
ANALISIS PENGARUH USIA PERKAWINAN TERHADAP 

PEMBENTUKAN KETAHANAN KELUARGA 

(Studi di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tesis 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  

Gelar Magister dalam Bidang Syariah/Hukum Islam  

pada Pascasarjana UIN Alauddin  

Makassar 

 

Oleh: 

AMRUL 

NIM: 80100220102 

Promotor: 

Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.A., P.hD. 

Kopromotor: 

Dr. H. M. Thahir Maloko, M.H.I. 
 

 

PASCASARJANA 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



ii 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Amrul 

NIM : 80100220102 

Tempat/Tanggal Lahir : Totallang, 28 Mei 1997 

Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah/Syariah Hukum Islam 

Program : Pascasarjana 

Alamat : Jalan Poros Hartako, Blok 2D Nomor 1, Sudiang 

Judul : Analisis Pengaruh Usia Perkawinan Terhadap 

Pembentukan Ketahanan Keluarga (Studi di 

Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara) 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar 

adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, 

tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan 

gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

 

Makassar, November 2022 

Penyusun 

 

 

Amrul 

NIM: 80100220102 



iii 

PENGESAHAN TESIS 

 

Tesis dengan judul “Analisis Pengaruh Usia Perkawinan Terhadap 

Pembentukan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan Lasusua, Kabupaten 

Kolaka Utara)”, yang disusun oleh Saudara Amrul, NIM: 80100220102, telah 

diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan 

pada hari Rabu, 2 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 

1444 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister dalam bidang Syariah/Hukum Islam Islam pada 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 

 

PROMOTOR: 

1. Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.A., Ph.D.         

 (…………………………………...) 

 

KOPROMOTOR: 

1. Dr. H. M. Thahir Maloko, M.H.I.  
 (…………………………………...) 

 

PENGUJI: 

1. Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing, HT., M.S. (…………………………………...) 

2. Dr. Rosmini, M.Th.I.    (…………………………………...) 

3. Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.A., Ph.D. 

 (…………………………………...) 

4. Dr. H. M. Thahir Maloko, M.H.I.  

 (…………………………………...) 

 

 
Makassar,    November 2022 

Diketahui Oleh: 

Direktur Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar, 

 

 

 



iv 

 KATA PENGANTAR 

نِ الرَّحِيم مِ اللِ  الرَّحْم  بِسم
Puji syukur kehadirat Allah swt. karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Pengaruh Usia 

Perkawinan Terhadap Pembentukan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan 

Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara) untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Dirasah Islamiyah, konsentrasi 

Syariah/Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Selawat dan salam 

senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, 

sahabat dan para pengikutnya.  

Penulisan tesis ini banyak kendala dan hambatan yang dialami, tetapi dengan 

upaya dan optimisme penulis yang didorong oleh kerja keras serta dukungan dari 

berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, 

sepatutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung ataupun tidak, moral 

maupun material. Untuk maksud tersebut, penulis menyampaikan penghargaan dan 

ucapan terima kasih kepada yang terhormat dan tersayang:  

1. Kedua orang tua yang tersayang, ayahanda Ismail Karang dan ibunda Dalla, 

yang telah mengasuh, dan membimbing serta doa yang senantiasa dipanjatkan, 

demi keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya; 

2. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A,. Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar yang telah berusaha mengembangkan dan menjadikan kampus UIN 



v 

Alauddin Makassar menjadi kampus yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti 

luhur; 

3. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. M. Ghalib M, 

M.A. Wakil Direktur Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A. Ketua Program Studi 

Dirasah Islamiyah Dr. Indo Santalia, M. Ag. dan Sekretaris Dr. Laode Ismail, 

M.Th.I. telah bersungguh-sungguh mengabdikan ilmunya demi peningkatan 

kualitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai perguruan tinggi 

yang terdepan dalam membangun peradaban Islam; 

4. Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.A., Ph.D selaku promotor dan Dr. H. M. Thahir 

Maloko, M.H.I. selaku kopromotor yang senantiasa memberikan bimbingan, 

arahan dan saran sehingga tulisan ini dapat terwujud. Semoga Allah swt. selalu 

menjaga dan memberikan umur panjang kepada mereka; 

5. Prof. Dr. H. Abd Qadir Gassing, HT, M.S. dan Dr. Rosmini Amin, M.Th. I. 

selaku penguji yang telah meluangkan waktunya, serta memberikan gagasan 

dan arahan demi perbaikan tesis ini;  

6. Para guru besar dan segenap dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan 

ilmiahnya selama masa studi, serta para karyawan Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar yang telah memberikan pelayanan yang baik untuk kelancaran 

penyelesaian studi ini; 

7. Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Lasusua, Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Pengadilan Agama Lasusua, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pengurus Muhammadiyah 

Kabupaten Kolaka Utara, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia 



vi 

(MUI) Kabupetan Kolaka Utara telah membantu kelancaran pelaksanaan 

penelitian dan memberikan sumbangsih dalam penulisan tesis ini; 

8. Rekan-rekan mahasiswa pada konsentrasi Syariah/Hukum Islam pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar kelas SHI.1; 

9. Penghargaan dan ucapan terimakasih yang teristimewa kepada kakak penulis, 

Ikbal dan Silvia, S. Farm serta adik penulis Fitriah Ulfah yang telah 

memberikan semangat, doa, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis. 

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan dari 

pembaca sangat diharapkan. Akhirnya, kepada Allah swt. saya memohon rahmat dan 

magfirah-Nya semoga amal ibadah ini mendapat pahala dan berkah dari-Nya serta 

bermanfaat bagi yang lainnya.   

  

Makassar,    Jumadil Awal 1444 H 

                    November 2022 M 

Penulis 

 

 

Amrul 

NIM: 80100220102 



 
 

vii 

DAFTAR ISI 

 

PERNYATAAN KEASLIAN .........................................................................  ii 

PENGESAHAN TESIS ...................................................................................  iii 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  iv 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ......................................................................  x 

ABSTRAK .......................................................................................................  xviii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................  1-15 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................  1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................  7 

C. Hipotesis ...............................................................................................  7 

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian ............  7 

E. Kajian Pustaka ......................................................................................  9 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .........................................................  14 

BAB II TINJAUAN TEORETIS .....................................................................  16-50 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .................................................  16 

1. Pengertian Perkawinan ...................................................................  16 

2. Landasan Hukum Perkawinan .......................................................  18 

3. Tujuan Perkawinan ........................................................................  26 

4. Syarat dan Rukun Perkawinan .......................................................  27 

5. Batasan usia Perkawinan di Indonesia ...........................................  30 

6. Batasan Usia Perkawinan dalam Islam ..........................................  33 

7. Aspek Penting Perubahan Usia Perkawinan dalam Membangun 

Ketahanan Keluarga .......................................................................  37 

B. Tinjauan Umum Tentang Ketahanan Keluarga ...................................  39 

1. Pengertian Ketahanan Keluarga .....................................................  39 

2. Fungsi Keluarga .............................................................................  40 

3. Indikator Ketahanan Keluarga .......................................................  43 

C. Kerangka Pikir .....................................................................................  49 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ........................................................  51-63 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ..................................................................  51 

B. Pendekatan Penelitian ..........................................................................  52 



 
 

viii 

C. Sumber Data .........................................................................................  53 

D. Metode Pengumpulan Data ..................................................................  57 

E. Instrumen Penelitian.............................................................................  58 

F. Validasi dan Reliabilitasi Data .............................................................  59 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  ................................................  60 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .........................................................  64-102 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ....................................................  63 

B. Hasil Penelitian ....................................................................................  66 

1. Pengaruh Usia Perkawinan terhadap Pembentukan  

Ketahanan Keluarga .......................................................................  66 

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan .....................................................................................  75 

3. Upaya Menekan Angka Perkawinan dibawah Umur .....................  96  

C. Pembahasan ..........................................................................................  100 

1. Pengaruh Usia Perkawinan Terhadap Pembentukan Ketahanan 

Keluarga .........................................................................................  100 

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .................  101 

BAB V PENUTUP ........................................................................................  103-104 

A. Kesimpulan ..........................................................................................  103 

B. Implikasi Penelitian .............................................................................  104 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  105 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP



 
 

ix 

DAFTAR TABEL 

 

1.1   : Definisi Operasional ..............................................................................  8 

2.1   : Indikator Ketahanan Keluarga ...............................................................  47 

3.1   : Jumlah Perkawinan di Kecamatan Lasusua Tahun 2021 .......................  53 

3.2   : Jumlah Sampel Penelitian Setiap Desa ..................................................  56 

4.1   : Jumlah Penduduk Kecamatan Lasusua Tahun 2021 ..............................  65 

4.2   : Tingkat Pengembalian Kuesioner ..........................................................  66 

4.3   : Karakteristik Responden ........................................................................  67 

4.4   : Tabel Hasil Uji Validitas........................................................................  68 

4.5   :Tabel Hasil Uji Reliabilitas Instrumen....................................................  70 

4.6   : Hasil Uji Keabsahan Data ......................................................................  70 

4.7   : Hasil Uji Normalitas ..............................................................................  71 

4.8   : Tabel Uji T .............................................................................................  73 

4.9   : Koefisien Determinasi ...........................................................................  74 

4.10 : Jumlah Dispensasi di Kolaka Utara Tahun 2020-2021 ..........................  76



 
 

x 

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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad s} es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d} de (dengan titik di bawah) ض

 Ta t} te (dengan titik di bawah) ط

 Za z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف



 
 

xi 

 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 di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

 

2. Vokal 

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

atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 Fath}ah A a ا َ

 Kasrah I i ا َ

 d}amah U u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 Fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىَ 

  Fath}ah dan wau Au a dan u ؤَ 

Contoh: 
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 kaifa : ك يْفَ 

 haula : ھ وْلَ 

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  

 Fath}ah dan alif atau … ا َ │…ىَ 

ya>’ 

a> a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

 d}ammmah dan wau u> u dan garis di atas وَ 

Contoh: 

 ma>ta : ماتَ 

م ى   <rama : ر 

 qi>la : ق يْل 

وْتَ    yamu>tu : ي م 

4. Ta>’ marb>utah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>utah ada dua, yaitu ta>’ marbu>tah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah t. Sedangkan 

ta>’ marbu>tah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu >tah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta>’ 

marbu>tah itu ditransliterasikan dengan ha h. 

Contoh: 

ة َ وْض   raud}ah al-atfa>l : الْْ طْف ال ر 
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يْن ة َ د  ل ة الم   al-madinah al-fadi>lah : الْف اض 

ة َ كْم   al-h}ikmah :  الْح 

 

 

 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf  

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

بَّن اَ   <rabbana : ر 

يْن اَ   najjain>a : ن جَّ

قَ    al- h}aqq : الْح 

مَ    nu”ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د وَ  

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

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

 Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : ع ل يَ  

ب يَ    Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

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

lam ma’arifah). Dalam pedoman transilterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 
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qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syams) : الشَّمسَ  

ل ة َ  لز   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا لْف لس ف ة 

دَ    al-bila>d : ا لْب لَ 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

وْنَ  ر   ta’muru>n : ت امْ 

 ’al-nau : النَّوْع 

 ’syai : ش يْءَ 

رْتَ   umirtu : ا م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
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tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh: 

 Fi> z}ila>l Al-Qur’a>n 

 Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

 

 

9. Lafz} al- Jala>lah (ٰاللّه) 

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

berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

يْن الٰلّ َ  di>nulla>h د 

 billa>h ب ااٰللّ َ

Adapun ta >’ marbu>tah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf t. Contoh: 

hum fi> rahmatilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
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huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 

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

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

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nasr al- Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

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

Abu< Al-Wali>d Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Wali>d 

Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad ibnu) 

Nas}r Ha>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Ha>mid (bukan: Zaid, 

Nas}r H}ami>d Abu>) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt. = subh}a>nallahu> wata’a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wasallam 

a.s = ‘alaihi al-sala>m 

r.a = radialla>hu ‘anhu 
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H = Hijriah 

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 A<l-Imra>n/3:4 

HR    = Hadis Riwayat
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ABSTRACT 

 
Name : Amrul 
ID : 80100220102 
Title : Evaluation of the Influence of Marriage Age on Family 

Formation Resilience (Study in Lasusua District, North 
Kolaka Regency) 

 

 
The main problem in this study was analyzing the effect of marital age on the 

building of family resilience. In order to be more specific, sub-problems were 

formulated, namely: 1) how did the age of marriage affect the formation of family 

resilience in Lasusua District, North Kolaka Regency?; and 2) how was Law No. 16 

of the Year pertaining to Marriage implemented in Lasusua District, North Kolaka 

Regency? 

This study was applied mix method (mix methods), with combination models 

of sequental explanatory design (a mixture of quantitative and qualitative by 

prioritizing quantitative and then qualitative methods), a normative theological 

approach, an invitation to use a statutory approach, and a sociological approach. This 

study used Observation, interviews with the head of the KUA of Lasusua District, the 

head of the Lasusua subdistrict, the head of the North Kolaka BKKBN, the head of the 

North Kolaka PPPA Office, and mass organizations including MUI, Muhammadiyah, 

and North Kolaka NU, documentation and questionnaires to gain the data. Then the 

data analyzed by several steps namely, data reduction, data display, and conclusion 

drawing, while quantitative data was processed and analyzed using a straightforward 

linear regression test. 

The results of this study indicated that 1) Marriage age had a significant effect 

on the formation of family resilience in Lasusua District, North Kolaka Regency, as 

indicated by the results of the tcount > ttable analysis, with a tcount value of 6.559 and a 

significance value of 0.0000.05; consequently, ho was rejected and ha was accepted. 

The coefficient of determination of variable X on variable Y was 60.6%, indicating 

that the creation of family resilience in Lasusua District, North Kolaka Regency was 

influenced by the age of marriage, and the remainder being influenced by the other 

factors. 2) The Marriage Law No. 16 of 2019 has been implemented in Lasusua 

District, North Kolaka Regency, although not optimally owing to a lack of cooperation 

between connected parties, economic circumstances, and people's habits. 

The implication of this study were, 1) all of the participation must to involved 

and collaborate to reduce the occurrence of underage marriages; 2) The government 

should provide guidance and training to the community regarding the significance of 

maintaining family resilience, which will have a long-term impact on family survival, 

and pay close attention to the phenomenon of underage marriage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. 

Melalui perkawinan, manusia sebagai makhluk yang terhormat dapat menjaga 

kehormatan dirinya dari hal-hal negatif yang bisa saja terjadi. Selain sebagai jalan halal 

untuk menyalurkan nafsu seksual, pernikahan juga bertujuan untuk memberikan 

ketenangan hidup, menciptakan rasa kasih dan sayang antara dua orang dalam sebuah 

ikatan rumah tangga,1 sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Rūm/30: 21. 

نَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحَْْةً    انَْ  وَمِنْ اٰيٰتِه   اِنَّ فِْ ذٰلِكَ لََٰيٰتٍ  خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ انَْ فُسِكُمْ ازَْوَاجًا لِِّتَسْكُنُ وْ ا الِيَ ْهَا وَجَعَلَ بَ ي ْ
 (٢١)   ي َّتَ فَكَّرُوْنَ لِِّقَوْمٍ 

Terjemahnya:  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang, 
sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.”2 

Menurut tafsir Ibnu Katsīr, disebutkan bahwa seandainya Allah swt. 

menjadikan seluruh anak Adam as. terdiri dari laki-laki dan menjadikan pasangannya 

bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, tentu perasaan kasih dan sayang 

tidak akan tercapai, bahkan akan menjadi kesenjangan apabila pasangan itu berbeda 

jenis. Kemudian, diantara rahmat Allah swt. kepada manusia adalah menjadikan 

pasangan-pasangan dari jenis manusia sendiri serta menciptakan rasa kasih dan sayang, 

dimana seorang laki-laki mengikat seorang wanita, disebabkan karena cinta atau kasih 

 

1Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum 

UI, 1995), h. 1. 

2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: al-Qaasbah, 2020), h. 406. 
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sayang sebab lahirnya seorang anak, saling membutuhkan diantara keduanya.3 Sayyid 

Quthb dalam kitab tafsirnya Fī Ẓhilālil Qur’ān menjelaskan bahwa manusia 

sesungguhnya mengetahui perasaan terhadap lawan jenisnya, sehingga membuat saraf 

dan perasaannya bergerak. Allah swt. menciptakan perasaan itu baik pada laki-laki 

maupun perempuan, namun sedikit manusia itu mengingat akan kekuasaan Allah yang 

telah menciptakan bagi manusia pasangan-pasangan dari jenisnya sendiri. Allah swt. 

juga memberikan rasa tenang bagi jiwanya, kedamaian dalam hidupnya, penghibur 

bagi ruhnya, dan membuat ketenangan pada diri laki-laki dan perempuan.4 

Ayat tersebut menuntun manusia untuk menjadikan perkawinan sebagai sarana 

yang dapat mengantarkan kepada kehidupan yang sakinah (damai, tenang, dan 

bahagia) dan selalu mengingat akan kebesaran Allah swt.5 seorang pria merasa butuh 

dengan wanita untuk mendampinginya, sebagaimana yang digambarkan oleh 

Rasulullah saw. bahwa dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah 

wanita yang salihah. Begitu pun sebaliknya, seorang wanita akan merasa butuh kepada 

seorang pria untuk mendampingi dan menuntunnya. 

Perkawinan adalah sebuah institusi yang cukup penting di tengah masyarakat 

untuk membentuk sebuah keluarga yang akan menjadi embrio dalam membangun 

 

3Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq alu Syaikh, Lubābut Tafsīr min Ibni 

Katsīr, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid VII (Jakarta: Pustaka 

Imam al-Syafii, 2008), h. 209. 

4Sayyid Quthb, Fī Ẓhilālil Qur’ān, terj. As’ad Yasin, dkk., Dibawah Naungan al-Qur’an, Jilid 

IX (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 138.  

5Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional 

(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 2. 
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kehidupan sosial yang lebih besar.6 Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad 

saw. sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: 

ثنَاَ أَحَْْدُ بْ    واللِ سُ رَ  الَ قَ  تْ الَ قَ  ئِشَةَ ا عَ  نْ عَ  مِ اسِ قَ الْ  نْ عَ  ونٍ مُ يْ مَ  نُ ى بْ يسَ ا عِ نَ ث َ دَّ حَ  مُ ا آدَ نَ ث َ دَّ حَ  رِ هَ زْ الَْ  نُ حَدَّ
  مَ مَ الُْ  مْ كُ بِ  ر  اثِ كَ  مُ نِ إِ وا فَ اجُ وَّ زَ ت َ  وَ نِّ مِ  سَ يْ لَ  ف َ تِ نَّ سُ بِ  لْ مَ عْ ي َ  لَْ  نْ مَ  فَ تِ نَّ سُ  نْ مِ  احُ كَ : النِِّ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى الل عَ لَّ صَ 
  7)رواه ابن ماجه( اء  جَ وِ  هُ لَ  مَ وْ الصَّ  نَّ إِ فَ  امِ يَ  لصِِّ بِ  هِ يْ لَ عَ ف َ  دْ يَِ  لَْ  نْ مَ وَ  حْ كِ نْ ي َ لْ ف َ  لٍ وْ ا طَ ذَ  انَ كَ   نْ مَ وَ 

Artinya:  
“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar berkata, telah 
menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Isa 
bin Maimun dari al-Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak 
mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian 
menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. 
Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak 
hendaknya berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi benteng baginya.” (HR. Ibnu 
Majah). 
 

ثَ نَا عَ  نَا أنَََ أمَْشِي مَعَ عَبْدِ اللَِّّ حَدَّ ُ  ر  َ بْدَانُ عَنْ أَبِ حَْْزَةَ عَنْ الَْعْمَشِ عَنْ إِبْ راَهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قاَلَ بَ ي ْ ضِيَ اللَّّ
  ةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ الْبَاءَ  مِنْكُمُ  اسْتَطاَعَ   وَسَلَّمَ فَ قَالَ مَنِ عَنْهُ فَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ 

 8  البخرى( هروا) وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لَْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ بِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاء  
Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari al-A'masy dari 
Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah 
radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu 
(menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih 
bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa 
yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu 
akan menjadi benteng baginya" (HR. Bukhari). 

 

Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

perkawinan merupakan syariat yang sangat dianjurkan bagi kaum muslim. Sebab, 

 

6Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2012), h. 12.  

7Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Cet. I; Al-Riyad: Darussalam, 1420 H/1999 M), h. 264. 

8Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Terjemah Sahih Bukhari, Jilid VII 

(Semarang: CV. Al-Syifa, 1993), h. 6. 
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dengan jalan perkawinan, seseorang dapat terjaga kehormatannya dan memperoleh 

keturunan dengan jalan yang baik. Selain untuk memperkuat dalil al-Qur’an, hadis 

tersebut juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan untuk melaksanakan 

perkawinan adalah orang yang sudah mampu untuk kawin, dan bagi orang yang belum 

mampu, diberikan alternatif lain yaitu dengan melaksanakan puasa.9 Masih banyak 

dalil baik yang bersumber dari al-Qur’an maupun hadis yang dapat dijadikan sebagai 

landasan hukum perkawinan. Walaupun demikian, ijtihad para ulama tetap dibutuhkan 

untuk memberikan ketentuan hukum terhadap perkara-perkara dalam perkawinan yang 

belum dibahas secara eksplisit dalam al-Qur’an maupun hadis, termasuk batasan usia 

perkawinan. 

Batasan usia seseorang dikatakan dewasa dan layak menikah berbeda-beda 

menurut para ahli hukum. Imam Hanafi memberikan pandangan bahwa tanda balig 

seorang laki-laki dengan keluarnya mani dalam keadaan mimpi dan perempuan 

ditandai dengan menstruasi, namun jika tanda-tanda itu tidak muncul, baik pada laki-

laki maupun perempuan, maka usia dewasa bagi laki-laki adalah 18 tahun dan 17 tahun 

bagi perempuan. Imam Malik berpendapat bahwa balig ditandai dengan tumbuhnya 

rambut pada bagian tubuh tertentu dan keluarnya mani dalam keadaan menghayal atau 

tertidur. Imam Syafii berpendapat bahwa batasan usia balig yaitu 15 tahun bagi laki-

laki dan 9 tahun bagi perempuan, sedangkan Imam Hanbali berpandangan bahwa balig 

bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau ketika berusia 15 tahun dan perempuan 

ditandai dengan haid.10  

 

9Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, 

h. 159. 

10Achmad Anshori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam 

Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, Al-‘Adalah XII, no. 4 (2015): h. 810. 
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Batasan usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa batasan usia minimal perkawinan untuk 

laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun pada tahun 2019, undang-

undang tersebut mengalami perubahan, sehingga usia minimal perkawinan berubah, 

khususnya untuk perempuan menjadi 19 tahun.11 Kebijakan pemerintah memberikan 

batasan usia perkawinan tersebut tentunya telah melalui proses dan berbagai 

pertimbangan, pembatasan usia minimal perkawinan tersebut pada hakikatnya 

bertujuan untuk mencegah terjadinya berbagai macam kemungkinan buruk yang dapat 

merusak ketahanan keluarga.   

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga untuk mampu 

bersifat adaptif dalam menghadapi gangguan-gangguan yang mungkin saja disebabkan 

oleh berbagai kesulitan dan masalah yang muncul, atau dapat pula dikatakan bahwa 

ketahanan keluarga adalah proses pertahanan yang dilakukan oleh sebuah keluarga 

setelah menghadapi masalah atau kesulitan. Ketahanan keluarga yang baik dan optimal 

dapat menjamin keberlangsungan hidup keluarga dalam beradaptasi dan bertahan 

terhadap berbagai masalah dan kesulitan yang dihadapi.12 Banyak hal yang perlu 

dipersiapkan untuk menciptakan ketahanan dalam sebuah keluarga, seperti kesiapan 

dari segi fisik, kesiapan dari segi finansial, kesiapan dari segi psikologi, dan kesiapan 

dari segi ilmu.13 Fakta yang terjadi bahwa ketahanan keluarga sering terganggu karena 

 

11Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat 1. 

12Mujahidatul Musfirah, Sri Mulyani, Erindra Budi C, Angesti Nugraheni, Ika SUmiyarsi, 

“Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota 

Surakarta”, Placentum: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya 7, no. 2 (2019): h. 65. 

13Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan 

Keluarga”, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 7, no. 1 (2020): h. 95. 
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tidak siapnya sebuah keluarga untuk menghadapi berbagai masalah dan kesulitan, baik 

itu yang berasal dari internal keluarga sendiri maupun pengaruh dari luar. Salah satu 

contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Puji Lestari yang melakukan 

penelitian di Kecamatan Seku, Kabupaten Bekasi. Menurut hasil penelitian yang telah 

dilakukan, ditemukan banyak keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhannya, 

baik kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial sehingga menyebabkan goyahnya sebuah 

keluarga. Perkawinan yang dilandasi dengan kematangan secara psikologi dan usia pun 

masih saja akan menghadapi berbagai permasalahan yang tidak jarang berujung pada 

keretakan keluarga, terlebih bagi sebuah keluarga yang belum memiliki kesiapan untuk 

menjalaninya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, hal yang sama juga terjadi di Kecamatan 

Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. “Masih ditemukan keluarga yang belum mampu 

untuk menciptakan ketahanan dalam keluarganya, disebabkan karena berbagai hal, 

seperti kurangnya komunikasi antara suami dan istri, masalah ekonomi, dan kurangnya 

pemahaman tentang ketahanan keluarga, baik bagi keluarga yang melangsungkan 

perkawinan sebelum usia 19 tahun maupun setelah 19 tahun.”14 Kecamatan Lasusua 

terdiri dari dataran rendah dan wilayah pegunungan, dengan mata pencaharian 

mayoritas petani. Penduduk yang mendiami Kecamatan Lasusua berasal dari berbagai 

macam suku, seperti duri (Enrekang), Bugis, Kajang, Tolaki, dan lain-lain, serta jarak 

Kecamatan Lasusua dengan Ibukota provinsi yang cukup jauh, dengan jarak 380 km. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka calon peneliti tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Pengaruh Usia 

 

14Nasruddin Nur (40 Tahun) Imam Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, Wawancara, Totallang, 25 Januari 2022. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua dalam wawancara dengan peneliti. 
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Perkawinan Terhadap Pembentukan Ketahanan Keluarga (Studi di Kecamatan 

Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok masalah yang muncul dari 

penelitian ini adalah “bagaimana analisis pengaruh usia perkawinan dalam membentuk 

ketahanan keluarga?”, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus, maka 

dirumuskan submasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh usia perkawinan terhadap pembentukan ketahanan 

keluarga di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara? 

2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara? 

C. Hipotesis 

Hipotesis yang didapatkan dari berbagai hasil penelitian dan sumber bacaan 

bahwa: 

Ho : Tidak ada pengaruh usia perkawinan berpengaruh dalam membentuk 

ketahanan keluarga 

Ha : Ada pengaruh usia perkawinan tidak berpengaruh terhadap ketahanan 

keluarga 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

(independent variable) yaitu usia perkawinan yang disimbolkan dengan X, dan 

variabel terikat (dependent variable) yaitu ketahanan keluarga yang disimbolkan 

dengan Y. Variabel-variabel tersebut akan dijelaskan dalam definisi operasional 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional 

1 Usia Perkawinan (X) Usia perkawinan merupakan batasan usia 

yang diberikan oleh pemerintah bagi 

seseorang untuk bisa melangsungkan 

perkawinan. 

2 Ketahanan Keluarga (Y) Ketahanan keluarga berarti kemampuan 

sebuah keluarga untuk mengelola sumber 

daya dan masalah untuk mencapai 

kesejahteraan, kemampuan untuk 

beradaptasi dan bertahan terhadap berbagai 

kondisi yang selalu berubah secara 

dinamis. 

Penelitian ini perlu untuk diberi batasan, agar terarah dengan baik.  Ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya akan menggunakan batasan usia perkawinan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; 

2. Peneliti membatasi jumlah populasi yaitu masyarakat yang melakukan 

perkawinan di tahun 2021. 

3. Peneliti juga mengambil data berupa wawancara terhadap tokoh agama dan 

tokoh masyarakat untuk memperkuat hasil penelitian. 
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E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah, berupa disertasi dan 

jurnal ilmiah, peneliti menemukan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tulisan 

ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut: 

Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender 

yang ditulis oleh Agus Hermanto. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa 

hak dan kewajiban yang termuat dalam undang-undang perkawinan bersifat ambigu, 

disatu sisi menunjukan kesetaraan kapasitas hukum perempuan, dan disisi lain 

menunjukan kontradiksi antara satu pasal dengan pasal yang lain dan berimplikasi pada 

ketentuan peran suami dan istri dalam sebuah keluarga.15 Penelitian tersebut berusaha 

untuk merekonstruksi beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan dalam 

kaitannya dengan keadilan gender, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 

yang berusaha untuk menganalisis pengaruh usia perkawinan terhadap ketahanan 

keluarga, namun tetap dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. 

Legalitas Perkawinan Sirri melalui Isbat Nikah dalam Upaya Pembaruan 

Hukum Perkawinan di Indonesia oleh Suwarti. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa perkawinan sirri diberikan peluang untuk disahkan sebelum 

berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 apabila memenuhi 

rukun dan syarat perkawinan melalui isbat nikah, namun dapat pula ditolak bahkan 

dipidanakan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hakim 

memberikan ruang pengesahan dengan berdasarkan pada tujuan hukum, yaitu keadilan, 

 

15Agus Hermanto, “Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan 

Gender”, Disertasi (Lampung: PPs IAIN Raden Intan, 2017), h. 235. 
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kepastian hukum, dan kemaslahatan.16 Pada penelitian tersebut, peneliti berusaha untuk 

memberikan rekomendasi dalam upaya pembaruan hukum perkawinan sirri di 

Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu undang-undang 

yang menjadi objek kajiannya, sedangkan perbedaannya bahwa penelitian sebelumnya 

tidak menyinggung tentang pengaruh usia perkawinan yang diatur dalam undang-

undang perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga. 

Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga yang 

ditulis oleh Nur Fadhilah.  Penelitian tersebut menjelaskan bahwa fenomena 

perkawinan anak dibedakan menjadi tiga pola, yaitu perkawinan usia anak karena 

kehamilan yang tidak diinginkan, perkawinan usia anak karena pergi dengan pacar, dan 

perkawinan anak secara siri. Implikasi perkawinan usia anak terhadap ketahanan 

keluarga terbagi menjadi lima, yaitu pernikahan usia anak secara ilegal, pemaksaan 

menjalankan peran sebagai suami istri, ketidakharmonisan pernikahan yang berakhir 

pada perceraian, ketergantungan finansial kepada orang tua, dan ketiadaan otonomi 

dalam kegiatan sosial dan keagamaan.17 Adapun yang membedakan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa dalam penelitian tersebut 

menitikberatkan pada implikasi perkawinan anak terhadap ketahanan keluarga, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah kepada pengaruh usia 

perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga. 

Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di 

Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang ditulis oleh 

 

16Suwarti, “Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Isbat Nikah dalam Upaya Pembaruan Hukum 

Perkawinan di Indonesia”, Disertasi (Makassar: PPs Universitas Hasanuddin, 2018), h. 259. 

17Nur Fadhillah, Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Cet. 

I; Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), h. 91. 
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Eka Rini Setiawati. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pernikahan 

dini menimbulkan dampak positif dan negatif baik pada diri sendiri, keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara.  Dampak negatif jauh lebih besar dirasakan oleh 

perempuan dibanding dengan laki-laki, dampak-dampak tersebut akan berpengaruh 

pada kualitas keluarga yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Ditinjau dari 

ketidaksiapan secara fisik seorang perempuan untuk mengandung serta melahirkan 

bayinya, kesiapan psikis dalam menghadapi persoalan ekonomi maupun sosial dalam 

rumah tangga, belum siap untuk membina rumah tangga serta menjalankan tanggung 

jawab sebagai orang tua.18 Hal yang menjadi pembeda dari penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian tersebut hanya mengambil sampel 

pada orang-orang yang melaksanakan perkawinan usia dini, sedangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan selain mengambil sampel pada orang-orang yang 

melakukan perkawinan usia dini, juga akan mengambil sampel pada orang-orang yang 

melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan usia yang diatur oleh pemerintah. 

Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian yang ditulis 

oleh Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati. Penelitian tersebut menunjukan bahwa 

perkawinan dibawah umur berpotensi besar memunculkan masalah, baik itu masalah 

ekonomi atau finansial sampai pada permusuhan keduanya. Data BKKBN 

menyebutkan bahwa usia yang tepat untuk melangsungkan perkawinan sekitar 20-25 

karena dipandang sudah siap dari segi mental dan psikologis untuk menghadapi 

masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga.19 Perbedaan antara penelitian 

 

18Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan 

Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Jom Fisip 4, no. 1 (2017): 

h. 1. 

19Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap 

Tingkat Perceraian”, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 7, no. 1 (2020): h. 80. 
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tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian tersebut 

menganalisis pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian, bukan 

pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga, sedangkan dalam penelitian yang akan 

dilakukan akan menganalisis pengaruh usia perkawinan dalam membentuk ketahanan 

keluarga, bukan pengaruhnya pada perceraian. 

Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Rumah Tangga yang ditulis 

oleh Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati. Hasil penelitian yang dilakukan tersebut 

menunjukan bahwa angka perkawinan muda di Indonesia meskipun tidak tergolong 

tinggi tetapi terus meningkat setiap tahunnya dan hal tersebut masih menjadi polemik 

yang harus dipecahkan. Kesiapan menikah, kondisi emosional yang belum matang 

dapat berpengaruh pada kualitas dan ketahanan keluarga yang dibangun. Usia muda 

masih memiliki kerentanan dari sisi psikologisnya, ketidaksiapan mental, emosi yang 

masih tinggi dapat menyebabkan ketahanan keluarga menjadi lemah. Selain itu, 

melihat fakta di lapangan bahwa diantara orang-orang yang melakukan perkawinan 

muda hanya berdasarkan pada kesiapan fisik semata. Penelitian tersebut menyebutkan 

bahwa penting untuk melakukan edukasi kepada para pelajar di sekolah-sekolah 

tentang dampak yang bisa saja timbul dari perkawinan muda, serta memberikan pula 

edukasi tentang ketahanan keluarga agar nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan 

berumah tangga, sehingga perkawinan bukan hanya menjadi jalan untuk mendapatkan 

anak semata.20 Hal pokok yang membedakan antara penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan bahwa dalam penelitian tersebut berfokus pada usia 

perkawinan muda, artinya orang-orang yang melakukan perkawinan dengan usia yang 

 

20Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan 

Rumah Tangga”, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 7, no. 1 (2020): h. 90. 
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belum mencapai ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, dalam 

melakukan penelitian, para peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research), sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan 

sampel usia perkawinan orang-orang yang belum mencapai ketentuan undang-undang 

dan orang-orang yang sudah mencapai ketentuan usia perkawinan, dan penelitian yang 

akan dilakukan pula akan menggunakan jenis penelitian lapangan  sehingga akan 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang telah dilakukan. 

Hubungan antara Usia Perkawinan Remaja dengan Ketahanan Keluarga yang 

ditulis oleh Rahayu Puji Lestari. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa dari 68 

responden yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X 

dan variabel Y, selain itu pernikahan usia remaja mempengaruhi sebesar 4% terhadap 

ketahanan keluarga dan 96% di pengaruhi oleh hal lain. Ketahanan keluarga pada 

pasangan yang menikah di remaja menengah memiliki ketahanan keluarga yang paling 

tinggi dibandingkan ketahanan keluarga yang menikah ketika berada pada masa remaja 

awal dan akhir.21 Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah dalam penelitian tersebut menganalisis hubungan antara usia 

perkawinan dengan ketahanan keluarga, bukan pada pengaruh. Sedangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan, akan menganalisis pengaruh usia perkawinan dalam 

membentuk ketahanan keluarga. Selain itu, sampel yang digunakan pada penelitian 

tersebut hanya pada usia remaja, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, 

akan menggunakan sampel usia remaja dan usia dewasa. 

 

 

21Rahayu Puji Lestari, “Hubungan antara Usia Perkawinan Remaja dengan Ketahanan 

Keluarga”, JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan 2, no. 2 (t.th): h. 85. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengkaji pengaruh usia perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga, yang 

berarti bahwa penelitian ini berusaha untuk: 

a. Untuk menganalisis pengaruh usia perkawinan terhadap pembentukan ketahanan 

keluarga; 

b. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara; 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu 

kegunaan akademik dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan Akademik 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi 

masyarakat, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk senantiasa 

menerapkan dan mensosialisasikan undang-undang perkawinan; 

2) Penelitian ini diharapkan pula memberikan gambaran kepada para intelektual 

tentang pengaruh usia perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga dan 

kemudian melaksanakan penelitian lebih jauh. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai 

pengaruh usia perkawinan dalam membentuk ketahanan keluarga. Hal tersebut 

dianggap penting karena perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral, sehingga 

diharapkan dalam sebuah perkawinan tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak 
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ketahanan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi orang-

orang yang akan melangsungkan perkawinan mengenai ketahanan keluarga dan 

mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang perkawinan demi terciptanya sebuah 

keluarga yang baik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Secara etimologi, kata kawin sama dengan nikah atau al-zawāj. Nikah juga 

berarti al-Waṭ’u (الوطء), al-Ḍammu (الضم), al-Jam’u (الجمع). Al-Waṭ’u berasal dari kata 

waṭi’a-yaṭa’u-waṭ’an (  ,yang berarti berjalan di atas, memijak, melalui  وطأ  - يطأ    – وطأ  )   

menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.1 Al-

Ḍammu (الضم) yang berasal dari kata ḍamma-yaḍummu-ḍamman ( اضم -يضم  –ضم  ) 
yang berarti memegang, mengumpulkan, menyatukan, menggenggam, merangkul, dan 

memeluk.2 Al-jam’u (الجمع( berasal dari kata jama’a-yajma’u-jam’an (  - جمع – يمع(
 yang memiliki makna menghimpun, mengumpulkan, menggabungkan, dan جمعا

menyatukan.3 

Ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang 

perkawinan. Golongan ulama Hanafiyah memberikan definisi bahwa nikah adalah 

akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan 

dengan sengaja.4 Golongan ulama Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang 

memiliki tujuan hanya untuk mendapatkan kesenangan dengan wanita yang 

sebelumnya tidak ditentukan maharnya dengan pasti serta tidak ada keharaman 

 

1Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap 

(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461. 

2Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), h.42 - 43. 

3Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 43. 

4Djaman Nur, Fiqh Munakahat (Cet. I; Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), h. 2-3. 
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sebagaimana dalam al-Qur’an dan hadis.5 Golongan ulama Syafiiyah mendefinisikan 

nikah adalah akad yang memiliki makna kepemilikan untuk melakukan persetubuhan 

yang disampaikan dengan kata ankaḥa atau tazwij atau dengan ungkapan lain yang 

memiliki makna yang sama,6 dan golongan ulama Hanabilah memberikan definisi 

nikah adalah lafaz yang diucapkan dengan kata ankaḥa atau tazwij untuk mendapatkan 

kesenangan seksual.7 

Secara terminologi, menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci 

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,8 Sedangkan 

Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (ijab kabul) antara wali 

calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun 

serta syaratnya.9 Sayyid Sabiq dalam fikih sunah mengemukakan bahwa perkawinan 

adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, diatur secara terhormat dan 

berdasarkan saling rida.10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, 

disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa,11 dan dalam Pasal 2 

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah 

 

5Djaman Nur, Fiqh Munakahat, h. 2. 

6Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 2. 

7Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 3. 

8Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), h. 4. 

9Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia 

(Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 1. 

10Sayyid Sabiq, Fikih Sunah (Cet. VII; Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 10. 

11Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 



18 
 

 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīṣāqan galīẓan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.12  

Berdasarkan pemaparan tersebut, menunjukan bahwa para ulama berbeda 

pendapat tentang pengertian perkawinan atau pernikahan. Meskipun demikian, dapat 

ditarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah sebuah akad 

yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan 

kedua bela pihak dengan rukun dan syarat yang telah dipenuhi berdasarkan syariat.   

2. Landasan Hukum Perkawinan 

Islam mensyariatkan perkawinan sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh 

keturunan. Allah swt. memberikan landasan hukum untuk melaksanakan sebuah 

perkawinan di dalam al-Qur’an, seperti: 

a. QS al-Nisā’/4: 1. 

يَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوْا ربََّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ن َّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِن ْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ  اۤءً ۚ  هُمَا رجَِالًَ كَثِيْْاً وَّنِسَ يٰٰ 
بًا عَلَيْكُمْ   كَانَ   اللَِّّٰ  اِنَّ     وَالََْرْحَامَ وَات َّقُوا اللَِّّٰ الَّذِيْ تَسَاۤءلَُوْنَ بهِ   (١)  رقَِي ْ

Terjemahnya: 

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 

dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari 

(diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 

kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”13 

Ayat tersebut menurut Quraish Shihab mengandung arti bahwa pasangan suami 

istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam 

perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, 

 

12Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. 

13Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: al-Qashbah, 2020), h. 77. 
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bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Hal tersebut yang menjadi 

penyebab pernikahan disebut زواج yang berarti keberpasangan disamping juga disebut 

  yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.14 نكاح

b. QS al-Nisā’/4: 6. 

مْْۖ وَلََ تََْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً  وَابْ تَ لُوا الْيَ تَامَىٰ حَتََّّٰ إِذَا بَ لَغُوا النِِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم مِّن ْهُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالَُ 
كُلْ بِلْمَعْرُوفِۚ فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوَالَمُْ فَأَشْهِدُوا لْيَأْ أَن يَكْبََوُاۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَ لْيَسْتَ عْفِفْْۖ وَمَن كَانَ فَقِيْاً ف َ 

 ( ٦) عَلَيْهِمْۚ وكََفَىٰ بِللَِّّ حَسِيبًا 
 

Terjemahnya:  

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 

harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan jangalah kamu 

memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) 

tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara 

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta 

anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan hart aitu 

menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu 

kepada mereka, maka hendaknyalah kamu adakan saksi. Dan cukuplah Allah 

sebagai pengawas.”15 

Berdasarkan ayat tersebut, mayoritas ulama berpandangan bahwa anak yatim 

yang telah dewasa tidak secara otomatis hartanya diserahkan kepadanya kecuali setelah 

terbukti kemampuannya dalam mengelola harta. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat 

mengenai hal tersebut. Dalam pandangannya, bagaimana pun keadaan anak yatim, bila 

telah mencapai usia 25 tahun, wali harus menyerahkan harta tersebut kepadanya 

walaupun fasik dan boros. Pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa usia 

dewasa adalah 18 tahun. 

 

14M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 400. 

15Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 
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Makna dasar kata رشد menurut Quraish Shihab dalam ayat tersebut berarti 

ketepatan atau kelurusan jalan. Kemudian lahir kata rusyd bagi manusia adalah 

kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak 

setepat mungkin. Kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud dalam ayat 

tersebut adalah sesuai dengan usianya, yakni seseorang anak yang sedang memasuki 

gerbang kedewasaan.16 Sementara itu, dalam tafsir Al-Azhar karangan Prof. Hamka, 

dijelaskan bahwa makna kata diuji dalam ayat tersebut yaitu telah sanggup memegang 

hartanya sendiri atau belum. Jika belum, maka lebih baik tidak diserahkan semuanya 

sampai ia mampu. Ayat tersebut juga menyebutkan ujian sebelum menikah. Karena 

setelah menikah, berarti seseorang telah berdiri sendiri, mengatur keluarga dan rumah 

tangganya. Dalam tafsir tersebut juga disebutkan bahwa, usia kedewasaan bkan 

bergantung pada umur tetapi bergantung pada kecerdikan dan kedewasaan pikiran, 

karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi cerdik secara pemikiran dan 

adapula yang usianya telah lanjut atau dewasa tetapi belum secara pikiran.17  

c. QS al-Nūr/24: 32. 

 اِنْ يَّكُوْنُ وْا فُ قَراَۤءَ يُ غْنِهِمُ اللُِّّٰ مِنْ فَضْلِه  وَانَْكِحُوا الََْيَٰمٰى مِنْكُمْ وَالصِّٰلِحِيَْْ مِنْ عِبَادكُِمْ 
كُمْ   وَاسِع   وَاللُِّّٰ  وَامَِاۤىِٕ

 (٣٢)  عَلِيْم  

Terjemahnya: 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan 

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), 

Maha Mengetahui.”18 

 

16M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h. 422. 

17Hamka, Tafsir Al-Azhar (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 205. 

18Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 354. 
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Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya mengemukakan makna ayat tersebut. 

Menurutnya ayat tersebut memerintahkan kepada para wali agar memperhatikan orang 

disekelilingnya dan bantu agar dapat kawin, agar mereka dapat hidup tenang dan 

terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya yang dilarang oleh Allah 

swt. Kata ْصالحي dipahami oleh banyak ulama dalam artian layak untuk kawin, yaitu 

mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti 

yang taat beragama. Ibnu ‘Asyur memahami ayat tersebut dalam arti kesalehan dan 

ketakwaan. Ayat tersebut menurutnya seperti memberi isyarat bahwa ketaatan dan 

kesalehan dalam beragama jangan sampai menghalangi seseorang untuk 

melangsungkan perkawinan dengan dasar dapat memelihara diri dan perzinahan dan 

dosa. Disisi lain, perintah dalam ayat tersebut mencakup semua anggota masyarakat, 

baik muslim maupun non muslim, karena keberadaan non muslim pun dapat 

mengakibatkan lahirnya prostitusi atau kedurhakaan di tengah masyarakat yang 

berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat.19 

Menurut Prof. Hamka, ayat tersebut memiliki makna bahwa mengawinkan 

seseorang yang belum berkeluarga bukan tanggung jawab person dan keluarganya saja, 

melainkan juga tanggung jawab masyarakat Islam yang mengelilingi orang tersebut.20 

d.  QS al-Rūm/30: 21. 

نَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحَْْةً  اِنَّ فِْ ذٰلِكَ لََٰيٰتٍ  ازَْوَاجًا انَْ فُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  انَْ  وَمِنْ اٰيٰتِه لِِّتَسْكُنُ وْ ا الِيَ ْهَا وَجَعَلَ بَ ي ْ
 (٢١)  لِِّقَوْمٍ ي َّتَ فَكَّرُوْنَ 

Terjemahnya: 
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

 

19M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 15 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 536. 

20Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 6 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 298. 
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tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berpikir.”21 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah kesempurnaan eksistensi 

makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya manusia pada pasangannya. Allah telah 

menciptakan dalam diri manusia dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, 

terlebih manusia ingin mempertahankan eksistensinya. Allah swt. menciptakan pada 

diri manusia naluri seksual, karenanya setiap manusia manusia perlu menemukan 

pasangannya. Jiwa manusia akan bergejolak, merasa gelisah, dan pikiran menjadi 

kacau jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan tidak terpenuhi. 

Karenanya, Allah swt. mensyariatkan perkawinan bagi manusia agar kekacauan 

pikiran dan gejolak jiwa tersebut mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.  

e. QS al-Naḥl/16: 72. 

وَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ ازَْوَاجِكُمْ بنَِيَْْ وَحَفَدَةً وَّرَزقََكُمْ مِّنَ الطَّيِِّبٰتِ  افَبَِالْبَاطِلِ وَاللُِّّٰ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ انَْ فُسِكُمْ ازَْ 
 ( ٧٢)  يُ ؤْمِنُ وْنَ وَبنِِعْمَتِ اللِِّّٰ هُمْ يَكْفُرُوْنَ  

 

Terjemahnya:  

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta 

memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil 

dan mengingkari nikmat Allah?”22 

Ayat tersebut masih merupakan lanjutan dari uraian tentang rezeki yang 

diberikan Allah swt. kepada manusia, dalam hal ini adalah pasangan hidup dan anak 

yang lahir. Selain itu, Allah swt. juga memberi rezeki sesuai dengan kebutuhan 

 

21Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406. 

22Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 274. 
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manusia dan tidak membawa dampak negatif, baik terhadap diri sendiri, harta benda, 

dan lain-lain yang memelihara kelanjutan dan kenyamanan hidup manusia.23  

Ayat tersebut memberikan petunjuk tentang nikmat perkawinan dan anugerah 

keturunan, karena manusia memiliki dorongan seksual yang menjadi nalurinya. Karena 

itu, manusia mendambakan pasangan yang merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah 

makhluk hidup, atau bahkan semua makhluk. 

f. Hadis 

نَا أنَََ أمَْشِ  ثَ نَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِ حَْْزَةَ عَنْ الَْعْمَشِ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قاَلَ بَ ي ْ َ ضِيَ اللَُّّ  حَدَّ ي مَعَ عَبْدِ اللَِّّ
  الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ  مُ مِنْكُ  اسْتَطاَعَ  كُنَّا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ مَنِ   عَنْهُ فَ قَالَ 

 24البخرى( هروا) وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لَْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ بِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاء  
Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari al-A'masy dari 

Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah 

radiallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu 

(menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih 

bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa 

yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu 
akan menjadi benteng baginya" (HR. Bukhari). 

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa perintah untuk 

melaksanakan perkawinan memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menjaga seseorang 

agar tidak terjerumus dalam melakukan perbuatan dosa yaitu zina dan dapat menjaga 

kemaluan, karena menjaga diri dari melakukan hal-hal yang dilarang adalah sesuatu 

yang wajib.25 

 

23M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 5 (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 653. 

24Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Terjemah Sahih Bukhari, Jilid VII 

(Semarang: CV. Al-Syifa, 1993), h. 6. 

25Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Muhajidin Muhayan (Cet. 

III; Jakarta: Darul Fath, 2011), h. 206. 



24 
 

 

Pada dasarnya, Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama 

berbeda pendapat mengenai hukum asal perkawinan. Jumhur ulama berpendapat 

bahwa hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya, sedangkan menurut Syafiiyah 

hukum asal perkawinan adalah mubah.26 Akan tetapi, karena keadaan seseorang dapat 

menjadikan hukum perkawinan menjadi wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. 

a. Wajib 

Seseorang dihukumi wajib untuk melaksanakan syariat perkawinan apabila 

telah memiliki kemampuan finansial, mampu untuk berlaku adil, dan memiliki dugaan 

yang kuat apabila tidak melakukan perkawinan, maka akan terjatuh ke dalam 

perzinahan.27 Hal itu disebabkan karena menjaga diri dari perbuatan zina adalah 

sesuatu yang wajib, maka bila jalan agar terhindar dari zina adalah dengan menikah, 

maka hukumnya menjadi wajib. 

b. Sunah 

Perkawinan hukumnya menjadi sunah apabila seseorang memiliki keinginan 

yang untuk melaksanakan perkawinan, memiliki kemampuan untuk bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga, tetapi masih 

sanggup untuk mengendalikan diri sehingga tidak melakukan perzinahan. Orang yang 

berada dalam kondisi seperti tersebut, disunahkan untuk menikah, namun belum 

sampai pada tahap wajib. Namun, jika seseorang menikah paling tidak mendapatkan 

keutamaan yang lebih dibanding dengan tidak menikah dengan menjalankan anjuran 

Rasulullah Muhammad saw. 

 

 

26Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Hukum Fikih Lengkap) (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 355. 

27Abdul Majid Khon, Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak (Cet. II; Jakarta: Amzah, 

2011), h. 45. 
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c. Haram 

Ada dua hal utama yang membuat seseorang haram untuk melakukan 

perkawinan. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan 

hubungan seksual, kecuali bila sebelumnya telah berterus terang kepada calon 

mempelai wanita terkait kondisi tersebut dan mempelai wanita menerima keadaan 

tersebut. Selain itu, masih ada sebab-sebab tertentu yang mengharamkan terjadinya 

perkawinan, seperti wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan 

agama atau ateis, wanita yang punya suami atau belum habis masa iddahnya, serta 

pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun.28 

d. Makruh 

Hal tersebut terjadi apabila seseorang khawatir tidak mampu untuk menafkahi 

keluarganya dan akan berlaku zalim. Seorang laki-laki yang tidak memiliki 

penghasilan dan tidak sempurna kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, 

hukumnya makruh untuk menikah. Berbeda ketika pihak wanita memiliki harta untuk 

mencukupi hidup setelah menikah, maka dibolehkan untuk menikah. Meskipun 

idealnya bukan wanita yang bertanggungjawab untuk mencari nafkah.  

e. Mubah 

Hukum nikah juga bisa menjadi mubah atau boleh dilakukan. Dikatakan mubah 

jika seseorang menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan 

untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam. Orang yang berada diposisi tengah 

antara keharusan untuk segera menikah dan hal yang mencegahnya untuk menikah, 

maka hukumnya menjadi mubah. 

 

 

 

28Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, 

h. 22. 
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3. Tujuan Perkawinan  

Secara sederhana, setidaknya ada beberapa hikmah atau tujuan disyariatkannya 

perkawinan dalam Islam, diantaranya: 

a. Sebagai wadah birahi manusia  

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia, 

bahkan bagi makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah swt. yang menciptakan bagi 

manusia syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidup sebagai 

jalan untuk menyalurkan syahwat seksual tersebut.29 

b. Untuk membentengi akhlak yang luhur 

Salah satu tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk 

membentengi martabat manusia dari perbuatan yang tidak baik. Islam memandang 

perkawinan sebagai sarana efektif untuk memelihara diri manusia dari kerusakan, dan 

melindungi masyarakat dari kekacauan. 

c. Membangun rumah tangga Islami 

Untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah harus 

dilalui dengan jalan menikah. Tidak ada kisah menawan dari para pendahulu yang 

sukses membangun rumah tangga Islami tanpa melalui pernikahan. 

d. Memotivasi semangat beribadah 

Ajaran Islam tegas memberikan keterangan, bahwa manusia diciptakan oleh 

Allah swt. untuk beribadah kepada-Nya. Melalui jalan perkawinan, pasangan suami 

istri dapat saling mengingatkan kesalahan dan kekeliruan. Selain itu, hubungan 

biologis antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan terhitung 

sebagai sedekah.  

 

29Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2006), h. 47. 
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e. Melahirkan keturunan yang baik 

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang saleh, berkualitas iman 

dan takwanya, dan menjadi penyejuk bagi kedua orang tuanya. Dengan menikah, orang 

tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang beriman 

kepada Allah swt.  

4. Syarat dan Rukun Pernikahan 

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

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

seperti menutup aurat untuk salat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ 

perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada 

yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul 

ihram untuk salat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam 

perkawinan. 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata 

tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu 

yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya 

tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau 

tidak lengkap Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 

adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang 

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak 
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merupakan unsurnya.30 Terdapat beberapa pendapat ulama tentang rukun dalam 

perkawinan. Menurut Mazhab Maliki, rukun perkawinan terdiri dari: 

a. Wali dari pihak wanita; 

b. Mahar; 

c. Calon suami; 

d. Calon istri; 

e. Akad.31  

Mazhab Syafii juga memberikan keterangan mengenai rukun perkawinan, 

yaitu: 

a. Calon suami; 

b. Calon istri; 

c. Wali calon istri 

d. Dua saksi; 

e. Akad.32 

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai rukun 

perkawinan, yaitu: 

a. Calon suami; 

b. Calon istri; 

c. Wali nikah; 

d. Dua orang saksi; 

 

30Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai syarat atau rukun perkawinan” Jurnal Musawa 12, 

no. 2 (Juli 2013), h. 167 (165-185. 

31Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional 

(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 12. 

32Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, 

h. 13. 
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e. Ijab Kabul. 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila 

syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala 

hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat dan rukun perkawinan menurut hukum 

Islam merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bahkan syarat mengikut ke rukun 

perkawinan.33 Syarat-syarat perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah sebagai 

berikut: 

a. Syarat calon mempelai laki-laki: 

1) Beragama Islam; 

2) Laki-laki; 

3) Jelas orangnya; 

4) Dapat memberikan persetujuan; 

5) Tidak terdapat penghalang perkawinan. 

b. Syarat untuk mempelai perempuan: 

1) Beragama; 

2) Perempuan; 

3) Jelas orangnya; 

4) Dapat dimintai persetujuan; 

5) Tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.  

c. Syarat untuk wali nikah bagi perempuan: 

1) Laki-laki; 

2) Dewasa; 

 

33Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 

71.  
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3) Mempenyai hak perwalian; 

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.34 

5. Batasan Usia Perkawinan di Indonesia 

Pembatasan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan pada prinsipnya 

bertujuan agar orang yang akan menikah memiliki kematangan dalam berpikir, 

kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang baik. Kemungkinan buruk yang bisa saja 

terjadi dalam rumah tangga dapat di minimalisir, karena pasangan suami istri sudah 

memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan perkawinan yang 

berorientasi pada kebahagiaan lahir dan batin.  Keragaman dalam menentukan batas 

usia perkawinan diakibatkan karena tidak adanya patokan baku yang dapat digunakan 

secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia.35 Usia perkawinan 

memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, tetapi tidak selalu menjadi 

patokan yang tepat karena ukuran kedewasaan merupakan suatu keadaan dimana 

seseorang mampu berpikir dan bertindak secara matang, sedangkan tingkat 

kematangan pada masing-masing orang itu berbeda.  

Muncul perdebatan tentang batas usia dimana seseorang dianggap dewasa 

dalam konteks perkawinan, yang berkaitan dengan kesiapan dan kematangan fisik, 

psikis, ekonomi, sosial, mental, budaya, dan agama.36 Hal tersebut disebabkan karena 

pada kenyataannya, seringkali perkawinan yang terjadi pada usia anak (belum 

 

34Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, 

h. 15 

35Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum 

Positif Indonesia dan Hukum Islam” Jurnal Muttaqien 1, no. 1 (2020): h. 74. 

36Umi Sumbulah, “Ketentuan perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih Mu’asyarah: 

Sebuah Analisis Gender” Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender II, no. 1 (2007): h. 100. 
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dewasa)37 menimbulkan berbagai resiko, baik yang sifatnya resiko biologis maupun 

resiko psikologis.  

Pada dasarnya, kedewasaan dijadikan landasan penting oleh pemerintah dalam 

menetapkan undang-undang perkawinan sebagai produk hukum yang harus dipatuhi 

oleh setiap warga negara. Di Indonesia, pemerintah telah memberikan ketentuan 

mengenai batasan usia perkawinan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, memberikan keterangan bahwa usia minimal bagi 

seseorang untuk dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 

tahun bagi perempuan. Kemudian pada tahun 2019, batasan usia perkawinan tersebut 

diubah, khususnya untuk perempuan sehingga menjadi 19 tahun. Perubahan norma 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menjangkau 

batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan 

menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan. Batas minimal umur 

perkawinan bagi perempuan disamakan dengan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. 

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, perubahan 

batas usia perkawinan juga diharapkan mampu menciptakan laju kelahiran yang lebih 

rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat 

terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk 

 

37Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, 

sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 

kategori dewasa ketika berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa syarat dewasa ketika telah berumur 18 (delapan belas) tahun 

atau sudah/pernah menikah.  

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
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pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi 

mungkin. 

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

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:   

"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak 

pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional 

warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik 

maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang 

seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis 

kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."38 

Pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal 

perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi 

dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin 

dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi 

terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B 

ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih 

rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk 

membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi 

memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

38Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
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6. Batasan usia Perkawinan dalam Islam 

Secara umum, tidak ada ayat dalam al-Qur’an yang menentukan batasan usia 

seseorang sehingga layak untuk melangsungkan perkawinan. Namun, dalam beberapa 

ayat, ada yang menyebutkan standar kelayakan seseorang untuk dapat melangsung kan 

perkawinan. Al-Marāgi ketika menafsirkan QS al-Nūr/24: 32 sebagaimana yang 

dikutip oleh Mustofa, kalimat waṣṣāliḥīn, para laki-laki atau perempuan yang mampu 

untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, 

mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan kata waṣṣāliḥīn yaitu 

seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. 

Kebutuhan dalam perkawinan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental 

maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.39 Ayat lain yang 

memberikan petunjuk tentang batasan usia perkawinan adalah QS al-Nisā’/4: 6. 

Jumhur ulama menyatakan bahwa balig pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan 

melalui mimpi, yaitu bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya mani yang 

memancar.40 

Quraish Syihab dalam Tafsir al-Misbah menyatakan bahwa kata rusydan dalam 

ayat tersebut berarti ketepatan dan kelurusan jalan, kemudian lahir kata rusyd bagi 

manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, tanda kedewasaan dapat ditunjukan melalui mimpi dan rusydan.41 

 

39Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam (Bandung: Pustaka al-Fikriis, 

2009), h. 22 

40Dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud, disebutkan bahwa diangkat pena (hukum taklif) 

dari tiga orang, yaitu dari anak kecil hingga mimpi (balig) atau sempurna 15 tahun, dari orang tidur 

sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sadar. 

41Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-

Undang Perkawinan di Dunia Islam,” al-Adalah XII, No. 4 (Desember 2015), h. 810. 
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Akan tetapi, rusydan dengan umur terkadang tidak sejalan. Seseorang yang sudah 

mimpi terkadang belum rusydan dalam tindakannya, begitu pula sebaliknya. 

Menurut tafsir ayat aḥkam, seorang laki-laki dikatakan dewasa atau balig 

apabila telah mimpi basah, sebagaimana yang disepakati para ulama,42 dan wanita 

apabila ketika haid maka dapat dikatakan telah balig. Menurut Rasyid Ridha, kalimat 

balīgh al-nikāḥ menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai 

bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan 

keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Kepadanya juga dibebankan 

hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud.43  

Dijelaskan dalam kitab al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, batas balig seorang 

anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu 

mimpi bagi laki-laki dan haid44 bagi perempuan. Menurut Hanafi, tanda balig bagi 

seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan 

ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai 

dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut 

Imam Malik, balig ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi 

menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa 

anggota tubuh. Menurut Imam Syafii bahwa batasan balig adalah 15 tahun bagi laki-

 

42Ubes Nur Islam, Mendidik Anak dalam Kandungan (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 37-38. 

43Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manār (Mesir: Al-Manār, 2000) h. 396-397. 

44Haid adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah berumur 9 tahun, dengan 

sehat (tidak karena sakit), tetapi memang watak/kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan. 

Muhammad Ardani, Risalah Haid (Surabaya: al-Miftah, 1992), h. 11. 
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laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan 

mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.45 

Secara historis, nabi melakukan perkawinan dengan Aisyah ketika usianya 

mencapai 6 tahun, dan baru menggaulinya ketika usianya telah sampai 9 tahun, 

sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim: 

ثَ نَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ   ثَ نَا قبَِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائشَِةَ حَدَّ تَ زَوَّجَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
 46البخاري( اه )رو َوَهِيَ بنِْتُ سِتِّ سِنِيَْ وَبَنََ بِِاَ وَهِيَ بنِْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami (Qabishah bin Utbah) Telah menceritakan 

kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam bin Urwah) dari (Urwah) bahwasnya; 

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur enam 

tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat 

berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam juga selama sembilan tahun." 

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa Aisyah dinikahi oleh nabi ketika 

usianya 6 tahun, dan digauli ketika berusia 9 tahun. Meskipun demikian, sebagian 

ulama ada yang berpendapat bahwa perkawinan dibawah umur antara Nabi 

Muhammad saw. dengan Aisyah yang masih anak-anak itu tidak bisa dijadikan sebagai 

dalil umum. Ibn syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan 

anak-anak (sebelum usia pubertas). Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah 

memenuhi kebutusan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal 

tersebut tidak terpenuhi pada diri anak yang belum balig. Ibn Syubramah mencoba 

melepaskan diri dari kungkungan teks dengan mendekati persoalan tersebut secara 

historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi 

 

45Abdul Rahman al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-Arba’ah (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 

2003), h. 313-314. 

46Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zādul Ma’ad (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000), h.106. 
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Muhammad saw. dengan Aisyah ra. Ibn Syubramah memandangnya sebagai hak 

khusus (previlege) bagi Nabi Muhammad saw. yang tidak bisa ditiru umatnya sama 

dengan kebolehan beliau beristri lebih dari 4 orang wanita.47 

Hukum umum yang terpenting dalam sebuah perkawinan adalah kewajiban 

memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah perkawinan. Berkaitan dengan 

persiapan perkawinan, setidaknya ada tiga hal yang perlu periapan yang matang, 

seperti: 

a. Kesiapan Ilmu 

Kesiapan ilmu mencakup banyak hal, seperti pemahaman tentang hukum-

hukum fikih yang berkaitan dengan perkawinan, baik itu sebelum perkawinan seperti 

khitbah, pada saat menikah seperti rukun dan syarat perkawinan, maupun setelah 

perkawinan dilaksanakan. Hal didasarkan pada prinsip bahwa seorang muslin 

hendaknya mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dikerjakan, terlebih 

dalam membina keluarga. 

b. Kesiapan Materi atau Harta 

Harta atau materi yang dimaksud adalah mahar dan harta sebagai nafkah suami 

terhadap istri untuk memenuhi kebutuhan pokok, berupa sandang, pangan, dan papan. 

c. Kesiapan Fisik atau Kesehatan 

Khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalankan tugasnya sebagai laki-laki, 

seperti memenuhi kebutuhan biologis istri sehingga tercipta keluarga yang harmonis, 

tidak memiliki penyakit impoten. 

 

47Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur Child Marriage: Perspektif Fikih 

Islam, HAM Internasional dan Undang-undang Nasional (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 62. 
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7. Aspek Penting Perubahan Usia Perkawinan dalam Membangun 

Ketahanan Keluarga 

Usia dan kedewasaan adalah dua hal penting yang perlu mendapatkan perhatian 

serius bagi pria atau pun wanita yang ingin melangsungkan perkawinan. Fenomena 

yang terjadi di masyarakat, orang dengan usia yang telah memenuhi persyaratan sesuai 

aturan pemerintah dipandang akan lebih dewasa ketika membina rumah tangga, karena 

dianggap lebih mampu mengendalikan emosi ketika sewaktu-waktu terjadi 

perselisihan. Hal tersebut bisa saja dianggap benar, karena kualitas akal dan mentalnya 

sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri dan pasanganya dalam membina 

rumah tangga.  

Kedewasaan dalam bidang sosial ekonomi, fisik, tanggungjawab, serta 

keyakinan agama merupakan modal yang penting dalam meraih kebahagiaan dalam 

keluarga. Ada beberapa aspek penting yang diharapkan dari perubahan batasan usia 

perkawinan tersebut, seperti: 

a. Pendidikan dan Keterampilan 

Pendidikan dan keterampilan merupakan aspek yang sangat penting sebagai 

bekal kemampuan yang harus dimiliki bagi seseorang yang melangsungkan 

perkawinan.48 Pendidikan merupakan salah satu hal yang cukup penting bagi seseorang 

yang ingin melangsungkan perkawinan sebagai bekal, terlebih bagi seorang laki-laki. 

hal tersebut menjadi sangat penting karena laki-laki menempati posisi sebagai 

pemimpin dalam sebuah keluarga yang bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya, 

sebagaimana dalam QS al-Nisā/3: 34. 

 

48Ilham Laman, Perkawinan Dibawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo, Tesis 

(Makassar: Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2017). h. 40 
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فاَلصِّٰلِحٰتُ قٰنِتٰت   ۗ مْ الَرِّجَِالُ قَ وَّامُوْنَ عَلَى النِِّسَاۤءِ بِاَ فَضَّلَ اللُِّّٰ بَ عْضَهُمْ عَلٰى بَ عْضٍ وَّبِاَ  انَْ فَقُوْا مِنْ امَْوَالِِ 
ُ  وَالِّٰتِْ تََاَفُ وْنَ نشُُوْزَهُنَّ حٰفِظٰت  لِِّلْغَيْبِ بِاَ حَ  وَاهْجُرُوْهُنَّ فِِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِ وْهُنَّ ۚ فاَِنْ  فَعِظوُْهُنَّ  فِظَ اللِّّٰ

غُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًَ  اِنَّ اللَِّّٰ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْْاً  ( ٣٤)  اطَعَْنَكُمْ فَلََ تَ ب ْ
Terjemahnya: 

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), 

dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 

perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan 

menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu 

beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah 

ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, 

maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, 

Allah Mahatinggi, Mahabesar”.49   

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut mengemukakan bahwa laki-laki 

adalah pemimpin kaum wanita dalam artian pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik 

untuk seorang wanita jika menyimpang. Hal tersebut dikarenakan laki-laki memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan perempuan.50 Selain itu, ayat tersebut juga 

menunjukan kewajiban seorang suami untuk mendidik dan dan membimbing istrinya 

dalam ketaatan kepada Allah swt. dan hal tersebut menjadikan seorang istri untuk taat 

kepada suaminya dan melaksanakan perintah suaminya selagi tidak melanggar perintah 

Allah swt.  

b. Psikis dan Biologis 

Mental yang baik merupakan satu unsur yang penting dalam memperleh 

keutuhan dan ketahanan dalam sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan psikis 

 

49Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84. 

50Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubābut Tafsīr min Ibni 

Katsīr (Kairo: Muassasah Dār hilāl, 1994), terj. Abdul Gofur, Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Imam 

Syafii, 2008), h. 299. 
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yang ada dalam pasangan suami istri dapat menghasilkan keseimbangan akal dalam 

menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. 

c. Sosial Kultural 

Pasangan suami istri diharapkan mampu membaca kondisi dilingkungan sekitar 

dan dapat beradaptasi. Hal tersebut berguna untuk menciptakan suasana agar sebuah 

keluarga mendapat tempat dilingkungan masyarakat dan tidak merasa terisolasi dari 

pergaulan yang bersifat umum. Secara sosiologis kedewasaan merupakan sesuatu yang 

didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati. Artinya tingkat perkembangan 

kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan 

dalam satu keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini, agar 

kelengkapan potensi yang diperkirakan dapat tercukupi. 

B. Tinjauan Umum tentang Ketahanan Keluarga 

1. Pengertian Ketahanan Keluarga 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah 

kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta 

mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri 

dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan 

kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.51 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

1994 Pasal 1 ayat 6 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera 

menyebutkan bahwa, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang 

memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan 

 

51Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat 15. 
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psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya 

untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan 

batin.52 Ketahanan keluarga merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian 

keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan keluarga. Individu dalam keluarga yang memiliki 

pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, akan mampu bertahan dengan 

perubahan struktur, fungsi, dan peranan keluarga yang berubah sesuai dengan 

perkembangan teknologi.53 Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk 

melakukan kegiatan yang produktif.  Ketahanan keluarga bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga.  

Sudut pandang lain, ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi keluarga dari berbagai 

permasalahan atau ancaman kehidupan, baik yang datang dari internal keluarga sendiri 

maupun dari luar keluarga, seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, atau pun 

negara. 

2. Fungsi Keluarga 

Untuk merealisasikan ketahanan keluarga, diperlukan fungsi, peran, dan tugas 

masing-masing anggota keluarga, yaitu sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar 

kehidupan berkualitas; 

 

52Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 

tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat 6. 

53Cahyaningtyas A, dkk., Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (Jakarta: Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), h. 39. 
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b. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat 

diakses keluarga; 

c. Pembagian tugas di antara seluruh anggota keluarga; 

d. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai dan perilaku yang dianggap 

penting; 

e. Reproduksi, penambahan, dan pelepasan anggota keluarga; 

f. Pemeliharaan tata tertib; 

g. Penempatan anggota keluarga di masyarakat luas; 

h. Pemeliharaan moral dan motivasi.54 

Selain fungsi-fungsi tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) juga merumuskan 8 (delapan) fungsi keluarga, yaitu: 

a. Fungsi Keagamaan 

Agama menjadi menjadi kebutuhan dasar setiap manusia dan keluarga menjadi 

tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai agama pada setiap anak yang lahir. 

Dalam fungsi keagamaan, ada beberapa nilai dasar yang harus ditanamkan dalam 

sebuah keluarga, seperti nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran, tenggang rasa, rajin, 

nilai kesalehan, nilai ketaatan, nilai gotong royong, kedisiplinan, sopan santun, nilai 

kesabaran dan keihlasan, serta nilai kasih sayang.55 

b. Fungsi Sosial Budaya 

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh 

anggota keluarga untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka 

 

54Amany Lubis, Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam (Cet. II; Tangerang Selatan: 

Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 2. 

55Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2017, Penanaman dan 

Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga (Jakarta Timur: BKKBN, 2017), h. 41.  
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ragam satu sama lain. Dengan demikian, nilai luhur yang telah menjadi panutan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara tetap terjaga dan terpelihara. 

c. Fungsi Cinta Kasih 

Fungsi cinta kasih bermakna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk 

menciptakan suasana yang tenang, aman, damai dalam kehidupan keluarga, 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

d. Fungsi Perlindungan 

Adanya suasana saling melindungi dalam keluarga akan menjadikan keluarga 

menjadi aman, nyaman, dan tentram. Keluarga melindungi setiap anggotanya dari 

tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga setiap orang dalam keluarga merasa 

terlindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan. 

e. Fungsi Reproduksi 

Keluarga menjadi tempat untuk mengembangkan fungsi reproduksi secara 

menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, serta pendidikan 

seksualitas bagi anak yang tujuannya agar menciptakan kesejahteraan keluarga.  

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan 

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna juga bahwa keluarga sebagai 

tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi 

serta berkomunikasi secara baik dan sehat. Interaksi yang sangat intensif dalam 

keluarga maka proses pendidikan berjalan dengan sangat efektif. Keluarga 

mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi 
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dengan orang lain, mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang 

salah dan yang benar.56 

g. Fungsi Ekonomi 

Kemandirian keluarga terbentuk dengan adanya pemenuhan kebutuhan 

ekonomi. Keluarga yang mandiri dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tidak 

jarang kesulitan dihadapi oleh kepala keluarga dalam mewujutkan fungsi tersebut.  

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan 

Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara 

lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro 

dan makro. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan 

alam sekitar. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di 

sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Sikap peduli keluarga 

terhadap lingkungan utuk memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang.57 

3. Indikator Ketahanan Keluarga 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan 

bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup beberapa indikator, 

yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, 

ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. 

a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga 

Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada 

pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila 

 

56Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2017, Penanaman dan 

Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga, h. 52. 

57Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2017, Penanaman dan 

Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga, h. 56. 
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dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah 

menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Pekawinan bukan saja harus sah 

menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundang-

undangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, 

serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri 

berserta anak keturunannya, landasan legalitas dapat diukur dengan dua indikator, yaitu 

legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran. 

Selain itu, keutuhan keluarga diukur dengan 1 indikator, yaitu keberadaan 

pasangan suami istri dalam satu rumah.  Keluarga yang tidak utuh akan berpotensi 

mempunyai ketahanan yang rendah. Keluarga yang tidak utuh akan mempunyai 

kemampuan lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis anggota 

keluarganya, khususnya bagi anak-anak dan orang tua. Salah satu indikasi 

ketidakutuhan keluarga terjadi pada keluarga yang suami dan istrinya tidak tinggal 

menetap dalam satu rumah sehingga pembinaan keluarga dan pengasuhan anak 

cenderung mengalami masalah dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis semua 

anggota keluarganya. 

Variabel yang tidak kalah penting yaitu kemitraan gender. Kemitraan gender 

merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-

anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dalam melakukan semua fungsi 

keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun 

sosial kemasyarakatan.58 Variabel kemitraan gender diukur dengan 4 (empat) 

indikator, yaitu kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami-istri, keterbukaan 

pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga. 

 

58Endang Wahyu Ciptyaningrum, “Prinsip Kemitraan Gender dalam Keluarga”, Tesis 

(Ponorogo: Program Magister Ahwal Syakhsiyyah, 2021), h. 42. 
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b. Ketahanan Fisik 

Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang 

penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik 

anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari 

berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan 

keluarga yang tinggi. Dimensi ketahanan fisik dibagi menjadi 3 variabel. Pertama, 

kecukupan pangan dan gizi yang diukur dengan indikator kecukupan pangan dan 

kecukupan gizi. Kedua, kesehatan keluarga yang diukur dengan indikator kebebasan 

dari penyakit kronis dan disabilitas. Ketiga, ketersediaan tempat tetap untuk tidur yang 

kemudian diukur dengan indikator tersedianya lokasi tetap untuk tidur.59 

c. Ketahanan Ekonomi 

Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan dengan kemampuan 

keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan 

kehidupan secara nyaman dan berkesinambungan.60 Dimensi ketahanan ekonomi 

dijabarkan dengan variabel tempat tinggal keluarga, yang indikatornya adalah 

kepemilikan rumah. Variabel pendapatan keluarga dengan dua indikator, yaitu 

pendapatan perkapita keluarga dan kecukupan pendapatan keluarga, variabel 

pembiayaan Pendidikan anak diukur dengan dua indikator, yaitu kemampuan 

pembiayaan Pendidikan anak dan keberlangsungan Pendidikan anak, serta variabel 

jaminan keuangan keluarga diukur dengan dua indikator, yaitu tabungan keluarga dan 

jaminan kesehatan keluarga. 

 

 

59Anisah Cahyaningtyas, dkk., Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, h. 18. 

60Eka Nuraini Rachmawati, dkk, “Ketahanan Ekonomi Keluarga Kepada Masyarakat 

Terdampak Covid 19 di Kelurahan Muara Fajar Baru Kota Pekanbaru”, Buletin Pembangunan 

Berkelanjutan 5, no. 3 (2021), h. 64. 
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d. Ketahanan Sosial Psikologi 

  Keluarga mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila 

keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti 

pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan 

kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan 

keluarga.61 Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang 

baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh pula. Dimensi 

ketahanan sosial psikologis dijabarkan melalui dua variabel dan tiga indikator, yaitu 

variabel keharmonisan keluarga diukur berdasarkan dua indikator yaitu sikap anti 

kekerasan terhadap perempuan, dan perilaku anti kekerasan terhadap anak serta 

variabel kepatuhan terhadap hukum diukur berdasarkan satu indikator yaitu 

penghormatan terhadap hukum. 

e. Ketahanan Sosial Budaya 

Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan 

tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap 

lingkungan sosial sekitarnya. Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

lingkungan komunitas dan sosial.62 Dimensi ketahanan sosial budaya dijabarkan 

melalui tiga variabel dan tiga indikator, yaitu variabel kepedulian sosial diukur 

berdasarkan satu indikator yaitu penghormatan terhadap lansia, variabel keeratan sosial 

diukur berdasarkan satu indikator yaitu partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan, 

variabel ketaatan beragama diukur berdasarkan satu indikator yaitu partisipasi dalam 

kegiatan keagamaan di lingkungan.  

 

 

61Rondang Siahaan, “Ketahanan Sosial Keluarga”, Jurnal Informasi 17, no. 2 (2012), h. 86. 

62Ni Wayan Suarmini, dkk “Karakter Anak dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya 

Bangsa”, Jurnal Sosial Humaniora 9, no. 1 (2016), h. 88.  
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Tabel 2.1. 

Indikator Ketahanan Keluarga:63 

Dimensi Variabel Indikator 

Landasan Legalitas dan 

Keutuhan Keluarga 

Landasan Legalitas 
Legalitas Perkawinan 

Legalitas Kelahiran 

Keutuhan Keluarga Keutuhan Keluarga 

Kemitraan Gender 

Kebersamaan dalam 

Keluarga 

Kemitraan suami-istri 

Keterbukaan pengelolaan 

keluarga 

Pengambilan keputusan 

keluarga 

Ketahanan Fisik 

Kecukupan pangan dan 

gizi 

Kecukupan pangan 

Kecukupan gizi 

Kesehatan Keluarga 
Keterbatasan dari penyakit 

kronis dan disabilitas 

Ketersediaan 

tempat/lokasi tetap untuk 

tidur 

Ketersediaan lokasi tetap 

untuk tidur 

Ketahanan Ekonomi Tempat tinggal keluarga Kepemilikan rumah 

 

63Anisah Cahyaningtyas, dkk., Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, h. 32. 
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Pendapatan keluarga 

Pendapatan perkapita 

keluarga 

Kecukupan pendapatan 

keluarga 

Pembiayaan Pendidikan 

anak 

Kemampuan pembiayaan 

Pendidikan anak 

Keberlangsungan 

Pendidikan anak 

Jaminan keuangan 

keluarga 

Tabungan keluarga 

Jaminan kesehatan keluarga 

Ketahanan Sosial 

Psikologis 

Keharmonisan keluarga 

Sikap anti kekerasan 

terhadap perempuan 

Perilaku anti kekerasan 

terhadap anak 

Kepatuhan terhadap 

hukum 

Penghormatan terhadap 

hukum 

Ketahanan Sosial 

Budaya 

Kepedulian sosial 
Penghormatan terhadap 

lansia 

Keeratan sosial 
Partisipasi dalam kegiatan 

sosial di lingkungan 

Ketaatan beragama 
Partisipasi dalam kegiatan 

keagamaan di lingkungan 
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C. Kerangka Pikir 

Al-Qur’an dan hadis menjadi sumber rujukan utama dalam setiap kajian hukum 

Islam.64  Dalam melakukan penelitian ini, calon peneliti berpatokan pada ayat-ayat al-

Qur’an dan hadis yang membahas tentang pekawinan, meskipun pada kedua sumber 

utama tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan tentang batasan usia perkawinan. 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, maka para ulama kemudian 

memberikan penjelasan tentang kelayakan seseorang untuk dapat melaksanakan 

perkawinan dengan berlandaskan pada sumber primer yaitu al-Qur’an dan hadis. 

Dengan adanya penjelasan dari para ulama, dapat menjadi petunjuk bagi 

masyarakat untuk lebih memahami konsep perkawinan dalam Islam secara 

komprehensif, termasuk pula mengenai ketentuan batasan usia perkawinan, yang mana 

tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Kaitannya dengan 

konteks kehidupan di Indonesia, pemerintah juga sudah mengatur batasan usia 

perkawinan bagi masyarakat, disamping juga memberikan arahan dan bimbingan untuk 

menciptakan ketahanan keluarga melalui berbagai macam program.65 Tetapi pada 

kenyataannya, masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan yang 

usianya belum mencapai ketentuan yang diatur oleh pemerintah dan cenderung tidak 

membentuk ketahanan keluarga. Begitu pun sebaliknya, tidak ada jaminan bahwa 

ketahanan keluarga akan tercipta bagi masyarakat yang melakukan perkawinan setelah 

usianya mencapai ketentuan pemerintah, tetapi dapat lebih meminimalisir terjadinya 

 

64Septi Aji Fitra Jaya, “Al-Qur’an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam”, Jurnal Indo-

Islamika 9, no. 2 (2019), h. 204.  

65Program-program tersebut berbeda setiap instansi terkait. Seperti Kantor Urusan Agama 

membuat program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagai pembekalan bagi calon pengantin, 

BKKBN dengan program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja). 
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Al-Qur’an dan Hadis 

Pandangan Ulama 

Usia Perkawinan Ketahanan Keluarga 

Berpengaruh 

hal-hal negatif yang dapat timbul dalam sebuah keluarga. Skema kerangka pikir dalam 

penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

campuran (mix methods) dengan model kombinasi desain Sequential Explanatory 

(campuran antara kuantitatif dan kualitatif dengan mendahulukan metode kuantitatif 

kemudian kualitatif).1 Metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian 

yang menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan dalam 

suatu penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan 

obyektif.2 Kombinasi model sequential adalah suatu prosedur penelitian dimana 

peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode ke metode yang lain. 

Disebut sequential karena penggunaan metode dikombinasikan secara berurutan. 

Metode penelitian kombinasi model atau desain sequential explanatory adalah 

metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan 

kualitatif secara berurutan, dimana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua menggunakan metode 

kualitatif. Metode kuantitatif berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur 

bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif, sedangkan metode kualitatif berperan 

 

1Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Cet. III; Depok: 

Rajawali Press, 2019), h. 637. 

2Sugiyono, Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, penelitian 

tindakan, Penelitian Evaluasi (Bandung: Alfa Beta, 2013), h. 475. 
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untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan 

data yang diperoleh pada tahap awal.3 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kecamatan Lasusua, 

Kabupaten Kolaka Utara. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian, menentukan pendekatan yang akan 

digunakan adalah salah satu bagian penting untuk memperoleh hasil yang baik dan 

akurat. Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pendekatan Teologi Normatif 

Pendekatan teologi normatif secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya 

memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari 

suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang 

paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan ini pula dapat diartikan 

studi Islam yang memandang masalah dari sudut pandang legal formal atau dari 

normatifnya. Dengan kata lain, bahwa pendekatan ini lebih melihat studi Islam dari apa 

yang tertera dalam teks al-Qur’an dan sunah.4 

2. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan perundang-undangan sering juga menggunakan istilah pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan 

 
3Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Cet. III; Depok: 

Rajawali Press, 2019), h. 640. 

4Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Cet. III; 

Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), h. 159). 
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menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 

atau isu hukum yang sedang diteliti.5 

3. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam 

dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial antara 

yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain.6 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat, data merupakan segala hal 

yang berhubungan dengan keterangan suatu fakta.7 Jenis data dalam penelitian ini ada 

dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. 

Data kuantitatif yang digunakan adalah sampel dalam populasi yang ada di 

Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian yang ideal yaitu dilakukan 

terhadap seluruh populasi yang ada, tetapi karena keterbatasan waktu, biaya, dan 

tenaga, maka penelitian ini akan dilakukan terhadap sampel dari populasi yang ada. 

Tabel 3.1 

Jumlah Perkawinan di Kecamatan Lasusua Tahun 2021 

No Nama Desa Jumlah Populasi 

1 Kel. Lasusua 32 

2. Patowonua 29 

3 Watuliwu 19 

 

5Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, h. 137. 

6Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, h. 163. 

7Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenada Media Group, 

2013), h. 123. 
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4 Ponggiha 12 

5 Pitulua 5 

6 Tojabi 23 

7 Babussalam 3 

8 Rantelimbong 11 

9 Batuganda 11 

10 Puncak Monapa 9 

11 Totallang 14 

12 Sulaho 2 

Total 170 

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lasusua 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik proportional random sampling terhadap masyarakat yang melakukan 

perkawinan di usia lebih dari 19 tahun dan di bawah 19 tahun. Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.8 Sampel dalam penelitian ini 

diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dan Pengadilan Agama yang 

juga diperkuat oleh data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara. Cara untuk menentukan sampel menurut 

Slovin adalah sebagai berikut: 

 

n =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2 

Keterangan: 

n : Jumlah Sampel 

 

8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 81. 
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N : Jumlah Populasi 

e : taraf signifikansi, dalam ilmu-ilmu sosial biasanya ditetapkan 5%. 

Jika populasi keseluruhan adalah 170, maka dengan menggunakan teknik 

proportional random sampling didapatkan sampel penelitian sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + (170 𝑥 5%2)
 

n =
170

1 (170 𝑥 0,0025)
 

𝑛 =
170

1,425
 

𝑛 = 119,2  

Hasil perhitungan ditemukan angka 119,2 dan dibulatkan menjadi 119. 

Kemudian dilakukan penentuan jumlah sampel pada masing-masing desa, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

𝑛 =
𝑋

𝑁
x  n1 

Keterangan:  

n : jumlah sampel tiap desa 

X : jumlah populasi tiap desa 

N : jumlah total populasi  

n1 : Sampel 
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Hasil yang didapatkan dari masing-masing desa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Penelitian Setiap Desa 

No Nama Desa Populasi Sampel 

1 Kel. Lasusua 
32

170
x 119 22,4  

2. Patowonua 
29

170
x 119 20,3  

3 Watuliwu 
19

170
x 119 13,3  

4 Ponggiha 
12

170
x 119 8,4 

5 Pitulua 
5

170
x 119 3,5  

6 Tojabi 
23

170
x 119 16,1  

7 Babussalam 
3

170
x 119 2,1  

8 Rantelimbong 
11

170
x 119 7,7  

9 Batuganda 
11

170
x 119 7,7  

10 Puncak Monapa 
9

170
X 119 6,3  

11 Totallang 
14

170
X 119 9,8  

12 Sulaho 
2

170
X 119 1,4  

Total 119  

Data kualitatif dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang 

diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada responden, seperti kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, penyuluh agama, dan pejabat-pejabat 

terkait, serta data sekunder berupa data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua, 
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seperti dokumen, artikel, jurnal, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian 

ini dan bisa menunjang penelitian yang dilakukan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menghasilkan penelitian yang tepat, maka diperlukan pula suatu teknik 

pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

dalam menyusun tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan pengamatan 

dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang akan diteliti.9 Yang dimaksud 

observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan 

langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti, dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin diketahui. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan salah satu metode yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini. Kuesioner berupa daftar pertanyaan 

atau pernyataan yang diberikan kepada responden, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

3. Wawancara 

 Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan komunikasi, yakni 

melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan 

sumber data (responden).10 Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor 

 

9Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktik Untuk Penelitian Pemula 

(Yogyakarta: Gadjah Madah Press, 2012), h. 69. 

10I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2006), h. 37.  
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Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Camat Lasusua, Kepala BKKBN Kolaka 

Utara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Kolaka Utara, dan Ormas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kolaka 

Utara, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) Kolaka Utara. Responden dipilih 

karena dianggap memiliki wewenang dan kaitan dengan judul penelitian ini sehingga 

bisa memberikan data yang valid. Pedoman wawancara berisi tentang uraian yang 

biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan, agar proses wawancara dapat 

berjalan dengan baik. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, 

pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden. Dalam pelaksanaan 

wawancara, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikembangkan lebih lanjut sesuai 

dengan kondisinya. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, film dokumenter, data yang releven penelitian. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar, sketsa dan lain-lain.11 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian agar hasil yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, instrumen penelitian yang digunakan 

 

11Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 219. 
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adalah kuesioner, aplikasi pengolah data seperti Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), alat tulis, smartphone, dan instrumen pendukung lain yang dapat 

menunjang penelitian yang akan dilakukan. 

Kuesioner merupakan instrumen utama yang digunakan untuk pengumpulan 

data dari responden. Selain itu, kuesioner juga menjadi penghubung langsung antara 

peneliti, gagasan penelitian, dan responden. Data yang diperoleh kemudian diolah 

menggunakan aplikasi pengolah data berupa SPSS sehingga menghasilkan data 

statistik untuk dianalisis lebih lanjut. Instrumen lain berupa alat tulis dan smartphone 

digunakan sebagai sarana untuk memudahkan calon peneliti dalam menghimpun data 

tambahan yang kemungkinan didapatkan dalam proses penelitian serta untuk 

mendapatkan bukti fisik yang dapat mendukung dan menguatkan hasil penelitian. 

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human 

instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian yang dimana peneliti akan 

mengambil data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, didalam penelitian 

nantinya, agar validitas hasil bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan 

data. Maka peneliti melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data membuat kesimpulan atas temuan hasil penelitian.12  

F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen.13 Uji validitas digunakan untuk mengukur data yang 

 

12Neong Muhajir, Metodolongi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), 

h. 206. 

13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), h. 168. 
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digunakan yaitu kuesioner. Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika r hitung>r tabel maka pernyataan tersebut valid; 

2. Jika r hitung<r tabel maka pernyataan tersebut tidak valid. 

Reliabilitas atau tingkat ketetapan (consistency) adalah tingkat kemampuan 

instrumen penelitian untuk mengumpulkan data secara tetap dari sekelompok 

individu.14 Data yang dihasilkan dari instrumen yang memiliki reliabilitas tinggi, jika 

diulangi pada waktu yang berbeda pada kelompok individu yang sama maka akan 

cenderung tetap atau sama. Uji reliabilitas akan menunjukkan konsistensi dari 

jawaban-jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika Cronbach’s Alpha>0,60, maka reliabel; 

2. Jika Cronbach’s Alpha<0,60, maka tidak reliabel. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan 

keterangan-keterangan atas data yang telah diperoleh. Data kuantitatif diolah dengan 

melakukan uji regresi, yaitu variabel yang diterangkan (the explained variable) dengan 

satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan (the explanatory). Apabila 

variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut dengan regresi 

sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari satu, maka analisis regresinya dikenal 

dengan regresi linear berganda. Dikatakan berganda karena terdapat beberapa variabel 

bebas yang mempengaruhi variabel tidak bebas.15 Jika dikaitkan dengan penelitian 

 

14Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, h. 183. 

15I Made Yuliara, Modul Regresi Linier Sederhana (Bali: Fakultas MIPA, 2016), h. 1. 
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yang dilakukan, maka menggunakan uji regresi sederhana, yaitu sebuah metode yang 

digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Rumus 

regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y     : Variabel dependen (variabel terikat) 

X     : Variabel independen (variabel bebas) 

a      : Konstanta (nilai dari Y apabila X = 0) 

b      : Koefisien regresi (pengaruh positif atau negatif) 

Sementara itu, untuk pengujian signifikansi hipotesis, akan menggunakan uji t 

yang bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen.16 Hipotesa dalam pengujian ini adalah: 

Ho : b1 = b 

Ha : b1 ≠ b 

Dimana b1 adalah koefisien variabel independen dan konstanta, sedangkan b 

adalah nilai parameter hipotesis. Biasanya, b dianggap sama dengan nol atau tidak 

memiliki pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesa H0 adalah sebagai berikut: 

tstatistik > ttabel = H0 ditolak  

tstatistik < ttabel = H0 tidak ditolak 

Jika H0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (1%, 5%,10%), 

variabel independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Sedangkan nilai t hitung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

16Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5 

(Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 101. 
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tstatistik = 𝛽 −  𝛽1 

 Se (𝛽1) 

Dimana 𝛽1 adalah koefisien dari variabel independen ke-i, 𝛽1 adalah nilai 

hipotesa dan 𝑆𝑒 (𝛽1) adalah simpangan baku (standart error) dari variabel ke-i. 

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara 

parsial dari hipotesis minor masing-masing dari variabel bebas dengan variabel terikat. 

Adapun Hipotesis yang akan diuji adalah: H0 = Diduga tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan secara parsial antara variabel X dan Y. 

Untuk mengolah dan menganalisis data kualitatif yang didapatkan, maka 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara 

berkesinambungan, yaitu data yang berkaitan dengan penelitian.17 

2. Penyajian Data 

Tahap ini dilakukan untuk menyajikan data yang sudah disaring dan 

diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. Dalam penyajian 

data dilakukan interpretasi terhadap hasil dari data-data yang telah ditemukan oleh 

peneliti, sehingga peneliti dapat merumuskan kesimpulan yang objektif. Penyajian data 

bertujuan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara menyeluruh 

dari sebuah penelitian.18 

 

 

17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 247. 

18Ahmad Tanzef dan Suyetno, Dasar-dasar Penelitian (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 17. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah tahap reduksi data dan penyajian data dilakukan, maka peneliti 

mengambil kesimpulan secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Dari 

pemaparan tersebut maka dapat dipahami bahwa ketiga tahapan yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan teruji kebenarannya sangatlah 

berkaitan antara yang satu dan yang lainnya. Hal ini juga terkait dalam proses 

penyimpulan hasil akhir yang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis Kecamatan Lasusua  

Nama Lasusua memiliki arti nama “Sungai Yang Menyanyi”. Penamaan 

Lasusua disebabkan karenah diwilayah tersebut terdapat beberapa sungai yang 

senantiasa mengalir dan tidak pernah kering dan suara gemuruh aliran airnya senantiasa 

terdengar seperti orang yang sedang menyanyi. Lasusua diambil dari bahasa Tolaki 

Mekongga, yang berarti La berarti sungai dan Mosua berarti menyanyi-nyayi. 

Lasusua merupakan ibu kota dari Kabupaten Kolaka Utara yang berada utara 

wilayah Kolaka Utara. Secara geografis terletak di antara Kecamatan Katoi dan 

Kecamatan Lambai. Letak astronomisnya memanjang dari utara ke selatan di antara 

03o30’ dan 03o40’ lintang selatan dan membentang dari Timur antara 125o55’ dan 

121o5’0’ bujur timur.1 Luas wilayah Lasusua sebesar 287,67 km2 atau 8,54% dari total 

luas daratan Kabupaten Kolaka Utara. Relief permukaan daratan Kecamatan Lasusua 

terdiri dari pegunungan dibagian timur dan selatan, sedangkan dibagian utara dan barat 

wilayahnya berupa dataran yang sebagian merata di sepanjang bibir pantai. Wilayah 

dibagian utara berupa dataran yang landai dan terjal, ketinggian wilayahnya mencapai 

15 km dari permukaan laut. Saat ini, wilayah Kecamatan Lasusua terdiri dari 11 desa 

dan 1 kelurahan, yang berbatasan dengan: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Katoi; 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Uluiwoi Kab. Kolaka; 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lambai; 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. 

 
1Sidik, Kecamatan Lasusua dalam Angka 2021 (Lasusua: Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Kolaka Utara, 2021), h. 3. 
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Desa Sulaho merupakan desa yang memiliki jarak paling jauh dari ibukota 

kecamatan, yaitu 16 km dengan luas wilayah 12,30 km2, yang berarti 4,28 % dari total 

luas wilayah Kecamatan Lasusua. Kemudian diikuti oleh Desa Totallang yang luas 

wilayahnya mencapai 25,94 % dari luas daratan Kecamatan Lasusua, sedangkan Desa 

Patowanua merupakan desa yang memiliki luas wilayah paling kecil di antara seluruh 

desa/kelurahan di Kecamatan Lasusua yaitu 2,2 km2 atau 0,76 % dari luas daratan 

Kecamatan Lasusua. Desa Patowonua merupakan desa yang memiliki jarak cukup 

dekat dengan ibukota, dan Kelurahan Lasusua merupakan ibukota Kecamatan Lasusua. 

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Lasusua 

Jumlah penduduk Kecamatan Lasusua pada tahun 2020 sebanyak 27.249 

penduduk yang tersebar ke 12 desa/kelurahan. Persebaran penduduk di Kecamatan 

Lasusua tidak merata, masih ada beberapa desa yang padat penduduknya sementara di 

desa lainnya masih jarang penduduknya. Kelurahan Lasusua merupakan wilayah yang 

memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu sebanyak 4592 jiwa atau sebesar 16,85 

% dari total jumlah penduduk di Kecamatan Lasusua, sedangkan Desa Babussalam 

memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit diantara desa/kelurahan yang ada di 

Kecamatan Lasusua yaitu sebesar 2,52 % dari total jumlah penduduk di Lasusua atau 

sebanyak 686 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Kecamatan Lasusua Tahun 20212 

No Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Presentasi 

1 Kelurahan Lasusua 4592 16,85 % 

2 Desa Patowonua 3661 13,44 % 

3 Desa Tojabi 3044 11,17 % 

 

2Sidik, Kecamatan Lasusua dalam Angka 2021, h. 18.  
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4 Desa Pitulua 1459 5,35 % 

5 Desa Watuliu 3688 13,53 % 

6 Desa Rante Limbong 1708 6,27 % 

7 Desa Ponggiha 2736 10,04 % 

8 Desa Babussalam 686 2,52 % 

9 Desa Batuganda Permai 2119 7,78 % 

10 Desa Puncak Monapa 1559 5,72 % 

11 Desa Totallang 1275 4,68 % 

12 Desa Sulaho 722 2,65 % 

Total 27249 100 % 

 Sumber: Kecamatan Lasusua dalam angka tahun 2021 

B. Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Usia Perkawinan terhadap Pembentukan Ketahanan Keluarga 

a. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Kecamatan Lasusua yang 

melakukan perkawinan di tahun 2021. Jumlah responden yang mengisi kuesioner yang 

telah disebarkan adalah sebanyak 30 orang.  

Tabel 4.2 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

No. Uraian Jumlah 

1 Kuesioner yang disebarkan 118 

2 Kuesioner yang kembali 30 

3 Kuesioner yang tidak kembali 88 

4 Kuesioner yang gugur (Jawaban tidak lengkap) 0 

5 Kuesioner yang digunakan 30 

6 Tingkat Pengembalian 25,42 % 

Sumber: Data Primer Diolah 
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Penggolongan responden didasarkan pada suku, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan usia responden saat kawin. 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden 

Keterangan Total Presentasi 

Suku: 

Bugis 

Enrekang 

Bantaeng 

Luwu 

 

21 

2 

1 

6 

 

70 % 

6,67 % 

3,33 % 

20 % 

Pendidikan: 

SMA 

DI-DIII 

D-IV/S1 

 

9 

5 

16 

 

30 % 

16,67 % 

53,33 % 

Jenis Kelamin: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

5 

25 

 

16,67 % 

83,33 % 

Usia Saat Kawin: 

<19 Tahun 

>19 Tahun 

 

2 

28 

 

6,67 % 

93,33 % 

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa responden yang bersuku Bugis lebih 

banyak dibanding yang lainnya yaitu sebanyak 21 orang (70 %). Jumlah responden 

yang memiliki tingkat pendidikan D-IV dan S1 sebanyak 16 orang (53,33 %), disusul 

yang memiliki tingkat pendidikan DI-DIII sebanyak 5 orang (16,67 %), dan SMA 

sebanyak 9 orang (30 %). Responden yang berjenis kelamin perempuan lebih 

mendominasi dalam penelitian ini, yaitu 25 orang (83,33 %) dibanding dengan 

responden laki-laki hanya sebanyak 5 orang (16,67 %). Untuk usia saat melakukan 

perkawinan, responden didominasi oleh yang melakukan perkawinan diatas 19 tahun, 

yaitu sebanyak 28 orang (93,33 %) dan yang belum mencapai 19 tahun sebanyak 2 

orang (6,67 %).  
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b. Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

Untuk menguji data kuantitatif dalam penelitian ini, maka penelitian ini 

menggunakan kuesioner sebagai instrumen untuk mendapatkan data dari responden. 

Pengukuran masing-masing instrumen menggunakan skala ordinal (likert). Data yang 

telah dikumpulkan akan diuji dengan pengujian validitas dan reliabilitas untuk 

memastikan kualitas data tersebut sebelum diolah. 

1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan atau pernyatan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner tersebut. Suatu 

instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi tabel pada taraf signifikansi 1% 

atau 5%. Uji validitas instrumen dilakukan dengan metode korelasi product moment 

dari pearson correlation dimana pengujian yang dilakukan dengan melihat angka 

koefisien korelasi (𝑟𝑥𝑦) yang menyatakan hubungan antar skor instrumen pernyataan 

dengan skor total (item-total correlation). Untuk mengetahui validitas pernyataan, 

maka r hitung dibandingkan dengan 𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada α 0,05 pada penelitian ini adalah 30 

responden, dengan r tabel = 0,361. Jika r hitung > r tabel maka pernyataan tersebut 

valid. Hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada Tabel berikut: 

4.4  

Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen 

InsrumenVariabel 
Item 

Pernyataan 
rhitung rtabel Sig Keterangan 

Usia Perkawinan (X) 

XI .872** 0,361 0,006 Valid 

X2 .535** 0,361 0,001 Valid 

X3 .634** 0,361 0,000 Valid 

X4 .737** 0,361 0,000 Valid 

X5 .597** 0,361 0,000 Valid 

X6 .745** 0,361 0,002 Valid 
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X7 .660** 0,361 0,005 Valid 

X8 .395* 0,361 0,001 Valid 

X9 .798** 0,361 0,000 Valid 

Ketahanan Keluarga 
(Y) 

Y1 .831** 0,361 0,000 Valid 

Y2 .827** 0,361 0,000 Valid 

Y3 .868** 0,361 0,000 Valid 

Y4 .794** 0,361 0,000 Valid 

Y5 .477** 0,361 0,002 Valid 

Y6 .569** 0,361 0,000 Valid 

Y7 .834** 0,361 0,004 Valid 

Y8 .649** 0,361 0,023 Valid 

Y9 .710** 0,361 0,004 Valid 

Y10 .764** 0,361 0,002 Valid 

Y11 .601** 0,361 0,002 Valid 

Y12 .682** 0,361 0,003 Valid 

Y13 .633** 0,361 0,000 Valid 

Y14 .679** 0,361 0,001 Valid 

Y15 .411* 0,361 0,000 Valid 

Y16 .772** 0,361 0,004 Valid 

Y17 .809** 0,361 0,002 Valid 

Y18 .726** 0,361 0,000 Valid 

Sumber: Hasil olah SPSS 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel tersebut dari pengujian validitas 

instrumen penelitian, menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner 

mempunyai item_total correlation> 0,361. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha 

> 0,60. Pengujian reliabilitas dalam penelitian dilakukan dengan teknik Cronbach’s 

Alpha, dengan jumlah sampel 30 responden. Perhitungan nilai koefisien reliabilitas 

untuk instrumen penelitian yang menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. 
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4.5 

Tabel Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Usia Perkawinan (X) 0.844 Reliabel 

Ketahanan Keluarga (Y) 0.927 Reliabel 

Sumber: Hasil olah SPSS 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel diatas dari pengujian reliabilitas 

instrumen penelitian, menunjukkan cronbach’s alpha>0,60 (0,844>0,60 dan 

0,916>0,60) maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan uji keabsahan data yang digunakan meliputi uji validitas dan uji 

realiabilitas dapat disimpulkan dengan tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Keabsahan Data 

Uji Keabsahan 

Data 

Kriteria 

Pengujian 

Hasil Uji Keabsahan 

Data 
Kesimpulan 

Uji validitas 

r hitung > r tabel 

dengan taraf 

signifikan 5% 

Seluruh item total 

correlation> 0,361 
Seluruh item 

data valid 

Uji 

realiabilitas 

Croanbach alpa> 

0,06 

0,844>0,60 dan 

0,927>0,60 

Seluruh variabel 

reliable 

Sumber: Hasil olah SPSS. 

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa uji keabsahan data yang 

meliputi uji validitas dan uji realibilitas bahwa seluruh item dalam penelitian ini valid 

dan seluruh variabel penelitian ini dinyatakan reliabel. 

c. Uji Asumsi Klasik 

1) Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber 

diagonal grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual (metode grafik) 
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dan uji One sample Kolmogorov Sminov. Dasar pengambilan keputusan dilakukan 

berdasarkan probabilitas (Asymptotic Significance) yaitu: 

a) Jika probabilitas >0,05 maka distribusi dan model regresi adalah normal; 

b) Jika probabilitas <0,05 maka distribusi dan model regresi adalah tidak berdistribusi 

secara normal. 

4.7 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

N 

Standardized 
Residual 

30 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. 
Deviation 

0,98260737 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0,155 

Positive 0,109 

Negative -0,155 

Test Statistic 0,155 

Asymp. Sig. (2-tailed) .064c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Nilai signifikansi hasil uji normalitas sebesar 0,064 > 0,05 berarti bahwa 

residual regresi berdistribusi normal, diperkuat juga dengan bentuk grafik PP Plot yang 

menunjukkan sebaran titik yang mengikuti arah garis lurus: 
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2) Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedatisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedatisitas. Model regresi yang 

baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedatisitas. Hasil uji heteroskedastisitas 

dengan menggunakan uji scatterplot dimana titik-titik menyebar di atas dan bawah 

sumbu 0 dan tidak membentuk pola garis tertentu.  
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d. Uji Regresi Linear Sederhana 

1) Uji T 

Uji T merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Hasil uji hipotesis parsial berdasarkan perhitungan SPSS adalah sebagai 

berikut: 

4.8 

Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 32,634 7,407   4,406 0,000 

Usia Perkawinan 
(X) 

1,327 0,202 0,778 6,559 0,000 

a. Dependent Variable: Ketahanan Keluarga (Y) 

Nilai signifikansi hasil uji t sebesar 0,000 dengan t hitung 6,559 dan koefisien 

regresi bertanda positif sebesar 1,327 berarti bahwa semakin matang usia perkawinan 

masyarakat di Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara maka semakin baik pembentukan 
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ketahanan keluarga di daerah tersebut. Persamaan regresi yang menunjukkan hubungan 

antara usia perkawinan dengan pembentukan ketahanan keluarga adalah: 

Y = 32,634 + 1,327 X 

Dengan: 

Y = pembentukan ketahanan keluarga 

X = usia perkawinan  

2) Koefisien Determinasi 

4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .778a 0,606 0,592 7,38894 1,642 

a. Predictors: (Constant), Usia Perkawinan (X) 

b. Dependent Variable: Ketahanan Keluarga (Y) 

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,606 berarti bahwa 60,6% variansi 

pembentukan ketahanan keluarga masyarakat di Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara 

dipengaruhi oleh usia perkawinan, sedangkan sisanya sebanyak 39,4% variansi 

pembentukan ketahanan keluarga dipengaruhi oleh faktor lain di luar usia perkawinan.  

e. Uji Hipotesis 

Hipotesis nol dalam penelitian ini menyatakan bahwa usia perkawinan tidak 

berpengaruh terhadap pembentukan ketahanan keluarga masyarakat di Kecamatan 

Lasusua, Kolaka Utara. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi hasil uji t sebesar 0,000 dengan t hitung 6,559 dan koefisien regresi sebesar 

1,327 berarti hipotesis nol dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa tidak ada 

pengaruh usia perkawinan terhadap pembentukan ketahanan keluarga ditolak, dan 

hipotesis alternatif yang menyebutkan bahwa ada pengaruh usia perkawinan terhadap 
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ketahanan keluarga diterima. Setelah dilakukan pengujian nilai koefisien determinasi 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, ditemukan nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,606 atau 60,6% pembentukan ketahanan keluarga di 

Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dipengaruhi oleh usia perkawinan, dan 

39,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar usia perkawinan. 

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan 

Aturan mengenai batas usia perkawinan telah diubah oleh pemerintah melalui 

revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tepatnya di Pasal 7. Pada undang-

undang sebelumnya, batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan 

dibedakan, yaitu 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki, kemudian diubah menjadi 

19 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Salah satu alasan pemerintah mengubah 

aturan tersebut yaitu untuk menekan angka perkawinan usia anak, sehingga perlu 

regulasi baru yang terimplementasi dan memenuhi hak-hak anak, terutama hak 

pendidikan. Fenomena perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lasusua cenderung 

mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020-2021. Pada tahun 2020, angka 

permohonan dispensasi yang diterima Pengadilan Agama Lasusua sebanyak 7 

permohonan, dan meningkat menjadi 11 permohonan pada tahun 2021. Peningkatan 

yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang berada di Kabupaten 

Kolaka Utara. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.10 

Jumlah Dispensasi Kawin Perkecamatan Kabupaten Kolaka Utara  

2020-2021 

No Kecamatan 2020 2021 

1 Wawo 1 3 

2 Ranteangin 2 1 

3 Lambai 3 1 

4 Lasusua 7 11 

5 Katoi 3 5 

6 Kodeoha 3 5 

7 Tiwu 2 2 

8 Ngapa 15 16 

9 Watunohu 6 6 

10 Pakue 3 0 

11 Pakue Utara 5 2 

12 Pakue Tengah 2 3 

13 Batuputih 8 6 

14 Porehu 3 1 

15 Tolala 0 0 

Jumlah 63 62 

Sumber: Laporan Jumlah Dispensasi Kawin Perkecamatan Kabupaten Kolaka Utara 

Tahun 2020-2021 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan angka 

permohonan dispensasi di Kecamatan Lasusua adalah yang tertinggi dalam kurun 

waktu dua tahun diantara semua kecamatan yang ada di Kolaka Utara. Hal tersebut 

dipengaruhi beberapa faktor seperti kebiasaan sebagian masyarakat yang ada di 

Kecamatan Lasusua yang menganggap bahwa perkawinan dibawah umur adalah hal 

yang biasa, pergaulan yang cenderung bebas, hingga pada kurangnya pengawasan dari 

orang tua. Hal tersebut berbeda dengan Kecamatan Tolala yang pada tahun 2020 dan 

2021 belum ada permohonan dispensasi yang masuk ke Pengadilan Agama Lasusua. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh jarak Kecamatan Tolala yang berada cukup jauh dengan 
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keberadaan pengadilan agama yang ada di Kolaka Utara. Hasil wawancara peneliti 

dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua sebagai berikut: 

“Kita tidak menutup mata dengan adanya perkawinan dibawah umur yang terjadi di 

Kecamatan Lasusua. Ada banyak sebab perkawinan dibawah umur terjadi, misalnya 

pergaulan anak-anak yang terkontrol, pengaruh gadget, sampai pada kurangnya 

pengawasan orang tua.”3 

Perkawinan dibawah umur masih menjadi fenomena sosial yang banyak terjadi 

di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pemberdayaan law enforcement dalam penerapan hukum perkawinan masih 

rendah. Pemerintah mengubah batasan usia perkawinan sebagai salah satu bentuk 

upaya untuk menekan angka perkawinan usia dibawah umur melalui revisi undang-

undang perkawinan. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan 

Lasusua mengatakan: “Dengan adanya perubahan undang-undang mengenai batasan 

usia perkawinan yang disamakan antara usia laki-laki dan perempuan setidaknya itu 

memberikan pelajaran kepada orang tua dan anak atau calon pengantin tersebut, agar 

lebih paham bahwa menikah dibawah umur secara syariat Islam sah-sah saja. Akan 

tetapi, menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita yang telah 

dibuat pemerintah, usia produktif yang ideal untuk menikah adalah 19 tahun”.4 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai 

batasan usia perkawinan tersebut bukan hanya bertujuan untuk menekan angka 

perkawinan dibawah umur yang masih sering terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di 

 

3Abdul Jalil (50 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, Wawancara, Lasusua, 19 Juli 2022.  

4Abdul Jalil (50 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, Wawancara, Lasusua, 19 Juli 2022. 
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Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, tetapi juga memberikan pelajaran 

kepada orang tua agar tidak mudah membiarkan generasi muda untuk melangsungkan 

perkawinan dibawah umur. Hukum Islam, pada hakikatnya memberikan petunjuk 

untuk kehidupan manusia agar mampu membedakan yang positif dan negatif, tidak 

terkecuali dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perkara yang 

dianjurkan dalam Islam, namun dalam konteks tertentu hukum perkawinan bisa 

berubah menjadi sebuah larangan. Tema seputar perkawinan banyak didalam al-Qur’an 

tetapi tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan batasan usia perkawinan. Hasil 

wawancara peneliti dengan ketua MUI Kolaka Utara mengatakan bahwa: “Kita 

kembali kepada sejarah dan ini saya pikir kalau kaitannya dengan apa yang dilakukan 

Rasulullah dengan Siti Khadijah cenderung lebih tua perempuan tidak ada masalah. 

Terus kemudian menikah dengan Siti Aisyah jauh dibawah juga tidak ada masalah jadi 

ternyata persoalan itu memang tidak ada masalah.”5 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam Islam 

perkawinan dibawah umur bukan sesuatu yang dilarang, dan usia bukan merupakan 

patokan utama dalam mengukur kedewasaan seseorang. Akan tetapi, pemerintah 

memberikan batasan usia perkawinan karena melihat fenomena yang banyak terjadi di 

masyarakat Indonesia, sehingga perlu untuk diberikan batasan. Batasan perkawinan 

dalam Islam diberikan berdasarkan kualitas bagi orang yang akan melakukan 

perkawinan, sebagaimana dalam QS al-Nisā/4:6. 

 (٦……( مِّن ْهُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوْ ا الِيَْهِمْ امَْوَالَمُْ وَابْ تَ لُوا الْيَ تٰمٰى حَتَِّّٰ  اذَِا بَ لَغُوا النِِّكَاحَۚ فاَِنْ اٰنَسْتُمْ 
 

 

5Jumadi (50 Tahun) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, Wawancara, 

Lasusua 20 Juli 2022. 
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Terjemahnya:  

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian 

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka 

serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.6 

Ketika menafsirkan ayat tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa balig pada 

anak laki-laki terkadang dengan mimpi, yaitu disaat tidur lalu bermimpi sesuatu yang 

menyebabkan keluarnya air mani yang memancar.7 Umumnya, masa balig pada 

seseorang terjadi pada rentang usia 14-17 tahun yang ditandai dengan mimpi basah 

(iḥtilām) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Akan tetapi, generasi sekarang 

datangnya iḥtilām terkadang tidak sejalan dengan telah matangnya pemikiran, sehingga 

berakibat pada kematangan secara seksual tetapi belum memiliki kedewasaan dalam 

berpikir.8 Hasil wawancara peneliti dengan Kepala bidang KS BKKBN Kolaka Utara 

menyampaikan bahwa: “versi BKKBN dan pemerintah tidak sama, tetapi bahwa 

muaranya itu sama. Menikah dibawah umur itu banyak resikonya. Fisik yang belum 

siap, kesehatan reproduksi jika nantinya hamil, pemikirannya belum dewasa, 

emosionalnya belum terkontrol dengan baik.”9 Hasil wawancara tersebut menunjukan 

bahwa pengaturan mengenai batasan usia perkawinan berbeda setiap instansi terkait, 

meskipun tujuannya sama. Hal tersebut terjadi karena perbedaan sudut pandang dalam 

melihat ukuran kedewasaan seorang anak. Hal tersebut tidak menjadi penghalang 

untuk mengimplementasikan undang-undang perkawinan, karena batasan usia 

 

6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 

7Ibnu Kasir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Juz II (Mesir: Dār al-Kutub, tt.), h. 236. 

8Muhammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 47. 

9Titin Sutiana (53 Tahun) Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera BKKBN 

Kabupaten Kolaka Utara, Wawancara, Lasusua, 21 Juli 2022. 
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perkawinan yang diatur oleh lembaga diluar pemerintah, seperti BKKBN justru lebih 

tinggi dibanding aturan pemerintah.  

Ulama klasik seperti Maliki, Syafii, Hanbali, dan Hanafi tidak mensyaratkan 

kedewasaan bagi orang yang ingin menikah, akil dan balig sudah cukup. Pendapat 

tersebut dilandaskan pada tidak ada ayat al-Qur’an yang secara jelas mengatur batas 

usia perkawinan, karena Nabi Muhammad saw. dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu 

Bakar ketika usianya 6 tahun dan digauli setelah berusia 9 tahun. Ulama fikih klasik 

memberikan syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah kematangan fisik, yaitu 

bagi perempuan adalah haid atau menstruasi dan mimpi basah bagi laki-laki. 

Hal berbeda dikemukakan oleh ulama fikih kontemporer yang memposisikan 

perkawinan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah adalah sebuah privillage untuk nabi. 

Ulama kontemporer berpandangan bahwa perkawinan dibawah umur tidak dilarang 

dalam agama, tetapi juga tidak menganjurkannya. Pandangan ulama kontemporer 

terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah 

tidak hanya pada ciri-ciri fisik (balig), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal 

dan jiwa (rusyd), dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut 

pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik 

(biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan 

intelektual. Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan bahwa: “Sebetulnya nikah ini persoalan 

ibadah yang terjadi cenderung disenangi oleh setiap kita khususnya kita orang beriman. 

Tentu kalau bicara tentang nikah itu sendiri itu salah satu pintu maksudnya bagaimana 

kita ini bisa hidup bersama laki-laki dan perempuan dengan dasar cinta. Salah satu 

faktor pernikahan itu tidak bertahan adalah karena faktor pendidikan agama yang 
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kurang. Sebab, nabi sudah mengajarkan kepada kita bahwa kalau ingin menikah 

perhatikan 4 hal, yaitu parasnya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Tapi kata 

nabi, pilih yang paling baik agamanya.”10 

Hal tersebut sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad saw. dalam sebuah 

hadis sebagai berikut: 

الل   يَ ضِ رَ  ةَ رَ ي ْ رَ  هُ بِ أَ  نْ عَ  يهِ بِ أَ  نْ عَ  يدٍ عِ  سَ بِ أَ  نُ بْ  يدُ عِ  سَ نِ ثَ دَّ حَ  الَ الل قَ  دِ يْ ب َ عُ  نْ عَ  ىَ ا يَْ نَ ث َ دَّ حَ  دُ دَّ سَ ا مُ نَ ث َ دَّ حَ 
ا  ذَ بِ  رْ فَ ا ظْ ا فَ هَ ي ْ دِ لِ ا وَ الَِ جمََ ا وَ هَ بِ سَ لحَِ  ا وَ الَِ مَ لِ  عٍ بَ  رْ لِ  ةُ أَ رْ مَ الْ  ح  كَ نْ ت ُ  الَ م قَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى الل عَ لَّ صَ  بِِِّ النَّ  نْ عَ  هُ نْ عَ 
 11)رواه البخار(  اكَ دَ يَ  تْ بَ رِ تَ  ينِ الدِِّ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami, Musaddad telah menceritakan kepada kami 

Yahya dari Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu 

Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah ra, dari Nabi, beliau bersabda: 

Perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena 

keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah 

karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. 

Faktor agama merupakan faktor yang utama dalam memilih pasangan hidup, 

karena dari faktor tersebut yang menjadi penentu kebahagiaan dan kedamaian dalam 

rumah tangga. Hal tersebut didasarkan pada petunjuk Nabi Muhammad saw. diantara 

empat faktor dalam memilih pasangan hidup, Rasulullah menganjurkan untuk memilih 

pasangan berdasarkan pada agama seseorang. 

Menurut Rashid Ridha, bahwa bulūgh al-nikāḥ berarti sampainya seseorang 

kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini seseorang telah 

dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk 

menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta 

 

10Jumadi (50 Tahun) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, Wawancara, 

Lasusua 20 Juli 2022. 

11Muhammad Bin al-Bukhari al-Ju’fi, Shahih Al-Bukhari Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h. 

368. 
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hudud.12 Oleh karena itu, makna rusyd adalah kepantasan seseorang untuk melakukan 

tasarruf yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan 

bukti kesempurnaan akalnya, sedangkan Hamka berpendapat bulūgh al-nikāḥ diartikan 

dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan bergantung pada umur, tetapi bergantung 

kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum 

dewasa tetapi ia telah cerdik dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi 

pemikirannya belum matang.13 Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa 

usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyyah 

al-adā’ dan ahliyyah al-wujūb).14 Ahliyyah al-adā’ adalah sifat kecakapan bertindak 

hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan 

seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif, sedangkan 

ahliyyah al-wujūb adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang 

menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.15 

Perkawinan di Indonesia telah diatur oleh negara yang memberikan perhatian 

dan pengarahan mengenai perkawinan yang merupakan institusi sosial. Pemerintah 

telah memberikan batasan usia perkawinan dengan menuangkannya dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan tepatnya di Pasal 7. Salah satu alasan perubahan aturan 

batasan usia perkawinan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak anak dan 

 

12Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 

1999), h. 387. 

13A. Athaillah, Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar (Jakarta: Gelora Aksara 

Pratama, 2006), h. 21. 

14Majelis Ulama Indonesia, Ijma’ Ulama (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia 

III Tahun 2009) (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 78. 

15Ali Imron, Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan 

Hukum Positif di Indonesia) (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 18.  
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meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, serta memberikan 

kemaslahatan bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yaitu:  

مَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُ وْط  بِلْمَصْلَحَةِ    16تَصَرُّفُ الِْ
 

Maksudnya: 

“Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penguasa harus sejalan dengan 

kepentingan umum, bukan untuk golongan atau kepentingan sendiri”. 

Kebijakan pemerintah, termasuk mengenai larangan perkawinan dibawah umur 

bermuara pada upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi rakyat. Intervensi yang 

dilakukan tersebut didasarkan pada prinsip maslahat merupakan bentuk kepedulian 

pemerintah dalam rangka menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, 

sekaligus menjaga dan memelihara keturunan. Larangan perkawinan dibawah umur 

lebih didasari pada pertimbangan maslahat, sebab kemaslahatan dari perkawinan 

dibawah umur lebih sedikit dibanding dengan mafsadat atau resiko yang akan timbul. 

Hasil wawancara dengan ormas Muhammadiyah melalui ketua Majelis Tarjih 

Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Muh. Tang mengatakan: “Kita akui memang belum 

terimplementasi secara maksimal. Artinya masyarakat di Kecamatan Lasusua sudah 

tau tentang aturan tersebut, cuman seperti itu jika sudah terlanjur berjalan prosesnya, 

mau tidak mau minta dispensasi di pengadilan agama agar bisa menikah. Ada kaidah 

fikih yang mengatakan ي جلب المصالحدرء المفاسد مقدم عل  artinya menolak sesuatu yang 

mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat. 

Artinya mencegah itu lebih baik, kecuali misalnya darurat seperti hamil diluar nikah”. 

17 

 
16Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61. 

17Muh Tang (53 Tahun) Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Kolaka Utara, 

Wawancara, Lasusua, 18 Juli 2022. 
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Dampak yang timbul dari perkawinan dibawah umur memiliki pengaruh yang 

cukup besar terhadap kehidupan rumah tangga dan masyarakat, maka pemerintah 

mengatur batasan usia perkawinan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan 

keluarga dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan asumsi bahwa hukum hanya alat, 

tujuan akhirnya adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, 

apabila perkawinan mendatangkan kerusakan, maka perkawinan harus dibatalkan. Hal 

itu didasarkan pada kaidah: 

 18حالِ صَ لماْ  بِ لْ ى جَ لَ عَ  مُ دَّ قَ مُ  دَ اسَ ف َلمَ اْءََ رَْدَ 
Maksudnya: 

“Menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” 

Berkaitan dengan perkawinan dibawah umur, tentu memiliki dampak negatif 

baik dari segi hukum, sosiologis, ekonomis, dan psikologis sehingga lebih baik untuk 

tidak melakukan perkawinan dibawah umur, karena potensi untuk mendatangkan 

mudarat lebih besar dibandingkan manfaatnya. Perlu diadakan sosialisasi lebih massif, 

agar masyarakat memahami dampak negatif dari perkawinan dibawah umur. 

Sosialisasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Kepala KUA Kecamatan Lasusua 

dalam wawancara dengan peneliti, yang menyampaikan bahwa: “Perlu sosialisasi 

lanjutan lagi artinya perlu kami dari penyuluh-penyuluh kami sampaikan selalu ketika 

kita memberikan penyuluhan ditempat kita jangan lupa sampaikan pada masyarakat 

apalagi dimasjid-masjid atau di desa-desa ada namanya majelis taklim, dengan cara itu 

kami sampaikan kami titipkan juga seperti itu bahwa itulah barangkali perlunya 

 

18Toha Andiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah (cet. I; Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 164. 
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disampaikan kepada masyarakat kita bagaimana supaya usia pernikahan itu bisa di 

minimalisir sehingga tidak menikah dibawah umur.”19 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, perlu diadakan sosialisasi yang 

lebih massif dan terstruktur, agar dapat dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. 

Selain itu, dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan peran penyuluh agama yang 

lebih dekat dan intens berinteraksi langsung dengan masyarakat. Adanya perubahan 

batasan usia perkawinan tersebut diharapkan memberikan dampak positif di 

masyarakat, salah satunya adalah perubahan cara pandang terkait perkawinan dibawah 

umur. Hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Lasusua 

menyampaikan bahwa: “Alhamdulillah adanya perubahan undang-undang sebelumnya 

yang diubah dengan perubahan usia pernikahan yang baru dapat memberikan pelajaran 

kepada orang tua, kepada anak tentang dampak dari perkawinan usia dini. kita tidak 

menutup mata karena sekarang ini dengan adanya media sosial dunia ini semakin maju 

begitu dunia maya, nah ini komunikasi itu tidak ada lagi batas dengan melalui seperti 

itu mungkin pengawasan orang tua dari rumah harus ketat misalnya pengawasannya 

terhadap pergaulan anak perempuan tapi tidak terlepas juga kepada anak laki-laki, 

tetapi ketika misalnya anak tersebut dengan alasan minta izin belajar kelompok 

misalnya, ini ketemu dengan teman-temannya yang diluar itu yang tidak bisa terawasi 

atau secara ketat misalnya oleh orang tua karena tidak mungkin juga orang tua mau 

mengikuti terus anaknya sampai di mana dia mau pergi. Jadi itulah kalau menurut saya 

 

19Abdul Jalil (50 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, Wawancara, Lasusua, 19 Juli 2022. 
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anak-anak atau generasi kita itu perlu pembekalan pendidikan dan pemahaman agama 

yang baik.”20 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perubahan batasan usia perkawinan bukan hanya memberikan dampak kepada anak, 

tetapi juga menjadi pembelajaran bagi orang tua mengenai dampak buruk dari 

perkawinan dibawah umur. Oleh sebab itu, perlu pengawasan dan pendidikan agama 

yang baik kepada anak agar mampu menjaga dan membentengi dirinya dari pergaulan-

pergaulan negatif. 

Revisi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu 

hal positif yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Namun dalam 

mengimplementasikan aturan tersebut, dibutuhkan pemahaman yang baik di 

masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kebiasaan pada sebagian 

masyarakat Kecamatan Lasusua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. 

Hasil wawancara peneliti dengan bidang KS BKKBN Kolaka Utara mengatakan 

bahwa: “Di suku-suku tertentu, itu biasanya berpikir untuk segera menikahkan anaknya 

karena dianggap telah menyelesaikan sekolahnya, tidak memiliki planning. Sementara 

kalau kita di BKKBN, kan tujuannya kita memberikan perencanaan kehidupan, nnti 

dia harus dulu sekolah kemudian tamat sekolah itu dia lanjut kuliah kemudian dia 

bekerja.”21 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa di Kecamatan Lasusua, 

Kabupaten Kolaka Utara masih ada sebagian masyarakat yang masih menganggap 

 

20Abdul Jalil (50 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, Wawancara, Lasusua, 19 Juli 2022. 

21Titin Sutiana (53 Tahun) Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera BKKBN 

Kabupaten Kolaka Utara, Wawancara, Lasusua, 21 Juli 2022. 
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bahwa perkawinan dibawah umur adalah sesuatu hal yang biasa. Selain itu, rendahnya 

tingkat pendidikan dan pemahaman pada sebagian masyarakat menyebabkan tidak 

memiliki perencanaan yang matang terhadap terhadap pendidikan anak sehingga 

berdampak pada masa depan anak yang menentu. Berbagai upaya dilakukan oleh 

pihak-pihak terkait yang ada di Kecamatan Lasusua untuk mengoptimalkan 

implementasi undang-undang tersebut, baik melalui forum-forum resmi maupun tidak 

resmi. Dalam wawancara dengan peneliti, Kepala KUA Kecamatan Lasusua 

mengatakan bahwa: “Baru-baru ini kami di sini ada pengukuhan BP4 tugasnya nanti 

disitu memberikan nasehat kepada calon pengantin tin ketika mau menikah, dengan 

harapan angka perceraian bisa diminimalisir. Insya Allah dengan kerjasama semua 

pihak nanti mudah-mudahan itu bisa terealisasi, kalau satu kelompok saja misalnya 

satu organisasi saja tidak mungkin juga bisa menyelesaikan permasalahan tanpa 

kerjasama yang baik semua orang, stakeholder yang ada di Kolaka Utara ini terkait 

dengan masalah itu Insya Allah bisa membantu proses berjalannya itu.”22 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga 

saat ini, belum terjadi sinergi yang baik dan terstruktur antara pihak-pihak terkait dalam 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga informasi mengenai batasan usia 

perkawinan yang baru belum tersampaikan secara menyeluruh. Hal tersebut juga 

disampaikan oleh pihak kecamatan. Dalam wawancara dengan peneliti, Sekretaris 

Kecamatan Lasusua mengatakan bahwa: “Intinya sekarang yang paling penting adalah 

pembinaan, pemahaman, dalam bentuk memberikan pemahaman masyarakat 

bagaimana sebenarnya aturan itu yang sebenarnya karena yang terjadi sekarang 

 

22Abdul Jalil (50 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, Wawancara, Lasusua, 19 Juli 2022. 
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pernikahan dini terjadi akibat kurangnya kontrol orang tua, sehingga terjadi pergaulan 

bebas. Untuk meminimalisir hal itu makanya kita selama ini pihak KUA dengan 

kecamatan itu kolaborasi memberikan atau menyurati atau menyampaikan sekaligus 

sering membuka diskusi-diskusi dengan pihak-pihak kepala desa terus imam-imam 

desa untuk tidak menikahkan umur-umur yang dibawah umur itu kalau tidak sampai 

umurnya terus kita pending tidak boleh ada surat nikah sekarang kita lakukan seperti 

itu.”23 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, koordinasi yang dilakukan pihak 

pemerintah kecamatan belum menyentuh semua pihak terkait yang memiliki 

tanggungjawab menanggulangi fenomena perkawinan dibawah umur, sehingga masih 

ditemukan masyarakat Kecamatan Lasusua yang menikah dibawah umur dengan 

berbagai alasan. Pihak pemerintah telah membuka ruang-ruang diskusi dengan pihak 

pemerintah di tingkat desa untuk mencari solusi dan merancang program 

penanggulangan perkawinan dibawah umur, salah satunya dengan memperketat sistem 

administrasi di desa. Selain itu, beberapa program yang dirancang Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka meminimalisir angka 

perkawinan dibawah umur yaitu Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling 

Remaja (PIK-R), dalam wawancara dengan peneliti, bidang KS BKKBN Kolaka Utara 

menyampaikan bahwa: “Jadi kita melakukan banyak kegiatan di BKKBN, misalnya 

menyiapkan wadah yg dibentuk namanya Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat 

Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Jadi untuk keluarga yg memiliki remaja umur 

10-24 tahun yang belum menikah. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, BKR 

 

23Andi Selle (37 Tahun) Sekretaris Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Wawancara, 

Lasusua, 19 Juli 2022. 
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sasaran pembinaannya adalah masyarakat yang ada di setiap desa, sedangkan PIK-R 

itu sasarannya anak-anak sekolah.”24 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, BKKBN Kolaka Utara melakukan 

berbagai kegiatan dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur. 

Kegiatan-kegiatan tersebut dimulai dari pembinaan di tingkat sekolah menengah untuk 

pelajar, dan kegiatan lain yang sasarannya adalah masyarakat umum agar tercipta 

ketahanan keluarga yang baik. Kegiatan yang dilakukan tersebut akan memberikan 

dampak positif dan mampu menekan angka perkawinan dibawah umur karena seorang 

anak paham mengenai dampak negatif perkawinan dibawah umur. 

Implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya 

dan kemampuan sumber daya yang ada dalam rangka mendukung sebuah program. 

Selain itu, dukungan secara financial dari pemerintah dapat meningkatkan kuantitas 

dan kualitas implementasi aturan usia perkawinan untuk meminimalisir angka 

perkawinan dibawah umur. Hasil wawancara peneliti dengan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Kami sekarang melakukan 

sosialisasi ke 15 kecamatan yang ada di Kolaka Utara, sesuai dengan anggaran yang 

ada. Sebenarnya kami ingin lakukan itu di tiap desa, tapi karena keterbatasan anggaran, 

makanya yang kami undang itu hanya perwakilan saja. Mungkin masih banyak 

informasi yang belum sampai ke masyarakat, karena kebanyakan yang datang 

menghadap kesini mengatakan bahwa informasinya belum sampai ke mereka. Tentu 

 

24Titin Sutiana (53 Tahun) Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera BKKBN 

Kabupaten Kolaka Utara, Wawancara, Lasusua, 21 Juli 2022. 
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ke depannya kita akan melakukan sosialisasi yang lebih massif lagi agar bisa 

tersampaikan dengan baik ke masyarakat.”25 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh bidang KS BKKBN Kolaka Utara dalam 

wawancara dengan peneliti, yang menyampaikan bahwa: “Sebenarnya terimplementasi 

tapi mungkin kurang, karena selama ini kita kurang untuk turun pembinaan karena 

terkendala dengan uang operasional. Kita harus turun di sekolah-sekolah pembinaan 

minimal satu kali dalam satu bulan untuk melihat perkembangan, bagaimana kegiatan-

kegiatannya, apa dilakukan, apakah berkembang atau seperti apa, tapi itu kurang 

dilakukan karena kendala di pembiayaan operasional. Seandainya pendanaannya baik, 

hasil yang kita harapkan juga itu tentu bagus. Tapi selama ini belum optimal.”26 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak 

pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun belum secara 

maksimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, seperti kurangnya dana yang dapat 

digunakan untuk melakukan sosialisasi, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak 

terkait. Karena itu, perlu dukungan dan perhatian yang lebih serius dari pemerintah 

daerah berupa pendanaan yang cukup agar pihak-pihak terkait dapat melakukan 

sosialisasi yang lebih massif ke masyarakat, agar dapat menekan angka perkawinan 

dibawah umur dan undang-undang perkawinan dapat terimplementasi secara maksimal 

di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. 

Efektif atau tidaknya aturan yang mengatur tentang perkawinan ini dapat 

dipengaruhi oleh sebagian faktor utama. Jika dilihat dari pandangan Soerjono 

 

25Murni Baso (53 Tahun) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Kolaka Utara, Wawancara, Lasusua, 21 Juli 2022. 

26Titin Sutiana (53 Tahun) Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera BKKBN 

Kabupaten Kolaka Utara, Wawancara, Lasusua, 21 Juli 2022. 
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Soekanto, beliau menentukan ada lima faktor yang di mana faktor tersebut dapat 

menilai bagaimana efektivitas suatu hukum. Faktor-faktor tersebut seperti faktor 

hukumnya sendiri yaitu undang-undang, penegak hukumnya yaitu aparat yang 

membuat hukum, sarana yang memadai begitu juga fasilitas pendukung, masyarakat 

yaitu lingkungan diterapkannya hukum itu; dan kelima, kebudayaan. 

1. Faktor Hukum 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan 

menyebutkan bahwa jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan dan belum 

memenuhi syarat usia perkawinan, maka bisa mengajukan permohonan dispensasi 

kawin di pengadilan agama setempat, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 15 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Namun, dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan 

landasan seseorang bisa mengajukan dispensasi, sehingga hakim diberikan kebebasan 

untuk menafsirkan aturan tersebut.27 Berdasarkan data dari Pengadilan Agama 

Lasusua, angka permohonan dispensasi kawin yang masuk justru semakin meningkat 

semenjak aturan itu diberlakukan. Hal tersebut menunjukan bahwa perubahan aturan 

tersebut belum terimplementasi dengan baik.  

2. Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan maksud dan tujuan aturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal penerapan undang-undang 

perkawinan, lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) punya andil besar dalam 

pengimplementasian aturan tersebut. Wawancara peneliti dengan kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Lasusua: “Melalui penyuluh kami inilah yang 

 

27Alfian Alghifari, Nuzha, dan Dwi Utami Hidaya Nur, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten 

Polewali Mandar,” Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum 2, no. 2 (2021): h. 133. 
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menyampaikan ditempat tugas masing-masing terlepas dari tugas pokoknya sebagai 

penyuluh diselipkanlah atau disampaikan pesan-pesan seperti itu, bahwa usia 

pernikahan yang diatur oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia ini 

adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan”28 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Lasusua, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa para penyuluh agama yang ada di lingkup Kecamatan 

Lasusua secara tidak langsung memiliki tugas tambahan yaitu memberikan sosialisasi 

dan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan usia perkawinan, sehingga cita-

cita agar aturan tersebut bisa terimplementasi dengan maksimal itu bisa terwujud. Ada 

tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme aparat penegak hukum, yaitu: 

a. Intstitusi penegak hukum serta berbagai sarana dan prasaran pendukung, serta 

mekanisme kerja kelembagaannya; 

b. Budaya kerja yang ada pada lembaga tersebut, termasuk juga kesejahteraan 

aparatnya; 

c. Perangkat aturan yang mendukung kinerja lembaga maupun standar kerja yang ada 

pada sebuah lembaga tertentu. 

3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Secara sederhana, fasilitas pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana untuk 

mencapai sebuah tujuan. Ruang lingkupnya mencakup sumber daya manusia yang 

terampil, tata kelola lembaga yang baik, peralatan yang mendukung, keuangan yang 

cukup, dan sebagainya. Dalam wawancara dengan peneliti, Kepala Dinas PPPA 

Kolaka Utara mengemukakan: “Sebenarnya untuk melakukan sosialisasi, kita ingin itu 

 

28Abdul Jalil (50 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 
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langsung ke desa-desa supaya informasinya bisa langsung diterima oleh masyarakat. 

Cuman selama ini kami terkendala di pendanaan yang begitu minim, sehingga yang 

kami lakukan hanya ditingkat kecamatan kemudian mengundang perwakilan dari tiap 

desa, dan itu pun belum lama dimulai. Tidak tanggung-tanggung, kami sekali 

sosialisasi langsung tiga peraturan terkait dengan perkawinan anak yang kami 

sampaikan”29 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemerintah setempat perlu memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan usia 

anak yang ada di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara. Dukungan finansial 

adalah salah satu hal yang dapat diberikan oleh pemerintah setempat agar pihak-pihak 

terkait bisa melakukan sosialisasi yang lebih masif ke masyarakat. 

4. Faktor Masyarakat 

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam penegakan hukum. Peraturan di 

sebuah negara tertentu dirancang untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, 

termasuk perubahan undang-undang yang mengatur batasan usia perkawinan. Oleh 

karena itu, kesadaran masyarakat diperlukan untuk mematuhi ketentuan dalam sebuah 

aturan. Kepatuhan tersebut dapat diukur dengan melihat angka perkawinan usia anak 

setiap tahunnya, jika angkanya setiap tahun semakin meningkat, berarti ketentuan 

dalam aturan tersebut belum terimplementasi dengan baik karena kesadaran yang 

masih kurang. Disamping itu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan 

usia dini, seperti pergaulan bebas, pendidikan yang minim, kemiskinan, dan budaya. 

Wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Lasusua mengemukakan bahwa: 

“Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa perkawinan usia 

 
29Murni Baso (53 Tahun) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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dini masih saja terjadi. Misalnya pergaulan anak-anak sekarang yang bisa dikatakan 

terlalu bebas, contoh misalnya jika mereka sudah keluar rumah dengan alasan kerja 

tugas misalnya, kan tidak mungkin orang tua akan selalu mengikuti. Yang kedua, 

minimnya pendidikan atau bekal agama yang diberikan kepada anak-anak sehingga 

tidak mampu untuk menjaga dirinya”30 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah 

satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lasusua, Kabupaten 

Kolaka Utara seperti pergaulan yang cenderung terlalu bebas, sehingga kurangnya 

pengawasan dari orang tua. Selain itu, pendidikan yang minim menjadi salah satu 

faktor penyebab perkawinan dibawah umur, karena seorang anak tidak memiliki 

perencanaan mengenai kehidupan masa depannya sehingga perlu bimbingan dan 

pendampingan dari orang tua serta pemerintah setempat. 

5. Faktor Budaya 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kebudayaan itu ada suatu strata nilai. 

Jika nilai tersebut bisa menghasilkan dampak yang maksimal maka masyarakat turut 

untuk mengikutinya, begitu juga sebaliknya.31 Dalam wawancara dengan peneliti, 

Kepala BKKN Kolaka Utara, dalam hal ini diwakili oleh bidang KS mengemukakan 

bahwa: “Di sebagian masyarakat kita yang ada di Kecamatan Lasusua, pada suku 

tertentu masih ada yang berpegang teguh sama kebiasaannya. Jadi meskipun kita sudah 

sosialisasi dengan baik, disampaikan dampaknya dan lain-lain tapi karena sudah 

 

30Abdul Jalil (50 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, Wawancara, Lasusua, 19 Juli 2022. 

31Akmal, “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Kasus di Desa Mallari, 

Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone)” Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim, 2020), h. 49-50. 
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mandarah daging jadi yah tetap seperti itu. Jadi memang agak sulit kalau masih 

berpegang teguh sama adatnya’32 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Lasusua, masih ada yang masih 

menjalankan kebiasaan yang menganggap bahwa perkawinan usia anak adalah hal 

yang biasa dilakukan, sehingga tidak memperdulikan aturan yang ada. 

Beberapa penyebab sehingga aturan mengenai batasan usia perkawinan tersebut 

belum terimplementasi secara optimal di Kecamatan Lasusua sehingga masih banyak 

masyarakat yang melakukan pernikahan dini, seperti: 

a. Keadaan ekonomi masyarakat yang bervariasi. Dalam beberapa penelitian bahkan 

disebutkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu pendorong utama terjadinya 

perkawinan dibawah umur di negara-negara berkembang; 

b. Kebiasaan. Pengaruh adat dan budaya tergambar disebagian wilayah Indonesia, 

termasuk Kecamatan Lasusua yang pada suku-suku tertentu menganggap bahwa 

perkawinan dibawah umur adalah suatu hal biasa dan sudah menjadi kebiasaan. 

Orang yang tidak memiliki perencanaan yang baik terhadap masa depan anaknya, 

setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah atas, akan langsung 

dinikahkan; 

c. Belum diadakannya sosialisasi secara terstruktur yang melibatkan semua pihak 

terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat; 

d. Belum terbangun sinergi antara semua pihak terkait, dilingkup pemerintahan dan 

organisasi kemasyarakatan. Perlu diadakan sinergi dalam bentuk Memorandum of 

 

32Titin Sutiana (53 Tahun) Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera BKKBN 

Kabupaten Kolaka Utara, Wawancara, Lasusua, 21 Juli 2022. 
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Understanding (MoU) antara pihak-pihak terkait untuk secara bersama dan 

terstruktur memberikan pembelajaran kepada masyarakat, serta informasi dapat 

sampai dan dipahami oleh masyarakat. 

3. Upaya Menekan Angka Perkawinan dibawah Umur 

Upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur yang terjadi 

di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara menjadi tanggungjawab pihak-pihak 

terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, serta pihak pemerintah 

kecamatan. Ada beberapa upaya atau langkah yang dapat dilakukan, seperti: 

a. Upaya Memperketat Administrasi 

Prosedur administrasi merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh oleh 

calon mempelai ketika ingin melangsungkan perkawinan. Bentuk pengurusan 

administrasi tersebut dimulai dari desa sampai ke Kantor Urusan Agama (KUA). Para 

pejabat harus berkomitmen untuk mengimplementasikan aturan tersebut, dengan tidak 

melakukan manipulasi data berupa perubahan usia calon mempelai. Wawancara 

peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua 

menyampaikan bahwa: “Ketika itu sudah terjadi (hamil duluan) yah itu tidak bisa 

ditunda, nah kalau itu sudah terjadi KUA memberikan solusi, dengan catatan KUA 

memberikan penolakan, kemudian sidang dispensasi dulu di pengadilan agama. Semua 

yang datang menghadap ke kantor dan usianya belum cukup, pasti diarahkan dulu 

untuk ke pengadilan. Cuman memang, di masyarakat kita ada yang mengikuti arahan 

tersebut ada juga yang tidak. Tapi kita sampaikan, kalau misal tidak melalui itu, dan 

nanti memiliki anak, itu disidang lagi untuk asal-usul anaknya”33 

 
33Abdul Jalil (50 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, Wawancara, Lasusua, 19 Juli 2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasusua memberikan syarat yang ketat bagi 

pasangan yang ingin menikah namun belum mencapai usia. Hal tersebut harus 

mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah di tingkat desa yang 

memberikan rekomendasi kepada calon pengantin agar dapat mencegah dan 

meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur. 

b. Mengoptimalkan Koordinasi Antar Elemen Terkait 

Mengoptimalkan peran semua pihak yang terkait merupakan langkah yang baik 

dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur, mulai dari pihak penyuluh agama 

di Kantor Urusan Agama (KUA), Ormas, dan pihak-pihak lain yang terkait. Secara 

sederhana, penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki fungsi, yaitu 

pertama, fungsi informatif dan edukatif yang berarti bahwa penyuluh berkewajiban 

memberikan pencerahan dan mendidik masyarakat dengan baik sesuai ajaran Islam. 

Kedua, fungsi konsultif yang berarti bahwa penyuluh agama terlibat langsung dalam 

persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat. Ketiga, fungsi advokatif yaitu memiliki tanggungg jawab 

moral dan sosial untuk melakukan kegiataan pendampingan kepada masyarakat dari 

berbagai ancaman, gangguan, dan tantangan yang dapat merusak akidah, mengganggu 

ibadah, dan merusak akhlak.34 Hal tersebut dapat dilakukan secara optimal, mengingat 

bahwa di Kecamatan Lasusua sudah ada penyuluh di setiap desa yang dapat menjadi 

perpanjangan tangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan edukasi 

serta pelayanan kepada masyarakat.  

 

34Muhammad Husnan, “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dalam Mencegah 

Praktik Perkawinan di Bawah Umur pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai”, Tesis (Jambi: 

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022), h. 142. 
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Selain fungsi-fungsi sebagaimana disebutkan sebelumnya, penyuluh agama di 

Kantor Urusan Agama (KUA) juga harus memiliki kompetensi yang memadai. 

Kompetensi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Kompetensi Substantif 

Kompetensi substantif berkaitan dengan kemampuan penyuluh agama terhadap 

materi-materi yang akan disampaikan kepada masyarakat. 

2) Kompetensi Metodologis 

Berkenaan dengan kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan 

dengan baik dan mudah dipahami. Hal tersebut dapat diukur dengan kemampuan 

komunikasi yang baik, paham kondisi masyarakat setempat, serta mampu 

menggunakan teknologi dengan baik. 

3) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial berkaitan dengan kesadaran sosial dan keahlian sosial dalam 

diri seorang penyuluh agama, dengan adanya kompetensi tersebut maka memudahkan 

penyuluh agama untuk menemukan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat 

kemudian merumuskan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. 

4) Kompetensi Personal 

Kompetensi personal lebih menekankan pada kemampuan penyuluh berkenaan 

dengan moral dan kemampuan intelektual seorang penyuluh agama. 

c. Pelayanan Bidang Perkawinan dan Keluarga Sakinah 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki 

peran yang cukup penting dalam rangka pembinaan perkawinan serta memberikan 

edukasi tentang pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan  

rahmah. Dalam wawancara dengan peneliti, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 
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Kecamatan Lasusua mengemukakan bahwa: “Baru-baru ini kami di sini ada 

pengukuhan BP4 tugasnya nanti disitu memberikan nasehat kepada catin ketika mau 

menikah begitu secara resmi yang kita maui karena selama ini kan belum di 

kukuhkan”35 

Ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan usia yang telah diatur 

pemerintah dalam undang-undang untuk terbentuknya keluarga yang sakinah. Dengan 

mengoptimalkan program-program pembinaan kepada masyarakat, maka angka 

perkawinan dibawah umur yang masih terjadi di Kecamatan Lasusua dapat 

diminimalisir. 

d. Pemberdayaan Peran Keluarga 

Selain upaya-upaya yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberdayaan peran 

keluarga sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur perlu 

mendapat perhatian serius. Pengawasan orang tua merupakan kunci dalam pencegahan 

perkawinan dibawah umur. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan 

nasehat untuk menjaga diri, menanamkan nilai-nilai moralitas, memberikan pola asuh 

yang baik, serta melakukan diskusi dengan keluarga, terutama anak mengenai hal-hal 

penting lain yang berkaitan dengan pergaulan. 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Usia Perkawinan terhadap Pembentukan Ketahanan Keluarga 

Usia Perkawinan adalah usia minimum dimana seseorang diizinkan secara 

hukum untuk menikah. Usia perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu 

kedewasaan, tetapi tidak selalu menjadi patokan yang tepat karena ukuran kedewasaan 

merupakan suatu keadaan dimana seseorang mampu berpikir dan bertindak secara 

 
35Abdul Jalil (50 Tahun) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, Wawancara, Lasusua, 19 Juli 2022. 
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matang, sedangkan tingkat kematangan pada masing-masing orang itu berbeda. 

Kedewasaan dijadikan landasan penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-

undang perkawinan sebagai produk hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga 

negara.  

Pemerintah telah memberikan ketentuan mengenai batasan usia perkawinan, 

baik untuk laki-laki maupun perempuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

memberikan keterangan bahwa usia minimal bagi seseorang untuk dapat melakukan 

perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian 

pada tahun 2019, batasan usia perkawinan tersebut diubah, khususnya untuk 

perempuan sehingga menjadi 19 tahun. Perubahan norma dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menjangkau batas usia untuk 

melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas 

minimal umur perkawinan bagi perempuan. Batas minimal umur perkawinan bagi 

perempuan disamakan dengan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. 

Ketahanan keluarga yaitu kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki 

keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis-

mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk 

hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.36 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa usia perkawinan berpengaruh signifikan 

terhadap pembentukan ketahanan keluarga di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka 

Utara. Hal tersebut ditunjukan dari hasil analisis thitung lebih besar dari ttabel, maka Ha 

diterima dan Ho ditolak, dari perhitungan thitung sebesar 6,559 dengan nilai signifikansi 

0,000<0,05. 

 
36Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat 15. 



101 
 

 

Hasil analisis uji t diketahui ada pengaruh yang signifikan variabel X terhadap 

variabel Y. Selain itu, diperoleh juga persamaan regresi Y = 32,634 + 1,327 X, sesuai 

dengan rumus regresi linear sederhana yaitu Y=a+bX, dimana Y merupakan lambang 

dari variabel terikat, a merupakan konstanta, dan b merupakan variabel koefisien 

regresi untuk variabel bebas. 

Usia perkawinan yang semakin matang akan memberikan dampak yang lebih 

besar terhadap pembentukan ketahanan keluarga. Hal tersebut disebabkan karena 

dengan usia yang semakin matang, maka cara pandang dan cara berpikir seseorang 

dianggap akan lebih siap untuk membentuk sebuah keluarga. Meskipun tidak dapat 

dipungkiri bahwa usia perkawinan bukan merupakan satu-satunya faktor terbentuknya 

ketahanan keluarga. Ada banyak faktor lain yang dapat membentuk ketahanan 

keluarga, misalnya pemahaman terhadap agama yang baik, pengaruh dari lingkungan, 

dan lain-lain. Koefisien determinasi variabel X terhadap variabel Y yaitu sebesar 

60,6% ketahanan keluarga di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara 

dipengaruhi oleh usia perkawinan, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar usia 

perkawinan. 

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Perubahan batasan usia perkawinan yang diatur pemerintah melalui revisi 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan membutuhkan sosialisasi yang lebih massif oleh seluruh 

pihak terkait. Masyarakat yang mendiami Kecamatan Lasusua berasal dari berbagai 

suku, seperti Bugis, Enrekang, Kajang, Tolaki, dan lainnya dengan mayoritas pemeluk 

agama Islam yang tersebar di 12 desa dan kelurahan yang ada yang terletak di 

pegunungan maupun pesisir laut. 



102 
 

 

Angka permohonan dispensasi di tahun 2020 sebanyak 7 permohonan dan 

meningkat di tahun di tahun 2021 menjadi 15 permohonan.37 Kenaikan angka 

permohonan dispensasi tersebut adalah yang tertinggi disemua kecamatan yang ada di 

Kabupaten Kolaka Utara. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang diterima 

Pengadilan Agama Lasusua dalam kurun waktu tahun 2020-2021 menujukkan bahwa 

perubahan undang-undang perkawinan pada Pasal 7 tersebut implementasinya belum 

maksimal di Kecamatan Lasusua. Pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut 

menemui banyak kendala, seperti ekonomi, budaya, cara pandang, adat yang sudah 

lama mengakar dan hidup dalam lingkungan masyarakat, serta kurangnya informasi 

yang sampai kepada masyarakat mengenai aturan tersebut dan dampak yang 

ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. 

Peningkatan angka permohonan dispensasi di Kecamatan Lasusua tentu 

menjadi hal yang mengkhawatirkan dan perlu perhatian yang serius dari pihak terkait. 

Ada banyak dampak negatif yang timbul dari perkawinan dibawah umur, mulai dari 

dampak kesehatan, hilangnya hak-hak anak, hingga pada belum siapnya seseorang 

untuk membina rumah tangga yang tidak jarang berujung pada tidak terciptanya 

ketahanan dalam keluarga. Peningkatan angka permohonan dispensasi disebabkan 

beberapa hal, seperti permasalahan ekonomi, faktor adat dan budaya yang sudah 

mengakar di kehidupan masyarakat, serta pengetahuan yang masih minim tentang 

dampak negatif yang dapat timbul ketika melakukan perkawinan dibawah umur, serta 

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut yang masih rendah. Oleh sebab 

itu, perlu perhatian dari semua pihak, agar perkawinan dibawah umur tidak dianggap 

sebagai hal yang biasa, sehingga bukannya berkurang tetapi semakin banyak. 

 

37Laporan Tahun Pengadilan Agama Lasusua Tahun 2021. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa usia 

perkawinan berpengaruh terhadap pembentukan ketahanan keluarga di 

Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil analisis thitung > dari ttabel, dengan nilai t hitung sebesar 6,559 dengan nilai 

signifikansi 0,000<0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  Koefisien 

determinasi variabel X terhadap variabel Y yaitu sebesar 60,6% ketahanan 

keluarga di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dipengaruhi oleh usia 

perkawinan, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar usia perkawinan. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu mengenai ketentuan batasan usia 

perkawinan yang menyamakan usia laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun 

belum terimplementasi secara optimal di Kecamatan Lasusua, Kabupaten 

Kolaka Utara. Hal tersebut terjadi karena berbagai kendala yang dihadapi, 

seperti faktor ekonomi, pendidikan, kurangnya pemahaman mengenai 

kedewasaan usia perkawinan, tradisi atau budaya yang masih dipegang teguh 

oleh masyarakat, sosialisasi yang belum massif dan berkala dilakukan oleh 

pihak-pihak terkait, kurangnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan 

ormas dalam melakukan sosialisasi, serta pengaruh pergaulan dan lingkungan. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan 

sebelumnya, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu sinergi antar semua pihak yang terkait untuk melakukan upaya 

meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur, agar undang-undang 

perkawinan bisa di implementasikan dengan baik dan optimal; 

2. Pihak pemerintah hendaknya memberikan bimbingan dan pelatihan kepada 

masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketahanan keluarga yang akan 

berdampak pada keberlangsungan hidup keluarga dalam jangka panjang; 

3. Untuk pemerintah agar memberikan perhatian yang serius terhadap fenomena 

perkawinan dibawah umur, berupa dukungan finansial kepada lembaga atau 

instansi yang memiliki wewenang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat agar bisa lebih masif; 

4. Masyarakat juga hendaknya mengikuti aturan yang telah dibuat oleh 

pemerintah, dalam hal ini aturan batasan usia perkawinan sebab akan 

memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kelangsungan kehidupan 

dalam berkeluarga; 

5. Kajian mengenai usia perkawinan dan ketahanan keluarga merupakan hal yang 

menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, kepada peneliti lainnya agar senantiasa 

melakukan penelitian ilmiah terkait dengan judul penelitian ini agar semakin 

banyak memberikan sumbangsih pemikiran dan saran kepada pemerintah 

dalam membuat regulasi dengan memperhatikan konteks sosial yang ada di 

masyarakat. 



105 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A, Cahyaningtyas dkk. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016. Jakarta: 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. 

Adhim, Muhammad Fauzil. Indahnya Pernikahan Dini. Jakarta: Gema Insani, 2004. 

Akmal. “Efektivitas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak 
(Studi Kasus di Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone)”. 
Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020 

Alghifari, Alfian, Nuzha, dan Dwi Utami Hidaya Nur. “Efektivitas Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka 
Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar,” Qisthosia: Jurnal 
Syariah dan Hukum 2, no. 2 (2021): h. 121-140. 

Anshori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam 
Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, Al-‘Adalah XII, no. 4 (2015): h. 
810-823. 

Andiko, Toha. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah. Cet. I; Yogyakarta: Sukses Offset, 2011. 

Apriliani Farah Tri dan Nunung Nurwati. “Pengaruh Perkawinan Muda terhadap 
Ketahanan Keluarga”, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat 7, no. 1 (2020): h. 90-112 

Ardani, Muhammad. Risalah Haid. Surabaya: al-Miftah, 1992. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2006. 

Athaillah, A. Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar. Jakarta: Gelora Aksara 
Pratama, 2006. 

Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas 
Hukum UI, 1995. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2017, Penanaman dan 
Penerapan Nilai Kara kter Melalui 8 Fungsi Keluarga. Jakarta Timur: 
BKKBN, 2017.  

al-Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail. Terjemah Sahih Bukhari, Jilid VII. 
Semarang: CV. Al-Syifa, 1993. 

Ciptyaningrum, Endang Wahyu. “Prinsip Kemitraan Gender dalam Keluarga”, Tesis. 
Ponorogo, Program Magister Ahwal Syakhsiyyah, 2021. 

Fadhillah, Nur. Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya terhadap Ketahanan 
Keluarga. Cet. I; Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020. 



106 
 

 

Fahrezi, Muhammad dan Nunung Nurwati. “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur 
terhadap Tingkat Perceraian”, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada 
Masyarakat 7, no. 1 (2020): h. 80-89. 

Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000. 

Hamid, Zahry. Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di 
Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978. 

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid VI. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2015. 

Hamka. Tafsir Al-Azhar. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2015. 

Hanafi, Yusuf. Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur Child Marriage: Perspektif 
Fikih Islam, HAM Internasional dan Undang-undang Nasional. Bandung: 
Mandar Maju, 2011. 

Hermanto, Agus. “Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan 
Keadilan Gender”. Disertasi. Lampung: PPs IAIN Raden Intan, 2017. 

Husnan, Muhammad. “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dalam 
Mencegah Praktik Perkawinan di Bawah Umur pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Geragai”. Tesis. Jambi: Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 
2022. 

Ilham Laman, Perkawinan Dibawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo. Tesis. 
Makassar. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2017. 

Imron, Ali. Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam 
dengan Hukum Positif di Indonesia). Semarang: Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, 2007.  

Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Cet. III; 
Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020. 

Islam, Ubes Nur. Mendidik Anak dalam Kandungan. Jakarta: Gema Insani, 2014. 

al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. Zādul Ma’ad. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000. 

Jaya, Septi Aji Fitra. “Al-Qur’an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam”, Jurnal 
Indo-Islamika 9, no. 2 (2019): h. 204-216. 

al-Jazīrī, Abdul Rahman. al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-Arba’ah. Bayrut: Dār al-Kutub al-
Ilmiyyah, 2003. 

al-Ju’fi, Muhammad Bin al-Bukhari. Shahih Al-Bukhari Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 
2009. 

Kasir, Ibnu. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Juz II. Mesir: Dār al-Kutub, tt. 

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: al-Qaasbah, 2020. 

Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: al-Qashbah, 2020. 



107 
 

 

Khon, Abdul Majid. Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak. Cet. II; Jakarta: 
Amzah, 2011. 

Lestari, Rahayu Puji. “Hubungan antara Usia Perkawinan Remaja dengan Ketahanan 
Keluarga”, JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan 2, no. 2 
(t.th): h. 84-91. 

Lubis, Amany. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam. Cet. II; Tangerang 
Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018. 

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. 

Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Cet. I; Al-Riyad: Darussalam, 1420 H/1999 M. 

Majelis Ulama Indonesia, Ijma’ Ulama (Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se 
Indonesia III Tahun 2009). Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009. 

Maloko, Thahir. Dinamika Hukum dalam Perkawinan. Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2012. 

Muhajir, Neong. Metodolongi Penelitian Kualitatif. Cet. VIII; Yogyakarta: Rake 
Selatan, 1998. 

Mudjib, Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih. Jakarta: Kalam Mulia 2005. 

al-Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. 
Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997. 

Musfirah, Mujahidatul, dkk. “Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung 
KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta”, Placentum: Jurnal Ilmiah 
Kesehatan dan Aplikasinya 7, no. 2 (2019): h. 63-74 

Mustofa. Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Bandung: Pustaka al-
Fikriis, 2009. 

Nasution, Khoiruddin. “Pencatatan Sebagai syarat atau rukun perkawinan” Jurnal 
Musawa 12, no. 2 (Juli 2013), h. 165-185. 

Nur, Djaman. Fiqh Munakahat. Cet. I; Semarang: Toha Putra Semarang, 1993. 

Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut 
Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam” Jurnal Muttaqien 1, no. 1 (2020): 
h. 74-84. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. 

Quthb, Sayyid. Fī Ẓhilālil Qur’ān, terj. As’ad Yasin, dkk., Dibawah Naungan al-
Qur’an, Jilid IX. Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004. 

Rachmawati, Eka Nuraini dkk. “Ketahanan Ekonomi Keluarga Kepada Masyarakat 
Terdampak Covid 19 di Kelurahan Muara Fajar Baru Kota Pekanbaru”, Buletin 
Pembangunan Berkelanjutan 5, no. 3 (2021): h. 64-68. 

Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam (Hukum Fikih Lengkap). Bandung: Sinar Baru, 1992. 



108 
 

 

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan 
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 
tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat 6. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, 
Pasal 7, ayat 1. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 1 ayat 15. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 

Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manār. Mesir: Al-Manār, 2000. 

Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Qur’an al-Hakim. Bairut: Dār al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1999. 

Ridwan, Muhammad Saleh. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014. 

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003.  

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunah. Cet. VII; Bandung: Al-Ma’arif, 1990. 

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Muhajidin 
Muhayan. Cet. III; Jakarta: Darul Fath, 2011. 

Salahuddin, Misransyah Akos, dan Ade Hermawan. “Meningkatkan Mutu Pendidikan 
Melalui Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana di MTSN Banjar Selatan 
2 Kota Banjarmasin”, Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen 
2, No. 1 (Januari 2018), h. 1-13. 

Saleh Ridwan, Muhammad. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014. 

Setiawati, Eka Rini. “Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan 
Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan 
Hilir”, Jom Fisip 4, no. 1 (2017): h. 1-13. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah, Vol. II. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah, Vol. V. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002. 

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah, Vol. XV. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002. 

Sidik. Kecamatan Lasusua dalam Angka 2021. Lasusua: Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Kolaka Utara, 2021. 

Siahaan, Rondang. “Ketahanan Sosial Keluarga”, Jurnal Informasi 17, no. 2 (2012): h. 
82-96 



109 
 

 

Suarmini, Ni Wayan. dkk “Karakter Anak dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial 
Budaya Bangsa”, Jurnal Sosial Humaniora 9, no. 1 (2016): h. 78-95. 

Sudaryono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. Cet. III; 
Depok: Rajawali Press, 2019. 

Sugiyono. Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, kombinasi, 
penelitian tindakan, Penelitian Evaluasi. Bandung: Alfa Beta, 2013. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. VI; Bandung: 
Alfabeta, 2009. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2011. 

Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktik Untuk Penelitian Pemula. 
Yogyakarta: Gadjah Madah Press, 2012. 

Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004. 

Sumbulah, Umi. “Ketentuan perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fikih 
Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender” Egalita: Jurnal Kesetaraan dan 
Keadilan Gender II, no. 1 (2007): h. 98-110. 

Suwarti. “Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Isbat Nikah dalam Upaya Pembaruan 
Hukum Perkawinan di Indonesia”. Disertasi. Makassar: PPs Universitas 
Hasanuddin, 2018. 

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq alu. Lubābut Tafsīr min 
Ibni Katsīr, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, 
Jilid VII. Jakarta: Pustaka Imam al-Syafii, 2008. 

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2006. 

Tanzef, Ahmad dan Suyetno. Dasar-dasar Penelitian. Surabaya: Elkaf, 2006. 

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986. 

Wirartha, I Made. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis. 
Yogyakarta: Andi Offset, 2006. 

Yuliara, I Made. Modul Regresi Linier Sederhana. Bali: Fakultas MIPA, 2016. 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran-Lampiran



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Perkenalkan, nama saya Amrul mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang saat ini sedang melakukan penelitian tesis 

dengan judul “Analisis Pengaruh Usia Perkawinan Terhadap Pembentukan Ketahanan 

Keluarga (Studi di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara)”, dengan ini 

memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. 

Hormat saya 
 

 

 

 

Amrul, S.H 

A. Identitas Responden 

Nama : 

Usia Saat kawin : 

Alamat : 

Tingkat Pendidikan : 

Suku : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

Email : 

Nomor Telepon : 

B. Petunjuk Pengisian 

Dalam pengisian, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Pilih pernyataan yang 

paling sesuai menurut anda, dengan kriteria kolom jawaban: 

Sangat Setuju (SS), skor : 5 

Setuju (S) 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

No Item Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 
Pemerintah mengatur batasan 

usia perkawinan 

     

 

2 

Dalam merumuskan aturan, 

pemerintah melibatkan unsur 

lain diluar pemerintah 

     



 

 

 

 

 
 

3 

Aturan usia perkawinan 

memberikan pengaruh tehadap 

ketahanan keluarga 

     

 
4 

Pemerintah melakukan 

sosialisasi sebelum 

merumuskan batasan usia 

perkawinan 

     

5 
Aturan batas usia perkawinan 

sesuai dengan nilai-nilai Islam 
     

 
 

6 

Pemerintah dalam merumuskan 

batas usia perkawinan 

melibatkan pihak-pihak lain 

diluar pemerintah seperti 

Ormas-ormas Islam 

     

 
 

7 

Pemerintah dalam merumuskan 

batas usia perkawinan 

mempertimbangkan realitas 

dan keadaan sosial di 
masyarakat 

     

 

8 

Pemerintah menemukan ada 

pengaruh usia perkawinan dini 

terhadap ketahanan keluarga 

     

9 
Usia perkawinan yang diatur 

oleh pemerintah sudah tepat 
     

 

Variabel Ketahanan Keluarga: 
 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 
Sebuah keluarga harus 

memiliki legalitas perkawinan 
     

2 
Anak yang lahir harus 

memiliki akta lahir 

     

3 
Suami istri tinggal dalam satu 

rumah 
     

4 
Keluarga harus memiliki 

waktu untuk Bersama 

     

5 
Keterbukaan pengelolaan 

keuangan 
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Pengambilan keputusan dalam 

keluarga melibatkan semua 

pihak 

     



 

 

 

 

 

7 
Kebutuhan gizi dalam sebuah 

keluarga harus terpenuhi 
     

8 
Keluarga terbebas dari 

penyakit kronis dan disabilitas 

     

9 
Keluarga memiliki tempat 

tidur tetap 
     

10 Keluarga memiliki rumah      

11 
Keluarga memiliki pendapatan 

tetap 
     

 
12 

Keluarga memiliki 

kemampuan untuk pembiayaan 

demi keberlangsungan 

pendidikan anak 

     

13 
Keluarga memiliki tabungan 

untuk hari esok 
     

14 
Keluarga memiliki kartu 

jaminan sosial/BPJS 

     

 

15 

Keluarga memiliki sikap anti 

kekerasan terhadap perempuan 

dan anak 

     

16 
Memiliki sikap patuh dan taat 

terhadap hukum 

     

17 Penghormatan terhadap lansia      

 

18 

Aktif berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial dan keagamaan 
di lingkungan tempat tinggal 

     



 

 

 

 

 

PANDUAN WAWANCARA 

 
1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai aturan batasan usia perkawinan yang 

menyamakan usia laki-laki dan perempuan yaitu 19 Tahun? 

2. Setelah diatur, masih ditemukan masyarakat yang tidak mengikuti aturan tersebut, 

bagaimana menurut bapak/ibu? 

3. Apa upaya yang dilakukan oleh bapak/ibu untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang tujuan yang hendak dicapai dari perubahan batasan usia 

perkawinan tersebut? 

4. Selain melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, apa 

upaya lain yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam mensosialisasikan aturan terbaru 

tersebut? 

5. Apakah bapak/ibu melihat aturan tersebut sudah terimplementasi dengan baik di 

Kecamatan Lasusua? 

6. Faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendukung pengimplementasian 

aturan tersebut? 
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Sekretaris 
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