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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasiya kedalam huruf Latin dapat

dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث Śa ṡ es (dengan ttik diatas)

ج Jim J Je

ح Ha ḥ ha (dengan titik dibawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Ż zet (dengan titik diatas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es
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ش Syin Sy es dan ye

ص Sad ṣ es (dengan titik dibawah)

ض Dad ṭ de (dengan titik dibawah)

ط Ta ẓ te (dengan titik dibawah)

ظ Za
zet (dengan titik

dibawah)

ع Ain G apostrof terbaik

غ Gain H Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kah K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ھ Ha H Ha

ء Hamzah , Apostrof
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ى Ya Y Ye

Hamzah (ع) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya

tanpa diberi tanda apapun,. Jika ia terletak di tengah atau di akhir,

maka ditulis dengan danta(‘).

2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vkal bahasa Indonesia, terdiri

atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

vocal tunggal bahasa Arab yang lambungnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ا´ Fatha a A

ا¸ Kasrah i I

ا˚ Dammah u U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ى fatha dan yā' Ai a dan i
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ؤ fatha dan wau Au a dan u

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu:

Harakat Dan

Huruf
Nama

Huruf Dan

Tanda
Nama

.... ئ́ .....ا´| fatha dan alif atau yā a a dan garis diatas

ى kasrah dan yā i I dan garis dibawah

˚و dammah dan wau u u dan garis diatas

4. Tā’ marbūţah

Transliterasi untuk tā’ marbūţah ada dua, Yaitu: tā’

marbūţah yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasrah,

dammah, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan tā’ marbūţah

yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūţah diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua

kata itu terpisah, kata tā’ marbūţahitu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang berakhir dalam system tulian

Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (�ّ), dalam
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transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ی ber-

tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ی ),

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi [i].

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan bahasa Arab

dilambangkan dengan huruf )ال alif lam ma’arifah). Dalam

pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa,

al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah mupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar [-].

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruh hamzah menjadi apostrop [‘]

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata.

Namun, bila hamzah diawal kata, ia tidak dilambangkan karena

dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah

kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas.

Misalnya kata Al- Qur’an (dari al-Qur’āni), Alhamdulillah dan

munaqasyah . namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari
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satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh.

9. lafẓ al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan

huruf lainya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaihi (frasa

nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun tā’ marbūţah

diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah ditransliterasi

dengan huruh [t].

10. huruf kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (all

caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan

tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan

bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama

didahului kata sandang (al-) maka yang ditulis huruf kapital huruf

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat maka huruf

A dari kata sandang tersebut menggunakan hurfu kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf aawal dari jududl

refrensi yng di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sbagai berikut:

swt. = subhanahu wa ta’ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
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a.s = ‘alaihi al-salam

H = hijriah

M = masehi

SM = sebelum masehi

HR = hadis riwayat

1 = lahir tah (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = wafat tahun

QS…/…:4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Ali ‘imran/3:4

HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Sulfikar. A

Nim : 10100118024

Judul : Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Wilayah KUA Kecamatan Dua

Boccoe Kabupaten Bone)

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Biaya Pencatatan Nikah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe
Kabupaten Bone).

Pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi
Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Wilayah KUA
Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone). Dari pokok masalah tersebut dibagi
menjadi dua sub masalah, yaitu: 1. Bagaimana implementasi biaya pencatatan nikah
menurut peraturan pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan
negara bukan pajak di wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe? 2. Bagaimana
ketentuan mengenai biaya pencatatan nikah menurut peraturan pemerintah No. 48
tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak?

Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field
research) dengan menggunakan pendekatan Field Research Kualitatif Deskriptif
adalah jenis yang menggambarkan suatu penelitian sebagai kualitatif mengenai
objek yang dibahas sesuai dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. 1 Adapun
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni
data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan
informan. Kemudian sumber data sekunder yakni data yang digunakan sebagai data
pendukung dan data pelengkap seperti, tulisan ilmiah yang berupa buku, jurnal,
skripsi, dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Serta sumber data

tersier yakni bahan atau data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya penyebaran
informasi mengenai Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang mengatur biaya
pencatatan nikah setelah diberlakukannya tarif atas jenis penerimaan negara bukan
pajak di wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe telah menyebabkan ketidakjelasan
mengenai jumlah biaya yang diperlukan oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat
menjadi bingung dan tidak tahu berapa biaya yang seharusnya mereka bayar.

Implementasi ketentuan biaya pencatatan nikah setelah diberlakukan Peraturan
Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe belum

1 Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 2015), h.10
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merata, sehingga apakah peraturan ini ada atau tidak, tidak memengaruhi besarnya
biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk pencatatan nikah.

Implikasi dari penelitian ini ialah diharapkan para pihak yang bersangkutan
dalam hal PPN maupun pihak KUA hendaknya turut andil dalam membantu
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyuluhan agama serta bekerja sama
dengan Kantor Urusan Agama setempat, khususnya mengenai masalah pernikahan
dengan tarif pajak pernikahan.
Kata Kunci: Implementasi, Biaya Pencatatan Nikah, PP Nomor 48 tahun 2014



A. Latar Belakang Masalah

BAB I

PENDAHULUAN

Islam diakui sebagai agama yang komprehensif dan menyeluruh, mengatur

seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk norma-norma yang berkaitan dengan

perkawinan. Dalam pandangan Islam, institusi pernikahan memiliki peran sentral

dan fundamental dalam membentuk masyarakat dan kehidupan manusia. Konsep

pernikahan dalam Islam dianggap sebagai dasar yang penting, di mana segala aspek

kehidupan manusia bermula. Pernikahan dianggap sebagai rencana Ilahi untuk

memulai perjalanan manusia di dunia, seperti halnya awal dari kehidupan manusia,

Adam. Dari Adam diciptakan istrinya, Hawa, membentuk fondasi dari hubungan

suami-istri. Dengan demikian, keluarga ini menjadi dasar dari struktur rumah

tangga, yang terdiri dari dua individu (suami dan istri). Dari pasangan ini, lahir

keluarga-keluarga lainnya, mengarah pada pembentukan masyarakat yang akan

melanjutkan eksistensi manusia di dunia. 2 Sambil mengatur hal ini, Islam juga

menetapkan pedoman sosial yang wajib diikuti oleh setiap individu. Salah satu cara

untuk mewujudkan keluarga adalah melalui institusi pernikahan.

Institusi pernikahan memiliki peran sentral dalam realitas kehidupan

manusia. Pernikahan merupakan salah satu pola yang diatur oleh hukum alam yang

berlaku secara umum pada semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan

tumbuhan.3 Lebih dari sekadar menjadi sarana untuk mengatur nafsu seksual secara

sah, perkawinan juga menyimpan nilai-nilai yang mulia yang dapat dicapai melalui

ikatan pernikahan. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk

2 Abduttawab Haikal, Rahasia Perkawinan Raulullah SAW Poligami DalamIslam Vs
Monogami Barat (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 2015), h. 6

3 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari AZ, Problematika Hukum Islam
Kontemporer, cet IV, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2002), h.56.

1
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mewujudkan keturunan. Keturunan yang jelas asal-usulnya, yang memiliki

hubungan nasab yang jelas, hanya dapat dihasilkan melalui proses pernikahan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974, tujuan utama dari perkawinan

adalah membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini menggambarkan

perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia

dan langgeng, didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.4

Pada prinsipnya, pernikahan merupakan sebuah ikatan yang disahkan

melalui proses akad, dimana proses ini memiliki tujuan untuk menghalalkan

hubungan antara seorang pria dan wanita menjadi sah dan resmi sebagai suami istri,

serta memberikan wewenang dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.5

Pernikahan pada hakikatnya memiliki karakter yang suci dan mulia, membawa

manfaat yang berlimpah baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.

Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk sebuah kehidupan

berkeluarga yang penuh dengan cinta, saling menghormati, kesabaran, toleransi,

dan kesempurnaan budi pekerti, yang semuanya akan mendorong individu menuju

kedalaman iman dan ketakwaan yang sempurna. 6 Selain itu, pernikahan juga

bertujuan untuk membangun sebuah hubungan keluarga yang langgeng dan bahagia

antara suami dan istri, dengan tujuan untuk melanjutkan garis keturunan.

Pernikahan tidak hanya memiliki tujuan membentuk keluarga yang penuh

dengan kebahagiaan, kasih sayang, dan berkat, serta melanjutkan garis keturunan,

tetapi juga berfungsi sebagai ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidza), ikatan yang

4 Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia,(Jakarta:Bulan
Bintang 2015), h.83-84

5 Sidi Nazar Bakry, kunci keutuhan rumah-tangga (keluarga yang sakinah),(Jakarta:
Pedoman Ilmu Jaya 2015), h. 26

6 Abduttawab Haikal, Rahasia Perkawinan Raulullah SAW Poligami Dalam Islam Vs.
Monogami Barat (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 2015), h. 6
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8 Kementrian agama RI

ل �وْجين ز �قْنَ�ا خلَ� شيء ’ل ك �مِن �وَ ﴾٩٤
�رُون َ��كّ تَ�ذَ� �مْ َ��لّكُ� �عَ

memiliki dimensi spiritual yang tinggi (transenden), sebagai suatu perjanjian yang

mengandung makna yang mistis, dan merupakan sebuah ikatan yang melebihi

sekadar hubungan atau kontrak perdata biasa. Lebih dari itu, pernikahan juga

melibatkan pembentukan ikatan yang menghalalkan hubungan fisik antara suami

dan istri, yang merupakan saluran untuk mengarahkan naluri seksual manusia yang

terhormat. Dengan demikian, hubungan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk

ibadah.7 seperti dalam QS. az-zariyat :49/60

Terjemahnya:

Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat

(kebesaran Allah).8

Salah satu isu yang muncul di kalangan peneliti hukum Islam dalam era

modern adalah mengenai pencatatan pernikahan, terutama terkait posisi pencatatan

ini dalam proses akad pernikahan. Sebagian kalangan ulama Islam menyuarakan

pendapat bahwa pencatatan pernikahan seharusnya diwajibkan, termasuk di

dalamnya ulama kontemporer. Di sisi lain, sejumlah ulama klasik malah

berpendapat sebaliknya, bahwa pencatatan pernikahan bukanlah suatu kewajiban

yang harus diikuti.

Sebagian masyarakat mengartikan bahwa suatu pernikahan telah dianggap

sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam kitab-kitab fiqh, sehingga

mereka merasa tidak diperlukan pencatatan di kantor urusan agama atau surat nikah,

dengan argumen bahwa hal ini tidak diatur pada masa Rasulullah dan dianggap

7 Yayan Sofyan, Islam Negara Tranformasi Hukum Perkawinan Islam DalamHukum
Nasional, cet II, (Jakarta: Semessta Rakyat Merdeka 2012). h,127.

https://www.mushaf.id/surat/az-zariyat/49/
https://www.mushaf.id/surat/az-zariyat/49/
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10 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia h. 47-48

merepotkan saja.9 Akibat dari pandangan di atas, terjadi banyak perkawinan yang

tidak dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang sebenarnya bertugas

dalam urusan pernikahan resmi. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah jika

dilaksanakan sesuai dengan norma agama dan kepercayaan masing-masing. Pada

penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan yang diakui di

luar norma agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Kemudian, dalam Pasal 2 Ayat (2) dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap pernikahan harus diresmikan melalui

pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud dalam

hal ini adalah Undang-Undang No 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No 32

Tahun 1954. Tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah, diatur dalam Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1955 dan Nomor 2 Tahun

1954. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

pencatatan pernikahan bagi mereka yang menganut agama Islam dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Nikah.10

Pencatatan pernikahan memiliki signifikansi yang sangat penting,

terutama dalam memperoleh legalitas dan hak-hak seperti warisan dan nafkah bagi

keturunan. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan secara matang

sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara informal atau tanpa

melibatkan pihak berwenang. Jika memungkinkan, memilih untuk mengikuti

prosedur pernikahan yang resmi, yakni pernikahan yang diakui oleh hukum negara

dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan pilihan yang lebih

9 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DiIndonesia, (Jakarta:Kencana,
2008), h.47
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aman dan tidak membawa risiko di masa depan.11

Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 dalam Pasal 3 mengatur hukuman

berupa denda bagi suami yang tidak melangsungkan pernikahan di hadapan

pegawai pencatatan nikah, dengan jumlah denda maksimal sebesar Rp. 5.000.

Selanjutnya, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa

pelaksanaan perkawinan tanpa melalui Pegawai Pencatat Nikah dapat dikenakan

hukuman denda sebesar maksimal Rp. 7.500 untuk setiap pihak yang terlibat

pelanggaran, yaitu kedua mempelai. Lebih lanjut, Pasal 143 dalam Rancangan

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan tahun 2007, menjelaskan bahwa tindakan ini dapat dikenai

sanksi berupa denda dengan jumlah maksimal Rp. 6.000.000 atau hukuman

kurungan selama maksimal 6 bulan.12

Secara mendasar, tujuan dari pencatatan perkawinan di lembaga

pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki bukti legal yang sah yang

menunjukkan bahwa dia telah melakukan pernikahan yang sah dengan

pasangannya. Ini dikarenakan salah satu bentuk bukti yang diakui dalam pandangan

syariat (bayyinah syar'iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Dengan mencatat pernikahan di lembaga pencatatan sipil, seseorang

memiliki bukti resmi yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum,

seperti dalam kasus perselisihan yang berkaitan dengan pernikahan, waris, hak asuh

anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

11 Roni Haldi, http://aceh.tribunnews.com/2012/03/02/pentingnya-pencatatan-nikah.
diakses pada 15 Mei 2022.

12 Neng Djubaidah, Pencatatan perkawinan & Perkawinan tidak dicatat (Jakarta:Sinar
Grafika, 2010), h.354-356

http://aceh.tribunnews.com/2012/03/02/pentingnya-pencatatan-nikah
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Adanya berbagai alasan mengenai mengapa masih terdapat praktek nikah

bawah tangan di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah faktor ekonomi.

Setiap komunitas memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Beberapa

masyarakat merasa biaya pencatatan pernikahan terlalu mahal. Namun,

sesungguhnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2004 mengenai Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

Pada Kementerian Agama, biaya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama

seharusnya hanya Rp. 30.000,-. Bahkan, aturan ini telah digantikan oleh Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa

biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya sama sekali. Meskipun

demikian, masih banyak masyarakat yang keliru beranggapan bahwa biaya

pencatatan pernikahan di KUA mencapai Rp. 500.000,- atau bahkan lebih.

Tingkat efektivitas suatu peraturan dapat dipengaruhi oleh elemen

masyarakat, yakni kesadaran mereka untuk mengikuti peraturan hukum yang

dikenal sebagai tingkat kepatuhan. Secara sederhana, sejauh mana masyarakat

patuh terhadap hukum dapat dianggap sebagai penanda signifikan dari kinerja

hukum yang bersangkutan. 13 Biaya pencatatan nikah rujuk yang diatur oleh

peraturan pemerintah (PP) mengacu pada biaya pencatatan peristiwa nikah rujuk

(NR) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun dalam PP No

47 Tahun 2004, biaya pencatatan peristiwa di luar KUA awalnya tidak diatur, PP

No 48 Tahun 2014 telah mengatur tarif biaya sebesar Rp. 600.000,- untuk

pencatatan peristiwa NR yang terjadi di luar KUA.

Namun, kenyataannya, biaya pernikahan di luar KUA Kecamatan Dua

Boccoe masih cukup tinggi, melebihi Rp. 1.200.000,- bahkan mencapai Rp.

1.600.000,- menurut beberapa sumber. Hal ini menimbulkan dilema, karena

13 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 64
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meskipun tarif biaya telah diatur secara jelas dalam peraturan pemerintah, namun

dalam praktiknya masih belum diterapkan seolah-olah belum ada perubahan dalam

peraturan tersebut. Kecamatan Dua Boccoe dipilih sebagai lokasi penelitian karena

keberagaman mata pencaharian dan tingkat ekonomi masyarakatnya yang beragam,

meskipun memiliki ciri-ciri sosial ekonomi menengah ke atas. Meskipun demikian,

pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait peraturan pemerintah, terutama

terkait biaya pencatatan nikah, masih belum merata.

Masalah pencatatan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe

tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48

Tahun 2014. Terdapat ketidaksesuaian, terutama dalam hal pembayaran

administrasi yang tidak dilaksanakan sesuai peraturan. Oleh karena itu, penulis

percaya bahwa wilayah ini merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan lokasi

penelitian terkait judul yang diusung dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu

penulis sangat tertarik untuk menjadikan bahan kajian dalam skripsi ini dengan

judul: “Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah No

48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di

Wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)”.

B. Fokus Penilaian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penilaian

Peneliti akan menekankan pada Implementasi Biaya Pencatatan Nikah

Menurut Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe

Kabupaten Bone).

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini mengarahkan perhatiannya pada Implementasi Biaya

Pencatatan nikah menurut Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 yang
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mengatur Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah

KUA Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Tujuannya adalah untuk

memeriksa kesesuaian implementasi biaya pencatatan ini dengan ketetapan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah. Deskripsi fokus dalam penelitian ini

mencakup:

a. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang

telah disusun secara matang.

b. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untukmenghhasilkan suatu

produk berupa barang atau jasa.

c. Pencatatan Nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang

mengenai suatu peristiwa yang terjadi.

d. Tarif adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah

nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari

memiliki atau menggunakan barang dan jasa.

e. Penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya.

f. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orangpribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. Rumusan Masalah

Pokok masalah penelitian adalah bagaimana Implementasi Biaya

Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Tentang Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Wilayah KUA Kecamatan Dua

Boccoe Kabupaten Bone) pokok masalah akan diurai dalam submasalah sebagai

berikut :



9

1. Bagaimana implementasi biaya pencatatan nikah menurut peraturan

pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan

pajak di wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe?

2. Bagaimana ketentuan mengenai biaya pencatatan nikah menurut peraturan

pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan

pajak?

D. Kajian Pustaka

Dalampenelitiansebelumnya,beberapa literatur yangrelevandengan topikyang

sedangdibahas telahdiacu, termasukdi antaranya:

1. Skripsi Asyari, ”Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Paciran Terhadap

Pencatatan Perkawinan”, 2010. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis

keduanya sama-sama membahas tentang pencatatan nikah sedangkan

perbedaannya adalah penulis lebih cenderung teliti kepada bagaimana

Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah No 48

Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di

Wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe).

2. Skripsi Isti Astuti Savvitri, “ Efektifitas Pencatatan Perkawinan pada KUA

Kecamatan Bekasi Utara”, 2011. Persamaan skripsi ini dengan penulis

dimana penelitian focus pada efektivitas pencatatan nikah di KUA

Kecamatan Bekasi Utara. Diman pada prakteknya di wilayah ini masih cukup

banyak pernikahan tanpa adanya pencatatan nikah. Sedangkan perbedaannya

adalah skripsi ini tidak membahas efektifitas pencatatan nikah tetapi

membahas tentang implementasi biaya pencatatan nikah menurut peraturan

pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak.

3. Skripsi Noor Lutfi Az-Zahra, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam
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Mengantisipasi Praktek Perkawinan Bawah Tangan Studi KUA Kecamatan

Cimanggis Depok”, tahun 2010. Persamaan skripsi ini dengan penulis yakni

sama-sama membahas tentang perkawinan sedangkan perbedaannya skripsi

ini membahas mengenai bagaimana antisipasi atau pencegahan KUA dalam

mengimplementasikan biaya pencatatan nikah menurut peraturan pemerintah

No 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.

4. Skripsi Abdul Muslim, “Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca PP No.

48 Tahun 2014 (Studi Kecamatan Tangerang – Kota Tangerang). Persamaan

skripsi ini dengan penulis yakni sama sama membahas mengenai pencatatan

nikah, akan tetapi yang menjadi letak perbedaannya adalah skripsi ini diteliti

di Dua Boccoe dan skripsi ini juga menambahkan variabel khusus yakni

pasca PP No. 48 Tahun 2014 lahir

5. Skripsi Riki Sanjaya Alam, “Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 (Studi Kasus di

KUA Kecamatan Metro Timur). Persamaan skripsi penulis dengan skripsi

tersebut ialah sama-sama membahas pelaksanaan nikah dan aspek

pencatatannya, tetapi yang menjadi perbedaan adalah objek penelitiannya

juga menambahkan PP No. 19 Tahun 2015 dan perbedaan pada lokasi

penelitian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penlitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian masalah yang telah dijelaskan, terdapat

beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini, yakni:

a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Biaya Pencatatan Nikah

Menurut Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Wilayah KUAKecamatan Dua Boccoe.
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b. Untuk Mengetahui Bagaimana Ketentuan Mengenai Biaya Pencatatan

Nikah Menurut Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Tentang Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapakan penelitian ini dapat

memberikanmanfaat bagi sejumlah pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lainadalah

sebagai berikut :

a. Dalam konteks akademis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas

wawasan pengetahuan mahasiswa secara umum, dan khususnya di Fakultas

Syariah dan Hukum, mengenai regulasi dan besaran biaya nikah.

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber informasi dan

referensi yang memberikan pemahaman yang akurat tentang biaya

pernikahan atau pencatatan nikah sesuai ketentuan yang berlaku, serta

pentingnya melaksanakan pencatatan nikah sesuai regulasi yang berlaku..

c. Secara teori, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi

dan literatur yang membahas tentang tanggung jawab serta aspek panduan

dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, serta konsultasi hukum kepada

masyarakat terkait biaya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama secara

keseluruhan.
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BAB II

TINJAUANTEORITIS

A. Hukum Pernikahan di Indonesia

Pernikahan bagi manusia tidak hanya merupakan deklarasi izin untuk

menjalin hubungan seksual sebagai suami dan istri, melainkan juga menjadi pusat

dari interaksi sosial. Dengan demikian, pernikahan memiliki signifikansi yang

sangat penting dalam kehidupan manusia dan menjadi pondasi kuat dalam

membentuk struktur keluarga. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya merujuk

pada semata kalimat penjelasan tentang hubungan antara dua individu dari jenis

kelamin yang berbeda, melainkan memiliki dimensi sakral yang berasal dari nilai-

nilai spiritual yang menjadi landasan kehidupan berumah tangga.

Dalam sejarah Indonesia, perbincangan seputar Undang-Undang

Perkawinan selalu melibatkan tiga pihak penting, yaitu agama, negara, dan

perempuan. Dalam konteks publik dan privat, pernikahan sering dianggap sebagai

ranah pribadi. Pengaturan pernikahan tak terlepas dari konteks keluarga. Agama

dan negara memiliki peran penting dalam pengaturan ini. Agama memiliki peran

penting dalam keluarga sebagai pengenalan nilai-nilai agama melalui sosialisasi.

Negara juga memiliki kepentingan dalam mengatur keluarga untuk menciptakan

ketertiban dalam masyarakat. Meskipun kepentingan negara dapat bervariasi dari

satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Namun, di sisi lain umat Islam di Indonesia memegang peranan yang

sangat signifikan, bahkan menjadi komunitas Muslim terbesar di dunia dalam

satu negara. Inilah yang membuatnya menarik untuk mengkaji jejak sejarah

evolusi hukum perkawinan dalam Islam. Tujuan dari ini adalah untuk

mengungkap minimal dua aspek. Pertama, sejauh mana dampak mayoritas

umat Islam di Indonesia mempengaruhi pelaksanaan hukum Islam di wilayah
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ini. Kedua, bagaimana fondasi yang digunakan umat Islam untuk

merencanakan langkah-langkah strategis yang tepat ke depannya, guna

mempererat hubungan antara bangsa ini dan hukum Islam.

Oleh karena itu, memahami regulasi hukum perkawinan Islam di

Indonesia secara menyeluruh menjadi sangat penting. Terutama, perlu

ditekankan pemahaman mendalam terkait aspek sejarahnya. Pandangan ini

sejalan dengan pandangan yang dinyatakan oleh Von Savigni, tokoh utama

dalam pengembangan Mazhab Sejarah Hukum. Menurutnya, hukum bukanlah

sekadar suatu entitas yang diciptakan dan berdiri sendiri, melainkan ia hidup

dan tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat.

Dengan memahami sejarah perkawinan dalam konteks hukum Islam di

Indonesia, kita dapat mengungkap bagaimana regulasi tersebut telah berubah

dan berkembang sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan politik di negara

ini. Penelusuran sejarah dapat mengungkap bagaimana pemahaman dan praktik

perkawinan telah mengalami evolusi dari masa ke masa, serta bagaimana

pengaruh dari faktor-faktor eksternal dan internal telah membentuk regulasi

hukum perkawinan yang kita miliki saat ini.

Pentingnya pemahaman holistik terhadap regulasi hukum perkawinan

Islam ini juga dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan praktis yang

mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Dengan menggali pemahaman yang

mendalam tentang perjalanan regulasi hukum perkawinan ini, kita dapat lebih

bijaksana dalam menghadapi tantangan kontemporer yang mungkin tidak

sepenuhnya tertuang dalam teks-teks hukum yang ada. Studi mendalam

mengenai sejarah regulasi hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya

membantu dalam memahami asal-usul peraturan-peraturan yang ada, tetapi

juga memberikan pandangan yang lebih luas mengenai dinamika hukum dan
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masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa hukum adalah produk dari

perkembangan masyarakat dan bukanlah sesuatu yang statis atau terisolasi dari

konteks sosial yang melingkupinya.

B. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan

bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 14 Dalam konteks

pernikahan, tindakan mencatat pernikahan memiliki tingkat kepentingan yang

sangat tinggi bagi semua individu yang mengikuti proses pernikahan tersebut,

sesuai dengan ketentuan yang telah dijabarkan dalam Pasal 2 (2) dari Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Pasal tersebut secara jelas

menyatakan bahwa “Setiap Perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang

berlaku.15

Dalam pelaksanaan sebuah pernikahan, pengeluaran untuk proses

pencatatan nikah memiliki relevansi yang penting, sebagaimana telah dijelaskan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, yang mengatur hal ini secara

rinci dalam Pasal 6. Pasal tersebut merincikan bahwa:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004

Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada

Departemen Agama diubah menjadi sebagai berikut:

14 Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1
pasal 1 (1).

15 Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1
Pasal 2 (2).
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1. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Setiap warga negara melaksankan nikah atau rujuk di Kantor Urusan

Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah transportasi

dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan.

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

Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan juga profesi sebagai

penerima dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(3) Terhadap Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi atau

korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor

Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

dapat dikenakan tarif Rp.0,00,- (Nol Rupiah).

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

dikenakan tarif Rp. 0,00,- ( Nol Rupiah) kepada warga negara yang

tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan

nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah

berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.16

2. Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai Pemerintah dari Kantor

Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi:

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (Tujuh) hari terhitung

sejak tanggal diundangkan. Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan

16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama
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pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diidentifikasi beberapa peraturan

sebagai berikut: Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 telah tidak

berlaku, sehingga setiap individu yang akan melakukan pernikahan sekarang

diwajibkan untuk membayar biaya kepada pemerintah, kecuali untuk mereka yang

dalam situasi tidak mampu atau menjadi korban bencana alam. Kedua, dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 dijelaskan bahwa warga negara yang

berencana melakukan pernikahan, baik itu pernikahan baru atau pernikahan ulang,

akan dikenakan biaya yang harus disetorkan kepada negara dengan jumlah sebesar

Rp. 600.000,00. Peraturan ini mengatur dengan tegas mengenai besaran biaya yang

harus dibayarkan oleh calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan, dengan

pengecualian tertentu.

C. Tujuan Pencatatan pernikahan

Pernikahan memiliki signifikansi yang amat penting dan bernilai sakral,

serta memiliki implikasi yang luas, baik dalam konteks hubungan keluarga maupun

dalam tatanan masyarakat dan negara secara umum. Pernikahan merupakan isu

serius yang harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab; oleh karena itu,

untuk mengukuhkan seriusitas ini, perlunya aspek legalitas hukum melalui

pencatatan pernikahan menjadi sangat penting. 17 Keberadaan pencatatan

pernikahan menjadi urgen guna memberikan legalitas resmi pada pernikahan

melalui akta nikah. Akta pernikahan ini memiliki peran penting dalam mengurus

akta kelahiran anak serta berkaitan dengan status pernikahan dan aspek lainnya.18

17 Titik Triwulan Tutik, Hukum Acara Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,
(Surabaya:Kencana Prenada Group,2008), h .15.

18 Titik Triwulan Tutik, Hukum Acara Perdata dalam Sistem Hukum Nasional , h.16.
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Dalam kerangka ini, untuk mengukuhkan seriusitas pernikahan dan menjaga

integritasnya, sangatlah penting adanya aspek legalitas hukum melalui pencatatan

pernikahan. Keberadaan pencatatan pernikahan menjadi urgen guna memberikan

legitimasi resmi pada pernikahan itu sendiri melalui akta nikah yang sah. Akta

pernikahan ini memiliki peran penting dalam mengurus akta kelahiran anak,

mengatur status pernikahan, serta berkaitan dengan berbagai aspek lainnya yang

memerlukan kejelasan hukum. Dengan menerapkan prosedur pencatatan

pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, masyarakat dapat

memastikan bahwa pernikahan mereka diakui secara sah dan resmi oleh negara.

Dengan demikian, pencatatan pernikahan tidak hanya menjadi bentuk perlindungan

hukum bagi pasangan yang menikah, tetapi juga mewujudkan kewajiban hukum

yang berkontribusi pada ketertiban sosial dan hukum dalam masyarakat.

Selain itu, pencatatan pernikahan juga memiliki dampak yang lebih luas

pada tingkat sosial dan ekonomi. Dengan memiliki akta nikah yang sah, pasangan

suami-istri dapat mengakses berbagai hak dan manfaat yang diberikan oleh

pemerintah, seperti hak atas nafkah, warisan, asuransi, dan layanan kesehatan.

Pencatatan pernikahan juga membantu dalam mengatasi potensi konflik di masa

depan, seperti dalam hal pembagian harta dan aset, hak asuh anak, dan lain

sebagainya. Selain itu, pencatatan pernikahan juga berdampak pada perencanaan

pembangunan dan statistik demografi. Data resmi tentang pernikahan sangat

penting bagi pemerintah dalam merencanakan program-program sosial dan

ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi ini juga berguna

dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan populasi, keluarga, dan

kesejahteraan sosial.
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Dalam konteks hubungan internasional, pencatatan pernikahan juga dapat

berpengaruh pada pengakuan pernikahan di negara-negara lain. Akta nikah yang

sah dapat digunakan sebagai bukti legalitas pernikahan saat melakukan perjalanan

atau mengurus administrasi di luar negeri. Ini juga menjadi dasar untuk pengakuan

pernikahan di negara-negara yang memiliki perjanjian internasional tentang

pengakuan dan perlindungan pernikahan. Dengan demikian, pencatatan pernikahan

bukan hanya sekedar tindakan administratif, tetapi memiliki implikasi yang

mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Pentingnya pencatatan pernikahan

sebagai aspek legalitas hukum tidak hanya memengaruhi individu-individu yang

menikah, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan negara secara

keseluruhan.

D. Pengertian Biaya Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah biaya dijelaskan

sebagai pengeluaran uang yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan,

pendirian, pelaksanaan, dan aktivitas sejenisnya. Namun, dalam konteks yang lebih

rinci, biaya (expense) didefinisikan sebagai bagian dari total biaya yang

dikeluarkan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan. Sementara itu, dalam

konsep yang lebih luas, biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber daya

ekonomi yang diukur dalam bentuk mata uang, yang telah terjadi atau mungkin

akan terjadi, untuk mencapai tujuan tertentu.19 Dengan kata lain, biaya mencakup

semua pengeluaran atau pengorbanan baik dalam bentuk uang maupun sumber

daya lainnya yang dilakukan dalam konteks mencapai suatu target atau sasaran.

Dalam konteks implementasi biaya pencatatan pernikahan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No 48 Tahun 2014, biaya ini merujuk pada jumlah uang yang harus

dibayarkan oleh calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan agar

19 Muhadi dan Joko Siswanto, Akuntansi Biaya, (Yogyakarta:Kanisius, 2001), h.3.
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memperoleh legalitas yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Istilah biaya (cost) sering kali digunakan dalam arti yang serupa dengan

istilah beban (expense). Meskipun demikian, beban dapat diartikan sebagai

pengeluaran yang terjadi pada barang dan jasa yang nantinya diimbangi (match)

dengan pendapatan (revenue) untuk menghitung laba (income). Objek biaya (cost

object) memiliki definisi sebagai entitas seperti produk, pesanan kerja, kontrak,

proyek departemen (atau unit lain) di dalam organisasi, yang menjadi pusat

perhatian atau tujuan dari pengumpulan serta pengukuran biaya.20

Ketika berbicara mengenai biaya pernikahan atau biaya pencatatan nikah,

dapat diartikan sebagai jumlah uang atau nilai nominal yang dikeluarkan dalam

rangka melaksanakan pernikahan yang kemudian dicatat sesuai dengan peraturan

hukum, sehingga memiliki keabsahan dari segi agama dan juga mendapat

pengakuan hukum dari pemerintah. Konsep ini bertujuan untuk mencegah

terjadinya pernikahan yang sah menurut agama namun tidak diakui secara hukum

oleh negara, sehingga memiliki implikasi penting dalam memastikan keabsahan

serta validitas status pernikahan dalam kedua ranah tersebut.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan dalam

pasal 2 ayat (2): Setiap perkawinan harus diarsipkan sesuai dengan peraturan

hukum yang berlaku. Artinya, perkawinan dianggap sah apabila memiliki catatan

resmi dari pihak negara. Bagi komunitas Muslim, proses pencatatan pernikahan

umumnya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Prinsip ini juga

ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam (KHI), sebuah dokumen hukum yang sering dijadikan panduan oleh

KUA di seluruh Indonesia. Keterangannya dalam peraturan ini semakin

20Adolph Matz, dkk, Akuntansi Biaya, penerjemah Alfonsus Sirait, dkk, edisi IX,
(Jakarta:Erlangga, 2015), h.19-20.
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memperkuat peran KUA dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, yang

juga diidentifikasi sebagai bagian dari layanan publik.

Tantangan yang dihadapi oleh KUA dalam konteks pelayanan pencatatan

pernikahan tidak hanya berkaitan dengan tudingan biaya pencatatan yang tinggi,

melainkan lebih kepada bagaimana KUA mampu menjalankan proses ini sesuai

dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun

2014. PP ini merupakan perubahan dari PP Nomor 47 tahun 2004 yang mengatur

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perubahan ini memberikan tantangan

baru bagi KUA dalam mengimplementasikan ketentuan baru yang berlaku. Salah

satu tantangan utama adalah menentukan biaya yang sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan serta kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi

yang efektif kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan

biaya yang ditetapkan juga menjadi perhatian penting. Diperlukan upaya untuk

memastikan pemahaman yang merata di kalangan masyarakat terkait hak,

kewajiban, dan manfaat dari pencatatan pernikahan.

Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya

pernikahan juga menjadi tantangan yang signifikan. KUA harus menjaga agar

penggunaan dana PNBP benar-benar transparan dan akuntabel, serta memastikan

bahwa biaya yang diterima dari masyarakat digunakan secara optimal untuk

pelayanan yang memadai. Tantangan lainnya adalah menjaga kualitas pelayanan.

KUA diharapkan dapat tetap memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien

dalam proses pencatatan pernikahan, tanpa mengorbankan mutu pelayanan dan

kepuasan masyarakat.

Dalam era teknologi saat ini, penggunaan teknologi dan administrasi yang

efektif juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan proses pencatatan

pernikahan. KUA perlu mengadopsi sistemmodern yang memudahkan pencatatan,
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penyimpanan data, dan pelaporan. Tidak hanya itu, penanganan konflik juga perlu

diperhatikan. Dalam beberapa kasus, konflik antara KUA dan masyarakat dapat

timbul terkait biaya atau tata cara pencatatan. Oleh karena itu, KUA harus memiliki

mekanisme penanganan konflik yang baik dan adil untuk menjaga hubungan

harmonis dengan masyarakat. Semua tantangan ini memerlukan kolaborasi antara

KUA, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pencatatan

pernikahan yang efektif, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya

bersama ini sangat penting untuk menjaga integritas proses pernikahan dan

melindungi hak-hak masyarakat dalam konteks hukum perkawinan.

E. Sejarah Biaya Nikah

Pemberlakuan biaya untuk pencatatan pernikahan di Indonesia pertama kali

dilaksanakan pada tahun 1946 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22

tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Meskipun demikian,

dalam jejak sejarah sistem perkawinan di Indonesia, jauh sebelum diberlakukan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 serta Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Nomor 1 tahun 1974, peraturan mengenai perkawinan sudah mengalami pembagian

ke dalam empat periode utama, yang meliputi zaman kerajaan Hindu-Buddha, era

pemerintahan kerajaan Islam, masa penjajahan, dan masa pasca kemerdekaan.

Dalam periode kerajaan Hindu-Buddha, sistem perkawinan di Indonesia

dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu dan Buddha yang mengatur tata cara

pernikahan dan aturan mengenai keluarga. Kemudian, pada periode kerajaan Islam,

masuknya agama Islam membawa pengaruh besar dalam regulasi perkawinan, di

mana aturan-aturan Islam mengenai pernikahan dan keluarga mulai diterapkan.

Pada masa penjajahan, pengaruh hukum perkawinan dari pemerintahan kolonial

mulai muncul, meskipun norma-norma agama tetap memainkan peran penting

dalam kehidupan masyarakat. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, undang-
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undang dan peraturan mengenai perkawinan semakin terdefinisi melalui berbagai

revisi perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan UUP Nomor 1 tahun 1974

memperkuat kerangka hukum perkawinan di Indonesia, termasuk dalam hal biaya

pencatatan nikah. Namun, perjalanan sejarah hukum perkawinan Indonesia

mencakup berbagai periode dan pengaruh budaya serta agama yang memainkan

peran kunci dalam pembentukan regulasi perkawinan yang berlaku di negara ini.

1. Masa Kerajaan Hindu-Budha

Sebelum Islam masuk ke wilayah Nusantara, kita mengetahui bahwa

Indonesia memiliki sejarah kerajaan Hindu yang memiliki pengaruh di pulau

Jawa, Sumatera, dan Bali, sementara daerah lain terpengaruh oleh zaman Malaio

Polynesia, di mana nenek moyang kita hidup dengan adat istiadat asli yang terkait

dengan alam dan kesaktian. Pada era Hindu ini, tumbuh beberapa kerajaan yang

dipengaruhi oleh hukum agama Hindu dan Budha, yang dibawa oleh para

pedagang, terutama dari Cina. Beberapa kerajaan tersebut antara lain Sriwijaya,

Singosari, dan Majapahit. Pada masa Majapahit, hukum adat mulai mendapatkan

perhatian berkat upaya Mahapatih Gajah Mada, yang antara lain membagi bidang

tugas pemerintahan dan keamanan negara, termasuk dalam hal perkawinan,

peralihan kekuasaan, dan urusan ketentaraan negara. Keputusan pengadilan pada

saat itu disebut Jayasong (Jayapatra), dan Gajah Mada menerbitkan sebuah kitab

hukum yang dikenal sebagai “Kitab Hukum Gajah Mada.” 21 Namun, setelah

kerajaan-kerajaan dengan latar belakang Hindu dan Budha itu runtuh, Nusantara

kemudian menjadi tempat berdirinya kerajaan-kerajaan dengan latar belakang

Islam.

21 (Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta:Kencana,2012), h. 11)
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2. Masa Kerajaan Islam

Ajaran agama Islam memasuki wilayah Nusantara dengan damai pada

abad ke-7 Masehi atau sekitar abad pertama Hijriyah, beberapa pendapat juga

menyebutkan tahun ke-30 Hijriyah atau sekitar tahun 650 Masehi. Pada masa

pemerintahan sultan-sultan, hukum Islam diberlakukan di wilayah kekuasaan

mereka, dan para sultan bertindak sebagai pemimpin agama Islam serta

bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Sultan memainkan peran aktif

sebagai pemimpin agama Islam dengan mengangkat penghulu sebagai qadi

syariah dan pemberi fatwa agama. Bentuk konkret dari penerapan ini tercermin

dalam struktur pemerintahan saat itu, yang mencakup alun-alun yang dikelilingi

oleh pendopo kabupaten, Masjid Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara

mengikuti ajaran Islam Mazhab Syafi'i. 22 Kemudian, pada abad ke-15 dan 16

Masehi, di sepanjang pantai utara Jawa, muncul Kerajaan-Kerajaan Islam seperti

Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel. 23 Di bagian Timur

Indonesia juga berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima, dan

lainnya. Dalam wilayah tersebut, masyarakat Muslim diduga juga mengikuti

ajaran Islam Mazhab Syafi'i.24

Dalam konteks struktur institusi, tahkim muncul sebagai entitas pertama

di Indonesia. Kemudian, lembaga ahl al-hilli wa al-aqd, yang memiliki bentuk

peradilan adat, mengikuti sebagai lembaga berikutnya. Dalam kerangka peradilan

adat ini, hakim-hakimnya diangkat melalui proses rapat marga, nagari, atau

bentuk pertemuan lain yang serupa. Ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di

Nusantara, lembaga ini mengalami perubahan menjadi apa yang dikenal sebagai

22 ( Hamka,Sejarah Umat Islam Jilid II, (Jakarta:Bulan Bintang, 1976), h. 53).
23 ( Hamka, Sejarah Umat Islam Jilid II, h. 145).
24 .( Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III,

(Jakarta:Balai Pustaka Departemen Pendidikan dam Kebudayaan, 1984), h.197)
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Peradilan Swapraja. Transformasi ini menggambarkan adaptasi lembaga hukum

terhadap perkembangan sosial dan agama. Seiring dengan perkembangan sistem

hukum, peradilan Swapraja kemudian mengalami evolusi lebih lanjut menjadi

peradilan agama.

Dalam peradilan agama, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi landasan

yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan.

Pencatatan pernikahan menjadi bagian penting dalam sistem peradilan agama

untuk memastikan validitas dan legalitas pernikahan yang dilangsungkan sesuai

dengan ajaran agama. Dengan demikian, sejarah evolusi lembaga peradilan dari

tahkim hingga peradilan agama mencerminkan adaptasi sistem hukum Indonesia

terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai agama yang mendalam.

Daniel S. Lev (1972) telah mencatat empat model pengadilan yang

dikutip oleh Yayan Sopyan, yaitu:

a. Hakim diangkat oleh penguasa setempat, prinsip ini berlaku di berbagai

wilayah seperti Aceh dan Jambi di Sumatera, Kalimantan Selatan dan Timur,

Sulawesi, dan beberapa lokasi lainnya.

b. Tidak ada lembaga pengadilan agama yang terpisah, tetapi tugas-tugas

peradilan dilaksanakan oleh pemuka agama. Contohnya terjadi di wilayah

Sulawesi Utara, Tapanuli di Sumatera Utara, serta daerah Gayo dan Alas di

Aceh dan Sumatera Selatan.

c. Telah ada pengadilan yang beroperasi di setiap kabupaten dan hakimnya

biasanya merupakan individu yang ditunjuk dengan sebutan penghulu. Model

ini telah berlangsung di Jawa sejak abad ke-16. Tempat pengadilan seringkali

berada di serambi masjid dan tidak memiliki lokasi tetap, sehingga sering

disebut sebagai pengadilan serambi.25

Yayan Sopyan, Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum
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3. Masa Penjajahan

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, terlihat bahwa campur tangan

Belanda dalam hal agama Islam dimulai sejak dikeluarkannya Staatblad 1882 No.

22. Instruksi ini ditujukan kepada bupati-bupati (Regan Instruksi) untuk

mengawasi pelaksanaan peradilan agama Islam. Pada tahun 1820, pemerintah

Belanda juga mulai terlibat dalam urusan peradilan agama, yang tercermin dari

instruksi kepada bupati-bupati (Regenten Intrudie). Instruksi tersebut

menggarisbawahi bahwa "perselisihan yang berkaitan dengan pembagian waris di

kalangan masyarakat sebaiknya diselesaikan oleh alim ulama Islam". Campur

tangan Belanda dalam urusan agama Islam menunjukkan upaya mereka untuk

mengontrol dan mengawasi aspek-aspek tertentu dari kehidupan masyarakat.

Instruksi-instruksi tersebut mencerminkan pengaruh kolonial dalam pengaturan

hukum dan praktik-praktik agama, serta bagaimana pemerintah kolonial mencoba

mengarahkan penyelesaian sengketa ke lembaga agama. Hal ini dapat dilihat

sebagai bentuk intervensi yang merubah dinamika peradilan agama dalam konteks

Indonesia pada masa itu.

Kemudian, dalam Stbl. 1835 No. 58, wewenang “Peradilan Agama” di

Jawa dan Madura dijelaskan secara lebih tegas: Jika terjadi perselisihan antara

orang Jawa dan Madura terkait perkawinan, pembagian harta, atau hal-hal lain

yang diatur oleh hukum syariah Islam, maka keputusan harus diambil oleh ahli

agama Islam yang kompeten. Namun, persengketaan dan aspek pembagian harta

atau pembayaran yang muncul akibat keputusan tersebut harus diajukan ke

pengadilan biasa. Pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan kasus tersebut

dengan mempertimbangkan keputusan ahli agama, dan pelaksanaannya akan

dilakukan sesuai dengan keputusan tersebut. Pemerintah Belanda terus terlibat

Nasional, Cet ke-II, h. 79
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dalam proses pembentukan Badan Peradilan Islam, dimulai setelah raja Belanda

mengeluarkan Keputusan No. 24 tanggal 19 Januari 1882 mengenai Pelembagaan

Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Keputusan tersebut dicatat dalam Staatblad

1881 No. 152 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882.

Dalam upaya untuk merapikan sistem peradilan agama, Raja Belanda

mengeluarkan keputusan No. 24 pada tanggal 19 Januari 1882, yang dijelaskan

dalam Stbl. 1882 No. 152 mengenai pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan

Madura. Dalam bahasa Belanda, keputusan ini dikenal dengan sebutan “Bepaling

betreffende de Priester raden op Java en Madoera,” dan untuk keperluan singkat

sering disebut sebagai Stbl. 1882 No. 152. Keputusan Raja ini diberlakukan mulai

tanggal 1 Agustus 1882, dan ini tertuang dalam Stbl. 1882 No. 153.26

Regulasi mengenai keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) pada

masa pemerintahan Belanda diatur dalam Huwelijksordonnantie S.1929 No.348

Jo. S.1931 No.467, Vorstenlandsche Huwelijksordonantie S.1933 No.98, dan

Huwelijksordonnatie Buitengewesten S. 1932 No. 482. Pada periode tersebut,

pegawai yang bertugas sebagai pencatat nikah di KUA mendapatkan pendapatan

dari masyarakat yang melakukan pencatatan pernikahan, talak, dan rujuk (NTR)

di KUA. Semakin banyak jumlah NTR yang dicatatkan di KUA, maka pendapatan

pegawai pencatat nikah pun semakin meningkat.27

4. Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, hukum perkawinan yang

diterapkan oleh umat Islam masih bersumber dari berbagai kitab fikih munakahat

yang dikembangkan oleh mujtahid dari Timur Tengah, termasuk tokoh seperti

26 . (Muh. Jamal Jamil, Hukum Belanda Pada Peradilan Agama Indonesia, h. 217)

27 (Sopian Hadi, Solusi Hindari Gratifikasi Biaya Nikah, artikel diakses pada 2 juli 2014
dari http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=16209)

http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=16209)
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imam Syafi’i sebagai contoh utamanya. Meskipun demikian, pemahaman umat

Islam di Indonesia terhadap kitab-kitab fikih munakahat tersebut sering kali

beragam, sehingga muncul berbagai kasus perkawinan yang menimbulkan

kontroversi. Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah perkawinan di usia

anak-anak, praktik kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami.

Kondisi ini menarik perhatian pemerintah Republik Indonesia setelah

kemerdekaan. Pada tahun 1946, atau tepat setahun setelah proklamasi

kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mengesahkan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Kemudian, Pemerintah Darurat RI

menerapkan undang-undang tersebut di Sumatera. Untuk mengatur implementasi

Undang-Undang tersebut, Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 dikeluarkan

dan ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Kemudian pada tahun 1954, melalui Undang-Undang No. 32 tahun

1954, Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan

Rujuk dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ini menggantikan

peraturan-peraturan zaman Belanda seperti Huwelijksordonnantie S.1929 No.348

Jo. S.1931 No.467, Vorstenlandsche Huwelijksordonantie S.1933 No.98, dan

Huwelijksordonnatie Buitengewesten S. 1932. Namun, penerapan undang-undang

ini di seluruh wilayah RI baru dapat dilakukan pada tahun 1951. Meskipun

demikian, peraturan ini masih menghadapi satu isu, yaitu pelayanan pencatatan di

luar kantor dan biaya transportasi untuk petugas yang ditanggung oleh

masyarakat.

Ketentuan ini tidak mengalami perubahan ketika Undang-Undang No.

1 tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, bahkan kebijakan ini terus

berlanjut hingga tahun 2006. Peraturan Menteri Agama mengatur masalah ini dan
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besarnya biaya transportasi ditetapkan oleh gubernur. Masyarakat mengenal biaya

transportasi petugas untuk pencatatan nikah di luar kantor dengan sebutan "biaya

bedolan". Di era reformasi, Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Namun, masalah biaya

bedolan ini masih ada, karena pengaturannya hanya berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur dan peraturan dari menteri. Dalam pandangan undang-undang tersebut,

jenis uang seperti ini termasuk dalam kategori gratifikasi.

F. Dasar Hukum Biaya Nikah

Pencatatan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam

Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi: “Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

perundangan-undangan yang berlaku”. Pencatatan setiap pernikahan memiliki

kesamaan dengan pencatatan peristiwa penting lain dalam kehidupan individu,

seperti kelahiran dan kematian, yang diabadikan dalam dokumen-dokumen resmi

yang juga terdaftar dalam catatan pendaftaran.

Pasal 2 Ayat (2) disusun secara generik dengan Pasal 2 (1), yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing

agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini telah menjadi polemik dikalangan

ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua pasal itu saling terkait satu

sama lain atau tidak bisa dipisahkan. Beberapa orang berpendapat bahwa pasal

tersebut terbagi atau merujuk pada dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama

mengklaim bahwa pencatatan nikah menjadi syarat sahnya pernikahan menurut

hukum, sementara pendapat kedua beranggapan bahwa sahnya pernikahan tidak

bergantung pada pencatatan nikah.

Perselisihan ini mengharuskan pencarian solusi mendasar, yakni bagaimana

memastikan perlindungan hukum bagi setiap individu yang telah melakukan

pernikahan yang sah secara agama. Pilihan untuk mengabaikan pencatatan nikah,
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seperti yang dijelaskan oleh Vita, bukanlah pendekatan yang tepat untuk mengatasi

masalah ini. Pada dasarnya, pencatatan nikah memiliki tujuan untuk menjaga

ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Keberadaan pencatatan nikah

merupakan elemen penting dalam merumuskan hukum perkawinan Islam secara

positif, dan pencatatan ini menjadi pintu masuk bagi penerapan Hukum Perkawinan

Islam sebagai landasan hukum dalam kasus-kasus pernikahan yang dibawa ke

Pengadilan Agama.28

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, Kementerian Agama

telah menekankan pentingnya standar pelayanan yang unggul, yang dikenal sebagai

pelayanan prima, dalam beberapa tahun terakhir. Pelayanan prima harus menjadi

tujuan utama dan sasaran bagi para pejabat di KUA. Sebagai lembaga yang

memiliki interaksi langsung dengan masyarakat, KUA diharapkan mampu

memberikan pelayanan yang memuaskan. Konsep pelayanan prima dari

pemerintah, termasuk KUA, merupakan bagian integral dari upaya untuk

mengimplementasikan praktik tata kelola pemerintahan yang efektif (good

governance).

Lebih dari itu, pelayanan prima juga mencerminkan respons terhadap

perubahan global yang mempengaruhi institusi-institusi publik ini. Pelayanan

prima berfungsi sebagai ukuran keberhasilan instansi pemerintah dalam memenuhi

kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat umum.

G. Arti Penting Dan Akibat Hukumnya Dicatatkannya Sebuah Perkawinan

Pernikahan di luar catatan resmi, sebagaimana diuraikan dalam fatwa ini,

mengacu pada ikatan perkawinan yang memenuhi seluruh elemen dan ketentuan

yang diatur dalam hukum Islam (fiqh), namun tidak didokumentasikan secara sah

28 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Perbandingan
Fiqih dan Hukum Positif, h. 46.
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oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jenis

pernikahan semacam ini dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalam hukum dan regulasi yang berlaku, dan seringkali berdampak negatif dengan

menghasilkan madharat (kerugian) bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama istri

dan/atau anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam itu.

Persyaratan pencatatan resmi dalam hukum perkawinan memiliki tujuan

yang jelas, yaitu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang

terlibat dalam pernikahan. Pencatatan resmi ini memberikan bukti yang sah tentang

adanya pernikahan, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan hak-hak

seperti nafkah, waris, dan hak-hak lainnya. Ketika terjadi perselisihan atau masalah

terkait hak-hak ini, keberadaan bukti pencatatan resmi menjadi sangat penting

dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dengan adil dan sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Kurangnya pencatatan resmi dalam pernikahan di bawah tangan dapat

mengakibatkan ketidakpastian dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Istilah

"nikah di bawah tangan" sering kali merujuk pada pernikahan yang dilakukan

secara rahasia tanpa melibatkan proses pencatatan yang sah. Hal ini dapat

mengakibatkan sulitnya mengakses hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh

hukum. Terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan

semacam itu, keberadaan pencatatan resmi menjadi penting untuk memastikan

bahwa hak-hak mereka terlindungi dan terpenuhi dengan benar.

Dalam konteks ini, fatwa ini menyoroti pentingnya pencatatan resmi

pernikahan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku sebagai langkah

penting dalam melindungi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat

dalam pernikahan. Pencatatan resmi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi

merupakan langkah nyata untuk memastikan bahwa pernikahan diakui secara
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hukum dan bahwa hak-hak yang melekat pada pernikahan dapat dijalankan dan

dipenuhi dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

H. Fungsi Pencatatan Nikah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan

bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku”. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diresmikan

pada tanggal 2 Januari 1974 dan diterapkan secara efektif setelah Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikeluarkan pada tanggal 1 April 1975, saat ini

masih terdapat banyak permasalahan terkait ketentuan yang diuraikan dalam Pasal

2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa

banyak individu yang telah melangsungkan pernikahan namun belum mencatatkan

pernikahannya di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil melalui Pegawai

Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti

kurangnya pemahaman akan pentingnya dokumen pernikahan, atau karena tujuan

tertentu seperti memanfaatkan celah hukum untuk pelaksanaan poligami,

mempertahankan tunjangan suami setelah bercerai, kesulitan biaya pencatatan

pernikahan bagi individu yang kurang mampu, atau bahkan dengan sengaja untuk

menyembunyikan keadaan yang memalukan dari salah satu pihak.29

Di antara faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga

pandangan di kalangan umat Islam yang tetap memegang keyakinan bahwa sebuah

pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan norma hukum Islam.

Terkait dengan jenis pernikahan semacam ini, sejumlah ulama dan pakar hukum

menyatakan pendapat bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika mematuhi prinsip

yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

29 . ( Alimuddin (61 tahun), Mantan Kepala KUA Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten

Bone)
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tentang Perkawinan, yaitu jika pernikahan tersebut sesuai dengan norma agama dan

keyakinannya masing-masing. Dalam pandangan ini, pencatatan pernikahan hanya

merupakan tindakan administratif belaka, sehingga ketidakpencatatan tidak

berdampak terhadap keabsahan pernikahan yang telah dilangsungkan. Namun, ada

pandangan lain yang berpendapat bahwa pencatatan pernikahan merupakan syarat

mutlak dan pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah serta dikategorikan

sebagai nikah fasid (rusak). Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan oleh

pernikahan semacam ini dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke

Pengadilan Agama. Pandangan ini menganggap bahwa Pasal 2 ayat (2) dari

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan adalah satu kesatuan

yang tidak dapat dipisahkan dan harus diterapkan secara bersamaan, bukan sebagai

alternatif yang terpisah dan independen.30

Meskipun dalam fikih konvensional tidak terdapat penjelasan yang spesifik

mengenai pencatatan pernikahan, bahkan tidak terdapat rujukan yang jelas dalam

berbagai koleksi kitab yang mengacu pada ajaran Rasulullah SAW, pemerintah

memutuskan untuk mengatur pencatatan perkawinan dengan mendasarkan diri

pada epistemologi hukum Islam menggunakan metode istishlah atau maslahat.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan prinsip Maqashidus Syari’ah

(tujuan hukum) dalam Islam. Dalam konsep Maqashidus Syari'ah, diinginkan

bahwa segala tindakan manusia haruslah mengandung kebaikan bagi dirinya

sendiri dan juga bagi lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif dari

sebuah pernikahan seharusnya dihindari, sebagaimana ajaran Rasulullah yang

melarang segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri

maupun orang lain. Pernikahan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan

30 (Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Pengadilan Agama,
(Jakarta:Pustaka Bangsa Press, 2002), h. 50).
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berbagai dampak negatif bagi pasangan suami-isteri dan pihak lain yang terkait

dengan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, persyaratan formal dalam bentuk

pencatatan pernikahan adalah tindakan yang selaras dengan etika hukum, bahkan

sangat dianjurkan karena membawa manfaat bagi semua pihak, terutama bagi

kedua pasangan dan keturunan mereka di masa mendatang.31

Dengan demikian, pelaksanaan pencatatan perkawinan pada dasarnya

bertujuan untuk merespon aspek rasionalitas dalam sistem birokrasi serta

memenuhi kebutuhan perumusan hukum keluarga yang sesuai dengan

perkembangan zaman, yang juga menghadapi tantangan modernisasi yang sedang

menjadi tren di negara-negara Muslim yang tengah melakukan reformasi dalam

hukum keluarga. Pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu langkah untuk

mewujudkan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, yang

menjadi suatu kewajiban dan hal yang tidak dapat dihindari.32

Setelah Akta Nikah diterbitkan dan pasangan suami-isteri masing-masing

telah menerima buku nikah, perkawinan tersebut memperoleh legalitas serta

perlindungan hukum, dan memberikan kepastian hukum. Ini juga mencakup

perlindungan hukum terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dari perkawinan,

seperti hak dan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri, kepemilikan

harta bersama (gono-gini), status anak, dan sebagainya.

Jika seorang wanita menikah dengan seorang pria dan perkawinannya tidak

tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Catatan Sipil, dan suaminya

melalaikan atau mengabaikan kewajibannya, maka ketika wanita tersebut ingin

menuntut hak-haknya di pengadilan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau jika ia ingin mengajukan

31 (Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Pengadilan Agama,
(Jakarta:Pustaka Bangsa Press, 2002), h. 50).

32 (Ahmad Tholabie Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013),
h.188-189).
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gugatan terkait penelantaran suami seperti yang diatur dalam Pasal 9 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(KDRT), ia mungkin akan menghadapi kesulitan karena kurangnya bukti otentik

mengenai perkawinan mereka. Dari sini, terlihat bahwa pihak yang paling

dirugikan atau menjadi korban dari perkawinan yang tidak tercatat adalah pihak

wanita.

Walau ada pendapat yang menentang persyaratan pencatatan perkawinan

sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, penulis berpendapat bahwa pendaftaran perkawinan memiliki nilai

positif dan manfaat yang signifikan karena dapat mempertahankan tata tertib dalam

lingkungan sosial. Tambahan pula, mengingat bahwa peraturan hukum kita

menegaskan bahwa satu-satunya bentuk sah untuk mengesahkan perkawinan

adalah dengan akta nikah, maka pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi suatu

hal yang penting.

I. Perkawinan Yang Dicatatkan Dan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Perkawinan mewakili sebuah manifestasi dari hak-hak konstitusional para

warga negara yang perlu dihormati dan dilindungi oleh semua individu dalam

kerangka kehidupan yang teratur dalam masyarakat, negara, dan bangsa,

sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan tegas

dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1):

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Oleh sebab itu, menjadi suatu keharusan

untuk mengakui bahwa dalam konteks hak-hak konstitusional ini, terdapat

kewajiban untuk menghormati hak-hak konstitusional orang lain. Oleh karena itu,

hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tidak bisa dijalankan secara
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bebas tanpa batasan oleh tiap individu, mengingat ada potensi bahwa pelaksanaan

hak konstitusional seseorang bisa berbenturan dengan hak konstitusional individu

lainnya. Maka dari itu, diperlukan peraturan yang mengatur implementasi hak-hak

konstitusional ini.33

Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD

1945 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis”.

Walaupun ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

pada dasarnya melibatkan pembatasan terhadap kebebasan, namun inti dari

pengaturan ini adalah untuk mengamankan kepentingan nasional atau kepentingan

masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan hak

konstitusional seseorang tidak menghambat atau merugikan hak konstitusional

individu lainnya. Selain itu, pengaturan mengenai pelaksanaan hak konstitusional

ini merupakan langkah yang logis dan wajar, sesuai dengan tanggung jawab negara

yang diemban sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945, "... untuk

membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa ...”.

Hal ini berarti bahwa meskipun pembuatan Undang-Undang mungkin

mencakup aturan atau isi yang terlihat membatasi hak konstitusional individu, pada

hakikatnya ini adalah langkah yang diambil oleh negara untuk tujuan melindungi

33Muhammad Fu’ad Syakit, Perkawinan Terlarang, Jakarta: Cv. Cendekia Sentra Muslim
(anggota IKAPI), 2002, hlm.25-26.
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kepentingan seluruh warga Indonesia, mempromosikan ketertiban umum,

meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pengetahuan dan pendidikan bangsa,

serta tujuan-tujuan lainnya.34

Seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, ini merupakan penerapan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh

UUD 1945, terutama hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan garis

keturunan. Akan tetapi, ketentuan ini juga membatasi pelaksanaan hak

konstitusional yang bertujuan untuk melindungi warga negara demi tercapainya

masyarakat yang sejahtera dan makmur, sejalan dengan visi yang dicontohkan

dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, institusi perkawinan memiliki

peran sentral dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang pada

akhirnya akan berkontribusi pada masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan

sejahtera. Undang-Undang Perkawinan ini selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi

UUD 1945, karena tidak menghambat atau menghilangkan hak seseorang untuk

menikah, melainkan mengatur proses perkawinan sehingga hak-hak konstitusional

terpenuhi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional individu lain.

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan

jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri,

dengan maksud untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan langgeng

berdasarkan Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini, dapat

disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya tentang membentuk keluarga dalam

arti sempit, tetapi lebih dari itu, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan

langgeng berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta

mendorong kewajiban saling mendukung dan melengkapi antara suami dan istri

dalam rangka mencapai kesejahteraan rohaniah dan material.

34Muhammad Fu’ad Syakit, Perkawinan Terlarang, H. 125
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Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : “suatu

perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa

“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan,

keabsahan suatu perkawinan bergantung pada ajaran agama yang dianut oleh

pasangan yang menjalankan pernikahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa

meskipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama, keabsahannya dalam

konteks hukum masih harus mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan

bahwa sebuah perkawinan diakui secara sah dan sah secara hukum. Meskipun

perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan,

pencatatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

di negara tersebut. Proses pencatatan ini melibatkan pihak berwenang yang

berfungsi untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur yang telah

ditetapkan telah terpenuhi.

Pencatatan pernikahan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi memiliki

implikasi yang luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan pasangan yang

menikah. Pencatatan yang sah dan resmi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat

untuk mengakses hak-hak yang melekat pada status pernikahan, seperti hak waris,

hak nafkah, dan hak-hak lainnya. Selain itu, pencatatan pernikahan juga

mendukung pengaturan administrasi dan statistik yang akurat terkait dengan

perkawinan di negara tersebut. Dalam konteks ini, walaupun suatu perkawinan

telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan pasangan, tetap

diperlukan pencatatan pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
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Pencatatan ini merupakan langkah yang penting untuk mengakui dan melindungi

hak-hak serta status hukum pasangan yang telah sah menjalani ikatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2)

memiliki tujuan untuk:

a. tertib administrasi perkawinan

b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri

maupun anak

c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul

karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan

lain-lain;

Pencatatan perkawinan tidaklah dirancang untuk menghambat hak-hak

dasar warga negara, melainkan sebaliknya, ia bertujuan untuk memberikan

perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara dalam upaya membentuk

keluarga serta meneruskan garis keturunan. Pada hakikatnya, pencatatan

perkawinan adalah langkah proaktif yang diambil oleh negara untuk mengakui dan

menghormati ikatan pernikahan yang telah dibentuk oleh individu-individu

tersebut. Dengan adanya pencatatan pernikahan yang sah dan resmi, hak-hak dasar

dan kesejahteraan anggota keluarga dapat dijamin dengan lebih baik. Pencatatan ini

menjadi dasar untuk mengakses hak-hak seperti pelayanan kesehatan, pendidikan,

perlindungan sosial, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh negara.

Selain itu, kepastian hukum yang diberikan oleh pencatatan pernikahan juga

mencakup hak-hak suami, istri, dan anak-anak mereka.35

Dalam situasi pernikahan, terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang

mengikat antara suami dan istri. Pencatatan pernikahan menjadi bukti legalitas dan

komitmen ini, serta memastikan bahwa keduanya memiliki akses yang setara

35Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal
Centre Publishing, 2002), hal. 46.



39

terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari ikatan

pernikahan tersebut. Dalam hal anak-anak, pencatatan pernikahan adalah bukti sah

mengenai hubungan mereka dengan kedua orang tua dan hak-hak waris yang

melekat pada status mereka.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan memang tidak berdiri sendiri,

karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus

mengikuti syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak suami, istri, dan

anak-anaknya terjamin dan dilindungi dengan baik oleh negara. Persyaratan dan

tata cara ini mencakup aturan yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal

5, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, serta dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Perkawinan, khususnya Pasal 2 hingga Pasal 9.

Ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang

Dasar 1945 yang menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan tuntutan yang adil

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanaan, dan ketertiban

umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Perkawinan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan suami dan istri,

termasuk dalam hal hubungan mereka, aspek harta perkawinan, status anak sah,

serta kaitan dengan pewarisan. Efek hukum ini hanya berlaku apabila perkawinan

telah dilakukan dengan sah, mengikuti persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 2

Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ini mengacu pada pelaksanaan
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menurut norma agama dan kepercayaan masing-masing, serta pencatatan sesuai

regulasi yang berlaku. Dengan aturan ini, disiplin dan patuh terhadap prinsip-

prinsip tersebut menjadi penting bagi pria dan wanita yang menjalankan

perkawinan, sehingga perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan keabsahan

hukum.

Selain dari perspektif di atas, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam juga turut menjelaskan perihal perkawinan. Pasal

4 KHI menyatakan bahwa perkawinan sah apabila sesuai hukum Islam dan Pasal 2

Ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 5 Ayat (1) KHI menuntut pencatatan perkawinan

untuk memastikan keteraturan, sementara Pasal 6 Ayat (1) dan (2) KHI menyatakan

bahwa perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, dan

perkawinan di luar pengawasan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan ini,

pentingnya pencatatan perkawinan jelas dalam menjaga kepastian hukum dari suatu

perkawinan yang dilakukan.

Meski demikian, terdapat perbedaan pandangan tentang validitas

perkawinan. Di satu sisi, ada pendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan

syarat sahnya perkawinan, sementara di lain sisi, ada pandangan bahwa perkawinan

tidak perlu dicatat selama memenuhi aturan agama. Kelompok pertama

berpendapat bahwa pencatatan memberikan perlindungan dan kepastian hukum

terhadap akibat hukum perkawinan, karena hanya akta perkawinan yang sah yang

bisa membuktikan keabsahan perkawinan. Sementara kelompok kedua

berpendapat bahwa pencatatan bukan kriteria utama keabsahan, asalkan

perkawinan mengikuti hukum Islam, hubungan suami-isteri dan hak-kewajiban

yang melekat pada mereka sudah sah sejak dilangsungkannya perkawinan.36

36Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di
Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 55.
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Hak dan tanggung jawab suami serta istri dalam perkawinan memiliki

kesetaraan atau keseimbangan. Hal ini tercermin dalam Pasal 31 Undang-Undang

(UU) Perkawinan yang menegaskan bahwa hak dan posisi istri seimbang dengan

hak dan posisi suami dalam kehidupan keluarga dan interaksi sosial dalam

masyarakat. Keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Selain itu,

Penjelasan Umum dalam UU Perkawinan juga menggarisbawahi kesamaan

kedudukan suami dan istri dalam perkawinan. Hal ini lebih terperinci dalam

Penjelasan Umum Bagian 3 yang menyatakan bahwa hak dan posisi istri sejajar

dengan hak dan posisi suami, baik dalam lingkup kehidupan rumah tangga maupun

dalam konteks pergaulan sosial. Dengan demikian, semua perkara dalam keluarga

bisa diperundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

J. Pentingnya Pencatatan Perkawinan

1). Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatat sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan

nomor 1 tahun 1974. Bagi individu yang menjalankan perkawinan sesuai ajaran

agama Islam, proses pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sementara bagi mereka yang menganut agama Katolik, Kristen, Buddha, atau

Hindu, pencatatan tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

2). Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan.

a. Perkawinan Tidak Diakui secara Hukum

b. Walaupun perkawinan dijalankan sesuai agama dan keyakinan, namun

menurut negara, perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum tercatat

oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

c. Anak Hanya Mempunyai Kaitan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Dampak yang lebih meluas dari pernikahan yang tidak terekam dalam
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catatan resmi adalah bahwa baik istri maupun anak-anak yang lahir dari ikatan

tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut hak nafkah atau bagian warisan dari

sang ayah. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari

permohonan Macicha Muktar telah menghasilkan perubahan di mana anak-anak

hasil pernikahan siri kini memiliki hubungan hukum yang diakui dengan ayah

mereka. Hal ini membawa dampak signifikan terhadap hak-hak dan perlindungan

yang diberikan kepada keluarga yang terbentuk melalui perkawinan tersebut.

Para ulama sepakat bahwa pentingnya pencatatan resmi pernikahan oleh

lembaga berwenang sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari dampak

negatif atau kerugian (saddan lidz-dzari ‘ah). Walaupun pernikahan yang tidak

dicatat secara resmi masih sah menurut hukum karena syarat dan rukun nikah telah

terpenuhi, namun hal tersebut menjadi haram jika ada potensi mudharat

(kerugian).37

Jenis perkawinan seperti ini termasuk dalam kategori zina, didasarkan pada

faktor-faktor berikut:

1. Pernikahan ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali perempuan,

sedangkan setiap pernikahan yang tidak melibatkan wali dianggap tidak sah

sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

2. Kehilangan pemberitahuan dan upacara walimah membuat pernikahan ini

serupa dengan perbuatan zina yang tersembunyi.

3. Tidak ada ketentuan yang mengatur penyediaan tempat dan mahar dalam

pernikahan ini.

K.Pengesahan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3

bahwa jika perkawinan tidak dapat terbukti melalui Akta Nikah, maka ada opsi

37Muhammad Fu’ad Syakit, Perkawinan Terlarang, Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim
(anggota IKAPI), 2002, h.58-59
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untuk mengajukan proses itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Proses itsbat nikah ini

dapat dilakukan dalam konteks:

a. Dalam upaya menyelesaikan kasus perceraian;

b. Kehilangan dokumen resmi akta nikah;

c. Ketidakpastian mengenai keabsahan salah satu persyaratan perkawinan;

d. Perkawinan terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan diberlakukan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki hambatan

perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1974.

Biasanya, dalam konteks perkawinan di bawah tangan, upaya untuk

melakukan itsbat nikah umumnya hanya diterima dan dipertimbangkan dalam

situasi penyelesaian kasus perceraian. Permohonan itsbat nikah dengan alasan lain

selain perceraian cenderung akan dipertimbangkan apabila pihak yang mengajukan

telah memiliki akta nikah yang sah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang

sebelumnya.

Meskipun telah memiliki akta nikah resmi, status anak-anak yang dilahirkan

dari perkawinan di bawah tangan sebelum penerbitan akta nikah tersebut masih

tetap dianggap sebagai anak di luar nikah. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa

pernikahan ulang atau pencatatan akta nikah yang dilakukan setelah kelahiran anak

tidak memengaruhi status anak yang telah lahir sebelumnya. Implikasinya adalah

bahwa anak-anak yang dilahirkan sebelum akta nikah sah diterbitkan masih

diperlakukan sebagai anak di luar nikah dalam konteks hukum.

Namun, dalam kasus permohonan itsbat nikah, terdapat persyaratan yang

harus dipenuhi. Salah satu persyaratan tersebut adalah adanya gugatan perceraian

sebagai bagian dari prosesnya. Persyaratan lainnya adalah bahwa perkawinan

tersebut haruslah berlangsung sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mulai
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berlaku. Dengan kata lain, perkawinan yang terjadi setelah Undang-Undang

tersebut mulai berlaku harus disertai dengan tuntutan perceraian dalam upaya

mengajukan itsbat nikah. Ketentuan ini menggarisbawahi kompleksitas dan

beragamnya prosedur hukum yang terkait dengan perkawinan di bawah tangan,

serta pentingnya aspek legalitas dan pengakuan resmi dalam konteks pernikahan

dalam rangka melindungi hak-hak individu dan memastikan kepastian hukum bagi

semua pihak yang terlibat.

L. Akibat Hukum

Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan memiliki dampak yang sangat

merugikan bagi istri, baik dari segi hukum maupun aspek sosial. Dari segi hukum,

wanita yang terlibat dalam perkawinan semacam itu tidak diakui sebagai istri yang

sah. Konsekuensinya, ia tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari suaminya

dalam kasus meninggal dunia. Selain itu, dalam situasi perceraian, istri tidak berhak

atas harta bersama (gono-gini), karena menurut pandangan hukum, pernikahan

tersebut dianggap tidak pernah terjadi sama sekali.

Aspek sosial juga terpengaruh oleh ketiadaan pencatatan perkawinan ini.

Wanita yang terlibat dalam perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali dianggap

sebagai istri kedua atau istri simpanan dalam masyarakat. Selain itu, status anak

yang lahir dari perkawinan semacam ini juga menjadi poin kontroversial. Anak-

anak tersebut sering dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga mereka dapat

mengalami stigmatisasi dan ketidaksetaraan dalam hak-hak mereka.

Maka dari itu, pentingnya pencatatan perkawinan tidak hanya dilihat dari

segi administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap hak-hak

dan martabat perempuan serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan merupakan langkah penting untuk melindungi dan

mengakui hak-hak mereka dalam masyarakat dan hukum. Pencatatan perkawinan
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secara resmi menghasilkan bukti legalitas yang kuat atas hubungan suami-istri dan

keturunan yang sah. Bagi perempuan, pencatatan ini memberikan jaminan terhadap

status hukumnya sebagai istri yang sah, serta memberikan hak-hak terkait nafkah,

waris, dan perlindungan hukum lainnya. Anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan yang tercatat juga memiliki hak-hak yang diakui secara hukum,

termasuk hak waris dan hak-hak lain dalam tatanan keluarga.

Selain itu, pencatatan perkawinan berkontribusi terhadap kesetaraan gender

dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam situasi perkawinan yang tidak

tercatat, perempuan rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, penipuan, dan

ketidakadilan dalam hal pembagian harta warisan serta hak-hak lainnya. Dengan

pencatatan yang sah, perempuan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat

terhadap hak-haknya dan dapat mengakses akses keadilan lebih mudah.

Selanjutnya, hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan tercatat juga terjamin

dengan lebih baik. Pencatatan perkawinan memberikan dasar hukum yang jelas

untuk mengakui status anak sebagai keturunan sah dari kedua orang tuanya. Hal ini

penting untuk melindungi hak-hak anak terkait pendidikan, kesehatan, waris, dan

lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, pencatatan perkawinan juga berperan dalam

membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan mengakui

perkawinan secara hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak

individu yang terlibat, masyarakat dapat membentuk hubungan yang lebih stabil

dan harmonis. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya sekadar

tindakan administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam menciptakan

masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan bagi semua warganya.
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M. Kantor Urusan Agama Dalam Hukum Positif dan Praktik

Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab yang

umumnya dibebankan pada divisi urusan agama Islam di Kementerian Agama, baik

di perkotaan maupun daerah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam ranah

keagamaan suatu wilayah karena lokasinya yang tersebar di setiap kecamatan.

KUA memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam

mengawasi serta membina kehidupan beragama masyarakat. Sebagai entitas

pemerintah, KUA bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan bidang

keagamaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan pedoman

dan ajaran keagamaan.

Dalam hal ini, salah satu tugas utama KUA adalah mengurus perkawinan

dan rekonsiliasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum agama. Penerapan peraturan

perkawinan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi

landasan ideologi negara. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama setempat

memiliki tanggung jawab untuk mencatat perkawinan warga negara yang ingin

menikah. Pencatatan perkawinan menjadi salah satu tugas pokok KUA sebagai

bagian dari komitmen dalam memberikan layanan masyarakat.

Selain tanggung jawab terkait perkawinan, KUA juga berperan dalam

mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Lembaga ini turut serta dalam

pertemuan atau forum sosial untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada

masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Berbagai tugas

bidang keagamaan Islam yang tergabung dalam Kementerian Agama di

kota/kabupaten menjadi tanggung jawab KUA dalam pelaksanaannya, sesuai

dengan struktur organisasi KUA kecamatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Agama Nomor 517/2001.
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Sebagai penyelenggara layanan publik, lembaga ini memiliki tanggung

jawab yang diarahkan oleh Direktur Jenderal untuk mengelola berbagai aspek

rumah tangga di KUA kecamatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam.

Tugas-tugas ini meliputi pengetikan, pengarsipan, dokumentasi, penghitungan, dan

pengelolaan terkait aspek pernikahan, perceraian, rujuk, pencatatan nikah, serta

hal-hal lain yang diatur oleh undang-undang, termasuk dalam lingkup masjid,

zakat, organisasi keagamaan Islam, pengembangan keluarga sakinah dan

kependudukan, ibadah sosial, baitul maal, dan wakaf.

Dalam kerangka ajaran Islam, suatu pernikahan diwajibkan untuk melalui

tahap akad nikah (Ijab Qobul), di mana kedua belah pihak secara resmi menyatakan

hubungan pernikahan di depan saksi dan pihak yang berwenang. Tahap ini juga

dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian sah antara suami dan istri yang diakui

dan dijamin oleh hukum dan agama. Dari perspektif hukum perdata, sahnya

perkawinan mencakup pencatatan di KUA yang sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam. Tanpa pencatatan resmi, meskipun pernikahan dilakukan sesuai dengan tata

cara agama, status pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum di Indonesia.

Pencatatan nikah memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan

pernikahan, karena melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada anak-

anak, istri, dan suami terkait hak-hak yang melekat pada mereka. Pencatatan ini

juga memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam pertikaian hukum di

hadapan pengadilan. Hal ini diatur dalam Kompilasi UU Islam Pasal 5 (1) dan UU

No. 1/1974 Pasal 2 (2), yang menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bagian

dari kewajiban untuk menjaga ketertiban perkawinan dalam masyarakat muslim.

Melalui pencatatan nikah, buku nikah dihasilkan sebagai bukti sah yang diakui oleh
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agama dan pemerintah Indonesia. 38 Dalam menjalankan tugas pokoknya, KUA

secara tegas diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk

mengurusi perkaraperkara berikut ini di kawasan Kecamatannya: (1)

Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi (2) menyelenggarakan surat

menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA (3) melaksanakan

pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal

dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.39

38 Siti Norhamidah, dkk., “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pencatatan Nikah
di Kota Puruk Cahu KabupatenMurung Raya Tahun 2021”, Studia Islamika Uniska 8, no. 1 (2019):
h. 12

39 Benyamin, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi
Pernikahan Sirri di Kota Bandar Lampung”, Jurnal Al-Wasith 5, no. 2 (2020):h. 140



BAB III

METODEPENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian

lapangan atau yang umumnya disebut Penelitian Lapangan Kualitatif.

Penelitian Lapangan Kualitatif Deskriptif adalah bentuk penelitian yang

mengilustrasikan secara kualitatif tentang objek yang tengah diangkat,

menggambarkan dengan tepat sesuai dengan realitas yang terdapat dalam

masyarakat. 40 Dalam penelitian ini menekankan pada proses wawancara

kepada Pengelola di KUA Kecamatan Dua Boccoe dan seluruh elemen yang

terlibat di wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian bertempat di wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe

adapun alasan di pilih penelitian di wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe

karena saya tertarik dan ingin melihat langsung bagaimana Implementasi

Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014

Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berada di

wilayah KUA Kecamatan DuaBoccoe.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi,

yang melibatkan tinjauan dan analisis mendalam terhadap isu-isu dengan

menggunakan prinsip-prinsip yang berasal dari hasil penelitian lapangan serta

penyesuaian dengan informasi dari sumber-sumber pustaka yang ditemukan

melalui library research.

40 Soejono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 2015), h.10
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C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu adalah pihak yang

terkait langsung dengan pengelola di KUAKecamatan Dua Boccoe dan seluruh

elemen yang terlibat di wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua,

yaitu data sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dengan melakukan

kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya terkait

dengan Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak.

3. Data Tersier

Sumber data tersier yaitu kumpulan bahan mengenai penjelasan

hukum atau berupa instruksi yang tentunya menggunakan atau

mendapatkannya lewat kamus hukum dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunkan beberapa metode dalam

pengumpulan data:

1. Observasi metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang wajar dan

sebenarnya tanpa ada usaha yang disengaja untuk, mempengaruhi, mengatur,

atau memanipulasi.41

2. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-

dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar, atau data-

data yang bersangkutan.

41 S.Nasution, Metode Research, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006), h.106
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3. Wawancara merupakan bentuk interaksi verbal dengan tujuan khusus. Bentuk

interaksi ini melibatkan dua pihak, yakni peneliti yang mengajukan pertanyaan

dan informan yang memberikan respons terhadap pertanyaan tersebut.42 Jenis

wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, di mana

peneliti menjalankan interaksi dengan panduan pertanyaan yang telah

disiapkan sebelumnya. Panduan ini berisi serangkaian pertanyaan yang akan

ditanyakan kepada informan oleh peneliti, sehingga data yang diperoleh

menjadi lebih komprehensif.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk menghimpun

informasi yang cocok dengan karakteristik studi dan pendekatan yang diterapkan.43

Dalam konteks ini, instrumen penelitian merupakan peran yang diemban oleh

penulis itu sendiri. Penulis berperan sebagai pelaksana, perencana, analis, dan

penafsir data dalam penelitian serta dalam pelaporan hasil penelitian. Sebagai

instrumen utama dalam penelitian, penulis tentunya tak dapat dilepaskan dari peran

yang dimainkan dalam penggunaan instrumen seperti daftar pertanyaan yang akan

diarahkan oleh pewawancara kepada narasumber.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah

melaksanakan proses pengolahan data. Tujuan dari pengolahan data ini adalah

untuk mengatur dan menyederhanakan semua informasi yang telah

dikumpulkan. Adapun prosedur pengolahan data yang dilakukan mencakup:

42 Lexy J.Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2011),
h.189.

43 Tim Penyusun, Pedoman Penulis Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skrisi, Tesis, Disertasi,
dan Laporan Penelitian, (Cet 1: Makassar Alauddin University Press, 2003), h.17.
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a. Tahapan penyuntingan dan pengeditan dilakukan untuk melakukan

peninjauan kembali terhadap pertanyaan dan tanggapan dari narasumber.

Pada langkah ini, tidak ada penambahan atau interpretasi yang dimasukkan

oleh penulis terhadap respons narasumber, sehingga keaslian jawaban yang

telah diperoleh tetap terjaga.

b. Klarifikasi data mencakup pengelompokan data ke dalam kategori-kategori

yang relevan, sehingga data sesuai dengan tujuan penelitian dan

mempermudah proses analisis yang telah ditetapkan.

c. Sistematisasi data merujuk pada pengaturan data yang telah diklarifikasi, di

mana data tersebut diolah dan ditempatkan sesuai dengan aspek-aspek pokok

permasalahan yang ingin diteliti.

2. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk merangkum hasil penelitian agar dapat

diinterpretasikan dengan lebih mudah. Terdapat tiga metode dalam menganalisis

data, yakni:

a. Analisis nonstatistika adalah langkah pengolahan data yang melibatkan

pembacaan dan penggabungan data yang telah diolah, serta seleksi data yang

sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Tahap penyajian data melibatkan penulisan hasil ringkasan data dalam bentuk

teks. Peneliti akan menjelaskan data-data yang relevan yang telah disaring

sebelumnya.

c. Penarikan kesimpulan adalah tahap di mana peneliti akan merumuskan

simpulan berdasarkan hasil penelitian dan presentasi data yang telah

dijelaskan sebelumnya.

Adapun tujuan dari analisis data adalah menyempitkan dan membatasi

penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur dan lebih



53

berarti. Proses analisis ini merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban

atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data ialah dengan menggunakan teknik trianggulasi.

Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu yan lain diluar data demi keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

terhadap data tersebut. Pelaksanaan tahap ini memiliki signifikansi yang tinggi

karena memastikan bahwa data yang terkumpul selama penelitian lapangan dapat

diberikan justifikasi dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini diperlukan

ketekunan yang tinggi untuk dapat melakukan penelitian secara akurat. Sehingga

hasil yang diperoleh memang benar- benar dapat dipercaya dan diterima sesuai

dengan relavansi masalah dikaji. Selain itu teknik trianggulasi juga digunakan

dalam penelitian ini.Dimana teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian

ini memanfaatkan penggunaan sumber.

Dalam penelitian ini, pendekatan triangulasi digunakan dengan

membandingkan informasi antara hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil

dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan validitas data

terkait pelaksanaan biaya pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Kantor Urusan Agama kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone merupakan

instansi terkecil atau institusi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama

Kabupaten Bone. Sebagaimana dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor

Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada

Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan, layanan

dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan Dua Boccoe mempunyai tugas dan fungsi untuk

membantu melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang pembangunan

Agama di wilayah kecamatan, terkhusus di bidang Urusan Agama Islam, salah

satunya membantu pernikahan bagi mereka yang beragama Islam, sebagaimana

disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat 1 tentang Fungsi KUA.

Sejarah KUA Kecamatan Dua Boccoe secara umum tidak lepas dari sejarah

berdirinya KUA Kecamatan yang ada di Indonesia. Kantor Urusan Agama

Kecamatan Dua Boccoe telah berdiri sejak tahun 1872 sampai sekarang.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Visi: tercapainya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pencatatan nikah

dan rujuk serta optimalisasi dan partisipasi dalam pembangunan kehidupan

beragama di Kecamatan Dua Boccoe.
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Misi:

1) Melaksanakan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk

2) Melaksanakan penasehatan pernikahan/kursus catin dan pelayanan

pembinaan keluarga sakinah

3) Melaksanakan pengelolaan zakat dan wakaf

4) Melaksanakan pelayanan bimbingan manasik haji

5) Melaksanakan pembinaan pengurus masjid dan organisasi keagamaan

lainnya serta informasi produk halal

6) Melaksanakan koordinasi lintas sektoral

B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Biaya Pencatatan NikahMenurut Peraturan Pemerintah No.

48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

di Wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alimuddin menyatakan

bahwa Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe

belum terimplementasikan dengan baik, sebab sepenuhnya peraturan ini masih

sangat perlu untuk didiskusikan dengan masyarakat.44 Disamping itu peraturan

ini juga perlu disosialisasikan sebab masih munculnya beberapa isu-isu negatif

terhadap prosedur pencatatan nikah diluar Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun

2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku.

Berikut beberapa temuan yang ditemukan oleh peneliti selama studi di

Kecamatan Dua Boccoe, kabupaten Bone, yang penting untuk dipahami sebagai

penyebab ketidaksesuaian biaya pernikahan yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 48 dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.

44Alimuddin (61 tahun), Mantan Kepala KUA Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
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Fakta-fakta ini juga kemungkinan besar berlaku di kecamatan lain. Pertama,

calon pengantin cenderung enggan terlibat dalam urusan administrasi

perkawinan. Mereka cenderung lebih mengandalkan pihak ketiga seperti P3N

(Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau yang dikenal sebagai amil. Perlu

dicatat bahwa amil ini bukanlah bagian dari kepengurusan KUA Kecamatan,

tetapi hanya ditunjuk oleh beberapa kelurahan, dan bahkan tidak semua

kelurahan menerapkannya, melainkan sering kali inisiatif datang dari pihak P3N

sendiri. Kedua, masyarakat Dua Boccoe memiliki kesibukan yang dirasakan

cukup tinggi sehingga mereka beranggapan bahwa prosedur pernikahan akan

memakan waktu yang lama. Akibatnya, sebagian dari mereka lebih memilih

melalui amil. Namun, sebenarnya prosedur ini relatif sederhana dan cepat, dan

jika calon pengantin tidak memiliki waktu, mereka dapat diwakilkan oleh

anggota keluarga. Calon pengantin yang ingin mendaftar pernikahan hanya perlu

membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Mengambil surat pengantar dari kelurahan, yakni: N1, N2, N3, dan N4

2. Fotocopy KTP calon pengantin, KTP wali, KTP orang tua yang masih hidup

dan KTP dua orang saksi

3. Fotocopy kartu keluarga

4. Fotocopy akta kelahiran dan ijazah terakhir

5. Surat keterangan imunisasi

6. Surat keterangan mahar jika tanah, sawah, atau kebun

7. Pas foto latar biru, ukuran: 2x3 tiga lembar, 3x4 dua lembar, 4x6 satu lembar,

serta perempuan memakai jilbab dan laki-laki memakai jas, peci, dan dasi

8. Surat rekomendasi calon pengantin laki-laki dan surat rekomendasi calon

pengantin perempuan untuk pindah nikah
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9. Akta cerai dari pengadilan agama atau surat rekomendasi kematian dari

keluarga/desa, bagi yang berstatus duda atau janda

10. Surat dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pengantin kurang dari 19

tahun

11. Surat izin dari orang tua bagi calon pengantin yang kurang dari 21 tahun

12. Surat izin dari atasan bagi calon pengantin anggota TNI/POLRI

13. Diisi semua blangko yang tersedia.

Dari beberapa poin di atas, faktor pertama yang oleh masyarakat

dianggap sebagai memerlukan waktu yang cukup lama adalah proses

memperoleh surat keterangan dari kelurahan. Akibatnya, orang menjadi enggan

untuk melanjutkan proses ini karena harus mengunjungi berulang kali RT, RW,

dan Kelurahan. Situasi ini menciptakan peluang bagi beberapa amil untuk

bertindak sebagai perantara antara calon pengantin dan KUA. Sebagian

masyarakat dengan tanpa ragu membayar kepada amil, dengan keyakinan bahwa

biaya tersebut merupakan persyaratan resmi dari KUA untuk calon pengantin,

tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenaran klaim tersebut. Faktor kedua

adalah adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat. Jika proses pendaftaran

nikah tidak melibatkan amil, maka dalam situasi seperti kematian anggota

keluarga, amil mungkin tidak akan membantu dalam pengurusan administratif,

atau bahkan dalam acara-acara seperti syukuran, khitanan, dan lainnya, amil

mungkin enggan untuk berpartisipasi.

Penyebab keempat dari situasi ini adalah bahwa masyarakat merasa tidak

pernah mendapatkan informasi atau penjelasan yang jelas mengenai prosedur

pernikahan dan biaya pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan yang

berlaku saat ini. Akibatnya, mereka menganggap bahwa biaya yang diminta oleh

amil merupakan biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun,



58

apabila KUA telah secara langsung mengkomunikasikan prosedur pendaftaran

pernikahan dan isi dari PP No. 48 tahun 2014 kepada masyarakat melalui

RT/RW dan Kelurahan, kemungkinan besar masyarakat tidak akan mudah

terjebak dalam praktek-praktek yang tidak benar seperti yang dilakukan oleh

beberapa amil.

Mengenai nominal biaya yang harus dibayar oleh masyarakat, karena

minimnya informasi dari KUA, masyarakat hanya mengacu pada dua sumber,

yaitu biaya yang biasanya dibayarkan kepada amil oleh warga sekitar dan biaya

yang diminta langsung oleh sang amil. Selain itu, dari penelitian yang dilakukan

oleh penulis, terdapat temuan mengenai variasi biaya pencatatan nikah yang

dikenakan oleh amil di masyarakat kecamatan Dua Boccoe. Ternyata, besaran

biaya pencatatan nikah yang ditetapkan oleh amil ditentukan berdasarkan

kondisi ekonomi calon pengantin. Amil diberikan kebebasan untuk menentukan

kisaran biaya yang harus dibayarkan oleh calon pengantin. Kisaran biaya ini

berkisar antara Rp 1.200.000 hingga Rp 1.600.000, dengan anggapan bahwa

calon pengantin akan bersedia membayar jumlah yang diminta oleh amil,

mengingat pentingnya pernikahan sebagai peristiwa yang sakral dan hanya

terjadi sekali seumur hidup. Namun, pada kenyataannya, dalam Surat Keputusan

(SK) pengangkatan P3N (Panitia Pencatatan Pernikahan Nikah), tidak

diwajibkan untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh

masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kekurangan

informasi yang jelas mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur biaya

pernikahan menyebabkan ketidakpastian mengenai jumlah uang yang harus

dikeluarkan oleh masyarakat. Hasilnya, masyarakat mencoba menghitung

perkiraan jumlah biaya yang seharusnya mereka bayarkan dengan



59

mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk pertimbangan kemanusiaan,

permintaan dari pihak amil, dan biaya pernikahan yang sudah dikeluarkan oleh

warga di sekitar mereka. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak

untuk memberikan penyuluhan yang lebih baik kepada masyarakat mengenai

peraturan biaya pernikahan yang berlaku.

Selain itu, penduduk Dua Boccoe juga kurang memahami langkah-

langkah yang seharusnya diikuti, sehingga mereka keliru menganggap petugas

P3N atau amil sebagai perwakilan resmi dari KUA, yang mencakup biaya yang

telah ditetapkan oleh mereka. Pengetahuan yang minim di kalangan masyarakat

tentang tugas inti seorang P3N atau penghulu juga menjadi faktor yang

berpengaruh pada besarnya biaya pernikahan. Adanya variasi dan kisaran harga

yang beragam, banyak orang yang menanyakan kepada penulis mengenai jumlah

biaya yang pasti. Oleh sebab itu, dari berbagai narasumber yang penulis temui,

mereka merasakan beban finansial meskipun tetap harus membayar biaya

tersebut.

2. Ketentuan Mengenai Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan

Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000 yang diikuti oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004, dijelaskan bahwa biaya pernikahan

yang ditetapkan oleh KUA adalah sebesar Rp 30.000,00 untuk setiap acara. Dana

yang terkumpul dari masyarakat ini masuk dalam kategori penerimaan negara

bukan pajak (PNBP) dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, dan

keseluruhannya harus disetorkan ke kas negara. Namun, beberapa faktor

menyebabkan masyarakat terpaksa membayar lebih dari jumlah yang ditetapkan

di atas. Salah satu faktornya adalah wewenang yang dimiliki oleh amil, yang
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memungkinkan biaya pernikahan menjadi jauh lebih tinggi daripada yang

seharusnya. Kepala Tata Usaha KUA Dua Boccoe menjelaskan kepada penulis

bahwa amil memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah harga yang harus

dibayarkan oleh masyarakat untuk pengurusan prosedur pernikahan. Hal ini

membuka peluang terjadinya peningkatan signifikan dari besaran yang

semestinya diatur.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014,

ternyata pihak KUA juga mengakui bahwa mereka mendapatkan bagian dari

amil. Selain itu, KUA Dua Boccoe ternyata memberlakukan tarif bagi amil.

Tindakan ini diambil oleh KUA Dua Boccoe dengan alasan bahwa biaya yang

diterima dari masyarakat melalui tarif amil digunakan untuk mengatasi

kekurangan dana yang harus disetorkan ke kas Negara, mengingat bahwa biaya

sebesar 30.000 rupiah yang sebelumnya diterapkan hanya mencukupi untuk

biaya transportasi saja. Jika tidak dilakukan hal tersebut, maka KUA akan

mengalami kekurangan dana.

Menurut pandangan penulis, sebelum PP yang baru diterbitkan, tindakan

ini seharusnya tidak dilakukan oleh KUA, bahkan jika dilakukan untuk amil. Hal

ini disebabkan karena besarnya biaya nikah telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 47 tahun 2004, dan KUA memiliki kewajiban untuk

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat tanpa perlu

menerapkan tarif tambahan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pemberian

gratifikasi karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Keputusan ini

membawa dilema bagi KUA, di mana mereka harus mencapai pelayanan prima

di satu sisi, sementara di sisi lain, mereka harus mengatasi kekurangan dana.
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Menurut pandangan Mediya Lukman, untuk mencapai sasaran yang

diharapkan, standar layanan harus memenuhi kriteria SMART, yakni berfokus

pada layanan yang memiliki tujuan yang spesifik, dapat diukur secara objektif,

mencapai tujuan yang realistis, relevan dan dapat diandalkan, serta dijalankan

sesuai waktu yang tepat (timely). Sebagai lembaga penyelenggara pelayanan

publik, terutama dalam tugas-tugas pencatatan perkawinan, Kantor Urusan

Agama (KUA) minimal harus memenuhi beberapa unsur dari standar pelayanan

ini. Dengan mengacu pada konsep SMART ini, KUA dapat memastikan bahwa

pelayanan pencatatan nikah yang disediakan kepada masyarakat memenuhi

standar yang sesuai dan memberikan manfaat yang maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, perubahan dalam aspek sosial-kultural dan politik telah menyebabkan

pergeseran paradigma dalam administrasi publik menuju model yang lebih

inklusif dan berbasis masyarakat. Hal ini mengarah pada peningkatan kualitas

pelayanan yang lebih adil, transparan, dapat diprediksi, dan terjangkau.

Paradigma baru dalam administrasi negara ini membentuk hubungan yang lebih

vokal antara pemerintah dan masyarakat, dengan fokus yang lebih besar pada

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan bahwa negara harus

memberikan pelayanan yang lebih efektif dan berorientasi pada partisipasi

masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai lembaga agama yang

memegang peran sentral dalam komunitas dan berada di tengah-tengah

masyarakat, juga memiliki tanggung jawab dalam mengemban konsep ini. KUA

diharapkan berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan

berbasis demokrasi kepada masyarakat yang mereka layani.

Namun, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014

diberlakukan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu diberikan
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tunjangan profesi. Meskipun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, beberapa

bagian dari KUA kecamatan Dua Boccoe masih menghadapi kendala dalam

menerima sepenuhnya tunjangan tersebut. Dari hasil penelitian lapangan dan

konsep teoretis yang telah diuraikan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan

bahwa sebelum berlakunya PP No 48 Tahun 2014, KUA Dua Boccoe

menerapkan tarif kepada para amil untuk mengatasi keterbatasan dana. Faktor

ini muncul karena pendapatan dari biaya pernikahan sebesar 30.000 rupiah dan

alokasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dianggap tidak

mencukupi oleh pihak KUA, terutama karena mereka harus memberikan layanan

yang berkualitas tinggi kepada masyarakat yang membutuhkan sumber daya

tambahan.

Menurut pandangan penulis, lembaga publik seperti KUA seharusnya

tidak mengenakan biaya tambahan di luar ketentuan yang telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah. Semua biaya yang telah ditetapkan dalam PP No 47 tahun

2004 seharusnya sepenuhnya menjadi pendapatan KUA. Memberikan pelayanan

berkualitas tinggi adalah tanggung jawab yang melekat pada lembaga publik

untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah

yang terbaik, tanpa perlu menerapkan tarif ekstra di luar peraturan yang berlaku,

bahkan kepada amil. Kewajiban ini harus diutamakan, seiring dengan tujuan

mewujudkan pelayanan yang adil, transparan, dan terjangkau, sesuai dengan

paradigma administrasi publik yang baru. Oleh karena itu, KUA sebaiknya

mengupayakan pendanaan yang memadai dari sumber-sumber yang sah, seperti

alokasi anggaran dari pemerintah, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab mereka tanpa mengorbankan prinsip-prinsip integritas

dan keadilan.
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Namun, sayangnya, dalam pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 ini,

dampaknya belum merata dirasakan oleh semua pihak. Walaupun pemerintah,

termasuk KUA, telah melaksanakan peraturan ini, manfaatnya belum

sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa keberadaan atau tidaknya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap besaran biaya yang harus ditanggung

oleh masyarakat untuk pencatatan nikah. Pendapat ini juga diamini oleh Bapak

Alimuddin, yang mengungkapkan keraguan dan kekhawatiran terhadap tarif

yang diminta oleh amil sekitar Rp. 1.400.000, jumlah yang hampir tiga kali lipat

dari biaya resmi yang ditetapkan. Bahkan, ada kasus di mana warga harus

memberikan uang tambahan setelah akad nikah berlangsung, sekitar Rp. 150.000

lebih. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur

biaya pencatatan nikah, masih terdapat praktek-praktek yang merugikan

masyarakat dan tidak sesuai dengan semangat peraturan tersebut.

Dari kasus semacam ini, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Dua

Boccoe menghadapi tantangan yang mirip dengan apa yang dialami oleh

pemerintah pusat di masa lalu, yaitu kesulitan dalam melakukan sosialisasi yang

memadai terkait Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014. Kekurangan dalam

upaya sosialisasi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik

akibat kelalaian dari pihak KUA maupun campur tangan dari amil dalam

menetapkan biaya pencatatan nikah. Penting bagi KUA untuk merancang

strategi yang efektif dalam menyosialisasikan peraturan tersebut kepada

masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban

mereka dalam proses pernikahan dan pencatatan nikah. Ini juga akan membantu

dalam menciptakan transparansi dan kepastian bagi warga mengenai besaran

biaya yang seharusnya mereka bayarkan.
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Selain itu, penting bagi KUA kecamatan Dua Boccoe untuk

meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti

kelurahan, RT/RW, dan amil. Dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat

memahami sepenuhnya peraturan dan prosedur yang berlaku, potensi kesalahan

dan ketidakjelasan dalam penentuan biaya dapat diminimalkan. KUA juga perlu

melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan

peraturan ini, guna memastikan bahwa penerapan tarif biaya nikah sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain upaya sosialisasi yang lebih intensif, KUA juga dapat

memanfaatkan media dan teknologi informasi untuk memberikan informasi

yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan mengadakan lokakarya,

seminar, atau kampanye publik, KUA dapat membantu meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan besaran

biaya yang benar-benar sah sesuai peraturan. Lebih jauh lagi, pemahaman

masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat

ditingkatkan melalui pendidikan dan penyuluhan. Program pendidikan

perkawinan yang melibatkan masyarakat, termasuk pemuda dan remaja, dapat

membantu menggali pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencatatan

perkawinan dan perlunya menempuh prosedur resmi. Dengan membangun

kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak

dicatat, KUA dapat berkontribusi pada menciptakan lingkungan sosial yang

lebih sadar hukum dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.

Dalam hal ini, KUA juga dapat memanfaatkan peran dan pengaruh tokoh

agama serta komunitas lokal untuk mendukung upaya penyuluhan dan sosialisasi.

Kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga

dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam
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menjalankan prosedur pernikahan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Dengan mengambil langkah-langkah ini, KUA kecamatan Dua Boccoe

dapat mengatasi tantangan yang dihadapinya dalam implementasi Peraturan

Pemerintah No. 48 tahun 2014. Upaya yang berfokus pada sosialisasi,

pendidikan, dan kerja sama dengan berbagai pihak dapat membantu

menciptakan lingkungan yang lebih paham, sadar hukum, dan mendukung

penerapan peraturan dengan lebih baik, sehingga masyarakat dapat merasakan

manfaat yang sebenarnya dari perubahan ini.



A. Kesimpulan

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Biaya Pencatatan

Nikah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe

Kabupaten Bone), penulis menyimpulkan :

1. Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah No. 48

Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di

Wilayah KUA Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone kurangnya sosialisasi

tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang biaya nikah

mengakibatkan ketidak pastian berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh

masyarakat, sehingga masyarakat menerka-nerka biaya yang pantas untuk

mereka bayarkan dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek, yaitu aspek

kemanusiaan, permintaan dari amil itu sendiri, serta berpatokan kepada biaya

nikah yang dikeluarkan oleh masyarakat di sekitarnya. Selain itu masyarakat

Dua Boccoe tidak mengetahaui prosedur seharusnya yang harus dilakukan,

sehingga mereka mengira petugas P3N/amil adalah resmi petugas dari KUA,

termasuk biaya yang ditetapkannya.

2. Dampak dari ketentuan mengenai biaya pencatatan nikah setelah diberlakukan

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak di Kecamatan Dua Boccoe belum merata bagi semua

pihak. Pemerintah, khususnya KUA, telah mengimplementasikan peraturan ini,

namun dampaknya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Oleh karena

itu, apakah Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 ada atau tidak, tidak

66
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mempengaruhi jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk

pencatatan nikah.

B. Implikasi

Berdasarkan proses penelitian di atas mengenai Implementasi Biaya

Pencatatan Nikah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Wilayah KUA Kecamatan

Dua Boccoe Kabupaten Bone), penulis menemukan beberapa hal yang dapat

dijadikan pertimbangan sekaligus saran, yaitu:

1. Ketika hendak melangsungkan perkawinan, sebaiknya para catin lebih

memahami terkait prosedur pencatatan perkawinan termasuk dalam hal pajak.

2. Para pihak yang bersangkutan dalam hal PPN maupun pihak KUA hendaknya

turut andil dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

penyuluhan agama serta bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA)

setempat, khususnya mengenai masalah perkawinan dengan tarif pajak

perkawinan.
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