat dari perkawinan usia anak ini 

berisiko tinggi bagi perempuan terutama pada saat hamil dan melahirkan sehingga 

dapat mengakibatkan terjadinya kanker pada mulut rahim, dikarenakan saluran 

rahim belum sempurna sehingga berbahaya apabila melahirkan. 

b. Pendidikan  

Usia belia sampai remaja merupakan usia yang efektif di dalam dunia 

pendidikan dan pembinaan berbagai ranah dan kajian guna menjadi bekal untuk 

kehidupannya kelak. Dapat kita bayangkan bagaimana apabila anak pada usia 

remaja mereka sudah menikah, tentunya kondisi ini akan membuat situasi yang 

sangat jauh dari harapan, resikonya tingkat pendidikan yang rendah akibat anak 
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putus sekolah, sedangkan61 seorang istri akan menjadi seorang ibu yang akan 

menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak, tentunya kondisi ini sangat 

disayangkan, karena ibu-ibu yang memiliki pendidikan yang memadai dapat 

mendidik dan menciptakan generasi yang hebat. 

c. Psikologi 

Dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada terjadi beberapa 

tuntutan kehidupan, maka masa pertumbuhan anak sampai remaja merupakan masa 

pembinaan diri dalam berbagai skill yang diketahui, baik dalam bidang agama, 

seni, budaya, ekonomi dan sebagainya. Namun karena pernikahan sudah terjadi 

pada usia anak maka masa remaja dan masa pembinaan sudah tidak ada lagi. 

Mereka harus memikul beban tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang 

suami maupun seorang istri, baik itu mencari nafkah, megasuh anak, dan melayani 

suami.62 

Dengan adanya perkawinan usia anak ini dapat mengurangi 

keharmonisan dalam rumah tangga, disebabkan oleh emosi dan cara berpikir 

yang masih labil dan belum terkontrol dengan baik sehingga banyak 

permasalahan yang kecil menyebabkan keributan dalam rumah tangganya.  

 

f. Tinjaun Maqashid Syariah Terhadap Peningkatan Perkawinan Usia Anak 

di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo 

Perkawinan Usia Anak merupakan suatu permaslahan yang tidak 

                                                   
61 Rosdiana, (43 Tahun), Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, 

Wawancara, 21 Juli 2022. 
62 Cecep Sumarna, Pernikahan Usia Anak: Problematika dan Upaya Pencegahanya, ( 

Tangerang Selatan: Media Kala, 2019), h.93 
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dijelaskan di dalam Al-Qur’an. Karena itu para Ulama tidak serta merta 

menjastifikasikan hukum perkawinan usia anak sebagai sesuatu yang dilarang atau 

dibolehkan. Tergantung sejauh mana nilai  maslahah  dan mafsadat yang 

terkandung di dalam perkawinan tersebut. Al-Syatibi  mengemukakan bahwa 

tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik 

di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan 

terpeliharannya kebutuhan yang bersifat dharuriyah, hajiyat, dan terealisasinya 

kebutuhan tahsaniyat bagi manusia itu sendiri. 

1. Dharuriyat  

Kebutuhan Dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi 

kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia baik itu di dunia 

maupun di akhirat kelak. Hal ini di jelaskan dalam lima pokok utama yaitu : Jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Adapun diantara lima sendi diatas yang berhubungan 

dengan perkawinan usia anak adalah sebagai berikut : 

a. Hifz al-nasl (Memelihara Keturunan) 

Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga serta memelihara keturunan. Dalam hal 

menjaga keturunan maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan 

yang dilakukan seorang laki-laki dan wanita yang masih dibawah umur bisa 

mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-

Qur’an yakni agar terhindari dari perbuatan zina. Seperti yang terjadi pada 

kasus MF (15) dan NSS (16) mereka sudah menjalin hubungan asmara  

sehingga keluarga sepakat untuk menikahkan mereka meski masih tergolong 

dibawah umur guna untuk menghindari hal-hal negatif atau melakukan 
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perbuatan zina. Dalam hal ini perbuatan yang mereka lakukan tersebut sudah 

sesuai dengan Al-Qur’an dalam memelihara keturunan. 

Dalam konteks ini perkawinan usia anak dapat menghindarkan diri dari zina 

dan menyelamatkan nasab anaknya ketika calon mempelai tersebut telah hamil 

di luar nikah akan tetapi apabila tidak adanya alasan mendesak untuk 

dinikahkan seharusnya perkawinan di bawah umur dihindari. Sebagaimana 

dalam firman Allah QS. al-Mu’minun/23:5-7. 

وَال ذِينَ همُْ لِفرُُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إلِا عَلىَ أزَْوَاجِ هِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانهُُمْ فإَنِ  هُمْ غَيْرُ 

 مَلوُمِينَ .فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فأَوُلئَكَِ همُُ الْعَ ادوُنَ 

Terjemahnya : 

Dan Orang-orang yang memelihara kemaluanya, kecuali terhadap istri-

istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki: maka sesungguhnya 

mereka tidak tercela; tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina dan 

sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.63 

 

b. Hifz al-nafs (Memelihara Jiwa) 

Hifz al-nafs adalah kewajiban menjaga dan memlihara jiwa. Dalam hal ini 

ketika menikah di usia anak maka sering muncul masalah apabila perempuan 

menjalani kehamilan sampai proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan di 

usia anak sangatlah beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada 

kematian anak maupun ibu, adapun resiko lainya kemungkinan bayi yang akan 

lahir mengalami cacat karena ruang pinggul ibu yang masih belum besar sehingga 

mempersulit ruang gerak bayi  saat berputar untuk keluar sehingga dapat berujung 

kematian kepada bayi yang akan dilahirkan. Dalam konteks ini perkawinan usia 

                                                   
63 Kemetrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya h. 342 
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anak termasuk perbuatan yang mafsadat karena mengancam terwujudnya hifz al-

nafs (Memelihara Jiwa) 

c. Hifz al’aql (Memelihara Akal) 

Hifz al-aql adalah kewajiban dalam memelihara akal, pemeliharaan akal 

berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berfikir, kecerdasan akal dan 

menciptakan kretivitas baru.64 Dalam hal pernikahan, apabila anak menikah di 

bawah umur maka yang akan terjadi adanya ancaman putus sekolah sehingga 

menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan. Karena itu 

perkawinan usia anak dapat merenggut kesempatan anak untuk 

mengembangkan potensi akal serta pengetahuannya. Seperti kasus yang 

dialami oleh AS (14) dan MF (16)  saat kelas 2 SMP mereka putus sekolah 

setelah menikah. Dalam konteks ini tentu akan mengancam terwujudnya hifz 

aal-aql. 

d. Hifz al-mal (Memelihara Harta) 

Hifz al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta. Dalam 

pernikahan tentu sesorang laki-laki dituntut untuk menafkahi istrinya dalam 

hal ini memikul beban tanggung jawab yang besar. Seorang anak yang telah 

menikah di usia anak maka dalam hal mencari nafkah mengalami kesulitan 

karena minimnya skil dan pengalaman kerja, tentu hal ini mengancam hifz al-

mal. Karena rendahnya akses kerja maka akan berdampak pada rendahnya 

ekonomi keluarga. Seperti kasus yang telah di alami oleh FR (17) dan AS (15) 

yang masih bergantung kepada kedua orangtuanya dikarenakan belum dapat 

                                                   
64 Mukti Arto , Penemuaan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan : Buku Kedua, 

h.22 
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menafkahi istrinya. Tentu hal seperti ini dapat mengancam hifs al-mal. 

e. Hifz al-din (Memelihara Agama) 

Hifz al-din adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama. 

Dalam hal ini perkawinan usia anak, rendahnya tingkat pendidikan orangtua 

sangat berdampak pada pengetahuan anak di dalam bidang agama. Orangtua 

dalam hal ini sangat berperan penting dalam mendidik anak  dalam bidang 

agama seperti mengenalkan kepada anak konsep tentang ketuhanan, perintah 

serta larangan di dalam agama, sampai tata cara hidup bermasyrakat. Dalam 

hal ini tentu mengancam hifz al-diin. 

2. Hajiyat 

Hajiyat secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan tersebut 

tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, akan tetapi akan 

menimbulkan kesulitan. Islam mengenal rukhshah (keringanan) sebagai 

langkah yang dapat ditempuh untuk menghilangkan kesulitan tersebut. 

Rukhshah yaitu hukum yang diperlukan untuk meringankan beban, sehingga 

hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. 

 Maslahah hajiyat merupakan maslahah yang diperlukan oleh umat manusia 

untuk memperoleh kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Jika maslahah ini 

dapat terpenuhi maka akan memunculkan kesulitan. Diantara bentuk maslahah 

hajiyat yaitu pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya 

yang  masih belia. Hal ini tidak sampai pada batasan sangat mendesak akan 

tetapi dibutuhkan agar memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan 

(kafa’ah) agar dapat dikendalikan Meskipun tidak merusak kehidupan tetapi 
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keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.65 

Adapun kebutuhan hajiyat yang berhubungan dengan perkawinan usia anak 

di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sesuai dengan penjelasan diatas tentang 

dampak perkawinan usia anak yaitu cepat memiliki pasangan hidup. Karena 

sebagian kecil masyarak Kecamtan Tempe menikahkan anaknya yang masih 

remaja degan harapan cepat memiliki pendamping hidup dan terhindar dari 

gosip tetangga yang mengatakan apabila anaknya terlambat menikah akan 

menjadi perawan tua. 

3. Tahsaniyat 

Secara bahasa tahsiniyat  berarti hal-hal penyempurna. Ketika kebutuhan 

ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan 

bagi manusia. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Syatibi 

mendefenisikan tahsiniyat dengan hal-hal yang merupakan sesuai dengan 

norma adat yang berlaku, menghindari hal-hal yang kurang bagus untuk dilihat 

dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan ajaran norma dan akhlak. 

Dalam hal perkawinan usia anak di Kecamatan Tempe yang termasuk pada 

kebutuhan tahsaniyat adalah perjodohan karena apabila tidak terjadi perjodohan 

maka tidak akan menimbulkan akibat yang fatal (dharuriyat), atau menyulitkan 

kehidupan (hajiyat). Namun memenuhi kebutuhan ini menjadi nilai tambah 

tersendiri di Kecamatan Tempe.  

Perkawinan usia anak tidak bisa di nilai melalui satu nilai maqashid saja, 

seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Namun perlu juga ditinjau dari 

                                                   
65 Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi, De Jure, Jurnal 

Syariah dan Hukum, Vol. 6 Nomor 1, Juni 2014 
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nilai maqashid lainya seperti hifz al-nafs, hifs al-mal, hifz al-nafs, hifs al-aql, 

dan hifz al-din. Artinya perkawinan usia anak tidak bisa dilaksanakan apabila 

hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semeta sementara 

perlindungan terhadap maqashid lainya terabaikan. 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan usia anak lebih banyak 

mudharatnya (dampak negatif) di banding mafsadatnya (dampak positif) 

sehingga hal ini di larang (haram) karena di dalamnya berpotensi melahirkan 

dampak negatif bagi anak yang menikah di bawah umur.  

f. Solusi Penurunan Angka Peningkatan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan 

Tempe Kabupaten Wajo 

Berbicara mengenai solusi maupun peran, dapat diartikan sebagai upaya atau 

tindakan utama yang harus dilaksanaka seseorang. Kantor Urusan Agama sebagai 

unit kerja terdepan pada Kementrian Agama, memiliki tugas dan fungsi yang 

terkait langsung dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang 

urusan agama Islam seperti yang diuraikan penulis sebelumnya. 

Berkaitan dengan solusi penangulangan perkawinan usia anak, Kantor Urusan 

Agama menggunakan perannya sebagai berikut: 

1) Memberikan pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, 

talak dan rujuk serta pencatatan lainya yang terkait dengan tugas dan peran 

KUA. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Tempe membuat kebijakan 

operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya 

yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menekan angka 

perkawinan usia anak di Kecamatan Tempe.  
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Seperti hal yang di utarakan oleh Bapak Drs. Abdul Rasyid selaku Kepala 

KUA Kecamatan Tempe : 

 “Apabila ada masyarakat di bawah umur yang ingin mendaftar nikah kami 

dari pihak KUA melakukan penolakan (N7). Namun apabila calon 

pengantin mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama dan 

permohonannya dikabulkan maka pihak KUA menerima pendaftran calon 

pengantin di bawah umur tersebut karena adanya disepensasi dari 

Pengadilan Agama”.66 

 

2) Memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan 

Dalam hal ini pihak KUA mensosialisasikan Undang-undang No. 16 Tahun 

2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, 

khusunya pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia sesorang boleh menikah 

apabila umur laki-laki maupun perempuan sudah berusia 19 tahun ke atas. 

Selain itu  pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai dampak negatif perkawinan usia anak dari aspek hukum, 

psikologi, biologis dan aspek lainya. Seperti yang di utarakan oleh Ibu Dra. 

Hj. Rosdiana (Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Tempe) bahwa: 

“Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-Undang 

perkawinan serta dampak negatif dari perkawinan usia anak sehingga 

masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan 

oleh Undang-undang”.67 

 

3) Memberikan Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah 

Dalam hal ini KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan 

perangkat KUA lainya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan 

pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. 

                                                   
66 Abdul Rasyid, (54 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Kecematan Tempe, 

Wawancara, 21 juli 2022. 
67 Rosdiana, (43 Tahun), Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, 

Wawancara, 21 Juli 2022. 
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Hal ini berkaitan dengan pentingnya menikah di usia yang telah ditentukan 

oleh Undang-undang sebagai faktor penting dalam menciptkana keluarga 

yang skinah. 

 Dalam hal ini KUA juga melakukan pembinaan keluarga sakinah 

kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administarasi 

pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menekan 

angka peningkatan perkawinan usia anak di Kecamatan Tempe. Sesuai 

dengan yang di katakan oleh Ketua Penyuluh Kabupaten Wajo Bapak 

Yuddin, S.HI : 

 “Solusi untuk menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Wajo 

salah satunya adalah mengaktifkan peran BP4 (Badan Penasehat, Pembina, 

dan Pelestarian Perkawinan) serta memperketat prosedur administrasi 

pernikahan untuk menghindari jika ada masayarakat yang memanipulasi 

data pendftran nikahnya”68 

                                                   
68 Yuddin, (38 Tahun), Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecematan Tempe, Wawancara, 

21 juli 2022 
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BAB    V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan perkawinan usia anak di 

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo disebabkan oleh faktor rendahnya 

pendidikan, faktor budaya perjodohan, hamil di luar nikah dan ekonomi.  

2. Solusi dalam penurunan angka peningkatan perkawinan usia anak di 

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo diantanya yaitu : Memberikan 

penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang 

Perkawinan dan dampak negative dari perkawinan usia anak, Memberikan 

pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah, dan Memberikan 

pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan 

rujuk serta pencatatan lainya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. 

3. Persepektif Maqashid Syariah terhadap perkawinan usia anak jika dilihat 

dari segi maqashidnya nilai kemudaratan (dampak negatif) dalam 

perkawinan usia anak lebih besar dari kemaslahatannya (dampak positif). 

sehingga hal ini di larang (haram) karena di dalamnya berpotensi 

melahirkan dampak negatif bagi anak yang menikah di bawah umur. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Bagi masyarakat Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, agar selalu 

mengikuti serta mentaati seluruh peraturan pemerintah terlebih 

tentang Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 
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2. Kepada para pemerintah daerah agar kiranya memberikan 

peringatan atau sanksi  bagi masyarakat yang melanggar aturan UU 

No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan khususnya batasan usia 

menikah 

3. Kepada pegawai KUA dalam hal ini bidang kepenghuluan dapat 

mengoptimalkan para penghulu untuk mensosialisasikan dan 

mempertegas pentingnya menikah sesuai batas umur yang telah 

ditentukan oleh Undang-undang. Baik melalui nasehat perkawinan 

maupun Ketika di undang ke kegiatan keagamaan. Dalam hal 

perannya dalam menanggulangi perkawinan usia anak. KUA dapat 

menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, 

melalui pengajian-pengajian ibu-ibu majelis taklim, khutbah jumat, 

dan lainya. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui serta 

menyadari betapa pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan 

oleh Undang-undang. Sebaiknya upaya pencegahan perkawinan 

usia anak tersebut terprogram dengan baik dengan melibatkan 

berbagai elemen masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Informan Pelaku Perkawinan Usia Anak  

1. Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan usia anak? 

2. Pada Umur berapa anada memutuskan untuk melaksanakan perkawinan? 

3. Apa alasan yang melatarbelakangi sehingga anda melaksanakan 

perkawinan? 

4. Pada saat memutuskan menikah, apakah anda masih berstatus pelajar atau 

telah putus sekolah? 

5. Apakah keputusan menikah muda ini adalah pilihan anda atau ada 

pengaruh dari tekanan dari luar? 

6. Apakah ada permasalahan tertentu yang terjadi dalam perkawinan anda? 

7. Apakah ada dampak yang anda rasakan dalam perkawinan yang anda 

jalani sekarang ini? 

8. Sudah Berapa lama perkawinan anda saat ini? 

9. Apakah anda sudah mempunyai anak? 

10. Apa pekerjaan suami/istri anda saat ini? 

B. Informan Orangtua Pelaku Perkawinan Usia Anak 

1. Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk menikahkan anaknya? 

2. Berapa umur anak Bapak/Ibu pada saat di kawinkan? 

3. Apakah menurut Bapak/Ibu umur tersebut pantas untuk dikawinkan? 

4. Apakah keputusan untuk menikah tersebut adalah kerelaan dari anaknya 

sendiri? 

5. Apakah setelah menikah anak Bapak/Ibu langsung mandiri atau masih 

bergantung kepada Orangtuanya? 
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C. Pegawai (Penghulu dan Penyuluh ) KUA 

1. Bagaimana perkembangan perkawinan di Kecamatan Tempe Kabuapten 

Wajo sampai saat ini? 

2. Rata-rata di usia berapa perkawinan dilaksanakan di Kecamatan Tempe 

Kabuapten Wajo? 

3. Apakah perkawinan usia anak sering terjadi di Kecamatan Tempe Kabuapten 

Wajo? 

4. Pada tahun berapa angka perkawinan usia anak di Kecematan Tempe 

mengalami Peningkatan? 

5. Bagaiamana tanggapan Bapak/Ibu ketika ada masyarakat yang ingin 

melakukan perkawinan usia anak ? 

6. Ketika ada pengajuan perkawinan usia anak, apa tindakan pertama yang 

dilakukan KUA? 

7. Apa yang menyebabkan KUA mengabulkan perkawinan usia anak? 

8. Apakah dari KUA pernah melakukan sosialisasi dan semacamnya untuk 

mengurangi angka pernikahan? 

9. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terhajadinya perkawinan usia 

anak di Kecamatan Tempe Kabuapten Wajo? 

10. Apa solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi angka perkawinan usia 

anak di Kecamatan Tempe Kabuapten Wajo? 
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