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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز
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 Sin s Es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
Dad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ط 
Ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ 
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain g Ge غ 

 Fa f Ef ف

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل 

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و
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 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ىَوْ 
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Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 …اَ | …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 

ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى

i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 mata :مَاتَ 

رَمَى  : rama 

قِيْلْ   : qila 

يمَُوْتُ   : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

رَوَضَةُ الأْطَْفَ لِ   : raudal al-at fal 

الَْمَدِ يْنَةُ اْلفَا ضِلَةُ   : al-madinah al-fadilah 

 al-hikmah :  الَْحِكْمَة 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 rabbana :رَبَّنَا

يْنَا  najjainah :نَجَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

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

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :الَْفَلْسَفَةُ 

 al-biladu :الَْبِلادَُ 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : امُِرْتُ 

b. Hamzah Tengah 

 ta’muruna : تأَمُْرُوْنَ 

c. Hamzah Akhir 

:شَيْءٌ   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

huruf hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا �َّ  Dinullah دِيْنُ �َّ 
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

رَحْمَةِ �َّ     فيِْ   Hum fi rahmatillah هُمْ   

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

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

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama :  Hindun Umiyati 

N I M :  80100220133 

Judul :  “Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum  

   Islam di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan tentang 

pernikahan di bawah umur dan bagaimana menurut hukum positif dan hukum 

Islam akan hal ini, dengan sub fokus sebagai mencakup: (1) Penjelasan tentang 

praktik Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali. (2) Penjelasan tentang sebab terjadinya praktik Pernikahan di bawah 

umur di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. (3) Penjelasan tentang 

perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap Pernikahan di bawah umur di 

Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research dengan 

menggunakan metode kualitatif dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan para 

informan, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga temuan. Pertama, pernikahan di 

bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali yang 

merupakan faktor kultur budaya sebuah tradisi yang sering terjadi di kalangan 

mayoritas masyarakat, sehingga pernikahan di bawah umur kerap terjadi karena 

mereka berpendapat asalkan pernikahan sah secara agama dan orang tua keluarga   

juga setuju maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan mengabaikan beberapa 

hal terkait dengan pernikahan termasuk di dalamnya fisik dan psikis anak dan juga 

undang-undang. Kedua, faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur adalah 

rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan terpengaruh dengan lingkungan 

sekitar, menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlanjur dilamar orang 

sehingga ‘pamali’ kalau ditolak dikhawatirkan akan kesulitan mendapat jodoh 

setelahnya, tradisi masyarakat, dan pemaksaan dari pihak oran tua. Ketiga, 

perspektif hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Pernikahan, telah menentukan usia minimal diperbolehkannya 

pelaksanaan pernikahan yakni usia 19 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. 

Apabila calon mempelai belum mencapai usia minimal tersebut, pihak terkait 

harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Hukum Islam 

melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan usia minimal dalam 

pernikahan agar calon mempelai mencapai kematangan jiwa dan raganya, agar 

dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) penerapan hukum Islam terutama dalam 

pernikahan hendak dipahami dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. 2) perlunya 

penerapan hukum Islam lebih dimasyarakatkan agar dapat merangkul dan 

mensinkronkan kebiasaan masyarakat. 3) perlunya merelevansikan kebiasaan-

kebiasaan yang ada di tengah masyarakat dengan hukum Islam agar keduanya 

tidak bertolak belakang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah 

yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali 

masalah perkawinan, perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang 

sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor 

yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat 

Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama 

dan masyarakat lingkungan peradaban Barat maupun yang bukan Barat, 

perkawinan merupakan pesekutuan hidup antara pria dan seorang wanita yang 

dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal 

(Undang- Undang), atau menurut Agama.1 

Meskipun hukum agama dan perundang-undangan telah mengatur 

sedemikian rupa tentang perkawinan yang baik dan benar, nyatalah masih banyak 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai aspek. 

Hukum islam menyebutkan perkawinan dengan tazwij atau nikah. Pernikahan 

merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluknya, baik pada manusia, 

hewan maupun tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai 

jalan bagi makhluk-makhluk Nya untuk berkembang baik dan melestarikan budaya, 

 
1 Shofiyun Nahidloh, “Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu  

Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam)”, Tesis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), h. 1.  
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pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan 

peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.2 

Sebagaimana yang tedapat dalam beberapa ayat Al-Qur‟an, di antaranya dalam QS. 

Ar-Ruum: 21 Allah swt berfirman sebagai berikut: 

ةٗ   َ�د� �ُ�ٓ�اْ إَِ�َۡ�� وََ�َ�َ� �َۡ�َ�ُ�	 ��ُ�َۡ�زَۡ"ٰٗ��  ِّ
َ
�ُ�ۡ	 أِ%ُ&

َ
نۡ َ+*ََ(  َُ�	 ّ)ِۡ' أ

َ
وَِ)ۡ' ءَا0َٰ/ِ.ۦِٓ أ

ُ@ونَ  وَرَۡ<ًَ=ۚ إنِ� ِ: 7َِ8ٰ9َ 5ٰٖ0َ6 ّ 3ٖ�ۡ4َِ  ��%َ/َAَB  
Terjemahnya: 

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

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

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

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

bagi kaum yang berfikir.3 

 

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan istita’ah / 

kemampuan bagi seorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan 

patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yaitu: Dari “Abdullah bin mas’ud, ia berkata: 

telah bersabda Rasulullah SAW. kepada kami: “wahai para pemuda! Barang siapa 

diantara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena 

sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memlihara kemaluan, 

dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu perisai bagimu”.4 

Kemampuan yang dimaksud dalam hadits tersebut ialah  kemampuan secara 

 

2 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilidi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

1999), h. 9. 

3 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an Kementerian Agama RI. 2018), h. 644. 
4 Al-Hafidz bin Hajar Atsqalani, Bulugh al-Maram, hadits no. 993, (Surabaya: Dar al- 

Ilmi,t.th.), h. 200.  
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fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses 

pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.5 Perkawinan pada 

umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku 

bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah 

mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari 

pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. “Dalam kehidupan manusia, 

perkawinan seharusnya menjadi  sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak 

boleh diputuskan begitu saja”.6  

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

“bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) 

tahun”,7 Undang-Undang no 16 tahun 2019 adalah revisi dari Undang-undang n0 

1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 

19 (sembilan belas) dan ”Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)”.8 Adanya 

penetapan umur bagi pria dan wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang 

sebagai ketentuan dewasa, dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon 

mempelai wanita di bawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan 

masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk 

 
5 Musthafa Muhammad Umdah, Jawahir al-Bukhari wa Syrah al- Qastalani, (Beirut: Dar 

al-Fikr, 1994), h. 250.  
6 Soedaharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 5.  
7 R.Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris,( Jakarta: Intermasa, 1998), h. 3.  
8 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat ( 1) menyatakan “Untuk kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang 

ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun 

dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.  
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melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-

Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai 

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

anak yang masih dalam kandungan”,9 sehingga ketentuan dewasa menurut undang-

undang ini adalah 18 tahun.  

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada 

usia anak”.10 Hanya saja, undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas 

dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata 

sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut 

dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya 

tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. 

Berdasarkan data dari KUA kecamatan Bumi Raya (observasi awal) 

perkawinan di bawah umur yang terjadi di lokasi penelitian belum sepenuhnya 

selaras dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang telah 

ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peneliti  di sini mendapatkan bahwa 

beberapa kasus yang mengarah pada praktik perkawinan di bawah umur yakni di 

bawah 19 tahun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia. Namun demikian praktik seperti ini biasa terjadi karena usia yang 

 
9 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h. 56.  
10 Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.   
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tertera di Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan usia yang sebenarnya yang ada 

di dokumen lain, seperti yang tertera diijazah. Sementara para pihak seperti PPPN 

dan Penghulu dari Kantor Urusan Agama mengetahui tentang dokumen yang 

berbeda antara ijazah dan kartu tanda penduduk, karena persyaratan utama untuk 

melakukan pendaftaran perkawinan adalah bersumber dari kartu tanda penduduk.  

Ada beberapa penyebab terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan 

dokumen ini. Pertama, orang tua menginginkan anak gadisnya sesegera mungkin 

menikah, hal ini karena opini masyakarat sekitar akan negatif, jika tidak cepat 

mendapat jodoh dan dinikahkan timbullah ucapan dari masyarakat dengan 

istilah ‘perawan tua’. Istilah ini sebetulnya bagi sebagian  masyarakat Indonesia 

sangat menyakitkan dan menusuk hati. Pada akhirnya orang tua akan melakukan 

apapun yang memungkinkan anak gadis segera menikah. Kedua, mayoritas 

masyarakat pedesaan menginginkan anak gadisnya agar tidak terjerumus ke dalam 

perzinahan dan pergaulan bebas, sehingga ketika ada yang meminang anak 

gadisnya, maka tanpa panjang lebar dan tanpa basa basi, orang tuanya akan 

menerimanya dengan bangga dan ingin menentukan hari perkawinan dengan segera 

tanpa harus mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena 

bagi mereka yang terpenting perkawinannya sah menurut hukum agama Islam 

yakni dengan hak ijbar. Ketiga, peran kepala desa dan  tokoh agama sangat 

dominan dalam perkawinan di bawah umur dengan model nikah siri dengan 

mempertimbangkan kaidah ushul: 

  على جلب المصالح درأ المفاسد مقدم 
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Maksudnya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil 

kemaslahatan. 

Ketentuan batasan umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 15 ayat (1),11 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga 

dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang 

Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah  matang jiwa dan raganya, agar 

dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.  

Fiqih Islam menjelaskan istilah ijbar erat kaitannya dengan persoalan 

perkawinan dan madzhab syafi’i menyebutkan bahwa orang yang memiliki 

kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau jikalau tidak ada ayah maka kakeklah 

yang berhak. Sebagaimana yang disebut o l e h  Imam Nawawi dalam al- Majmuk 

Syarh Muhadzab, yang dikutip oleh Zakaria Ali Yusuf, sebagai berikut: 

 

   ١٢والجد اج#ارها !لى النكاح وان ٔ�ظهرت الكراهیة... ب �ٔ ف�نٔ كانت البكر �لغا فل 

Maksudnya: Apabila anak perawan itu sudah dewasa atau baligh maka ayah atau 

kakeknya boleh memaksanya menikah walaupun anak itu menunjukan rasa tidak 

suka. Ini juga pendapat Ibnu Abi Laila Ahmad dan Ishaq. 

 Seorang ayah dikatakan sebagai wali Mujbir, maka dia adalah orang yang 

memiliki kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun 

tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang 

 
11 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang 

ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun 

dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.  
12 Zakaria Ali Yusuf, Al-Syarhul Muhadzab,(Mesir: al-Imam), h. 325.   
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sah secara hukum. Pandangan Madzhab Syafi’i terhadap perkawinan di bawah 

umur  yang terjadi di kecamatan Bumi Raya membolehkan demi kemaslahatan 

bersama meskipun hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia. Madzhab Syafi’i menjelaskan secara tekstual perkawinan di bawah 

umur  tidak ada larangan baik dalam literatur-literatur kitab fiqih, bahkan dalam al- 

Qur‟an dan hadis pun tidak disebutkan. 

 Adapun alasan peneliti memilih lokasi di Kecamatan Bumi Raya 

Kabupaten Morowali karena ada beberapa alasan, yaitu: statistik  perkawinan di 

bawah umur masih ada, lokasi hanya 40 km dari pusat kota kabupaten yang 

harusnya sudah bisa menerapkan hukum positif dengan baik, tingkat kepatuhan 

beragama masyarakat sangat tinggi namun kurang paham tentang hukum positif di 

Indonesia. 

 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah 

“Perkawinan dibawah umur persepektif hukum positif dan hukum Islam di 

Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali.” 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan fokus penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-undang no 16 tahun 2019  

yang di maksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin 
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yang di kategorikan dibawah 19 tahun . 

b. Pernikahan dibawah umur di kecamatan Bumi Raya ada yang tidak tercatat 

dan ada juga tercatat di KUA kecamatan Bumi Raya adalah kasusnya pada tahun 

2019 awal diberlakukan Undang-undang terdapat 10 pasang pernikahan di bawah 

umur dari 129 peristiwa nikah. Pasangan dibawah umur tersebut atas nama Agus 

Saputra/Santi Selviana (menikah 02/01/2019), Arham/Nurul Ambraeni (menikah 

09/01/2019), Wahyono/Iis Wahyuni (menikah 27/03/2019), Wibowo/Fatimah 

(menikah 13/06/2019), Dimas/Siti Widyaningsih (menikah 25/06/2019), Imam 

Mustova/Darna Selvi Juniati (menikah 28/06/2019), Mohamad Fahmit/Nur Afnika 

Malini (menikah 08/07/2019), Wahyu/nurmin Tutupohu (menikah 12/07/2019), 

Dwi Sakto.M/Yuniati (menikah 18/07/2019) dan Tahmid/Rabia Alimboto 

(menikah 22/07/2019). Tahun 2020 terdapat 3 pasang pernikahan di bawah umur 

dari 107 peristiwa nikah. Pasangan di bawah umur tersebut atas nama Sikaman/Siti 

Khasanah (menikah 21/01/2020), Tri Joko Sasongko/Al Fiarni Lahiju (menikah 

08/02/2020) dan Risal Alfaisal/Khusnul Sholeha (menikah 13/12/2020). Tahun 

2021 terdapat 1 pasang pernikahan di bawah umur dari 95 peristiwa nikah. 

Pasangan tersebut atas nama Wahyu Juarni/Indriani Paeloang (menikah 

20/09/2021). Tahun 2022 terdapat 2 pasang pernikahan di bawah umur dari 109 

peristiwa nikah. Pasangan tersebut atas nama Ukaldin/Ana Balkis (menikah 

31/05/2022) dan Fajri/Neneng Susilowati (menikah 30/06/2022).13 Penyelesaian 

masalahnya, apabila ada pasangan pengantin yang mendaftar nikah dengan kategori 

di bawah umur, KUA kecamatan Bumi Raya mengeluarkan penokan berkas nikah 

 
13 Data KUA kec.Bumi Raya tahun 2022 pada tanggal 3 Januari 2023. 
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karena tidak memenuhi syarat  dalam model N7 Keputusan dijen Bimas Islam no 

473 tahun 2020. Surat penilokan tersebut di tujukan ke Pengadilan Agama Bungku 

untuk mengikuti sidang Dispensasi umur. 

c. Kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi sebagian besar dari mereka 

calon pengantin wanita sudah hamil karena di buktikan dengan surat dari 

puskesmas . Pernikahan ini sulit dicegah karena baik orang tua maupun anak telah 

mengingnkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang telah sadar hukum positif 

mereka meminta sidang despensasi umur di pengadilan Agama Bungku dan 

akhirnya tercatat pernikahan resmi di KUA kecamtan Bumi Raya. Sedangkan orang 

tua yang tidak sadar hukum positif mereka tetap melakukan pernikahan dibawah 

tangan tanpa melibatkan pihak KUA dan ketika umurnya telah sampai pada batas 

19 tahun untuk calon mempelai pria dan wanita mereka baru mendaftar ke KUA 

kecamatan Bumi Raya. Apabila mereka telah memiliki keturunan, maka mereka 

harus mengikuti sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Bungku terlebih dahulu 

dan apabila belum mempunyai keturunan, mereka langsung mendaftar nikah resmi 

di KUA kecamatan Bumi Raya. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Penelitian ini berangkat dari pokok masalah “Bagaimana Perkawinan di 

Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kecamatan Bumi Raya 

Kabupaten Morowali”,  pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan menjadi tiga 

sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bumi 
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Raya Kabupaten Morowali? 

2. Apa saja faktor penyebab  terjadinya praktik perkawinan di bawah umur 

di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali?  

3. Bagaimanakah perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap  praktik 

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali? 

 

D. Pengertian Judul dan Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi terkait judul penelitian ini, maka 

berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:  

1. Perkawinan di bawah umur merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan 

oleh mereka yang masih di bawah usia atau belum dewasa, sedangkan 

dalam Undang-undang Perkawinan no 16 tahun 2019 menyatakan bahwa; 

“perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. 

2. Hukum Positif merupakan teori yang digunakan untuk analisis dari 

penelitian, yakni undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

yang direvisi ke undang-undang no 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam 

pasal 15 ayat 1.  

3. Hukum Islam yang mengatur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur 

sempurna dan menjadi makhluk madani / mahluk yang berbudaya sesuai 

dengan kemaslahatan masyarakat, perkembangan zaman, perbedaan tempat 

serta  sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis. 
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E.  Kajian Pustaka 

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan untuk melacak kajian yang  serupa 

yang pernah dilakukan oleh peneliti/pengkaji terdahulu ditemukan beberapa karya 

tulis ilmiah yang membahas tentang perkawinan di bawah umur sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Nur Hidayah, menulis tesis yang berjudul “Efektivitas 

pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur di Makassar” 

(Universitas Hasanuddin, tahun 2015). Penelitian ini bertujuan 

menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi 

perkawinan, dan menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian 

dispensasi terhadap perkawinan dini pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Penelitian ini dilakukan di  Pengadilan Agama Makassar, 

Kantor Urusan Agama Tallo, Kantor Urusan Agama Bontoala, dan Kantor 

Urusan Agama Ujung Tanah di Makassar. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa dalam pemberian dispensasi yang diberikan oleh pengadilan, hakim 

lebih banyak mempertimbangkan mengenai bukti formil yang diajukan 

oleh pemohon, sehingga kebanyakan perkara permohonan dispensasi 

dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi hakim kurang mempertimbangkan 

faktor non hukum yaitu mengenai kondisi anak itu sendiri seperti dari 

kematangan mental, kesehatan dan kesiapan ekonomi. Selain itu, penerapan 

aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya 

manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum 

kelurahan, serta ketidak tegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang 
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meloloskan berkas nikah bagi  calon mempelai yang belum cukup umur, 

sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti 

tentang dispensasi nikah fokus penelitiannya menganalisis efektivitas 

penerapan aturan pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan dibawah 

umur di kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali yang berfokus pada 

praktek perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum 

islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh  Ika Pratami Sulan, yang berjudul 

“Penerapan Asas Dewasa Calon Mempelai dalam Melaksanakan 

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus 

di Kecamatan Labuhan Haji)”, Universitas Mataram, tahun 2014. Dalam 

karya ilmiah tersebut meneliti mengenai bagaimana asas dewasa calon 

mempelai dalam melaksakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 

sejauh mana upaya pemerintah dalam meningkatkan  efektivitas asas 

dewasa. Jenis penelitian adalah normatif dan empiris.  

Perbedaan penelitian ini dengan penetian peneliti adalah meneliti tentang 

dewasa dalam perkawinan, bahwa penerapan asas dewasa sudah 

dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan Bumi Raya, 

namun masih  kurangnya peran pemerintah desa di 13 desa di kecamatan 

Bumi Raya untuk meningkatkan asas dewasa. Karena  masih banyaknya 

terjadi perkawinan dibawah umur yang terjadi masyarakat. Ini perlu peran 
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dari KUA kecamatan Bumi Raya dan pemerintah desa dari 13 desa di 

kecamatan Bumi Raya untuk melakukan sosialisasi mengenai asas dewasa 

fisik dan psikis calon pengantin pria dan wanita pada praktek perkawinan di 

bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan 

persamaannya adalah kedua penelitian  ini merupakan penelitian lapangan. 

3. Penelitian oleh Anisah, yang menulis tesis berjudul “Pertimbangan Hakim 

dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah 

umur menurut undang-undang no.1 tahun 1974. (Studi Kasus di  Pengadilan 

Agama Malang)”, Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2002. Pada 

dasarnya tujuan penelitian ini tidak banyak berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya, yakni ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, 

dengan mengambil kasus pada Pengadilan Agama Malang sebagai objek 

penelitiannya. Dari ini penulis mendapat gambaran bahwa data 

permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur relatif kecil, dan 

prosedur yang ditempuh oleh pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan 

yang telah di gariskan undang-undang, serta alasan yang digunakan 

pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah 

karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, di samping itu 

juga karena ada kekhawatiran dari pihak orang tua yang melihat pergaulan 

anak-anaknya yang sudah begitu intim. Sedang pertimbangan hakim dengan 

mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur adalah 

pertimbangan secara holistik, yakni adanya kepatuhan terhadap hukum 
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yang sedang berlaku dan adanya faktor kultur budaya dan pendidikan yang 

rendah, serta dilandasi dengan tujuan itikad yang baik dan demi kebaikan 

bersama. Perbedaan penelitian ini dengan penetian peneliti adalah meneliti 

tentang dispensasi perkawinan, fokus penelitian kepada pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah 

umur di kecamatan Bumi Raya yang berfokus pada praktek perkawinan di 

bawah umur perspektif hukum positif dan hukum islam, dan persamaannya 

adalah kedua penelitian ini merupakan studi kasus. 

4. Penelitian oleh Arif Rahmah, sebuah tesis yang berjudul, “Implikasi dari 

Dispensasi Nikah terhadap Eksistensi Rumah Tangga (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Semarang)”. (IAIN Walisongo, tahun 2012). Dalam 

karya ilmiah tersebut meneliti mengenai apa saja faktor penyebab 

dispensasi nikah, bagaimana alasan Pengadilan Agama Semarang 

mengabulkan dispensasi nikah terhadap eksistensi rumah tangga pasca 

putusan di Pengadilan Agama Semarang. Hasil penelitian adalah dampak 

dispensasi nikah terhadap eksistensi sebuah rumah tangga. Pernikahan hasil 

dispensasi terkesan buru-buru dan dipaksakan. 

5. Linda Rahmita Panjaitan, Tesis yang berjudul, “Perkawianan Anak di 

Bawah Umur dan Akibat Hukumnya (2010)”. Penelitian ini bahwa tidak ada 

pengaturan hukum yang khusus menyangkut perkawinan anak di bawah 

umur. Anak di bawah umur menurut sistem hukum di Indonesia yaitu 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah anak yang berusia 19 (sembilan 

belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Sedangkan 
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anak yang hendak kawin, tetapi tidak mendapat dispensasi kawin dari 

pengadilan, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan secara agama 

saja. Perkawinan yang dilangsungkan secara agama, hanya sah di mata 

agama, akan tetapi tidak sah di mata hukum. Salah satu akibat perkawinan 

anak di bawah umur ini adalah, karena perkawinannya tidak dicatatkan 

secara resmi, maka jika terjadi konflik dalam rumah tangganya dan 

berakibat pada perceraian, maka pihak isteri tidak dapat menggugat suami, 

harta gono-gini, gaji dan status anak hasil dari perkawinannya. Oleh karena 

itu dihimbau kepada semua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada 

anak di bawah umur. Sanksi terhadap pelanggaran ini telah diatur didalam 

Undang-undang. Penelitian yang dilakukan oleh Lindah ini mengkaji 

kepada substansi dampak dari perkawinan dibawah umur, dan sanksi tegas 

terhadap  pelanggaran dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sedangkan 

perbedaan dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian lapangan yang terjadi di kecamatan Bumi Raya 

Kabupaten Morowali. 

6. Umar Faruq Thahir, berjududl “Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, 

Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep” (2009). Dalam penelitian ini 

berdasarkan perspektif Sad adz-Dzariyah  menimbang resiko yang cukup 

berbahaya tersebut, maka kebijakan yang harus diambil adalah mencegah 

pernikahan dini yang terjadi di Desa Beluk Raja Sumenep Madura demi 

kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu 

dan bayi. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini 
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adalah subjek penelitian yang sama-sama pada kultur masyarakat desa akan 

tetapi berbeda sudut pandang yang akan dilakukan peneliti, di mana sudut 

pandang peneliti untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum khususnya pada batasan usia perkawinan 

dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

Perbedaan penelitian ini dengan penetian peneliti adalah meneliti tentang 

dispensasi nikah berdasar undang-undang no 16 tahun 2019, fokus 

penelitian kepada pengaruh dispensasi terhadap umur perkawinan dan 

berfokus pada praktik perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif 

dan hukum Islam di kecamatan Bumi Raya kabupaten Morowali, dan 

persamaannya adalah kedua penelitian  ini sama-sama menganalisis tentang 

perkawinan di bawah umur.    

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan antara lain: 

a. Mengetahui praktik perkawinan di bawah umur di kecamatan  Bumi 

Raya kabupaten Morowali. 

b. Mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah 

umur di kecamatan Bumi Raya kabupaten Morowali. 

c. Mengetahui perspektif  hukum positif dan hukum Islam terhadap  

praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali. 



17 

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis. Tesis ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan           khususnya di bidang hukum perkawinan. 

b. Secara Praktis, antara lain: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi 

masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat 

pada umumnya mengenai perkawinan di bawah umur, bagaimana 

baik buruknya sehingga dapat melangsungkan kehidupan 

berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.  

2) Dapat digunakan sebagai informasi pelengkap bagi seseorang yang 

ingin membahas dan meneliti masalah ini lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.  Pengertian Perkawinan di Bawah Umur 

Perkawinan di bawah umur dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan 

sebutan az-zawaj ash-shaghirah, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut 

dengan sebutan az-zawaj al-mubakkir.1 Perkawinan di bawah umur dalam wacana 

fuqaha` klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya belum 

menginjak usia baligh. Tanda balighah  bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi 

basah (ihtilam) dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi 

(haidh). Pernikahan dalam rentang usia sebelum baligh seperti ini, di masa kini 

lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak-anak.2 

Penelitian ini, penulis menjelaskan yang dimaksud dengan  perkawinan di 

bawah umur adalah pernikahan di mana usia calon pengantin belum mencapai batas 

minimal usia yang diizinkan oleh Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang 

perkawinan yakni 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Untuk 

itu, pernikahan di bawah umur memerlukan izin  dispensasi terlebih dahulu dari 

pengadilan agama setempat. 

Menurut Bateq Sardi pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa 

dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan 

 
1 Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, 

(Cet. IV; Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 89. 
2 Ali Trigiyatno, Pernikahan Dini, https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/ 

pernikahan.dini/ diakses 17 Desember 2017. 
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dini dan sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah 

menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak 

perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa 

memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan 

segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana 

yang ditetapkan oleh undang-undang Perkawinan.3 Pernikahan dibawah umur 

sering terjadi karena realitas dari sebagian masyarakat sejak kecil anak telah 

dijodohkan oleh kedua orang tuanya untuk segera merealisir ikatan hubungan 

kekeluargaan antara kerabat mempelai                           laki-laki dan kerabat mempelai perempuan 

yang memang telah lama mereka inginkan bersama supaya hubungan kekeluargaan 

mereka tidak putus.  

 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur 

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur adalah 

faktor kemiskinan terutama di kalangan ekonomi lemah dan masyarakat yang 

kurang terdidik. Namun, belakangan muncul fenomena tersebut   di kalangan kelas 

ekonomi menengah dengan alasan menghindarkan anak dari perbuatan dosa. Apa 

pun alasannya, sebuah perkawinan anak tetap saja akan memberikan dampak yang 

kurang baik terutama bagi anak perempuan. Perkawinan membutuhkan komitmen 

yang kuat dan harus siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam 

 
3 Beteq Sardi, “ Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa 

Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, Journal Sosiatri-Sosiologi, 3 (2016),       
h. 199. 
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sebuah keluarga. Usia anak yang masih dalam tahap pertumbuhan akan 

menyulitkannya menghadapi persoalan yang muncul dalam sebuah rumah tangga.4 

Menurut Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah terjadinya pernikahan dini 

antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang 

kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, 

menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk  melanjutkan pendidikan. Dalam 

situasi seperti ini, kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau 

mengurangi beban ekonomi mereka.    Mengawinkan anak sedini mungkin berarti 

pula meringankan beban ekonomi keluarga, karena ada pemasukan finansial dari 

menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan.5 

Ada beberapa hal penting yang menjadi fokus permasalahan dalam 

perkawinan di bawah umur, yaitu: 

Pertama, perkawinan usia dibawah umur adalah pelanggaran dasar hak 

asasi anak karena membatasi pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, 

kemampuan anak, serta membatasi status dan peran anak mengakses pendidikan. 

Hal ini akan berdampak pada masa depannya yang suram, tidak memiliki 

keterampilan hidup dan kesulitan untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih 

baik.6  

 
4 Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018,      

h. 6. 
5 Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap 

Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura ( Perspektif Hukum Dan Gender)”, Jurnal Egalita, 
1 (Januari 2012), h. 88. 

6 Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan, h. 6. 
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Kedua, perkawinan dibawah umur menjadikan anak-anak sulit 

mendapatkan  haknya berupa hak atas pendidikan, hak untuk menikmati standar 

kesehatan tertinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Dari segi 

kesehatan pun dapat berdampak buruk karena mereka belum memiliki kesiapan 

organ tubuh untuk mengandung dan melahirkan. Kehamilan pada usia anak akan 

mengganggu kesehatan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.7 

Ketiga, perkawinan dibawah umur juga berisiko fatal bagi tubuh yang 

berujung seperti kematian, terkait kehamilan, kekerasan, dan infeksi penyakit 

seksual. Tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia, sebagian besar 

disumbang oleh kelahiran di usia ibu yang masih remaja. Hal ini di antaranya karena 

secara fisik organ tubuh dan organ alat reproduksi remaja belum          tumbuh sempurna 

dan belum siap untuk hamil. Dampaknya, ketidaksiapan tersebut sangat 

berpengaruh juga pada kondisi kesehatan janin yang dikandung.8 

Secara psikologis usia dibawah umur juga masih labil, belum siap 

untuk menjadi seorang ibu yang mengandung, menyusui, mengasuh, dan merawat 

anaknya karena ia sendiri masih butuh bimbingan dan arahan dari orang dewasa / 

orang tua. 

 

C.  Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif 

1. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang No. 16 

Tahun  2019  Tentang Perkawinan 

 
7 Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan, h. 6. 
8 Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan, h. 6.  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum 

melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: untuk 

melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu)  tahun harus mendapat ijin kedua orang tua,9 Pasal 7 Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika 

pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 

16 tahun.10 Apabila seorang laki-laki  maupun perempuan akan melangsungkan 

perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun 

bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari 

Pengadilan Agama.11 Undang-undang no 1 tahun 1974 kemudian direvisi menjadi 

undang-undang no 16 tahun 2019 dengan batasan usia nikah bagi seorang laki-laki  

maupun perempuan harus berusia 19 tahun. 

Secara politis bunyi dari undang-undang itu memiliki nilai-nilai yang positif 

demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 19 

tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 

19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah 

terjadinya kerusakan dalam  membina rumah tangga nantinya. 

 
9 Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974.. 
10 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974. 
11 Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum 

Perkawinan Islam, (Jakarta:Ind. Hillco. 1986), h. 160. 
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Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka    perkawinan baru dapat 

dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Pencegahan 

perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara 

lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta 

mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran. Menurut Satjipto Raharjo, 

dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat industri, 

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan patut dicatat sebagai 

suatu kemajuan yang pesat.12 

Ketentuan pasal tersebut diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dapat 

dilakukan apabila kedua belah pihak sudah memenuhi persyaratan mengenai batas 

minimum perkawinan, meskipun pada ayat selanjutnya terdapat dispensasi 

perkawinan. Akan tetapi pemerintah dalam memberikan batasan umur seseorang 

boleh mengadakan suatu perkawinan tentunya mempunyai maksud, alasan, dan 

pertimbangan tertentu. Maksud dan alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dengan mengeluarkan batasan umur mengenai perkawinan adalah dalam upaya 

menekan angka laju pertambahan penduduk agar tidak berjalan dengan cepat. 

Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin 

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan    batas 

umur yang lebih tinggi.13  

Sedangkan pertimbangan lain yang diinginkan oleh pemerintah dalam 

menetapkan batas-batas umur adalah menyangkut kepada diri pribadi calon 

 
12 Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1979), h. 48. 
13 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogayakarta: 

Liberty,1999), h. 161. 
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pasangan yang akan mengadakan perkawinan yaitu untuk menjaga kesehatan suami 

isteri dan keturunan yang menyangkut kesiapan  dari segi jasmani atau fisiologi dan 

dari segi rohani atau psikologi calon mempelai.14 

Mahkamah konstitusi (MK) telah mengabulkan batas usia perkawinan bagi 

perempuan. Semula batasanya adalah 16 tahun. Revisi tersebut terjadi setelah MK 

dalam sidang kemarin (13/12) mengabulkan permohonan uji materi (judicial 

review) terhadap UU Nomor 1 tahun 1974         tentang perkawinan. Meski digugurkan 

MK tidak menetapkan batas minimal menikah yang harus dipenuhi mempelai 

perempuan. Hakim konstitusi menyerahkan ke DPR untuk membahas berapa batas 

usia       minimal menikah bagi perempuan yang ideal.15 

Majelis Hakim berpandangan, pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang 

menyebutkan batas usia 16 tahun untuk perempuan bertentangan dengan UUD 

1945. “dan tidak mempunyai hukum mengikat.” Terang ketua MK Anwar Usman 

saat membacakan putusan uji materi kemarin (13/12). Meski demikian, ketentuan 

pasal 7 ayat (1) itu tetap berlaku sampai demngan dilakukan perubahan oleh DPR 

selaku penyusun undang-undang sebelumnya pasal 7 ayat (1) menyebutkan 

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan 

pihak perempuan mencapai 16 tahun. Selain bertentangan dengan UUD, lanjut dia, 

pasal itu dinilai bertabrakan dengan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan 

 
14 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 163. 
15 Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018,   

h. 6. 
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bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.  Jadi, siapapun yang 

berumur di bawah 18 tahun masih dikategorikan anak-anak.16 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan revisi batas usia 

perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan disambut 

dengan kegembiraan dan harapan besar untuk mengakhiri perkawinan anak di 

Indonesia. Keputusan yang banyak  diapresiasi oleh para pegiat perlindungan anak 

dan perempuan tersebut dianggap sebagai satu langkah maju yang dilakukan 

negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan 

di  tanah air. 

Ada empat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 

perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan, yaitu (1) gugatan dikabulkan 

sebagian; (2) MK menilai batas usia perkawinan perempuan dalam Pasal 7 Ayat (1) 

UU No 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum 

mengikat; (3) Pasal 7 Ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan 

perubahan sesuai tenggang waktu; (4) MK memerintahkan perubahan UU No 

1/1974 dalam jangka tiga tahun.17 Dalam putusannya, MK juga menyatakan 

bahwa batas minimal          usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif karena menyebabkan 

perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki.18  

Batas usia perkawinan anak pada UU Perkawinan sesungguhnya telah 

melanggar hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, 

 
16 Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” h. 6. 
17 Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” h. 6. 
18 Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” h. 6. 
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sebagaimana yang ada dalam Pasal 31 UUD 1945. Juga bertentangan dengan UU 

No 35 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 yang 

menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan usia anak.  

2. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) 

a. Hak-Hak Anak 

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan 

pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang 

maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, 

martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi 

anak-anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang 

hak asasi anak.19 

Perlindungan anak terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku 

kaki tangan Negara, tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, dan 

masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak. 

Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan 

aksebilitas bagi anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan secara optimal.20 

 

19 Pramukti Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, 

(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 5. 

20 Pramukti Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, 
h. 6. 
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Isu perlindungan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari hak asasi manusia (human rights). Menghormati, menegakkan dan 

mengimplementasikan hak-hak anak adalah sebangun dengan penegakan, 

penghormatan dan pengimplementasian HAM itu sendiri. Namun demikian, 

pada kenyataan dilapangan, isu hak-hak anak, masih berada pada posisi 

yang marginal dalam penegakan HAM. Indonesia telah meratifikasi 

Konvensi Hak Anak  pada tahun 1990.21 

Instrumen Hak Asasi Manusia yang bersifat internasional 

(international human rights law) ataupun yang sudah diratifikasi oleh 

Pemerintah Republik Indonesia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas 

usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 

1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak 

menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut 

anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap negara peserta 

konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, 

melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (the best 

interest of the child). 

Konvensi   tentang   kesepakatan   untuk   menikah,  umur minimum 

menikah dan pencatatan pernikahan (Convention on Consent to Marriage, 

Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages) 1964 menyebutkan 

bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk 

mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya 

 
21 Ima Susilowati, dkk., Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta: UNICEF, 2003), h. 14.  
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pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak 

berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan 

dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan                

kepentingan pasangan yang akan menikah. 

Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, 

namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui Undang-undang No. 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut 

lahir. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai 

instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum 

menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 

18 tahun. Disebutkan pula,           penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan 

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (a) 

Non diskriminasi, (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) Hak untuk 

hidup, kelangsungan hidup, dan (d) Penghargaan terhadap pendapat anak.22 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.23 

 

22 Heru Susetyo, Pernikahan di Bawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi 

Hukum,http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-

legislasi-dan-harmonisasi-hukum, diakses 19 Desember 2017. 

23 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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Terkait perkawinan di bawah umur sudah sangat jelas disebutkan 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, pasal 26 (1) 

huruf (c) bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.24 

Selain itu juga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 

setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.25  Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: “Setiap anak 

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.26 

b. Hak Perempuan 

Hak asasi perempuan minimal mempunyai dua arti yang  tersembunyi 

di dalamnya. Makna pertama, Hak asasi perempuan diartikan sekedar suatu 

pengertian yang di bangun sepenuhnya atas dasar akal sehat dan logika belaka. 

Dalam pengertian ini, hak asasi perempuan dipahami sekedar akibat logis dari 

pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga. Kalau perempuan adalah 

juga manusia, maka sudah semestinya mereka juga mempunyai hak-hak asasi. 

Tetapi anehnya kenyataan selama ini menunjukkan, tidak serta mertu berdampak 

pada perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, 

 
24 Pasal 26 (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. 
25 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
26 Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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timbullah konsep dan pengertian hak asasi perempuan yang kedua, dimana hak 

asasi perempuan dipandang dengan konotasi yang lebih revolusioner yang 

terkandung visi dan maksud tranformasi relasi sosial melalui perubahan relasi 

kekuasaan yang berbasis gender.27 

Namun, sudah bukan rahasia lagi bahwa terdapat berbagai persoalan 

subtansi hukum berlaku hingga saat ini, justru menjadi sumber terjadinya 

diskriminasi terhadap perempuan. Persoalan yang melekat terhadap subtansi 

hukum yang berlaku, akan menjadi  semakin parah, justru ketika dilaksanakan 

oleh pelaksana hukum yang bias gender. Dengan begitu, hukum bukan lagi 

tempat atau arena  dimana perempuan mendapatkan perlindungan hak-hak asasi  

mereka.28 

Hubungannya dengan persamaan dalam hukum keluarga yang 

merupakan keyword dalam bahasa ini, perlu dilihat juga apa yang tertulis 

dalam konvenan tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, 

khususnya dalam pasal 16. Negara-negara peserta wajib melakukan upaya-

upaya khusus untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap 

masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan 

berdasarkan persamaan laki-laki dan perempuan terutama harus  memastikan: 

1) Hak yang sama untuk melakukan perkawinan 

2) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan 

perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka 

 
27Mansur Fakih, Hak Asasi Perempuan, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), h. 169.  
28 Mansur Fakih, Hak Asasi Perempuan, h. 176. 
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3) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dalam hal 

putusnya perkawinan 

4) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status 

perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka, 

dalam hal berhubungan dengan anak mereka dalam setiap kasus maka 

kepentingan anak-anak mereka  harus didahulukan. 

5) Hak yang sama memutuskan. 

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan hak penentuan 

nasib sendiri mencerminkan bahwa HAM bukan merupakan sesuatu yang asing. 

komitmen Indonesia dalam kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh wilayah 

Indonesia bersumber pada pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang 

adil dan beradab. Perhatian internasional terhadap kemajuan dan perlindungan 

HAM dan kebebasan fundamental berakar langsung pada kesadaran komunitas 

internasional bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang 

sederajat dari semua umat manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan 

perdamaian di dunia. 

Untuk mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan secara 

universal, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, negara 

peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 memproklamasikan 

melalui Majelis Umum Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM 

ditetapkan sebagai standar umum keberhasilan semua bangsa unruk memajukan 

penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap individu. Pada waktu itu, 

DUHAM ditetapkan oleh PBB tidak ada negara peserta PBB yang menentangnya. 
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Presiden Majelis Umum PBB menekankan bahwa DUHAM merupakan “ 

keberhasilan yang luar biasa, suatu langkah maju dalam proses evolusi besar”. Ini 

merupakan kesempatan pertama kali dimana komunitas Bangsa- Bangsa membuat 

deklarasi tentang hak dan kebebasan fundamental manusia. 

DUHAM berisi 30 pasal dan menetapkan hak asasi fundamental semua 

orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, dimanapun ia berada, tanpa pembedaan. 

HAM adalam universal. Artinya hak asasi melekat pada setiap manusia karena ia 

adalah manusia. HAM adalah kodrati. Setiap manusia juga mempunyai kewajiban 

menghormati hak setiap orang lain. Esensi dari DUHAM adalah, pertama, 

menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia dan kedua, 

menghormati prinsip nondiskriminasi (tanpa membedakan ras, suku, agama, kelas 

sosial, bahasa, dan jenis kelamin). DUHAM yang diadopsi oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa setelah perang Dunia II merupakn respon terhadap pengalaman di 

Eropa Barat bahwa manusia dapat memperlakukan manusia lain secara tidak 

manusiawi. Jadi, meskipun DUHAM bersumber pada        pengalaman Negara Barat, 

dengan diakuinya di tingkat PBB, DUHAM adalah sebuah instrument internasional 

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif pada hak-hak setiap 

manusia dan perkembangan perdamaian internasional.29 

Mengasuh anak jelas membutuhkan kematangan mental, sementara di usia 

yang masih anak-anak sudah harus mengasuh anaknya sendiri. Hari-harinya akan 

dipenuhi kesibukan merawat dan mengasuh anak dan tidak memiliki lagi 

 
29 Saparinah Sadi, Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan), 

(Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 251. 
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kesempatan mengembangkan diri sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. 

Bahkan, berpotensi kehilangan kesempatan bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan. 

3. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam 

Ketentuan batasan umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 15 ayat (1),30 didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga 

dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang 

Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar 

dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.  

Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam “pencegahan perkawinan 

dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat 

untuk melangsungkan perkawinan menurut  hukum islam dan peraturan perundang-

undangan”. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari 

salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam 

perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang 

ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.31 

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan 

antara lain bila melanggar batas umur perkawinan               sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Para pihak yang dapat mengajukan 

 
30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang 
ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun 
dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. 

31 Pasal 60. 62, 63, 64 Kompilasi Hukum Islam. 



34 

 

permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; 

(3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut 

Undang- Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat 

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan 

perundangan-undangan.32 

4. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Pendidikan 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan 

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan  potensi dirinya melalui 

proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) 

menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat 

(2) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa yang diatur dengan 

undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang merupakan salah satu  tujuan negara Indonesia. 

Untuk menjamin anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib 

menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk anak. Negara, 

pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan.33 

 
32 Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. 
33 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak,(Yogyakarta: laksbang Pressindo, 2016), 

h. 68. 
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Pada dasarnya pengertian pendidikan (Undang-Undang SISDIKNAS No. 

20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat.34 

5. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Kesehatan 

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun 

meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. 

Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka 

kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 

tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan 

kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada 

kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di 

Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.35 

Menikah di usia dibawah umur terutama di bawah usia 20 tahun 

ternyata memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental belum siap 

menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran 

sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga 

yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan 

perkawinan, karena masih proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang 

 
34 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (Bandung: Citra 

Ubhara, 2017), h. 2. 
35 Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalannya”, Sari 

Pediatri, 2 (Agustus 2009), h. 138. 
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melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki kematangan 

jiwa dalam arti kemantapan berpikir dan berbuat. Pada umumnya remaja yang 

melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan 

dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan 

seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. 

Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi 

keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Menurut Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menikah   diusia   dini   bagi   perempuan   

besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki 

tubuh pendek atau stunting (kontet). Anak stunting itu tubuhnya pendek, kecil, dan 

ukuran otak kecil. Risikonya mudah kena penyakit jantung dan  pembuluh darah.36 

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun 

melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta 

obstetric fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di 

antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric 

fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan 

kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun 

sangat rentan mengalami obstetric fistula. Keadaan Obstetric fistula ini dapat 

terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan erat 

dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya 

kehamilan yang tidak diinginkan.37 

 
36 Zainul Anwar, Maulida Rahmah, “Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda 

Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja.” Jurnal Psikologia, 1, (juli 2016), h. 3. 
37 Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalannya”, Sari 

Pediatri, h. 139. 
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Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga 

meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak 

remaja yang menikah di bawah umur berhenti sekolah saat mereka terikat dalam 

lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan 

reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar 

didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi 

sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan 

anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi 

pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya 

karsinoma serviks. Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami, 

keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya berkontribusi terhadap 

meningkatnya angka morbiditas  pada remaja yang hamil. 

 

D.  Perkawinan Anak di Bawah Umur Persfektif Hukum Islam 

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara’,  

perbuartan tersebut tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum 

Allah, apapun juga perbuatan itu. Maka dari itu, seorang muslim wajib 

mengetahui hukum syara‟ akan suatu perbuatan, sebelum dia melakukan perbuatan 

itu, apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jika   dia 

tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya bertanya kepada orang-orang yang 

berilmu. Firman Allah swt dalam QS. An-Nahl ayat 43,  

 �َۡ� ۖ�ۡ	ِۡ
�� َ�ۡ��َِ� إِ�� رَِ��ٗ� ���ِٓ إَِِ ��َ�ۡ�رَۡ
َ
ۡ-َ, ٱّ*ِۡ'ِ) إنِ ُ'�ُ&ۡ� َ� َ%ۡ$�َُ#�نَ  وََ��ٓ أ

َ
  0َ1ٔ13ُٓ�اْ أ
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Terjemahnya: 

43.  Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 
yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang 
yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.38 

 

Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum 

syara’ yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu 

berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dia laksanakan, 

hukumnya fardhu ain untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukumnya. 

Misalnya seorang dokter, maka dia berkewajiban untuk mengetahui hukum 

pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya. Seorang pedagang, 

wajib ain untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, 

dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, wajib ain baginya 

untuk mengetahui hukum-hukum seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-

kewajiban suami isteri,  thalaq, rujuk, dan sebagainya.  

Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas 

umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan 

maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan haruslah orang yang siap 

dan mampu. Firman Allah swt dalam QS. An-Nur ayat 32, 

  �ُ	ِِ��ۡ� ِ@َ��دُِ<ۡ� =َ��ٓ>9ُِۡ�ۚ إنِ :��9َُُ�اْ 7َ8َُ)اءَٓ 4ۡ5ُِ AَBِِ� ٰ �D09ُۡ� وَٱ��ِ ٰEَٰFَ
َ
Gۡاْ ٱ�Bُ9ِ�

َ
��  وَأِ ُ �Hٱ

   �ٞJِ�@َ Lٌ�ِٰMَ ُ �Hۗۦ وَٱ ِPِ�Qَۡ�R  

Terjemahnya: 

32.  Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

 
38 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an Kementerian Agama RI. 2018), h. 408.  
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orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.39 

 

Kata  ( حين ل  اصلا )  dipahami  oleh  banyak  ulama  dalam  arti  “yang  layak 

kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah 

tangga.40 Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada 

para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya  kemampuan.  

Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan 

usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-

Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi:  

Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah mencerikan 

kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada 

kami dari A‟masy dia berkata: “telah menceritakan kepadaku dari „Umarah 

dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: “aku masuk bersama „Alqamah 

dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: “kerika aku bersama Nabi 

SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah 

SAW bersabda kepada kami: “wahai para pemuda! Barang siapa diantara 

kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena 

sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memlihara 

kemaluan, dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa ,maka 

sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu” (HR. 
Bukhari).41 

 

Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW 

dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para 

malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau SAW 

 
39 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an Kementerian Agama RI. 2018), h. 549. 
40 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335. 
41 Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kitab 

al-Ilmiyyah, 1992), h. 438. 
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menikahinya, dan malaikat   itu mengatakan,”Ini adalah isterimu.” (HR. Bukhori 

dan Muslim). 

Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq. Ia adalah isteri Nabi SAW dan 

yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Ruman putri dari 

Amir bin Uwaimir bin Abdisy Syams bin Attab bin Udzainah bin Suba’i bin 

Duhman bin al Harits bin Ghonam bin Malik bin Kinanah al Kinanah. Rasulullah 

menikahinya pada saat 2 tahun sebelum  hijrah dan dia masih anak-anak, Abu 

Ubaidah mengatakan: 3 tahun, ada yang mengatakan: 4 tahun ada yang 

mengatakan: 5 tahun. Umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun, 

ada yang mengatakan 7 tahun. Dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 

tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 

tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta 

agar dimakamkan di Baqi’ pada waktu malam hari. Usianya tatkala Nabi saw 

meninggal baru 18 tahun.42 

Ibnu Ishaq mengatakan, ”Kemudian Nabi SAW menikahi Aisyah setelah 

Saodah binti Zam’ah setelah tiga tahun meninggalnya Khodijah. Dan Aisyah pada 

saat itu berusia 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah   SAW pada usia 9 tahun. 

Rasulullah SAW meninggal pada saat usia Aisyah 18 tahun.”43 Perkataan bahwa 

Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 

9 tahun adalah hal yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama karena telah 

 
42 Ibnu Al-Atsir, Usdul Ghobah, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 383–

385. 
43 Ibnu Ishaq, As Siroh an Nabawiyah liibni Ishaq, Juz I, (Beirut: Maktabah Syamilah, 

t.th.), h. 90. 

 



41 

 

diterangkan dalam banyak hadits-hadits shohih dan Rasulullah SAW menggaulinya 

pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah. 

Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan 

Muslim serta pendapat para ahli sejarah islam, menunjukkan bahwa usia   

perkawinan   Aisyah   dengan Rasulullah   SAW   adalah   6   tahun meskipun   

kemudian   digauli   pada   usianya   9   tahun. Pernikahan   beliau SAW dengan 

Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan 

antara beliau SAW dengan ayahnya, Abu Bakar ash-Shiddiq, yang sudah 

berlangsung sejak masa sebelum kenabian dan pernikahan Aisyah pada usia yang 

masih 6 tahun dan mulai  digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena 

bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia baligh dibanding dengan 

para wanita di daerah lainnya. Hal ini ditunjukan dengan terjadinya perbedaan 

di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh 

sebagai tanda bahwa ia sudah baligh. Kalau pun ada yang berpendapat lain dalam 

hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi 

diantara para imam dalam suatu permasalahan fiqih namun sikap saling 

menghargai dan tidak memaksakan   pendapatnya   tetap terjalin diantara mereka. 

Perbedaan pendapat dikalangan kaum muslimin selama bukan masuk wilayah 

aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiyah yang harus disyukuri untuk 

kemudian bisa terus menjadi bahan  kajian kaum muslimin. 

Untuk lebih jelas tentang perkawinan di bawah umur, penulis akan 

menjelaskan hal yang terkait dengan usia dan batas dewasa dalam  pandangan 
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iman mazhab terkait dengan batasan usia yang dimaksud usia dewasa, sebagai 

berikut: 

1. Usia Baligh 

Pengertian pernikahan baligh nikah dalam hukum islam seperti  yang 

diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang 

siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah 

bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah  haid, yang demikian dipandang 

telah siap nikah secara biologis. Ulama berbeda pendapat dalam usia balig, antara 

lain: 

a. Imam Malik, al Laits, Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat  

bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar 

kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat 

bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 

18 tahun.  

b. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 

tahun bagi laki laki dan 17 tahun bagi wanita. 

c. Syafi’i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu 

adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi’i pernah 

bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada 

usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan 
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melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10  tahun. Dan hal 

seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.44 

2. Hukum Perkawinan Anak Yang Belum Baligh 

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia  baligh (anak-

anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan ibnul 

Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita 

yang masih kecil dengan yang sekufu (sederajat/sepadan), berdasarkan dalil-dalil 

berikut: 

a. Firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq ayat 4,  

  �َ�ِ �َSِۡTَ: Uِٔ Wـ �Xوَٱ  ۚ�َQِۡYَ �َۡ0 Uِٔ Wـ �Xوَٱ ٖ(	ُ[ۡ
َ
َٰ[ُ\ أ َ̂ َ_ ��	ُ%ُ �̀ $َِ� �ۡ&ُaَۡbۡ9ُِۡ� إنِِ ٱر<ٓ�Sَِّc ��ِ dِJBِ#َۡ0ٱ

  e ٗfُۡg ِهِۦ(iۡ
َ
ُۥ ِ�ۡ� أ �k ,$َۡlَ َ �Hٱ mِ�&5َ ��ۚ وََ ��	َُ�ۡnَ �َ$ۡQََ: ن

َ
َ��ُُ	�� أ

َ
nَۡ�لِ أ

َ
Gۡٱ pُٰqَْو

ُ
  rوَأ

Terjemahnya: 

4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), 
maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, 
waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 
Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya.45 

 
b. Perintah menikahkan para wanita, di dalam firman-Nya QS. an-Nur ayat 32, 

7َ8َُ)اءَٓ   :��9َُُ�اْ  إنِ   ۚ�ۡ9ُِ<ٓ��َ= ِ@َ��دُِ<ۡ�   �ۡ�ِ  AَBِِ� ٰ �D0وَٱ  �ۡ9ُ��ِ  ٰEَٰFَ
َ
Gۡٱ ��Bُ9ِاْ 

َ
وَأ

  �ٞJِ�@َ Lٌ�ِٰMَ ُ �Hۗۦ وَٱ ِPِ�Qَۡ� ��ِ ُ �Hٱ �ُ	ِِ�4ۡ5ُR  
Terjemahnya: 
 

 
44 Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, juz V, (Riyadh: Maktabah 

Darussalam, 1997), h. 310. 
45 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 946. 
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32.  Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.46 

 

Hamba-hamba sahaya perempuan ini bisa yang sudah dewasa atau yang masih 

kecil. 

c. Pernikahan Nabi saw dengan Aisyah sedangkan dia masih kecil, dia 

mengatakan, ”Nabi SAW menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan 

menggauliku pada usiaku 9 tahun.” (Muttafaq Alaih). Abu Bakarlah yang 

menikahkannya. Begitu juga Rasulullah saw telah menikahkan putri 

pamannya, Hamzah, dengan   anak   dari  Abi Salamah yang kedua-duanya 

masih anak-anak. 

d. Dari Atsar Sahabat; Ali ra telah menikahkan putrinya Ummu Kaltsum pada 

saat dia masih kecil dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir telah 

menikahkan putri dari saudara perempuannya dengan anak laki-laki dari 

saudara laki-lakinya sedangkan keduanya masih anak-anak. 

Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan  secara 

ijma, namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia minimal baligh 

kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan  dia baik dari aspek 

kesehatan maupun psikologi. 

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama atau 

orang-orang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih 

kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya: 

 
46 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 549.  
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a. Para ulama madzhab Maliki dan Syafi’i berpendapat tidak boleh 

menikahkannya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya 

atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah 

dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan 

Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti 

ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta 

seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda 

Rasulullah saw, ”Anak   yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam 

maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya.” 

(HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah). 

b. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau 

kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang 

anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan firman 

Allah SWT dalam QS. an-Nisa’ ayat 3, 

  sَٰ َ̂ �َِ� ٱ�SَِuّXءِٓ َ�ۡ[tَٰ وَ_ُّ �9َُX َب�wَ ���� Sِ7ۡ%ُُ}�اْ zِ ٱۡ
�Bُ9ِ�xَ� ٰEَٰyََاْ َ
َ
=نۡ ِ~ۡ{ُ&ۡ� |

 ْ �� َ%ُ$�0ُ�ا
َ
| W�َۡد

َ
�9ُۡ�ۚ 0ٰ�ََِ� أُٰ�َ:ۡ

َ
| pۡ�ََ�iَ ��وۡ َ

َ
ةً أ َ̀ �0ُ�اْ �ََ�ِٰ ِ̀ $ۡ%َ ��

َ
  �  وَرLَٰ�َُۖ �َ�نِۡ ِ~ۡ{ُ&ۡ� |

Terjemahnya: 

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 
dekat kepada tidak berbuat aniaya.47 

 

 
47 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115.   
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c. Para ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain 

ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan 

yang masih kecil, Untuk melangsungkan perkawinan perlunya ada kerelaan 

dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan 

ucapanya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai 

ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, 

umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai 

izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinya itu secara 

tegas.48 Seperti sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh sahabat Abu 

Hurairah, bahwa Nabi SAW. bersabda: “Tidak boleh dinikahkan perempuan 

janda sehingga ia di ajak musyawarah dan tidak boleh dinikahkan seorang 

gadis sehingga dimintai izinya, mereka bertanya, Ya Rasulullah bagaimana 

dengan izinya? Rasulullah menjawab diamnya.”49 

Izin bagi seorang janda untuk sebuah penikahan harus melalui ucapan 

sehingga dapat diketahui akan persetujuannya. Sedangkan izin bagi seorang gadis 

berupa sikap diam, di mana jika berdiam diri ketika dimintai persetujuan, berarti ia 

telah memberikan izin. Akan tetapi bagi janda seorang jika melalu ucapan ia 

menolak, maka tidak boleh diadakan akad pernikahan baginya. 

Melihat uraian di atas, ternyata bahwa kerelaan atau persetujuan kedua 

pihak merupakan hal yang penting dalam perkawinan. Fiqih islam menjelaskan 

istilah ijbar sendiri erat kaitannya dengan persoalan perkawinan. Madzhab Syafi‟i 

 
48 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,( Jakarta: Kencana, 2010), 32-33.  
49 Achmad Sunarto, dkk., Terjemah Shahih Bukhori, “Bab an-Nikah”, Juz VII (Semarang: 

asy-Syifa’, 1993), h. 67.   
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menyebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah 

atau jikalau tidak ada ayah maka kakeklah yang berhak.  



48 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian sebagaimana telah 

dipaparkan di muka, maka penelitian ini termasuk dalam kategori empirik sehingga 

diperlukan corak penelitian yang bersifat holistik yang mementingkan perspektif 

emik dan mendalam. Oleh karenanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah qualitative research,1 karena data yang dikumpulkannya lebih banyak 

bersifat kualitatif dalam arti data bukan dalam bentuk angka baik interval, ordinal 

maupun data diskrit sekaligus berusaha menggambarkan realitas sebagaimana 

adanya (realitas aslinya). 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah eksploratif, yakni studi deskriptif 

analisis,2 dengan ragam penelitian kasuistis84. Adapun hasil penelitian yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berkenaan dengan 

 
1 Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti 

terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan 

perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti, dan setiap kejadian merupakan 

sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena adanya perbedaan konteks. Periksa Basrowi 

dan Sukidin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), h. 2. 

Menurut Muhadjir, pendekatan kualitatif dilandasi oleh filsafat fenomenologi sehingga melahirkan 

beberapa istilah seperti naturalistik oleh Guba, fenomenologi oleh Bogdan dan interaksi simbolik 

oleh Blumer. Metode ini disebut naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam situasi yang 

wajar (natural setting) dan disebut kualitatif karena pengumpulan datanya bersifat kualitatif. Lihat 

Imron Arifin, ed., Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan keagamaan (Malang: 

Kalimasahada Press, 1996), h. 4. Lihat juga S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif 

(Bandung: Tarsito, 1988), h. 24.  
2 Di antara ciri-ciri penelitian kualitatif adalah dilakukan pada latar yang alami sebagai 

sumber langsung, bersifat deskriptif analisis, lebih mementingkan proses dari pada hasil produk, 

bersifat induktif, dan lebih mementingkan esensi. Periksa: Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian 

Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bina Aksara,1989), h. 9.  
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Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam 

(Studi Kasus di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali). 

 

 

B. Jenis Data yang Dihimpun 

Karena penelitian ini bersifat empirik kualitatif, maka data yang akan 

dihimpun adalah data-data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dikategorikan 

berdasarkan kualitas obyek yang diteliti.3  Di antara data yang ingin diketahui 

adalah: 

1. Praktek perkawinan di bawah umur di  Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali. 

2. Penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan 

Bumi Raya Kabupaten Morowali. 

3. Perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap praktek perkawinan di 

bawah umur di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. 

 

C.  Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah subyek 

di mana data dapat diperoleh.4 Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu: sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama 

(primer) adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. 

 
3Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h. 66.  
4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h. 132.  
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Dalam penelitian ini, sumber primer berupa data yang diperoleh dengan lisan 

maupun tulisan. Sedangkan sumber data penunjang (sekunder) adalah sumber data 

yang diambil dari literatur terkait dengan penelitian, yaitu "Perkawinan di 

Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Kecamatan 

Bumi Raya Kabupaten Morowali)" dengan identifikasi sebagai berikut: 

1. Person, adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara atau tanya jawab tertulis. 

2. Place, adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

dan bergerak. Sumber data place dalam penelitian ini adalah: lingkungan 

situasi tempat perkawinan di kecamatan Bumi Raya, KUA kecamatan Bumi 

Raya dan Kantor Kecamatan Bumi Raya 

3. Paper, adalah sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, gambar, 

angka atau simbol-simbol lain. Sumber data paper ini antara lain adalah data 

jenis literer seperti buku dan data dokumentasi seperti peta lokasi, jadwal 

kegiatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, Buku Nikah, Kartu Tanda 

Penduduk, Ijazah dan lain-lain. 

Adapun strategi yang dipakai untuk menjaring sampel adalah dengan 

purposive sampling.5  Hal ini untuk mencari sampel yang benar-benar mewakili 

ciri-ciri suatu populasi. Pada paradigma alamiah, menurut Lincoln dan Guba, 

 
5 Bahkan dalam penelitian kualitatif tidak mengenal ukuran sampel, luas sampel maupun 

metode sampel. Tetapi lebih dikenal istilah informan atau snowball sampling. Dalam penelitian 

kuantitatif, semakin besar sampel akan semakin kecil kesalahan sampling. Akan tetapi, dalam 

penelitian kualitatif banyak sedikitnya informan tidak menentukan akurat dan tidaknya penelitian, 

bahkan bisa jadi informannya hanya satu orang dengan syarat validitas data yang terkumpul dari 

informan tersebut dapat dipenuhi. Sumiyarno, Penelitian Kualitatif Langkah Operasional, Makalah 

disampaikan pada Pendidikan   dan Latihan Peneliti (Surabaya: Balai Pendidikan dan Latihan 

Pegawai Teknis Keagamaan, 17 November 2003), h. 6. 
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peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing 

konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.  

Selain itu, penelitian kualitatif juga erat kaitannya dengan faktor-faktor 

kontekstual sehingga sampel di sini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak 

mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (constructions). 

Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya   perbedaan-

perbedaan   yang   nantinya   dikembangkan   ke   dalam generalisasi akan tetapi 

lebih pada tujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang 

unik.6 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dibutuhkan 

instrumen pengumpul data. Adapun instrumen pengumpul data dalam penelitian ini 

adalah observasi non partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

1. Wawancara mendalam (in depth interview) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka (face to face) antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). Di samping itu, sebagaimana 

dijelaskan oleh Patton, wawancara juga dapat dilaksanakan dengan pembicaraan 

informal dan wawancara baku terbuka. Wawancara mendalam atau in depth 

 
6 Di samping itu, maksud lainnya adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari 

rancangan dan teori yang muncul, oleh karenanya dalam hal ini tidak ada sampel acak. Periksa: Lexy 

J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h. 223-224.  
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interview adalah suatu jenis wawancara yang lebih berdasarkan kepada 

penelusuran natural yang berkembang di lapangan.7 

Adapun informan yang diwawancarai adalah Tokoh Masyarakat, Orang Tua 

Pelaku, Masyarakat, dan Pelaku dan orang yang terlibat langsung dalam Praktik 

Perkawinan di Bawah Umur Perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan 

data yang ingin diperoleh antara lain . Aktivitas Praktik Perkawinan di Bawah 

Umur Perspektif hukum positif dan hukum Islam, yakni Praktik Perkawinan di 

Bawah di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali, serta Penyebab Praktik 

Perkawinan di Bawah Umur di daerah tersebut. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non-insani. Sumber ini terdiri dokumen dan rekaman.8 bahwa rekaman, 

menurut Lincoln dan Guba, adalah tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh 

atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa atau memenuhi accounting. Berkenaan dengan ini penulis mengumpulkan 

data yang berbentuk tulisan. 

 

E. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menjaga keabsahan temuan, peneliti melakukan pengecekan 

keabsahan temuannya dengan:  

1. Observasi Non Partisipan 

 
7 Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, Manahij Al-Bahts Al-‘Ilm Wa Turuq Al-Kitabah, 

h. 135. 
8 Imron Arifin ed, Penelitian Kualitatif, h. 82.  
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Observasi non partisipan dalam arti pengamatan yang dilakukan  dengan 

tanpa membaur terhadap aktivitas obyek penelitian. Jenis observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah obvervasi non partisipan artinya peneliti 

melakukan pengamatan aktivitas Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif 

Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali), peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas perkawinan di 

bawah umur. Sedangkan data yang ingin didapat adalah aktivitas Praktik 

Perkawinan di Bawah Umur Perspektif hukum positif dan hukum Islam di wilayah 

tersebut, serta Penyebab Praktik Perkawinan di Bawah Umur itu dilaksanakan oleh 

masyarakat di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali tersebut.  

2. Triangulasi 

Triangulasi untuk menjamin obyektifitas dalam memahami dan  menerima 

informasi, sehingga hasil penelitian lebih objektif dengan didukung cross check 

dengan demikian hasil dari penelitian ini benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan. Terdapat tiga macam triangulasi yang dipergunakan 

untuk mendukung dan memperoleh keabsahan  data.9 yaitu: 

a. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 

sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibiltas data mengenai 

Praktik Perkawinan di Bawah Umur Persfektif Hukum Positif dan Hukum di 

Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali. 

b. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas 

 
9 Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, Manahij al-Bahts al-‘Ilm, h. 136.   
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data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Dalam hal ini data wawancara yang telah didapat oleh 

peneliti di cross cek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Jika dengan 

ketiga tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya 

benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

c. Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu dilakukan oleh peneliti untuk menguji 

kredibilitas data, karena waktu dapat mempengaruhi kredibiltas data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, memberikan data yang lebih valid sehingga 

kredibel. Demikian pula dengan observasi atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda.10 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dilakukan 

triangulasi sumber, teknik dan waktu dengan cara membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu 

dengan informan lainnya, dari teknik wawancara, observasi maupun dokumentasi 

dengan waktu yang berbeda. 

 

 

 

 

10
 Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, Manahij al-Bahts al-‘Ilm, h. 137. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali.: 

1. Kecamatan Bumi Raya 

Kecamatan Bumi Raya merupakan kecamatan hasil pemekaran dari 

kecamatan Bungku Barat, berdasarkan PERDA yang dikeluarkan oleh 

pemerintah kabupaten Morowali nomor 03 tahun 2004, tangal 13 februari 2004 

tentang pembentukan kecamatan Bumi Raya dengan Bahonsuai sebagai ibu kota 

dan diresmikan oleh Bupati Andi Muhamad tangal 07 maret 2004.  

Desa di  Kecamatan Bumi Raya sampai saat ini berjumlah 13 Desa 

dengan jumlah penduduk dari tahun ketahun bertambah dengan angka 

pertumbuhan sebesar 3,27%. Mengingat kondisi wilayah adalah dataran rendah 

sebagian besar penduduknya adalah petani dan pekebun. Kecamatan Bumi Raya 

adalah lumbung padi Kabupaten Morowali sejalan dengan visi Kabupaten 

Morowali sebagai Kabupaten  Si’e. Kini Kecamatan Bumi Raya berbenah diri 

untuk tampil sebagai Kecamatan terdepan di Kabupaten Morowali. 

Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Raya terdiri dari daratan dan 

pegunungan dengan luas wilayah ±504,77 km2 dengan jumlah penduduk 14.685 

jiwa adapun batas-batas wilayah tersebut sbb: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Toko 
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b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wata 

c. Sebelah selatan bebatasan dengan sulawesi Selatan 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Sampean Taba 

2.  Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya 

a. Sejarah Singkat 

Sejarah keberadaan (eksistensi) sebuah lembaga merupakan suatu hal 

yang    sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan sejauh mana perana yang 

dilakukan serta aktifitasnya selama lembaga atau instansi tersebut beroprasi. 

Selain itu, data sejarah keberadaan lembaga atau instansi itu seperti perjuangan 

pendiri lembaga atau instansi, keterlibatan masyarakat, minimnya prasarana, 

hinga perkembangan pada priode kepemimpinan yang berlangsung dan lain-lain, 

dapat menjadi pengerak semangat, inspirasi bagi seseorang yang menduduki 

lembaga atau instansi pada priode terakhir untuk meneruskan program kegiatan 

lembaga atau instansi tersebut. 

Keadaan yang sama berlaku pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Bumi Raya, dimana ketersedian data informasi profil (sejarah 

keberadaan) menjadi sangat penting sehingga masyarakat atau pihak lain dapat 

mengetahui dengan baik keadaan lembaga atau instansi ini. Keadaansebenarnya 

yang menjadi temuan peneliti dilokasi penelitian bahwa data informasi tentang 

sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya, faktor 

pendorong atau alasan berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) dan lain-lain,  

tidak terdokumentasi dengan baik didalam Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Bumi Raya. Kondisi ini menunjukan persoalan manajemen dan 
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administrasi dilembaga tersebut belum menjadi perhatian utama. Penulis berfikir 

faktor pendukung organisasi, lembaga atau instansi salah satunya terletak pada 

ketersediaan data dan informasi yang vailid, sehingga dapat diketahui seluk. 

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi    

Raya adalah sebagai berikut: 

 Visi: 

“Terwujudnya masyarakat Bumi Raya yang agamais dan toleran”  

 Misi: 

1. Mewujudkan pelayanan prima di bidang nikah dan rujuk. 

2. Meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran agama. 

3. Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah. 

4. Meningkatkan pelayanan dibidang ibadah sosial. 

5. Melaksanakan layanan informasi perhajian. 

6. Mewujudkan hubungan lintas sektoral yang harmonis. 

7. Memperkokoh tri kerukunan serta toleransi antar umat beragama. 

 Fungsi Kantor Urusan Agama: 

1. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf. 

2. Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan. 

3. Forum komunikasi nazir wakaf. 

4. Tempat konsultasi haji. 

5. Lembaga pendidikan dan pengembangan tilawatil qur’an. 

6. Lembaga pembina pengamalan agama 
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 Maklumat pelayanan: 

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan 

apabila kami tidak memberikan pelyanan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

Berdirinya Kantor Urussan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya hingga 

sekarang telah mengalami beberapa perkembangan mulai dari fisik maupun non 

fisik, perkembangan fisik antara lain sarana dan prasarana, jumlah pegawai, dan 

pelayanan kepada masyarakat, pelayanan non fisik seperti cara pelayanan kepada 

masyarakat, serta profesionalitas yang sesuai dengan tupoksinya. 

b.  Keadaan Geografis Kantor Urusan Agama  

Area Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya terletak di Desa 

Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali secara geografis Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya berbatasan dengan : 

1. Sebelah selatan berbatsan dengan perumahan POLRI. 

2. Sebelah timur berbatasan dengan jalan umum. 

3. Sebelah utara berbatasan dengan TK Al-Khairat. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan lapangan bola. 

Luas keseluruhan area Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi 

Raya adalah 567 m2 sedangkan luas gedungnya sekitar 108 m2. 
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c. Keadaan sarana dan prasarana 

  Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang peroses oprasional 

manajemen dan operasi pelayanan dilingkungan Kantor Urusan Agama    (KUA) 

Kecamatan Bumi Raya. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka 

proses manajemen dan administrasi tersebut mengalami ketidakseimbangan dan 

menganggu tujuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. 

Dalam penyelenggaraan program kegiatan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Bumi Raya, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi suatu hal yang 

sangat penting dalam mendukung kelancaran proses manajemen dan adaministrasi 

dalam proses pelayanan. 

  Adapun sarana dan prasarana yang menjadi penunjang dalam proses pelayan 

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya tahun 2022 adalah: 

Tabel 4.1 

Sarana dan Prasarana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Bumi Raya 

NO Sarana dan Prasaraana Jumlah 

1 Ruangan kepala KUA 1 buah 

2 Ruang data 1 buah 

3 Ruang administrasi 1 buah 

4 Computer 2 unit 

5 Motor dinas 1 unit 

6 Printer 3 unit 

7 Meja 7 buah 
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8 Kursi 18  buah 

9 Almari 3 buah 

10 Ruang wc/kamar mandi 2 buah 

Sumber data: Daftar Inventaris Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Bumi Raya tahun 2022 

 

Berdasarkan data tersebut peneliti berharap semoga sarana dan prasarana di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya agar lebih ditingkatkan agar 

mutu pelayanan menjadi lebih baik lagi. 

d. Keadaan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bumi Raya 

Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya berjumlah 

11 orang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 4.2 

Jumlah Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi 

Raya Tahun 2022 

No Nama Pegawai L/P Jabatan Status 

1 

Drs. Mahmud 
L Kepala KUA/penghulu PNS 

2 H. Arwan Jaya, S.Ag 
L Penyuluh PNS 

3 Muhammad Asraf 

Amrullah, LC 

L Penyuluh PNS 

4 Hindun Umiyati, S.IP 
P 

Fungsional umum 

penyusun  bahan laporan 

masalah umat 

PNS 
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5 Agus junaidi, S.Kom.I 
L Pelaksana zakat dan 

wakaf 

NON 

PNS 

6 Mahfudin 
L Pelaksana bimbingan 

penerangan agama 

islam 

NON 

PNS 

7 Moh. Ghoali, S.E,M.Pd 
L Pelaksana kemasjidan 

dan  manasik haji 

NON 

PNS 

8 Inas 
P Pelaksana kemasjidan 

dan  manasik haji 

NON 

PNS 

9 Mistinah, S.HI 
P Pelaksana tata usaha 

NON 

PNS 

10 Faiah 
P Pramubakti 

NON 

PNS 

11 Wahyu Hidayat, S.Pd 
L 

Pelaksana hisab rukyat 

dan      pembinaan syariah 

NON 

PNS 

Sumber Data : Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya 

Tahun 2022 

 

  Berdasarkan data di atas dengan jumlah pegawai yang lumayan banyak 

diharapkan pelayanan yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Bumi Raya menjadi lebih baik lagi. 

  Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumi Raya dalam melaksanakan 

tugas menempatkan pegawai-pegawainya ke dalam posisi dan kedudukan yang 

berdasarkan bidangnya masing-masing. Hal itulah yang dinamakan pembagian 

kerja atau tugas. Pembagian kerja akan dijabarkan maknanya atau sering disebut 
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diskripsi pekerjaan/job description. Diskripsi pekerjaan  job description merupakan 

penguraian aktivitas pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh orang tersebut.1 

Berikut job description di KUA Kecamatan Bumi Raya: 

a. Kepala KUA 

  Kepala KUA uraian tugasnya yaitu memimpin pelaksanaan tugas KUA, 

memantau pelaksanaan, melaksanakan koordinasi, meneliti keabsahan berkas calon 

pengantin, dan menggerakkan serta mengarahkan tugas pegawai. 

b. Tata Usaha 

  Tata Usaha uraian tugasnya yaitu menyiapkan peralatan kerja, melayani 

legalisasi buku niah, mencatat perisiwa nikah, talak dan cerai, mengarsip surat 

keluar masuk, melayani duplikasi buku nikah, melaporkan dan bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan tugas kepada atasan, intinya semua hal yang berkaitan tentang 

kearsipan.   

c. Nikah Rujuk 

  Nikah Rujuk uraian tugasnya yaitu mempelajari dan meneliti berkas 

permohonan nikah dan rujuk, menyiapkan jadwal nikah dan pengumuman 

kehendak nikah, menyiapkan model NB/pendaftaran nikah, model N/akta nikahdan 

model NA/kutipan akta nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan surat 

rekomendasi nikah di luar wilayah KUA, pembuatan DN/duplikat nikah dan 

membuat laporan bulanan KUA, laporan PNBP NR. 

d. Zakat dan Wakaf 

 
1Siti Sumarnihayati, “Pengaruh Job Description Terhadap Produktivitas Kerja Pada 

Perusahanaan PT Semen Tonasa IV Kabupaten Pangkep”, Jurnal Riset, Vol. 3 No. 012 (2016): 142, 

diakses pada 22 Dsember 2021, http://economicsbosowa.unibos.id  
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Tugas pokok dari jabatan ini adalah mengadministrasikan akta ikrar wakaf, 

melaksanakan pengukuran tanah wakaf, penerbitan akta ikrar wakaf 

e. Keuangan 

Staf bagian keuangan tugasnya yaitu menyiapkan bahan dan pencatatan 

kerja, menyiapkan rencana anggaran, membuat laporana pertanggung jawaban 

operasional KUA  

f. Kemasjidan 

Staf bagian kemasjidan tugasnya yaitu melakukan penyiapan bahan 

kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pengadministrasian mengenai 

kegiatan kemasjidan. 

Berdasarkan PMA No. 34 tahun 2016 Kantor Urusan Agama (KUA) adalah 

unit pelaksana teknis Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) yang 

bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. KUA berkedudukan di wilayah 

Kecamatan. Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 tahun 2016 Kantor Urusan Agama 

menyelenggarakan fungsi, yaitu:  

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan 

rujuk.  

b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi 

manajemen KUA. 

c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA. 

d. Pelayanan bimbingan kelurga sakinah. 



64 

 

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan. 

f. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf  

g. Pelayanan bimbingan pembinaan syari’ah 

h. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh 

kepala KanKemenag Kabupaten/Kota.2 

 

B.  Deskripsi Data dan Analisis Data Penelitian 

Setelah peneliti melakukan wawancara dan meminta data pernikahan di 

bawah umur kepada pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Bumi Raya maka peneliti mendapatkan datanya, adapun pelaku pernikahan di 

bawah umur yang peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Bumi Raya Kabupaten Morowali. Tahun 2019 data pernikahan dibawah umur 

sesuai undang-undang no 16 tahun 2019 terdapat 10 pasang, karena tahun ini adalah 

penerapan pertama pelaksanaan dari undang-undang tersebut butuh usaha ekstra 

untuk melakukan sosialisasi dengan pemerintah desa se kecamatan Bumi Raya 

yang berjumlah 13 desa. Desa tersebut adalah Parilangke, Bahonsuai, Samarenda, 

Pebatae, Lasampi, Karaupa, Umbele, Harapan Jaya, Beringin Jaya, Limbo Makmur 

dan Lambelu. Data pernikahan di bawah umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 
2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no 34 Tahun 2016, Pencatatan Nikah, (26 

Agustus 2016). 
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Tabel 4.2 

Pernikahan di Bawah Umur Kantor Urusan Agama 

(KUA)Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali tahun 2019-2022 

NO NAMA PASUTRI 

TEMPAT 
HARI/ 

TANGGAL 

TANGGAL 

LAHIR 

TAHUN 

NIKAH 

1 
SUAMI AGUNG SAPUTRA 24-06-1999 RABU 

ISTRI SANTI SELVIANA 06-06-2002 02/01/2019 

2 
SUAMI ARHAM 06-06-1996 RABU 

ISTRI NURUL AMBRAENI 07-12-2001 29/01/2019 

3 
SUAMI WAHYONO 29-12-1990 RABU 

ISTRI IIS SRI WAHYUNI 22-06-2004 07/03/ 2019 

4 
SUAMI WIBOBO 21-07-2003 KAMIS 

ISTRI FATIMAH 15-07-2004 13/06/2019 

5 
SUAMI DIMAS 05-06-2001 SELASA 

ISTRI SRI WIDYANINGSIH 02-10-1998 25/06/2019 

6 
SUAMI IMAM MUSTOFA 01-06-1995 JUM’AT 

ISTRI DERNI  SELVI . J 16-06-2001 26/06/2019 

7 
SUAMI MOH. FAHMIT 17-07-1999 SENIN 

ISTRI NURUL MALIKA.A 28-04-2001 08/07/2019 

8 
SUAMI WAHYU 14-05-1998 JUM’AT 

ISTRI NURMIN TUTUPOHU 02-06-2002 12/07/2019 

9 
SUAMI DWI SAKTO. M 01-10-1998 KAMIS 

ISTRI JUNIATI 17-07-2001 18/07/2019 

10 
SUAMI TAHMID. A 23-11-1997 KAMIS 

ISTRI RABIA ALIMBATO 11-05-2002 22/07/2019 

11 
SUAMI ZIKAMAN 18/07/1995 SELASA 

ISTRI SITI HASANAH 02/08/2005 21/01/2020 

12 
SUAMI TRI JOKO SASONGKO 21/08/1998 SABTU 

ISTRI ALFIARNI LAHIJU 17/03/2002 08/02/2020 

13 
SUAMI RISA ALFAISAL 02/08/1999 AHAD 

ISTRI KHUSNUL SOLEHA 17/08/2002 13/12/2020 

14 
SUAMI WAHYU JUANRI 20/11/1999 SENIN 

ISTRI INDRIANI PAELONGAN 28/11/2003 20/09/2021 

15 
SUAMI UKALDIN 04/09/2000 SELASA 

ISTRI ANA BALQIZ 14/08/2004 31/05/2022 

16 
SUAMI FAJRI 14/08/1999 KAMIS 

ISTRI NENENG SUSILAWATI 14/01/2004 30/06/2022 
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Tabel di atas hanya beberapa data yang berasal dari orang yang penah 

mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bumi 

Raya kabupaten Morowali. 

1.  Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bumi Raya Kabupaten 

Morowali 

Pernikahan di bawah umur merupakan masalah sosial yang dipengaruhi 

oleh budaya dari sebagaian kelompok masyarakat. Kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial selalu dapat dihubungkan pada berbagai masalah sosial. Masalah 

sosial merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia itu sendiri karena terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia. 

Salah satu sosial budaya yang masih melekat di Kecamatan Bumi Raya 

adalah adanya praktik Pernikahan di bawah umur melalui perjodohan yang 

dilakukan oleh orang tua yang terpengaruh faktor lingkungan sekitar tanpa 

memperhatikan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

Pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun 

yang dilakukan sejak dahulu.3 

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan 

terjadinya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur sangat sulit 

dicegah dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya 

pernikahan . Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah 

melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika 

 
3 Muhamad Zainudin Ali, Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Bumi Raya. 
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ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya 

meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-

undang pernikahan. 

Adapun prosedur pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bumi Raya Kabupaten Morowali, adalah sebagai berikut:4 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali 

dalam memberikan pelayanan nikah terhadap warga masyarakat sesuai dengan 

prosedur yang tidak terbelit-belit, mudah di pahami dan mudah di laksanakan. 

Dalam praktik kadang bisa dijumpai terjadi permasalahan antara pegawai 

pencatat nikah (PPN) dengan pihak-pihak yang akan menikah karena nikahnya 

tidak dapat di langsungkan. Hal ini terjadi apabila persyaratan belum terpenuhi, 

padahal persaiapan dengan undangan segala macam sudah selesai dipersiapkan 

semua. Oleh Karena itu meghindari hal seperti ini dan untuk lebih memantapkan 

suatu persiapan perkawinan, maka dianjurkan kepada PPN yang ada di KUA 

kecamatan Bumi Raya dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ada di 

desa. Untuk hasil yang maksimal selalu mensosialisasi dan membimbing 

masyarakat agar dalam merencanakan pernikahan dengan baik, sebagai berikut: 

a. Masing-masing calon mempelai saling saling mengadakan penelitian 

tentang apakah kedua calon saling cinta atau setuju dan apakah kedua orang 

tua mereka menyetujui atau merestuinya.  

b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan pernikahan,  baik 

menurut hukum munaqahat maupun menurut peraturan perundang-

 
4 Mahmud Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Bumi Raya. 
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undangan yang berlaku. Hal ini untuk mecegah terjadinya penolakan atau 

pembatalan pernikahan. 

c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah tangga, 

tetang hak dan keawajiban suami istri dan lain sebagainya. Setelah persiapan 

pendahuluan dipersiapkan secara matang barulah orang  yang hendak 

menikah memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN KUA Kecamatan 

Bumi Raya sebagai tempat yang akan dilangsungkannya akad nikah, 

sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan 

oleh calon mempelai atau orang tua wakilnya dengan membawa surat-surat 

yang diperlukan yaitu: 

1. Calon pengantin dan atau wali menyampaikan surat pemberitahuan 

kehendak nikah dengan membawa persyaratan sesuai undang-undang no 

16 tahun 2019 yaitu: 

a) Surat keterangan pengantar nikah dari kepala desa yang mewilayahi 

tempat yang bersangkutan dan status calon pengantin (model N1) 

b) Formulir kehendak nikah dari calon pengantin  (model N2) 

c) Surat persetujuan kedua mempelai (model N4) 

d) Surat keterangan mengenai orang tua (model N5) 

e) Suarat izin atasan bagi mempelai calon pengantin angggota 

TNI/POLRI. 

f) Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/surat 

tanda cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.  

g) Suarat keterangan kematian saumi/istri yang dibuat oleh kepala 
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desa/kelurahan yang mewilayahi tempat matinya suami/istri 

menurut contoh model (N6) Jika calon meempelai seorang 

janda/duda karena kematian suami/istri 

h) Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum 

mancapai umur menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 

7 ayat (2) undang-undng nomor 16 tahun 2019 atas perubahan pasal 

7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 

i) Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 

kurang dari sepuluh hari kerja sejak pemberitahuan. 

j) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi meraka yang  

tidak mampu. 

2. Penghulu memeriksa berkas naskah yang diberikan oleh calon 

pengantin dan atau walinya. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan 

ternyata pemberkasan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penghulu harus 

menolak pernikahan dengan menyerahkan surat penolakan dan alasan 

penolakan (Formulir N5), jika memenuhi persyaratan, lanjutkan ke tahap 

berikutnya. Setelah dilaksanakan permeriksaan maka penghulu: 

a) Mendaftrkan pemeriksaan nikah (Model NB) di aplikasi SIMKAH  

b) Masing-masing calon suami istri dan wali nikah mengikuti 

bimbingan pra nikah oleh penyuluh KUA kecamatan Bumi Raya. 

c) Memproses pembuatan e-billing jika menikah di luar KUA pada 

aplikasi SIMKAH 
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d) Meregistrasi pemeriksaan menikah dalam rangka tertib 

administrasi pada buku stok pendaftran nikah, registrasi nikah dan 

lainya. 

e) Penghulu membuat mengumumkan kehendak nikah setelah 

persyaratan terpenuhi (Model NC) dan penghulu tidak boleh 

melaksanakan Pernikahan sebelum sepuluh hari kerja sejak 

pengumuman 

f) Melaksanakan akad nikah (setelah masa pengumuman telah 

berlalu) 

Dari prosedur tersebut dapat di sederhanakan menjadi tiga tahapan yang 

akan ditempuh oleh para pihak yang ingin menikah di bawah umur yaitu melalui 

KUA dengan megeluarkan surat penolakan (Formulir N5), kemudian melanjutkan 

pada permohonan dispensasi pada pengadilan (jika dikabulkan maka), kembali 

pada KUA untuk melaksanakan Pernikahan. Berdasarkan data yang dapat pada 

KUA Kecamatan Bumi Raya sekaligus menganalisa data yang ada pada 

Pengadilan Agama dalam kasus permohonan dispensasi melalui sistem 

pengecekan berkas yang sudah ada di KUA Bumi Raya. 

Selanjutnya alur Pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Bumi Raya 

yaitu: Membawa surat N1, N2, N5, N5 dan data kependudukan lain seperti foto 

kopy KK, akte lahir, ijaah dan KTP calon pengantin dan orang tuanya dan bukti 

despensasi umur dari pengadilan agama dan di bawa ke KUA lagi, setelah tiba di 

KUA baru bisa pihak KUA bisa menikahkannya.5 

 
5 Mahmud, Wawancara dengan penulis, pada tanggal 28 Desember 2022 di Bumi Raya 
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2.  Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur  

  Fenomena pernikahan di bawah umur dari masa ke masa selalu menjadi 

sorotan baik itu pada taraf nasional maupun global, terutama bagi Negara 

berkembang termasuk Indonesia. Namun, yang harus digaris bawahi bahwa 

pernikahan dibawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia, praktik ini bertahan 

sejak lama, dan telah menjadi tradisi dari sebagian masyarakat Nusantara. Menurut 

Susan Blackburn dalam Women and the State In Modern Indonesia, “sebab 

pernikahan anak atau Pernikahan dibawah umur dalam tradisi lama dari kesadaran 

masyarakat yang minim perihal usia minimal menikah. Hanya sedikit saja orang 

Indonesia yang menyadari kronolgi usia yang tepat karena mereka tidak pernah 

menyimpan catatan kelahiran dan pernikahan cenderung terjadi lebih awal dibawah 

kendali keluarga dan tradisi yang hidup ditengah masyaraka. Sepanjang tahun 

1980-an hingga 2000-an, Undang-undang Pernikahan tidak berhasil mengakhiri 

praktik pernikahan dibawah umur yang masih marak di berbagai pelosok daerah. 

Lebih lanjut menurut Susan Blackburn, pernikahan di  bawah umur terjadi akibat 

kurangnya kesadaran masyarakat pada hukum Negara.”6 

  Hingga pada dekade terakhir berdasarkan laporan tindak lanjut yang 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Childern’s Fund 

(UNICEF) Pada tahun 2020, diperkirakan 1 dari 9 anak perempuan yang menikah 

sebelum usia 18 tahun dapat mencapai sekitar 1.220.900 sedangkan yang 

 

 

6 Indra Ardanareswari,” Perjuangan Kowani dan Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia 

Pernikahan, diakses Pada 20 Mei 2022, http://tirto.id/perjuangan-Kowani- sejarah-penetapan-batas-

minimal-usia-Pernikahan -eiDh 
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pernikahan pertama sebelum usia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu wanita. 

Angka ini menempatkan Indonesia dalam daftar sepuluh negara dengan jumlah 

absolut pernikahan anak tertinggi di dunia dan tertinggi kedua di Perhumpunan 

Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) setelah Kamboja.7 

  Pemerintah telah melakukan upaya demi menekan angka pernikahan di 

bawah umur dengan meninjau kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

untuk menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan 

menjadi 19 tahun dengan disahkannya dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 

16 tahun 2019. Namun dalam praktiknya di lapangan, ditemukan bahwa Pernikahan 

dibawah umur tetap ada. 

  Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu baik positif 

maupun negatif  begitu juga dengan terjadinya pernikahan di bawah umur akan 

memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Berdasarkan data penelitian 

Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap 

angka pernikahan di bawah umur di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan 

Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 

tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 

juta orang pada 2030. 

  Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi 

Wahyuni, menjabarkan dari kasus-kasus yang ia tangani umumnya orangtua 

menganggap anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti 

 
7 Tim Penyusun Laporan, Pencegahan Pernikahan Anak Percepatan yang Tidak Bisa 

Ditunda (Jakarta: BPS, 2020), h. 6. 
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Kejar Paket A, B, dan C. ”Kenyataannya, anak yang menikah sudah terlalu lelah 

karena dipaksa mengurus keluarga,” ujar Budi. Direktur Pendidikan Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional Subandi Sardjoko mengatakan, 

menaikkan batas minimal usia Pernikahan berarti turut membantu anak 

mendapatkan pendidikan dan mengikuti wajib belajar. Pernikahan merupakan salah 

satu faktor penyebab anak putus sekolah. 8 Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Drs Mahmud selaku Kepala KUA kecamatan Bumi Raya dan hasil penelitian 

menunjukan  enyebabkan terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kecamatan 

Bumi Raya.9 

a)  Faktor Media Massa 

  Selaku Kepala KUAkecamatan  Bumi Raya bahwa kejadian pernikahan di 

bawah umur di Kecamatan Bumi Raya ini merupakan dampak dari media masa, 

tekhnologi semakin canggih seperti: televisi, majalah, hand phone, game, dan 

adanya faktor globalisasi sehingga mempengaruhi kehidupan remaja, akibatnya 

melupakan nilai- nilai dan norma serta budaya yang ada, dan gencarnya ekspose 

seks di media sosial menyebabkan remaja moderen kian permisif terhadap seks 

sehingga mengakibatkan kecelakaan (hamil pra nikah).Pengaruh lingkungan dan 

rendahnya pendidikan orang tua.10 

b) Pengaruh Lingkungan 

 
8 Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan di bawah umur Dan Dampkanya 

Bagi pelakunya,” Jurnal Pemikiran dan Penelitian social keagamaan 7, no. 2 (Desember 2016): 405, 

https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80. 
9 Mahmud, wawancara pada tanggal 29 Desember, 2022 di Bumi Raya. 
10  Mahmud, Wawancara,  pada tanggal 29 Desember 2022 di Bumi Raya. 
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  Selain faktor keadaan zaman, keadaan lingkungan pun bisa membuat 

ketertarikan ingin menikah di bawah umur. Keluarga bisa merupakan faktor 

penghambat yang menimbulkan tindak negatif remaja sehingga terjerumus kedalam 

pergaulan bebas yang berdampak terhadap pernikahan di bawah umur, jika keluarga 

mengabaikan pendidikan bagi putra- putrinya. Jelaslah bahwa perilaku anak bukan 

hanya dari pengaruh lingkungan yang selama ini dikatakan orang bahwa anak 

tergantung tempat dimana ia bergaul tetapi tergantung pula kepada bagaimana dan 

kemana orang tua mengarahkannya.11 Ajaran Islam memberitahukan awal-mulanya 

adalah dari orang tua dan keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan 

kepada beberapa hal yang membuat kurang perhatian terhadap perkembangan anak, 

misalnya ayah atau ibu yang sama-sama sibuk bekerja berangkat pagi pulang sore 

sehingga tidak ada terciptanya curahan kasih sayang,  rasa tentram, aman serta 

keharmonisan keluarga terutama bagi anak dan faktor orang tua yang tidak 

mengawasi putra putrinya juga menjadi penyebab bebasnya pergaulan remaja.12 

c)  Hamil di Luar Nikah 

  Faktor dominan terjadinya pernikahan di bawah umur yang masih terjadi di 

Kecamatan Bumi Raya karena kecelakaan (hamil pra nikah). Kurangnya kasih  

sayang dan  perhatian  dalam keluarga  juga menjadi salah satu penyebab anak 

terjerumus dalam melakukan hubungan badan diluar nikah. Anak remaja yang 

membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga 

 
11 H. Arwan Jaya, Wawancara,  pada 29 Desember 2022 di Bumi Raya. 
12 Asraf Amrullah, Wawancara, pada tanggal 9 Desember 2022 di Bumi Raya. 
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yang harmonis maka anak-akan mudah melampiaskan dengan melakukan 

perbuatan yang dilanggar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar 

nikah akibat terlepas dari pengawasan para orang tua sehingga orang tua terpaksa 

menikahkan anaknya untuk menutupi ‘aib’ dan secara moral juga harus 

bertanggung jawab atas kehamilan putrinya.13 

d)  Kurang Terpenuhi Kebutuhan Pendidikan 

  Pernikahan di bawah umur terjadi karena keluarga tidak bisa memenuhi 

kebutuhan secara maksimal kepada anaknya. Salah satunya adalah kebutuan 

tentang pendidikan. Jika keluarga mampu memberikan pendidikan secara maksimal 

kepada anak maka secara tidak langsung akan mengurangi keinginan untuk 

menikah di usia muda baik keinginan dari orang tua maupun keinginan anak. Hal 

itu terjadi karena seorang anak mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan 

pendidikan. Apabila seorang anak kebutuhan akan pendidikan dapat terpenuhi 

secara maksimal maka tidak akan ada kesempatan untuk menikah muda atau 

menikah di bawah umur.14 Pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi persepsi seseorang dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih 

mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik 

e) Kurang Pengawasan Terhadap Anak 

  Pernikahan di bawah umur terjadi karena kelalaian orang tua dalam 

mendidik dan mengawasi anak-anak mereka. Kurangnya pengawasan orang tua 

 
13 H. Arwan Jaya, Wawancara, pada tanggal 3 Januari 2023 di Bumi Raya. 
14 Asraf Amrullah, Wawancara, pada tanggal 3 Januari 2023 di Bumi Raya. 



76 

 

dikarenakan orang tua jarang di rumah dengan alasan aktifitas pekerjaan. Dengan 

kondisi yang kurang pengawasan dari orang tua seorang anak menjadi leluasa untuk 

melakukan hal apapun bahkan perilaku yang terlalu bebas hal tersebut terjadi 

karena berbagai kemajuan bidang teknologi. Seorang anak yang masih remaja 

apabila lemah pengawasan dan tidak diarahkan oleh orang tua atau keluarga 

dikhawatirkan akan menyebabkan perilaku menyimpang apabila salah dalam 

pergaulan. 

  Untuk mencegah pernikahan di bawah umur maka diperlukan peran aktif 

keluarga untuk menanamkan nilai-nilai religius keagamaan kepada anaknya 

sebagai benteng dari berbagai kemajuan zaman yang ada, agar mereka terhindar 

dari pergaulan bebas atau seks bebas. Orang tua diharapkan mampu untuk 

meluangkan waktu bagi anaknya sebagai bentuk perhatian dan pengawasan 

terhadap perkembangan akademis dan perkembangan pergaulan anaknya.15 

f) Faktor Ekonomi 

  Faktor ekonomi mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan 

anaknya meskipun pernikahan di bawah umu. Faktor ekonomi dalam hal ini erat 

kaitannya dengan ketidakmampuan orang tua untuk menafkahi anaknya, dengan 

mengawinkan anak di usia yang masih muda dianggap sebagai jalan keluar guna 

meringankan beban ekonomi keluarga dan menurut orang tua anak perempuan yang 

sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya16. Hal tersebut sering banyak 

dijumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia 

 
15 Muhamad Asraf Amrullah, Wawancara, pada tanggal 3 Januari 2023 di Bumi Raya. 
16  Moh. Ghosali, Wawancara pada 4 januari 2023 di Bumi Raya 
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anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja 

karena  untuk meringankan beban keluarga.17 

g) Faktor Tradisi 

  Di Kecamatan Bumi Raya masih ditemukan masyarakat yang masih 

memegang teguh kebiasaan atau tradisi. Hal ini ditandai dengan adanya sebagian 

masyarakat yang masih kuat memegang adat kebiasaan yaitu menjodohkan anaknya 

dan tidak memandang usia usia berapa untuk menikah dan UU Pernikahan No. 16 

tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut Penghulu KUA Kecamatan Bumi Raya 

dalam wawancara menyampaikan bahwa: 

Hal ini terjadi kebanyakan adanya adat kebiasaan yang ada di masyarakat 

yaitu perjodohan yang tidak memandang usia kebanyakn yang terjadi 

dibawah umur. Tapi seiring berjalannya waktu barang kali sudah berubah 

sedikit banyaknya sudah terkikis bisa jadi karena telah berbaur dengan suku-

suku lainnya, tapi mereka yang masih tinggal di daerah pedalaman pelosok 

dan tidak ingin merubah kebiasaaan tersebut yaa masih tetap konsisten 

menggunakannya.18 

 

  Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah 

umur di Kecamatan Bumi Raya tersebut, faktor paling dominan adalah karena 

penyalahgunaan  pemakaian teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena 

indonesia dilanada covid 19 sehingga proses belajar di lakukan dengan daring / 

menggunakan handphone android. Selain itu, pendidikan dapat menambah pola 

pikiran dan pandangan dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang tidak 

rasional menjadi rasional tetapi hal ini merupakan sebuah harapan ideal. Pada 

masyarakat pedesaan, masalah pendidikan merupakan suatu yang sangat sulit di 

 
17 Mahfudin, Wawancara, pada tanggal 4 Januari 2023 di Bumi Raya. 
18 Mahmud, Wawancara, pada tanggal 4 Januari 2023 di Bumi Raya. 
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jangkau. Kesulitan ini bisa terjadi karena alasan biaya sehingga banyak anak-anak 

dipedesaan tidak dapat melanjutkan pendidikan atau belajar akan tetapi putus di 

tengah jalan bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. 

  Pada sisi lain, terjadinya pernikahan di bawah umur juga dapat disebabkan 

karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua 

menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke dalam 

pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan 

dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya 

relasinya,  menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta 

yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetep dipegang oleh keluarga.19 

3. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan 

di Bawah Umur 

a. Perspektif Hukum Positif 

  Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan tertuang 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, undang undang no 16 tahun 2019 dan 

kompilasi hukum islam (KHI) pasal 15 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pernikahan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun batas usia pernikahan dalam Undang-Undang 

Pernikahan bab II Pasal 7 ayat 1 yang telah direvisi melalui Undang-undang No. 16 

Tahun 2019 disebutkan bahwa Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria dan 

wanita mencapai umur 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan 

 
19 Mistinah, Wawancara, pada tanggal 5 Januari 2023 di Bumi Raya. 
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usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai 

pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan 

matang dari aspek fisik, psikis, mental.20 Pemerintah Indonesia dalam Undang-

Undang tersebut yang telah direvisi dalam menentukan usia minimal 

diperbolehkannya pelaksanaan pernikahan yakni usia 19 tahun untuk Pria dan 

Wanita. Hal ini ditentukan berdasarkan bahwa saat usia tersebut anak telah dewasa.  

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 

menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum 

melangsungkan   Pernikahan,   menurut   Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974: Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: untuk melangsungkan 

pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus 

mendapat izin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang 1974 yang telah direvisi 

melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila 

seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan pernikahan dan usianya 

masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan harus 

mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama. Peraturan 

perundangan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak.  

Jika melakukan pernikahan dibawah umur dikhawatirkan mempunyai dampak 

negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan dan kesehatan reproduksi wanita 

 
20 Dwi Rifiani, “Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal 

Syariah dan Hukum 3, no. 2 (desember 2011):126, 
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menjadi terganggu. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di 

bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh 

emosi yang masih labil dan cara pikir yang belum matang. Melihat Pernikahan di 

bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. 

Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir Pernikahan di atas umur 19 tahun.21 

Pencegahan pernikahan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang 

pernikahan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan 

keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran. 

  Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan sebuah produk hukum 

formil yang bisa disebut juga dengan fiqih Indonesia yang merujuk pada hukum 

materiilnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, meskipun kedudukan KHI 

lemah dalam tata hukum Indonesia, namun KHI telah mengatur secara spesifik 

tentang pernikahan ke dalam lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan batasan 

umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) 

didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini 

sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Pernikahan, bahwa calon 

suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan 

pernikahan yang baik. Oleh karenanya, untuk menghindari adanya hal-hal yang 

tidak diinginkan maka undang-undang menetapkan usia minimal untuk perempuan 

yang ingin melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Penting untuk diketahui 

bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun   meningkatkan resiko komplikasi 

 

21 UU Pernikahan Perubahan-Nya UU No. 16 tahun 2019. 
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medis. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka 

kematian ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima 

kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-

24 tahun, sementara risiko ini meningkat meningkat dua kali lipat pada kelompok 

usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, 

dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.22 

  Salah satu informan juga menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur 

bisa menyebabkan kematian anak dan ibu dalam melahirkan. Hal  ini diakibatkan 

karena mental belum siap untuk melahirkan. Menikah di usia dini terutama di 

bawah usia 20 tahun ternyata memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. 

Secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, 

belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi 

masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang 

baru melangsungkan pernikahan, karena masih dalam proses penyesuaian. 

Sementara itu remaja umumnya mereka belum memiliki kematangan jiwa dalam 

arti kemantapan berpikir dan berbuat karena belum memiliki pandangan dan 

pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan 

seorang isteri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. 

Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi 

keharmonisan dan kelestarian pernikahan.  

 
22 Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalannya,” Jurnal 

Hukum 11, no. 2 (Agustus 2009): 130.  
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  Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), menikah di usia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan 

anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek atau stunting (kontet). 

Apabila ada pernikahan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal 

ini pemerintah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia 

pernikahan yang tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau lazim 

disebut sebagai dispensasi umur. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak 

benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan 

pernikahan, karena mengigat pernikahan yang dilakukan agar kelak dapat terbina 

kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat 

memisahkan keduanya serta untuk menunjang program kependudukan.23 

  Tidak semua pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dapat 

dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi dapat ditolak dengan 

alasan kedua calon mempelai masih terlalu dini melakukan pernikahan karena 

dianggap masih kanak-kanak dan belum terjadi kecelakaan (hamil duluan) dan 

apabila permohonan dispensasi tersebut tetap dikabulkan dikhawatirkan apabila 

sudah berumah tangga tidak akan bisa harmonis karena belum ada kesiapan mental 

dan psikologis.24 

 
23 Zulfiani.” Kajian Hukum Terhadap Pernikahan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, no. 2 (Desember 2017): 17, 
24 Cst. Kansil, Pengertian Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai  

Pustaka, 2016), h. 230. 
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  Pengajuan dispensasi dapat diterima oleh Pengadilan Agama dengan dasar 

alasan apabila sudah terjadi kecelakaan (hamil duluan). Penerimaan dispensasi ini 

bertujuan untuk melindungi hak anak dari hasi l          hubungan di luar pernikahan. Hak 

anak yang dilindungi antara lain untuk  mempermudah dalam pengurusan segi 

administrasi secara hukum misalnya saja akte kelahiran sehingga memperjelas 

status hukum dari anak tersebut dan hak anak yang dilindungi dalam jangka 

Panjang  adalah tentang masalah ke warisan. 

b. Perspektif Hukum Islam 

  Hukum Islam tidak ada batasan usia dalam melakukan suatu pernikahan. 

Islam memandang suatu pernikahan dikatakan sah bukan atas dasar usia akan tetapi 

atas dasar sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu adanya wali dan dua 

orang saksi, serta mahar dan akad pengantin itu sendiri sudah sah menurut islam. 

Pernikahan merupakan suatu perkara yang disunahkan apabila ada kesiapan dan 

restu orang tua, maka pernikahan tersebut lebih baik cepat dilaksanakan. 

Pernikahan   dipercepat dengan tujuan untuk menghindari suatu perbuatan yang 

tidak diinginkan misalnya saja ‘seks bebas’. 

  Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan pernikahan di bawah  umur saat 

menikahi istrinya yaitu Siti Aisyah yang masih berusia 6 tahun dan baru dikumpuli 

oleh Rasulullah saw pada usia 9 tahun. Belajar dari cerita Rosullulah SAW, maka 

dapat diambil hikmah bahwa meskipun terjadi pernikahan di bawah umur 

diperlukan pengertian antar kedua pasangan suami istri tersebut. Hal tersebut 
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bertujuan untuk menunggu kesiapan organ reproduksi agar dapat berfungsi secara 

maksimal ‘menunggu baligh’.25 

  Dalam hal pernikahan di bawah umur, baik itu diistilahkan sebelum haid, 

dalam pandangan islam sah, yang pandangan telah sepakat, bahwa seorang ayah 

yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah /sah. Usia 

pernikahan dalam pemikiran hukumiIslam hanya dipersyaratkan telah mencapai 

baligh antara kedua calon suami isteri dengan syarat-syarat dan rukun pernikahan. 

Salah satu syarat sah Pernikahan adalah mencapai usia baligh, sehingga secara 

tegas harus memenuhi ketentuan hukum islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.26 

  Adapun ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah 

ada dalam al-Quran, yaitu Q.S. Al-Nur Ayat 32 dan Q.S. An-Nisa‟ ayat 6. Dalam 

tafsir al-misbah, makna kata dasar rushdan dalah ketepatan  dan kelurusan jalan. 

Dari sini lahir kata rushd yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa 

yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi 

menafsirkan dewasa (rushdan),  yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara 

menggunakan harta serta membelanjakannya, sedang yang dimaksud balighu al-

nikah ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya al-Maraghi 

 
25 Zulfiani.” Kajian Hukum Terhadap Pernikahan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, no. 213. 

26 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan (Jakarta: Kencan, 1990), 

h. 20. 
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menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani 

persoalan-persoalan tertentu.27 

  Pada zaman sekarang ini banyak terjadi pernikahan di bawah umur 

dilangsungkan bukan karena adanya suatu kesiapan atau niatan ibadah untuk 

melangsungkan suatu pernikahan, akan tetapi pernikahan di bawah umur terjadi 

atas dasar suatu keterpaksaan karena banyak terjadinya pergaulan bebas “seks 

bebas”. Pernikahan tersebut dilangsungkan bertujuan untuk menutupi “aib 

keluarga” (hamil duluan). Dan apabila tidak dinikahkan akan menjadi suatu masalah 

dan beban sosial dalam masyarakat. Anak hasil hubungan di luar  nikah tidak akan 

jelas status hukumnya dan status keturunannya apabila tidak memiliki orang tua 

yang jelas dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum di 

Indonesia. 

  Untuk mencegah pernikahan di bawah umur untuk itu perlu  ditanamkan 

pendidikan yang benar tentang suatu pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar 

masalah melakukan hubungan suami istri akan tetapi ada hak dan kewajiban yang 

perlu dijalankan seseorang ketika berumah tangga. Untuk menjalankan hak 

kewajiban itu perlu adanya saling pengertian dan saling menghormati antara suami 

dan istri dalam berumah tangga misalnya saja kewajiban suami untuk mencari  

nafkah dan kewajiban untuk mendidik anak. 

  Hakikat dan orientasi pernikahan bukan hanya sekedar kebolehan 

berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan ataupun hanya untuk 

 
27 Udma Laela, “Pernikahan di Bawah Umur ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat 

di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba,” Tesis, (Makassar: Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 56. 
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memperoleh keturunan yang baik dan berkesinanmbungan, tapi lebih dari itu yakni 

tujuan pernikahan sebagai sebuah keinginan dalam memperoleh keberkahan dalam 

hidup dan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu bukan hanya 

aturan agama saja yang harus diperhatikan melainkan aturan dan norma berbangsa 

dan bernegara juga harus dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan sakral 

berupa pernikahan seperti yang tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadist ati’ullah wa 

ati’ur rasul wa ulil amri minkum. 

  Azhar Basyir, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta 

kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.28 

  Pernikahan di bawah umur dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan 

sebutan az-zawaj ash-shaghirah, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut 

dengan sebutan az-zawaj al- mubakkir.157 Pernikahan di bawah umur dalam wacana 

fuqaha` klasik dipahami sebagai sebuah Pernikahan di mana pengantinnya belum 

menginjak usia baligh. Tanda baligh/ah bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi 

basah (ihtilam), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi 

(haid). Pernikahan dalam rentang usia sebelum baligh seperti ini, di masa kini 

lebih tepat disebut sebagaip pernikahan anak-anak. 

  Sesungguhnya dalam al-Qur’an maupun hadist tidak ada ketentuan mutlak 

tentang umur minimal yang dipebolehkan untuk melangsungkan pernikahan . 

 

28 Mukhlis, “Praktik Pernikahan di Bawah Umur,” h. 136. 
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Namun, kemampuan fisik, mental, jasmani dan rohani juga perlu diperhatikan. 

Kesiapan jasmani yang tersebut adalah kemampuan ekonomi, jika sekiranya hal ini 

belum bisa dipenuhi, maka hendaklah ia berpuasa 

  Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas 

umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan 

maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan haruslah orang yang siap 

dan mampu. 

  Kriteria baligh sesungguhnya masih diperdebatkan dikalangan ulama. As- 

Syafi’i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 

tahun dan atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 

9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia 

dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun 

Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. 

Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para pakar tafsir sendiri berbeda-beda 

dalam memaknai bulugh al-nikah seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa’/4: 6. 

Ibnu Katsir memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau umur 15 tahun. Al- 

Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak. 

Sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat An-Nakha‟i dan Abu Hanifah 

menyebut usia 25 tahun.29 Kesiapan calon mempelai wanita yang juga perlu 

diperhatikan, yaitu kesiapan fisik dan mentalnya untuk melakukan hubungan 

 
29 Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan di bawah umur Dan Upaya Perlindungan Anak 

Di Indonesia”, De Jure, Jurnal Hukum Dan Syari‟ah, no. 8 (2016): 68, 

https://media.neliti.com/media/publications/54152-ID-hukum-keluarga-dalam-perspektif- 

perlindu.pdf. 
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suami istri. Hal ini tergambar dari kisah nabi Muhammad yang menikahi Aisyah 

saat ia berumur 6 tahun, namun nabi berhubungan dengannya saat Aisyah berumur 

9 tahun. 

Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang pernikahan Nabi SAW 

dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah saw yang disodorkan oleh para 

malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, 

dan malaikat itu mengatakan,”Ini adalah isterimu.”  (HR. Bukhori dan Muslim). 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari Aisyah 

RA, bahwa Nabi SAW menikahinya ketika ia berumur 6 tahun dan 

menggaulinya ketika ia berumur 9 tahun, ia hidup bersama Rasulullah 

selama 9 tahun. (Shahih al-Bukhari. 5133). 

 

Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah 

berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah 

pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun     selain 

dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah saw untuk menikahi 

seorang wanita pun kecuali Aisyah RA. Namun fakta yang ada mayoritas 

masyarakat di Kecamatan Bumi Raya masih mengabaikan hal yang berkaitan 

dengan kesiapan dan kemampuan ini. Mereka berpendapat asalkan pernikahan   

sudah cukup syarat dan sah menurut agama maka pernikahan akan berkah. 

Mengenai konsep berkah ini salah satu informan menyebutkan bahwa pernikahan 
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akan berkah jika memiliki dua unsur yaitu sah secara syara’ dan sah secara 

peradilan. Apabila pernikahan sah secara syara’ namun bertentangan dengan 

undang-undang, maka pernikahan ini hanya sah menurut syara’ namun secara 

peradilan tidak sah. 

Adapun menikah di bawah umur, yaitu menikah pada usia remaja atau 

muda, bukan usia tua hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam 

Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: 

“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, 

sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih 

menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa 

akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim). Satu hal yang perlu 

digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda 

dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. 

Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum islam meliputi 3 hal, yaitu: 

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hokum-hukum fiqih yang ada 

kaitannya yang ada hubungan dengan masalah pernikahan, baik hukum 

sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti 

syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum 

menafkahi keluarga, thalak, rujuk, syarat pertama ini didasarkan pada prinsip 

bahwa Fardu ‘ain hukumnya bagi  seorang muslim untuk mengetahui hukum 

perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; 

2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua 

macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada 
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istri yang memenuhi kebutuhan pokok (al-hajat al- asasiyyah) bagi istri 

berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang 

layak (bil ma’ruf) 

3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu 

menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin 

Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang 

laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa 

kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.30 

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukum asalnya 

diperbolehkan menurut syariat islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara 

mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian 

perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia 

tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan 

dalam sebuah pernikahan di bawah umur agar tidak mengakibatkan efek negatif 

sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas ber pandangan bahwa 

pernikahan di bawah umur selalu berkonotasi tidak baik. 

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik karena banyak 

perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi 

tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang 

prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. 

Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk 

 
30 Rifiani, “Pernikahan di bawah umur,” 13. https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ 

syariah/article/view/2144. 
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dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk 

beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan 

suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya.  

Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi 

bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa  terkecuali 

bagi mereka yang dianggap mempunyai al-ba‟ah yaitu kemampuan untuk 

memberi nafkah. 

Beberapa efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur 

adalah: Pertama, meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku 

menyimpang dikalangan muda-mudi, Kedua, apabila jarak usia orang tua dan 

anak berdekatan, maka ketika anaknya membutuhkan perhatian dalam hal biaya 

pendidikan diharapkan orang tuanya masih sehat walafiat menunaikan kewajiban 

tersebut, Ketiga, saat belum  menikah anak-anak muda senantiasa di hinggapi 

lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi 

tujuan yang paling penting terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan 

jenisnya. Karena itu untuk menghindari dampak negatif, maka keputusan untuk 

melakukan pernikahan di bawah umur dapat dibenarkan, Keempat, memiliki 

tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang 

menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan 

pernikahan yang dilakukan di usia yang sangat matang. Kelima, meningkatkan 

jumlah populasi umat islam karena rentang masa produktifnya yang sedemikian 

panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. 

Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak 
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tetapi populasi calon penerus genarasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi 

secara kualitas; Keenam, meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir,dan 

menyalurkan hasrat sang suami secara syar’i; Ketujuh, kemandirian sepasang 

suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan 

orang lain.  

Selain dampak positif pernikahan di bawah umur yang diuraikan di atas 

berikut ini, akan dipaparkan pula efek negatif menunda-nunda pernikahan, di 

antaranya: (a) Wanita hamil beresiko tinggi bagi mereka yang kehamilan pertama 

dialami pada usia tertentu yang terus menunda Pernikahan sehingga akan 

membahayakan baik bagi ibu hamil maupun bagi bayi yang  dikandungnya; (b) 

Mengakibatkan keengganan atau lemahnya.31 

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di 

bawah umur adalah sebagai berikut:  

a. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama. Faktor ini seringkali dijadikan 

alasan pembenaran dan pemberian label wajib atas apa yang dilakukan oleh 

sejumlah orang awam dalam melakukan pernikahan dibawah umur. 

Penyadaran tindakan pada kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah 

tanpa penelusuran kejelasan akan makna atau hikmah yang terkandung dalam 

peristiwa tersebut menjadi alasan yang sering di jadikan dasar pembenaran 

dalam pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh sejumlah oarng yang 

tak bertanggung jawab, hanya demi memenuhi hasrat seksualitas belaka dan 

 
31 Rifiani, “Pernikahan di bawah umur,” 13. https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ 

syariah/article/view/2144. 
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memiiki istri dari golongan daun muda. Padahal apa yang dilakukan oleh 

Rasulullah tentunya memiliki landasan serta alasan-alasan yang ada di balik 

setiap kejadian yang berkenaan dengan pengucapan, tindakan dan hal ihwal 

beliau. Pemahaman ajaran islam yang tidak kaffah dan terkesan setengah-

setengah seringkali ditengarai sebagai melencengnya umat dari kaidah yang 

sepantasnya diperkenankan oleh syariat. Mengenai hal ini akan dibahasakan 

lebih dalam oleh penulis dalam bab perspektif hukum islam menyikapi 

perasalahan pernikahan di bawah umur ini.  

b. Faktor adat istiadat atau kebudayaan. Masyarakat Indonesia pada umumnya 

masih memegang teguh adat istiadat yang dipegang oleh para leluhurnya. 

Dalam masalah pernikahan misalnya, di sejumlah daerah di jawa masih sering 

kali terdengar adanya preseden semisal “banyak anak banyak rejeki”, atau 

istilah sebutan lain yang ditujukan oleh wanita yang tidak segera menikah 

yang dalam masyarakat adat jawa memanggil wanita tersebut dengan sebutan 

“perawan kased” atau perawan tua. Istilah-istilah maupun preseden yang 

seperti inilah yang mempengeruhi struktur berpikir masyarakat di kawasan 

tertentu di Indonesia ini yang melahirkan mindsheet pentingnya menikah di 

bawah umur untuk menjauhkan diri dari tanggapan miring atau stigma negatif 

masyarakat dalam lingkungan sosial seseorang. Adat lain semisal pada 

masyarakat Madura dikenal perkawinan antar kerabat yang diistilahkan 

dengan Mapolong Tolang atau mengumpulkan tulang yang bercerai. Maksud 

perkawinan ini untuk mempererat hubungan persaudaraan atau keluarga. 

Namun bagi keluarga kaya dan terpandang di Madura, pernikahan ini 



94 

 

dimaksudkan agar harta kekayaan mereka tidak berpindah ke tangan orang 

lain yang bukan keluarga terlebih orang tersebut bukan datang dari lapisan 

masyarakat yang berada. Pandangan adat ini pada akhirnya kenyataan bahwa 

tidak sedikit orang tua menjodohkan anaknya dalam usia yang begitu belia, 

bahkan adakalanya perjodohan dilakukan sejak anak masih dalam 

kandungan.32 Adanya praktik kawin paksa juga berlaku dalam masyarakat 

adat tertentu, namun realita menyatakan praktik kawin paksa ini juga telah 

dibawa dalam konteks kehidupan modern kini, semisal di sebagian kalangan 

masyarakat Sunda atau Betawi yang menikahkan anak perempuan mereka 

yang masih muda belia yang berusia antara 13 sampai 15 tahun.33 

c. Faktor ekonomi dan status sosial. Faktor inilah yang menjadi faktor terbesar 

dan seringkali menjadi background yang melatar belakangi faktor-faktor lain 

terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini orang tua selaku wali 

yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari pernikahan anak-anak 

mereka, justru menafikkan tujuan pernikahan yang yang didasarkan pada rasa 

cinta kasih tanpa adanya unsur paksaaan. Kondisi perekonomian keluarga, 

masalah utang piutang, serta status sosial menjadikan pernikahan di bawah 

umur yang mengorbankan kebahagiaan sang anak sebagai alternatif akhir 

penyelesaian masalah guna melunasi permasalahan hutang piutang, memiliki 

menantu atau besan yang kaya serta meraih kedudukan sosial yang tinggi. Hal 

ini dilakukan tanpa mengindahkan dan memikirkan perasaan sang anak yang 

 
32 Lihat, Effi Setiawati, Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar? (Jakarta: Eja Insani, 

2001), h. 44. 
33 Lihat, Arief Subhan Dkk., Citra Perempuan Dalam Islam (PANDANGAN ORMAS 

KEAGAMAAN), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.158. 
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menjadi korban pernikahan atas dasar keterpaksaan tersebut. Faktor hamil 

diluar nikah seseorang yang melakukan pernikahan di usia muda juga dapat 

disebabkan karena buah hasil dari perilaku seks bebas, di mana saat pasangan 

wanitanya hamil solusinya adalah meminta pertanggung jawaban sang pria, 

yang akhirnya orang tua mereka dengan terpaksa menikahkan mereka dalam 

usia yang belia.34 

Terjadinya pernikahan di bawah umur ini sendiri memunculkan berbagai 

macam pro dan kontra di tengah masyarakat, dalam kasus heboh yang menyeret 

Syaikh Puji dengan Lutviana ulfa masyarakat yang menyaksikan peristiwa dan 

memantau kasus tersebut melalui sejumlah media elektronik memberikan 

tanggapan yang beraneka macam menyikapi permasalahan ini. Anggapan 

fedofilia hingga tanggapan orang tak bermoral dan sejenisnya dilontarkan pada 

pelaku pernikahan di bawah umur ini, dari mencuatnya kasus pernikahan di bawah 

umur ini beberapa pandangan yang Pro dan Kontra hadir di sejumlah media cetak 

dan media elektronik. 

Sebagamana dilansir dalam detik.com beberapa kalangan yang datang dari 

elemen praktisi, pemerhati anak, dokter dan lain-lain memberikan sejumlah 

komentar menyikapi permasalahan pernikahan di bawah umur sebagaimana 

berikut:  

Rabu (22/10/2018) Seto Mulyadi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan 

Anak (Komnas PA) menilai bahwa banyaknya kasus pernikahan di bawah umur 

 
34 Baca, Al Thahir Al Hadafi, Wanita dalam Syariat dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1993), h. 197-204. 
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dikarenakan adanya motif dan kepentingan ekonomi orang tua di dalamnya dan 

sering terjadi di daerah pedesaan dimana keluarga terganjal pada masalah utang 

piutang. Dalam kasus pernikahan dini yang melibatkan Syech Puji dan Lutviana 

Ulfa, Seto Mulyadi menegaskan bahwa terdapat pelanggaran hak anak di 

diantaranya melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, 

belajar, menikmati masa anak-anaknya. Terjadinya pernikahan di bawah umur 

dinilai tidak tepat karena mengganggu psikologis anak yang seharusnya 

menikmati usia mereka untuk bermain dan secara psikoseksual anak dinilai belum 

siap untuk melakukan kehidupan berumah tangga selayak orang dewasa pada 

umumnya. Adanya pernikahan di bawah umur yang terkesan dipaksakan terhadap 

anak dapat mengindikasikan terjadinya perdagangan ataupun bentuk 

pengeksploitasian anak secara ekonomi serta seksual, sehingga orang tua pun 

dapat dikenai Undang–Undang perlindungan anak. Dalam statement lain beliau 

juga mengatakan bahwa nikah siri yang dilakukan baik itu melibatkan orang 

dewasa maupun anak-anak dalam hal ini kasus Syech Puji hanyalah kamuflase 

belaka jalan ceritanya hanyalah bermuara pada faktor ekonomi, kepuasan seksual 

dan dapat dimasukkan dalam bentuk praktek human trafficking.  

Rabu (22/10/2008) Saat masih menjabat Wakil Ketua DPR politisi dari 

Partai Keadilan Sejahtera Hilman Rosyad Syihab, memberikan penilaian bahwa 

polemik pernikahan di bawah umur yang dilakukan Syech Puji dan Lutviana Ulfa 

secara hukum agama tidak dilarang dan diperbolehkan karena Rasulullah SAW 

menikahi Aisyah r.a pada usia 7 tahun namun tidak campur sampai Aisyah r.a aqil 

baligh. Dalam kacamata sosial kemasyarakatan pernikahan di bawah umur 
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merupakan masalah klasik yang sering dilakukan oleh para kyai-kyai. Beliau juga 

menilai bahwa dalam ruang lingkup pesantren hal ini pula merupakan hal yang 

sering terjadi karena orang tua anak merasa bangga anaknya dinikahi oleh Kyai 

dari pada pemuda tanggung. Secara Psikologis beliau menilai juga tidak perlu 

dipermasalahkan karena perkembangan psikologis beriringan dengan 

perkembangan biologis. Jika normal, secara metabolisme mempengaruhi sikap 

psikologisnya. Selama suami akan menanggung segala kebutuhan isteri baik itu 

pendidikan maupun asupan gizi isteri saat isteri dalam kondisi aqil baligh dan 

hamil maka pernikahan di bawah umur ini menurut beliau tidak perlu 

dipermasalahkan kecuali jika terdapat indikasi adanya pemaksaan dan 

pelanggaran hak anak. 

Kamis (23/10/2018) Ahli kandungan dari RS Puri Cinere dr Winahyo 

Hardjoprakoso, Sp.OG menilai bahwa tindakan  menikahkan anak di bawah umur 

mrupakan tindakan kejam dikarenakan organ reproduksi anak belum mencapai 

batas yang wajar untuk melakukan hubungan suami isteri. Dr. Winahyo juga 

mengatakan bahwa meskipun sudah mengalami menstruasi, seorang perempuan 

belum bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah sebab peristiwa datang 

bulan merupakan satu rangkaian dari siklus reproduksi. Tambah beliau perempuan 

di usia yang relatif muda belum matang aspek emosionalnya. Dalam pandangan 

dr. Winahyo seorang perempuan dikatakan siap secara fisik, hormonal dan 

emosional untuk menikah di usia 18 tahun.  

Pernikahan di bawah umur melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilangsungkan oleh 
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masyarakat harus dilakukan dengan pencatatan dan harus memenuhi syarat umur 

bagi kedua calon mempelai. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 

tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria 

sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

Undang-undang no 16 tahun 2019 adalah revisi dari undang-undang no 16 tahun 

2019 tentang Batasan usia menikah untuk pria dan wanita smenjadi 19 tahun. 

Ketentuan ini ditemukan juga dalam dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang merupakan penjabran dari undang-undang No 1 tahun 1974 yang 

diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam. Ketentuann UU No.4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak dan UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak perlu diperhatikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Pernikahan di bawah umur sangat sulit dicegah dikarenakan baik orang tua 

maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan . Bagi orang tua yang 

mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah 

tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar 

anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya 

belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang 

pernikahan. 

2. Penyebab terjadiya pernikahan di bawah umur di kecamatan Bumi Raya, 

yaitu: faktor media massa paling dominan karena sebagian remaja gencar 

ekspos seks berawal dari Indonesia dilanda covid 19 dan pembelajaran 

dilakukan melalui daring sehingga pada persoalan ini menuntut peran orang 

tua dalam edukasi pernikahan yang benar terhadap anaknya, selain itu 

pengaruh lingkungan khususnya keluarga sebagai pendidik pertama anak, 

hamil diluar nikah, kurang terpenenuhi kebutuhan pendidikan anak, kurang 

pengawasan  terhadap anak, faktor ekonomi, faktor tradisi.  

3. Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur secara   

mutlak tentang batas umur dalam melangsungkan pernikahan, namun  

masyarakat menggunakan pendekatan normative teologis berdasarkan Al -
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Qur’an dan hadis yang pada dasarnya walaupun tidak a d a  batas minimal 

dan maksimalnya mereka yang sudah siap dan mampu secara mental dan 

spritual untuk  membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa 

rahmah. Selanjutnya dalam hukum positif telah diatur d a l a m  Undang-

Undang Pernikahan yaitu UU No 16 tahun 2019 mengenai batas  usia 

pernikahan (laki-laki dan perempuan 19 tahun) dan KHI/kompilasi hukum 

islam pasal 15 ayat 1. Penerapan Batasan usia mempunyai dampak sosial 

positis seperti adanya kesiapan fisik dan psikis dari calon pengantin pria 

maupun wanita, selain itu secara fisik mampu terhindar dari resiko kematian 

ibu hamil dan anak stanting yang iakibatkan oleh belum matangnya mental 

dan fisik. Dampak negatifnya adalah meningkatnya pernikahan tidak 

tercatat karena mereka yang menikah di bawah umur ketika mengajukan 

despensasi usia nikah ke pengadilan agama di tolak dan ada sebagian 

masyarakat yang tidak mau repot/tidak sadar hukum, mereka tidak mau ke 

pengadilan agama tetapi malah melakukan praktik nikah dibawah 

tangan/siri. 

 

B.  Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Adanya perubahan batasan usia Pernikahan melalui UU No 16 tahun 2019, 

yaitu batasan usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, merupakan upaya 

pemerintah demi pemenuhan hak warga negara yaitu terpenuhinya hak atas anak, 
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perlindungan anak serta untuk menekan angka peristiwa pernikahan di bawah umur 

melebihi tahun sebelumnya.  

Bahwa ada faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur 

tidak bisa dinafikan yang telah mengakar pada masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa antara tujuan yang ingin dicapai dengan lahirnya undang-undang 

perkawinan, kerapkali terjadi benturan pada masyarakat dalam tataran pratik 

pernikahan di bawah umur. Sebagaian masyarakat memiliki pandangan tersendiri 

dalam menentukan kapan ia akan melangsungkan pernikahan dengan pertimbangan 

yang realistis yang benar-benar mereka hadapi dalam kehidupan.  

Hal ini juga membuktikan bahwa regulasi usia pernikahan bukanlah 

perioritas utama dilihat oleh masyarakat dalam pertimbangan untuk memutuskan 

kapan ia akan menikah, sehingga perlu merelevansi kebiasaan yang ada di tengah 

masyarakatdengan hukum islam agar keduanya tidak bertolak belakang dengan 

hukum positif. Orang tua untuk lebih memperhatikan aturan perundang-undangan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelum mengawinkan anak dengan 

meperhatikan kondisi secara mental, maupun spiritual /psikis. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini digunakan untuk masukan terutama bagi masyarakat 

bahwa adanya ketentuan pembatasan usia       pernikahan diharapkan dapat terpenuhi 

dan tercapainya hak atas anak serta perlindungan anak terhadap kemungkinan 

buruk yang terjadi ketika memutuskan untuk menikah dibawah umur dan berakhir 

pada perceraian, serta sebagai edukasi bagi masyarakat akan kedewasaan usia 

dalam pernikahan sehingga tercapai tujuan dari pernikahan.  
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Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait dalam 

hal ini Kantor Urusan Agama dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Morowali khususnya KUA k e c a m a t a n  Bumi Raya dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena KUA merupakan garda 

terdepan dalam melaksanakan tugas pada lingkungan Kementerian Agama.  

Hasil penelitian ini sebagai gambaran umum untuk melihat kenyataan atau 

realitas dalam kehidupan masyarakat. KUA atau penghulu Kecamatan Bumi Raya 

untuk lebih memperhatikan aturan / ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dan mampu membuat target kerja  yaitu mengenai kapan permasalahan 

pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumi Raya ini selesai. Pernikahan di 

bawah umur bisa berkonotasi tidak baik. 

 



102 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

‘Atsqalani, Al-Hafidz bin Hajar. Bulugh al-Maram, Hadits No. 993. Surabaya: Dar 

al-‘lmi, t.th. 

 

A. Khozin Afandi ed., Berpikir Teoritis Merancang Proposal. Surabaya: 

Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006. 

 

Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, Manahij al-Bahts al-‘ilm  wa Turuq al- 

Kitabah. Beirut: Dar al-Fikr t.th. 

 

Abidin, Slamet dan Aminuddin. Fiqih Munakahat, Jilid I. Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 1999. 

 

Achmad Sunarto dkk, Terjemah Shahih Bukhori, “Bab an-Nikah”, Juz VII. 

Semarang: Asy syifa’, 1993. 

 

al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. Shahih al Bukhari. Beirut: Dar al 

Kitab al-‘Ilmiyyah, 1992. 

 

Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. Zaadul Ma’ad, Juz I. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 

2000. 

 

al Jaziry, Abd al-Rahman. Al-Fiqh ‘Ala-Mażahib al-Arba’ah, Kitab an-Nikah. 

Beirut: Dar al-Fikr. 

al-Asqalani, Ibn Hajar. Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari, juz V. Riyadh: 

Maktabah Darussalam, 1997. 

Al-Atsir, Ibnu. Usdul Ghobah, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003. 

al-Khatib, Muhammad as-Sarbini. Mugni al-Muhtaj, Juz III. Kairo: al- Maktabah 

at-Tijariyah al-Kubra, 1955. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998. 

As-Siroh an-Nabawiyah li ibni Ishaq, Juz I. Beirut: Maktabah Syamilah, t.th. 

as-San’ani, Imam Muhammad bin Isma’il al-Kahlani. Subul as-Salām. Beirut: Dar 

al Maktabah al-‘Alamiyah. 

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam, Cet. IX; Yogyakarta: Fak. 

Hukum UII, 1999. 

Fakih, Mansour. Hak Asasi Perempuan. Yogyakarta: Insist Press, 2001.  



103 

 

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2010. 

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset, 1989. 

Ima Susilowati dkk, Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta: UNICEF, 2003). 

Muhammad, Hussein. Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan 

Gender, Cet. IV; Yogyakarta : LKiS, 2007. 

Muhammad, Hussein. Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan 

Gender. Cet. IV; Yogyakarta : LKiS, 2007. 

Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.  Cet. III;  

Jakarta: Bulan Bintang, 1993. 

Musthofa, Adib Bisri. Shahih Muslim, Bab Isti’dzani Al-Tsayyibi Finnikahi 

Binnutqi Wal Bikri Bissukuti”, Jilid II. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993. 

Prakoso, Abintoro. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 

2016. 

R. Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Jakarta: Intermasa, 1998. 

Raharjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung : Alumni, 1979. 

Ramulyo, Moh. Idris. Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi 

Hukum Perkawinan Islam. Jakarta:Ind. Hillco. 1986. 

Sadi, Saparinah. Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan). 

Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010). 

Shihab, M.Quraish. Tafsir al Misbah,(Jakarta: Lentera Hati, 2005). 

Sigit, Pramukti Angger dan Fuady Primaharsya. Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015). 

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. 

Yogayakarta : Liberty, 1999. 

Soimin, Soedaharyo. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. 

Suprayogo, Imam. Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2001. 

Umdah, Musthafa Muhammad. Jawahir al-Bukhari wa Syrah al- Qastalani. 

Beirut: Dar al Fikr, 1994. 

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2008. 

Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan dalam Islam, cet. Ke IV. Jakarta: Al- 

Hidayat, 1986. 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Hindun Umiyati, lahir di Cilacap Jawa Tengah pada 1 Maret 1984, 

merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan 

Bapak Suratman dan Ibu Hj. Ma’murotus Sholihah. Menamatkan 

Sekolah Dasar di SD Negeri 03 Cisuru pada tahun 1996, Sekolah 

Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Cipari tahun 1999, Sekolah 

Menengah Atas di SMU Negeri 1 Cipari tahun 2002. Kemudian 

melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga, 

mengambil jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan lulus 

pada 30 Januar 2006, yang merupakan lulusan tercepat berdasarkan 

surat keterangan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga No: UIN.2/D4/PP.00.9/0149/2006 tanggal 1 

Februari 2006. Melanjutkan program pasca sarjana bidang Pendidikan di Universitas 

Muhamadiyah Palu  dan lulus pada 07 September 2021. Melanjutkan program pasca sarjana di 

UIN Alaudin Makasar dan lulus pada Februari 2023 

Menikah dengan Imam Makmun pada 17 Juli 2007 di Desa Cisuru, Kecamatan Cipari, Kabupaten 

Cilacap, Jawa Tengah, dan dikaruniai 2 orang anak: 

1. Nazilatur Rahma (Lambelu, 28 Maret 2009) 

2. Ahmad Fathu Rozak (Lambelu, 7 Desember 2014) 

Riwayat pekerjaan: 

1. Guru pada MTs Nurul Ummah Lambelu sejak 2007 s/d 2009. 

2. Tutor pada Universitar Terbuka sejak 2008 s/d 2010. 

3. CPNS pada Januari 2011 sebagai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Mamosalato 

Kabupaten Morowali. 

4. Mutasi ke KUA Kecamatan Wita Ponda pada 22 Februari 2013 sebagai Pencatat Nikah. 

5. Mutasi ke KUA Kecamatan Bumi Raya pada 28 Februari 2018 sebagai Penyususn Bahan 

Pengendalian Masalah Umat. 

Kontak yang dapat dihubungi: 

1. No Hp, 085259926493 

2. Email: hindunumiyati84@gmail.com 


