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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



 

 

x 

 

 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: 

 Hum fi rahmatillah هُمْ   فيِْ رَحْمَةِ �َّ    

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 :  Imam Makmun 

N I M :  80100220131 

Judul :  “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di  

    Bawah Umur di Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara” 

 

Penelitian ini membahas tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam 

Mengurangi Tingkat Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara. Maka permasalahan yang diangkat yaitu: 1) Faktor 

apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori 

Atas Kabupaten Morowali Utara? 2) Bagaimana upaya yang dilakukan Penyuluh 

Agama Islam dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan 

Mori Atas Kabupaten Morowali Utara?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah 

umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, 2) untuk mengetahui 

upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi tingkat 

perkawinan di bawah umur. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan berlokasi di 

Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan sosiologis. Adapun 

sumber data penelitian ini adalah kepala KUA, pegawai KUA dan masyarakat di 

Kecamatan Mori Atas. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan 

analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor yang menyebabkan 

terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara, yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No.1 

Tahun 1974, pergaulan bebas, ekonomi, budaya, dan pengaruh Sosial budaya. 2) 

Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi tingkat 

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, 

antara lain: bimbingan dan penyuluhan Islam, dan penyuluhan kesehatan. 

Impikasi penelitian ini: 1) diharapkan kepada penyuluh agama Islam, 

orang tua, dan pemerintah untuk memberikan dukungan, motivasi kepada anak 

untuk belajar agar menjadi penerus bangsa yang bermutu. 2) Diharapkan kepada 

seluruh unsur masyarakat di Kecamatan Mori Atas dapat bekerjasama dengan 

instansi pemerintah setempat dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan 

Islam kepada masyarakat mengenai dampak perkawinan di bawah umur yang 

memiliki resiko baik untuk diri si anak, keluarga, maupun bangsa dan negara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar  Belakang  Masalah 

 Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan 

Allah SWT kepada setiap makhluk ciptaan-Nya terutama kepada manusia yang 

merupakan makhluk terbaik di dunia ini karena mempunyai beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Beberapa kelebihan itu antara 

lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan 

yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. 

Manusia diciptakan oleh Allah swt. dalam jenis yang berbeda namun berpasangan 

dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk 

mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan. 

Sebagaimana firman Allah swt. di dalam QS. An-Nur/24: 32, 

ُ	َ�َ�اءَٓ   ��ُ�اْ َُ� إنِ   ۚ�ُِۡ�ٓ��َ� �َ��دُِ�ۡ� ِ  �ۡ�ِ  �َ�ِِ ٰ وَٱ$#"  �ُۡ'�ِ  ٰ(َٰ)َ
َ
ٱۡ* ُ��اْ ِ�

َ
وَأ

 �ٞ-ِ �َ /ٌ0ِٰ1َ ُ ۗۦ وَٱ2" ِ5ِ 6َۡ7 ��ِ ُ   ; ُ:9ۡ'8ُِِ� ٱ2"
Terjemahnya :  

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 

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

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

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas 

(pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.1 

 
 1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim Publishing, 

2013), h. 354. 



    

 

2 

 

 Perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah saw., dan barangsiapa 

yang melaksanakan sunnah pernikahan ini, maka sesungguhnya ia telah mengikuti 

sunnah Rasulullah saw., kemudian beliau melanjutkan bahwa barangsiapa yang 

sekali-kali membenci sunnah beliau maka sungguh ia bukan termasuk dari 

golongan Rasulullah saw. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah 

sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang  biak, dan melestarikan 

hidupnya. Perkawinan adalah suatu Akad antar seorang pria dengan seorang 

wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh 

pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara’ untuk 

menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling 

membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.2 

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتيِ، فَمَنْ  عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

  3(رواه ابن ماجه). بِسُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ لمَْ يَـعْمَلْ 

Artinya: 

Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Menikah adalah 

sunnahku dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia 

bukan termasuk dari golonganku (H.R. Ibnu Majah). 

 Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang 

mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya.Diantara fitrah 

itu adalah kecenderungan hidup secara berpasangpasangan. Dengan bahasa lain, 

manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa 

 
2 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 1, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 

2019), h. 12. 
3 Ibnu Majah Abu Abdillah bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Cet. I; Kairo: Dar 

al-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), Juz. III, h. 54. 
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al-Qur`an disebut azwaj (berpasang-pasangan).4 Satu-satunya jalan yang 

dibenarkan agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia 

terhadap lawan jenisnya itu adalah menikah. Dengan demikian, menikah 

merupakan jalan yang telah Allah gariskan bagi manusia untuk mewujudkan 

fitrahnya. 

 Untuk melangsungkan suatu perkawinan, maka ada rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah. Dan diantara syarat yang 

harus dipenuhi dalam perkawinan ialah bahwa calon suami atau istri telah baligh. 

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nur/24: 59, 

 <َ=َۡ>ۡ َ7 ٱۡ?ُُ َ�   �ُُ'�ِ  @ُٰAَBۡ
َ
ٱۡ*  Cََ َD ٱ0َۡ> �ذَا   �FَGَ HٔH  ۚ�ۡ8ِِ �ۡJَۡذِ�ُ�اْ   ��ِ  �َ�ِ "Kٱ HٔHۡذَنَ 

 �َُۡL ُ ُ ٱ2" ِ�ّ�َ:ُ Nَِ$ٰOَGَ   �ٞ-PِQَ �ٌ-ِ �َ ُ ۗۦ وَٱ2" ِ5ِRٰ)َءَاS  
Terjemahnya:  

Dan apabila anak-anakmu telah baligh (umur dewasa), maka hendaklah 

mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka minta 

izin.5 
 Maksud dari baligh adalah bahwa kedua calon mempelai yang akan 

menikah sudah dalam keadaan kematangan atau kedewasaan, ditandai dengan 

kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami ihtilam (mimpi 

basah) keluar air mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi wanita. Dan 

secara psikis, ia sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, 

sehingga ia dapat dibebani taklif (pembebanan hukum). 

 
4M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur`an, Vol. 11 

(Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 5398. 

 5 Kementerian Agama RI.,  Al-Qur-an dan Terjemahnya, h. 358. 
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 Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan pada 

Undang-Undang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk 

melaksanakan perkawinan, tidak berdasarkan kedua belah pihak telah mencapai 

fase baligh saja, lebih spesifik dibatasi dengan umur tertentu seperti dinyatakan di 

dalamnya bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.6 Undang-Undang ini merupakan 

revisi atau perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sebelumnya 

membatasi bagi pihak pria harus sudah berusia 19 tahun dan bagi perempuan 

berusia 16 tahun.7 Maka hal ini Undang-Undang terbaru datang untuk 

menyamakan batasan umur tersebut. 

Bagi calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun tetapi tetap ingin 

menikah, maka Undang-Undang memberi celah lewat pemberian dispensasi oleh 

pengadilan disertai alasan yang kuat, seperti yang tertulis dalam pasal 7 ayat 3. 

Dan jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dari Pengadilan Agama, maka 

apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka perkawinan tersebut tidak 

tercatat dengan kata lain tidak diakui oleh negara, meskipun pada hakikatnya 

dianggap sah menurut hukum Islam. 

 Aturan yang dikeluarkan ini tidak muncul karena untuk menyelisihi aturan 

dari hukum agama Islam, tidak sama sekali, akan tetapi aturan ini datang sebagai 

untuk mencegah segala kemungkinan negatif yang akan terjadi. Karena salah satu 

alasan dari pembatasan umur ini yakni untuk menekan efek kematian ibu dan 

 
6 Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, Ayat 1. 
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab  

II, Pasal 7, Ayat 1. 
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anak, yang banyak penelitian yang menyebutkannya bahwa rahim yang masih 

muda lebih besar kemungkinan bayi yang dilahirkan akan cacat dan juga 

berdampak pada keselamatan persalinan sang ibu. 

 Perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun diistilahkan dengan 

perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Kemudian kaitannya dalam hal 

itu,  Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan perpanjangan tangan dari 

Kementerian Agama untuk wilayah kecamatan, yaitu merupakan lembaga yang 

menangani di bidang keagamaan, khususnya dalam aspek perkawinan,  KUA 

berfungsi dan berperan untuk bagaimana memahamkan masyarakat terkait dalam 

hal perkawinan, termasuk bagaimana menjelaskan makna dari Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan terhadap perkawinan di bawah 

umur. 

Untuk sekarang banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat 

salah satunya tentang pernikahan dini. Di lingkungan masyarakat sekitar kita, 

bahkan di berbagai negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan 

dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. 

Hal ini di sebabkan banyak faktor baik intern maupun ekstern yang 

melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-

anak yang masih dibawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang 

begitu cepat. Sementara itu, lingkungan budaya yang semakin kuat dapat 

mempengaruhi kepribadian atau jiwa bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi 

anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali 

terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia 
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dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Permasalahan yang 

sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut 

untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas.   

Bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena 

belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga di 

perlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. 

Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandangnya dengan cara 

yang berbeda, apabila persoalan antara anak usia dini dengan perkawinan 

dihadapkan dengan cara-cara atau bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, 

pentingnya pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonomi. Dengan banyaknya 

pernikahan usia dini akan berpengaruh pada pendidikan mereka, yang ujung-

ujungnya bagi anak usia dini belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan 

maupun skill yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Pernikahan dini semakin 

bertambah karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari diri 

individu, orangtua, lingkungan masyarakat serta peran dari pemerintah daerah 

khususnya pemerintah desa, pemerintah daerah sendiri terdiri atas Kepala Daerah, 

beserta perangkat lainnya yang mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus 

dijalankan oleh pemerintah daerah. Adapun akibat dari pernikahan dini jika 

ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat 

membahayakan kesehatan, baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti.8 

Efektivitas dalam menjalankan tugas tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh 

adanya petugas-petugas yang profesional di bidangnya seperti konsultan yang 

 
8 Mohammad, M. Dlori. Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan, (Jogjakarta: Media 

Abadi, 2015), h. 234. 
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berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah (matang) dan tingkat 

kepedulian masyarakat terhadap keberadaan penyuluh dimana masih di jumpai 

sebagian masyarakat karena kesibukan dengan pekerjaanya, mereka tidak dapat 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah. 

Pemerintah  sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dini dengan 

cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminarseminar, 

ceramah-ceramah, pengajian-pengajian dan majelis ta’lim memberikan nasihat 

penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah  nikkah, 

rujuk dan talak. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian 

dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan 

kesulitan-kesulitan perkawinan secara umum. 

Beriringan dengan kesadaran masyarakat mengenai banyakna dampak 

yang akan ditimbulkan dari Pernikahan di bawah umur, Adapun data 

pernikahanpada KUA Kecamatan Mori Atas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 

yaitu tahun 2020,2021 dan 2022 adalah sebanyak 66 pernikahan tetapi kurun 

waktu tersebut terdapat sebanyak 15 kasus pernikahan di bawah umur. Untuk 

mengurangi hal tersebut, maka dari itu Peranan Penyuluh Agama sangat 

diperlukan dalam memberikan Penyuluh keagamaan kapada masyarakat awam, 

mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.  Oleh 

karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di kecamatan Mori 

Atas kabupaten Morowali Utara, sekaligus untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan perkawinan di bawah umur dan berdasarkan hasil wawancara 

singkat sebagai Langkah observasi awal dengan kepala KUA Kecamatan Mori 
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Atas, bahwasanya telah terjadi banyak jumlah kasus perkawinan di bawah umur di 

kecamatan Mori Atas dan oleh karena itu pula, Penulis ingin mengetahui Peranan 

Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di bawah umur 

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara. 

 

 Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi 

Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara”. Olehnya itu, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini yang akan difokuskan pada ruang 

lingkup tentang bagaimana Upaya Peran Penyuluh Agama Islam dalam 

Mengurangi Tingkat Perkawinan di bawah umur. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dengan fokus penelitian di atas, 

adalah sebagai berikut: 

a. Peran Penyuluh Agama Islam yang dimaksudkan di sini adalah peran  

penyuluh agama islam pada KUA di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara, yaitu memberikan pemahaman dan sosialisasi aturan-aturan atau syarat-

syarat dari sebuah perkawinan dalam upaya mengurangi tingkat perkawinan di 

bawah umur. 
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b. Perkawinan di Bawah Umur yang dimaksud ialah perkawinan yang 

dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang dikategorikan masih anak-

anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Sesuai dengan Revisi Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019. 

 

 Rumusan Masalah 

 Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama, “Bagaimana Peran 

Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur 

di Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara”? Selanjutnya dijabarkan ke dalam tiga 

sub masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. 

2. Bagaimana Peranan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi tingkat 

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara? 

 

 Kajian Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menggunakan rujukan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan ini akan 

membantu penulis dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih 

rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan diuraikan beberapa penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:  
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1. Penelitian saudara M. Ibadurrahman yang berjudul, ”Perkawinan Usia Dini 

dalam Perspektif Undangundang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)”, dalam penelitian ini diperoleh 

kesimpulan: 1) praktik perkawinan calon mempelai perempuan masih 

berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA 

Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera 

dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, 

selain itu hal yang lebih dominan praktik perkawinan ini terjadi karena 

pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus 

dinikahkan; 2) kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dari sudut pandang 

hukum Islam sudah sesuai karena merujuk Undang-undang No.1 Tahun 

1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon 

suami sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun dan calon isteri 

sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, 

jika di bawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaksanakan 

pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan 

dari sudut Undang-undang Perlindungan Anak KUA perlu menggali lagi 

batas umur dan lebih mementingkan kematangan dari mempelai guna 

mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna 

mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan yang berjudul,  ”Efektivitas Regulasi 

Batas Usia Nikah dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan 

Perkawinan (Studi Kritis terhadap Masyarakat Desa Ketapang Laok dan 
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Petugas KUA Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)”. Dalam 

penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Desa Ketapang Laok 

Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang belum memberi ruang yang luas 

terhadap efektivitas keberlakuan regulasi batas usia nikah. Manipulasi data 

menjadi tindakan lumrah dan terkesan dianggap sebagai langkah alternatif 

oleh para tokoh masyarakat untuk mengelabui petugas KUA. Dan bahkan 

diakui oleh salah satu oknum petugas KUA bahwa dirinya pernah 

membantu menaikkan usia nikah calon pengantin agar dapat dicatatkan 

dalam akta nikah meskipun yang bersangkutan belum cukup umur. 

Beberapa upaya dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian, secara 

perlahan, masyarakat setempat mulai sadar arti penting perkawinan, 

sehingga angka perkawinan dini semakin turun. Namun demikian, diakui 

oleh para tokoh masyarakat dan petugas KUA setempat bahwa Regulasi 

Batas Usia Nikah tersebut belum berlaku efektif di desa tersebut. 

3. Penelitian dengan judul, “Peran Kantor Urusan Agama dalam 

Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok 

Kabupaten Blitar)”. Berdasarkan isi dari penelitian ini adalah peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui praktek UU No 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok 

dan mengetahui peran KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir 

perikahan dinisetelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019. Dikarenakan 

adanya ketidaksesuaian antara tujuan dari UndangUndang No 16 Tahun 
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2019 yang dibuat untuk menekan angka pernikahan dini den gan kenyataan 

yang terjadi khususnya di kecamatan Ponggok.  

Hasil dari penelitian ini adalah KUA Kec. Ponggok telah menerapkan batas 

usia pernikahan sesuai dengan UU No 16 Tahun yaitu 2019 yaitu 19 tahun 

bagi lakilaki dan perempuan, akan tetapi dampaknya m engakibatkan 

meningkatnya calon pasangan yang masih di bawah umur. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh calon pasangan yang terlanjur hamil dan upaya yang 

dilakukan yaitu meminimalisir pernikahan dini di wilayah kerjanya dengan 

memberi wawasan tentang akibat dari pernikahan dini dan memberikan 

informasi tentang Undang-Undang terbaru dari kegiatan sosial masyarakat 

seperti yasinan dan tahlilan, serta pengecekan berkas persyaratan bagi calon 

pasangan yang akan menikah, apabila usianya belum mencukupi, maka 

KUA akan menyarankan untuk memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. 

4. Penelitian Siskawati Thaib, dengan judul “Perkawinan Di Bawah Umur 

(Ditinjau dari Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan 

dalam Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 1 Ta bawah umur dan 

faktorhun 1974 mengenai perkawinan anak di faktor apa saja yang 

mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur dengan metode 

penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini adalah bahwa: perkawinan anak di bawah umur dalam hukum Islam 

menyatakan perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil 

baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua selama 
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tidak bertentangan agama. Dalam UU No 1 Tahun 1974, dalam pasal 7 ayat 

(1) tenta ng perkawinan diizinkan apabila laki sudah mencapai umur 19 

tahun dan wanita-- laki wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila 

menyimpang maka ketentuan ayat (2) harus dimintakan dispensasi 

perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan 

dan kekhawatiran orang tuanya. Namun, dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan tidak ada sanksi yang diberikan kepada yang melanggarnya. 

Inilah titik kelemahan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

5. Penelitian  Maryatul Kibtiyah, Anila Umriana, dengan judul “Dakwah 

Fardiyah melalui Pernikahan secara Islam pada Masyarakat Samin 

(Sedulur Sikep) di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjela 

skan adat pernikahan Islam Masyarakat Suku Samin dan analisis dakwah 

fardiyah terhadap pernikahan Islam masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di 

Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan Islam m asyarakat Sain 

terdiri dari beberapat tahap yaitu lamaran, pengislaman/syahadat, akad nikah 

dan doa. 21 Berdasarkan beberapa literatur yang telah penulis kaji bahwa 

penelitian ini bukanlah satumenunjukkan satunya penelitian yang membahas 

tentang upaya penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di 

bawah umur. Namun memang belum ada penelitian yang membahas secara 

khusus tentang upaya penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan 

di bawah umur (Studi Kasus di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi), 
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namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

peneliti susun.   

6. Penelitian Dewi Alfiah, dengan judul “Bimbingan Preventif Penyuluh 

Agama kepada Orang Tua dalam Menurunkan Pernikah an Dini di 

Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pernikahan dini dan 

mengetahui bagaimana bimbingan preventif penyuluh agama kepada orang 

tua dalam menurunkan pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana 

Kabupaten Majene. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa praktek 

pernikahan dini di kecamatan Tammerodo Sendana kabupaten Majene 

merupakan alternatif untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan 

oleh semua pihak yang diakibatkan oleh pergaulan bebas atau hamil di luar 

nikah. Dimana praktek pernikahan dini di Kecamatan Tammerodo Sendana 

dalam 3 tahun terakhir sebanyak 11 pasangan. Pemberian pencegahan 

merupakan langkah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama 

kepada orang t ua untuk mencegah pernikahan dini. Penelitian ini 

memfokuskan bimbingan preventif atau pencegahan dari penyuluh agama 

islam terhadap orang tua dalam menurunkan pernikahan dini di Kecmatan 

Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. 

7. Penelitian Surya Darma, dengan judul “Peran Penyuluh Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam Mengantisipasi 

Perkawinan di Bawah Umur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi perkawinan di 
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bawah umur dan mengetahui u sahausaha yang dilakukan Kantor Urusan 

Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah dampak perkawinan di bawah 

umur berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak 

memiliki r esiko seperti pada kandungan dan kebidanannya. Sementara dari 

sisi ekonomi, perkawinan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum 

mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. sehingga dikhawatirkan akan 

menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tang ga. Dari data 

yang diperoleh di KUA Kec. Bolo Kab. Bima ada 21 orang yang menikah di 

bawah umur dari tahun 20152016. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh 

KUA dalam dampak perkawinan di bawah umur di Kec. Bolo Kab. Bima 

adalah bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan, 

pengajian dan khutbah jumat, penerapan undangundang perkawinan, yaitu 

menegaskan kepada anggota masyarakat agar mematuhi ketentuan yang 

dilangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan. 

  

 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. 
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2. Bagaimana Peranan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi tingkat 

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara? 

a. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan 

di bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara 

b. Untuk mengetahui Peranan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi 

tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara  

2. Manfaat Penelitiaan 

 Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi akademis, sebagai tambahan wawasan dan khazanah keilmuan 

mengenai pernikahan di bawah umur dan Kantor Urusan Agama. 

b. Bagi KUA, sebagai pertimbangan bagi KUA untuk menentukan 

langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi perkawinan di 

bawah umur. 

c. Bagi penelitian, sebagai pijakan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya terkait dengan pernikahan di bawah umur dan 

penanggulangannya oleh pihak KUA. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Penyuluh Agama Islam 

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam 

Penyuluhan menurut Prayitno dan Erman, penyuluhan adalah pelayanan 

yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia 

artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap 

dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut 

diselenggarakan d emi tujuantujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan 

kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun 

sebagai kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggara kegiatan 

itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat dan keunikan masing 

didalamnya.1 

Menurut Prayitno masing yang terlibat penyuluhan Islam adalah suatu 

aktivitas memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, kejiwaannya, 

keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan 

kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri berpegang kepada al-Sunnah 

Rasululloh. 

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka 

pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Penyuluh Agama dapat berasal dari tokoh masyarakat/perorangan yang diakui 

 
1 Aep Kusnawan, “Urgensi Penyuluhan Agama”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 5 No. 17 

Januari-Juni 2017. 



    

 

18 

 

oleh masyarakat mempunyai kemampuan di bidang penyuluh Agama sesuai 

dengan klasifikasi yang telah ditentukan.2 

Berdasarkan keputusan menteri negara Koordinator bidang pengawasan 

Bedasarkan keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan 

pembanguna dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54 /KEP /MK. 

WASPAN/ 9/1999. penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di 

beri tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan kepada 

masyarakat melalui bahasa agama.3  

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak scara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui 

bahasa agama. Demikian tercantum dalam Keputusan Bersama (KB) Menteri 

Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan 

Nomor 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka 

Kreditnya.4 

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementrian Agama 

dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika 

perkembangan masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka 

 
2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 164 A Tahun 1996 Tentang Honorarium 

Penyuluh Agama Menteri Agama RI Pasal 1 dan 3. 
3 Kementrian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama,(Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, 

Zakat dan Wakaf, tahun 2015), h.5. 
4 Fatatun Mufidah, “Upaya Penyuluh Agama Isl dan Bondowoso terhadap Pengembangan 

Dakwah, Alam Kementerian Agama Kabupaten Jember”, Jurnal Tatwir, Vol. 2 No. 1 Oktober 

2015. 
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membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong 

peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagamaan 

maupun pembangunan.  

Dewasa ini, penyuluh agama Islam memunyai peran penting dalam 

memberdayakan masyarakat dan memberdayakan dirinya masing-masing sebagai 

insan pengawai pemerintah. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan 

kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manejemen diri sendiri. 

Penyuluh agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, 

memiliki tugas kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi 

semakin komplek.5 Penyuluh agama Islam tidak mungkin sendiri dalam 

melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertidak selaku 

motifator, fasilitator dan sekaligus katalisator dakwah Islam. 

Perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai 

dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang 

mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. peranan penyuluh agama 

Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus 

memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan 

mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengalaman nilai-nilai 

keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

2. Peran Penyuluh Agama Islam 

 
5 Neti Sulistiani, Penyuluh Agama., (Diakses 20 Januari 2016), h. 16. 
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Tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama 

dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan 

penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program 

pembangunan. berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, 

membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh 

agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan 

maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat 

bertanya dan tempat mengadu bagi masyakatnya untuk memecahkan dan 

menyelesaikan berbagai masalah  yang dihadapi oleh umat Islam.Penyuluh 

Agama Islam sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai 

imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah 

kenegaraan dalam rangka meyukseskan program pemerintah. Dengan 

kepemimpinanya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan 

dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi Bersama-sama 

mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajurkan. Keteladanan ini ditanamkan 

dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan 

keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpin. 

Penyuluh Agama Islam juga sebagai agent of change yakni berperan 

sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala 

bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif 

atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting 

karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi 
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lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental 

spritualnya di laksanakan secara bersama-sama.6 

3. Landasan Hukum 

Sebagaimana landasan hukum keberadaan Penyuluh Agama Adalah; 

Keputusan mentri nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh 

agama. 

1) Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri agama dan kepala 

badan kepegawaian negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 

tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka 

kreditya.18 

2) Keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan 

pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara 

nomor:54/kep/mk. Waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional 

penyuluh agama dan angka kreditnya. 

4. Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam 

1) Tugas pokok Penyuluh Agama Islam 

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan 

mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan 

melalui bahasa agama kepada masyarakat.7 

 
6 Risal Hamsi, Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kekerasan terhadap 

Anak dalam Rumah Tangga di Desa Tempe Kecamatan Dua Boccoe Kebupaten Bone (Skripsi 

Sarjana, Fakultas Dakwak Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2014). 
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2) Fungsi Penyuluh Agama Islam 

a. Fungsi Informatif dan Edukatif 

Penyuluh Agama Islam dapat memposisikan dirinya sebagai dai yang 

berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan 

mendidik masyarakat dengan sebaik baiknya sesuai dengan tutunan Al- quran dan 

sunnah Nabi. 

b. Fungsi Konsultif 

Penyuluh Agama Islam turut memikirkan dan memecahkan persoalan 

yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau persoalan 

masyarakat secara umum. 

c. Fungsi Advokatif 

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk 

melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat masyarakat binaanya terhadap 

berbagai ancaman, hambatan dan tangtangan yang merugikan akidah, 

mengganggu ibadah dan merusak akhlak8 

5. Sasaran Penyuluh Agama Islam 

Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat 

Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ciri 

pengembangan kontemporer yang ditemukan di dalamya. Termasuk kelompok 

 
7 Kementrian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, 

Zakat dan Wakaf, Tahun 2015), h. 13. 

 
8 Anis Purwanto,” Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan,” ( Diakses 20  Januari 

2016), h. 19. 
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sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang belum 

diakui di Indonesia.9 

Kelompok sasaran yang dimaksud adalah: 

a) Kelompok sasaran masyarakat umum 

b) Kelompok sasaran masyarakat perkotaan 

c) Kelompok masyarakat sasaran khusus 

6. Materi Penyuluhan 

Materi penyuluhan agama Islam pada dasarnya meliputi agama dan materi 

pembangunan, meliputi: 

Pokok-pokok agama meliputi ajaran agama Islam, yaitu: 

1. Akidah 

Pokok akidah Islam secara sistematis di rumuskan dalam rukun iman 

yang enam perkara, yaitu: 

a) Iman kepada Allah. 

b) Iman kepada malaikat 

c) Iman kepada kitab-kitab 

d) Iman kepada rasul- rasul 

e) Iman kepada hari kiamat. 

f) Iman kepada qadha dan qadhar.10 

 

 
9 Kementrian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 

Agama,(Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, 

Zakat dan Wakaf. Tahun 2015), h.19. 

 
10 Anis Purwanto,” Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan,” ( Diakses 20 Januari 

2016), h. 21. 
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2. Syariah 

Secara garis besar syariah terdiri dari aspek: 

a) Ibadah 

Ibadahdalam arti khusus ialah terdiri dari Thaharah, Shalat, Zakat, 

Puasa, Haji 

b) Muamalah 

Muamalah meliputi Hukum Niaga, Hukum Nikah, Hukum Waris, 

Hukum Jinayah, Hukum Negara, Hukum perang dan damai.11 

 

B. Tinjauan Umum Perkawinan dalam Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan 

perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang 

dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at Islam. 

 Menurut Wahbah al-Zuhailiy12, Dari segi bahasa perkawinan bermakna al-

Dhammu dan al-Jam’u13 yaitu menggabungkan atau mengumpulkan, atau sebuah 

kata yang mengungkapkan tentang suatu hubungan atau ikatan yang mencakup 

hubungan intim dan akad sekaligus. Adapun pengertian perkawinan menurut 

syara’ ialah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara 

 
11 Anis Purwanto,” Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan,” ( Diakses 20 Januari 

2016), h. 23. 
12 Wahbah al-Zuhailiy adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan 

beliau juga merupakan seorang ulama fiqih kontemporer dunia yang sangat terkenal, nama 

lengkapnya adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy. Beliau lahir di Dair ‘Atiyah, Suriah, 6 Maret 

1932 dan wafat pada 8 Agustus 2015 di Suriah. Dilihat di 

https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili (diakses pada 4 Januari 2021) 
13 ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani, al-Ta’rifaat (Cet. I; Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1983), h. 246. 
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laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan 

laki-laki.14 

 Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan sama atau identik maknanya dengan 

pernikahan, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari 

kata ‘kawin’ dan ‘nikah’ yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan 

sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.15 

 Adapun definisi pernikahan menurut para ulama madzhab Syafi’iy 

mendefinisikan bahwasanya nikah itu ialah: 

  16عَقْدٌ يَـتَضَمَّنُ إَ�حَةَ وَطْءٍ بلَِفْظِ إنْكَاحٍ أوَْ تَـزْوِيجٍ أوَْ بِترَْجمَتَِهِ 
Artinya: 

Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

berhubungan intim dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna 

dengan keduanya. 

 Dari pengertian nikah yang dijelaskan tersebut di atas dibandingkan 

dengan para ulama dari madzhab lain ternyata memiliki makna pengertian yang 

berdekatan meskipun ungkapan-ungkapannya disebutkan berbeda, akan tetapi 

dapat diartikan bahwa definisi tersebut menunjukkan arti pemberian hak untuk 

bersenang-senang dengan wanita yang dinikahi dengan cara yang telah ditentukan 

syariat. Atau disimpulkan dari semua definisi tersebut bahwa pernikahan adalah 

suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang 

 
14 Wahbah bin Mustafa al-Zuhailiy, al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, (Cet XII; 

Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), Juz IX, h. 6513. 
15 Dilihat di https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Nikah. Diakses pada tanggal 30 Desember 

2020 
16 Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Ahmad bin Hamzah al-Ramliy, Fath al-

Rahman (Cet. I; Beirut: Dar al-Minhaj, 2009), h. 736. 
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perempuan yang dilandasi tolong menolong diantara keduanya, yang dibatasi oleh 

hak-hak dan kewajiban bagi suami dan istri.17 

Allah SWT tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan 

makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbar nafsunya dan 

melampiaskannya dengan bebas; hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi 

tanpa aturan maupun ikatan. Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai 

dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatan 

dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan 

perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar 

saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan qabul sebagai 

wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang 

yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan suami istri.18 

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi perkawinan. 

Pendapat ini setidak-tidaknya dapat ditelaah dari beberapa perumusan mengenai 

pengertian atau definisi perkawinan, antara lain :19 

a. Ahmad Azhar Basyir merumuskan; nikah adalah melakukan suatu aqad atau 

perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar 

sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu 

 
17 Badr Nashir al-Subay’iy, al-Masaail al-Fiqhiyyah al-Mustajiddah fi al-Nikah ma’a 

Bayan Ma akhadza bihi al-Qaanun al-Kuwaitiy, (Cet I; Kuwait: Majalah al-Wa’yi al-Islamiy, 

2014), h 38 

 18 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiy, 1977), Juz 

II, h. 7. 

 19 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta : Kencana, 2012), h. 259. 
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kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 

ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.20 

b. Menurut Prof. Dr. H. Yunus; perkawinan adalah aqad calon laki-laki dan 

calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. 

Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari 

calon suami atau wakilnya.21 

c. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan merumuskan; nikah adalah menurut asal 

dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria 

dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah persetubuhan.22 

d. Sulaiman Rasyid merumuskan;  perkawinan adalah akad yang menghalalkan 

pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan mahram.23 

e. Abdullah Sidik; perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki 

dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan 

dan menjaga ketenteraman jiwa atau batin.24 

f. Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – 

dalam Pasal 1 mengartikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 

 
 20 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2000) h. 14. 

 21 Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1979), h. 1.  

 22 Ibrahim Hasan, Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk, (Jakarta : Ihya 

Ulumuddin, 1973), h. 65. 

 23 H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru, 1992), h. 348. 

 24 Abdullah Sidik, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Tintamas Indonesia, 1983), h. 12. 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.25 

g. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia – Inpres No. 1 Tahun 1991 mengartikan 

perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan 

ghaliidzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.26 

 Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait 

dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan 

lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan 

yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan 

atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada 

hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari 

pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun 

pernikahan dan bagaimana pernikahan  harus dilakukan, tetapi juga masalah hak 

dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan 

lain-lain.27 

 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut terdapat rumusan yang 

berbeda namun seluruhnya sependapat tidak terdapat perselisihan satu sama lain, 

karena pada intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah 

 
 25 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. 
26 Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI,  2018), Bab II, 

Pasal 2, h. 5. 

 27 Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta : Kencana, 

2013) , h. 23-24 
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adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai 

suami-istri, guna membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. 

 Al-Qur’an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau 

miitsaqan ghaliidzhan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 21: 


نَ ِ���ُ ۡ�َ
َ
ۡ�َ�ٰ َ�ۡ�ُ�ُ�ۡ� إَِ�ٰ َ�ۡ�ٖ� وَأ

َ
�ۥ وََ�ۡ� أَُ�
وُ�ُ

ۡ
�  ,� ّ�ِ!َ*ًٰ(# َ'&ِ!ٗ%#  وََ"ۡ!َ  �َ

Terjemahnya:  

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan 

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.28
 

 Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari 3 sudut pandang, 

yaitu:29 

1. Perkawinan dari segi hukum 

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang 

sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata ‘miitsaaqan ghaliidzhan’. Alasan untuk 

mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya: 

1) Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan aqad nikah, rukun dan 

syarat tertentu; 

2) Cara memutuskan ikatan perkawinan dengan prosedur thalaq, fasakh. 

Syiqaq dan sebagainya. 

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial 

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum 

adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih duhargai 

 
 28 Kementerian Agama RI, Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 81 

 29 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1974), h. 47. 
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dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang 

perkawinan, wanita dapat dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi 

menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi 

paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu. 

3. Perkawinan dilihat dari segi agama 

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat 

penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara 

perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan 

menjadi pasangan suami-istri atau diminta menjadi pasangan hidupnya.30 

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pancasila, yang sila 

pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dan 

agama atau kerohanian memiliki kaitan yang sangat erat, karena perkawinan 

bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga memiliki unsur rohani yang 

memegang peranan penting. 

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu : 

1) Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri; 

2) Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia yang kekal dan sejahtera; 

3) Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 
 30 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 44. 
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Dalam perkawinan “ikatan lahir batin” dimaksud, adalah bahwa 

perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. 

Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan 

ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina 

keluarga yang kekal dan bahagia.31 

1. Dasar Hukum Perkawinan 

 Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan 

dianjurkan oleh syari’at dan sesungguhnya perkawinan telah disyariatkan 

senantiasa  seirama dan sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah 

SWT yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan 

umat manusia. Para ulama sepaham dan sependapat bahwa perkawinan itu  

disyariatkan oleh agama, yang terdapat perselisihan di antara para ulama ialah 

dalam hal hukum menikah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan 

menikah dan hukumnya antara lain disebutkan dalam QS. An-Nisa’/4: 3, Allah 

berfirman sebagai berikut: 

?< ُ=ۡ(ِ>ُ;3اْ ِ: ٱ6َٰ7ََ8ٰۡ �5َ�34ُ�ِاْ َ�# 0َ#بَ .َُ�� ّ�ِ-َ 
َ
@ �ۡAُBۡ�ِ ۡنC  DَٰEَُFَو ٰGَHۡ�َ ِٓء#<َِKّ.ٱ 

 ْ ?< َ=3ُL3�ُا
َ
@ MNَۡد

َ
PَِLٰQَ ۚ�ۡ�ُ�ُٰSَTۡ أ

َ
@ UۡVََ&Wَ #�َ ۡو

َ
?< َ=3ُL�ِ�ۡاْ �YِٰZَََ�ةً أ

َ
@ �ۡAُBۡ�ِ ِۡن[َ� ۖ]َٰ َ̂   `  وَرُ

Terjemahnya:  

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 

 
 31 Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: 

Bina Aksara, 1987), h. 3-4. 
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saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.32 

Dalam QS. An-Nur/24: 32, Allah juga berfirman: 

aَ)َbُاءَٓ   3�َُ�3ُاْ T إنِ   ۚ�ۡ�ُِcٓ#�َC  �ۡdُِد#eَfِ  -ۡ�ِ  gَ4ِِ& ٰ >hLوَٱ  �ۡ�ُ��ِ  ٰ6َٰiَ
َ
jۡٱ �34ُ�ِاْ 

َ
وَأ

 ُ >kۗۦ وَٱ ِ�ِ&�َۡ� -�ِ ُ >kٱ �ُnِِ�oۡpُ  �ٞ!ِ&fَ ]ٌsِٰtَ u  
Terjemahnya:  

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.33 

 

Ayat berikutnya dalam QS. Ar-Rum/30: 21, juga Allah berfirman: 

 َ�vَۡw xَ�َyََو #nَۡ8َِ3ٓ�ُاْ إVُ<َۡzِّ. #yٰٗtَۡز
َ
�Bُِ>ُ�ۡ� أ

َ
نۡ َ�&ََ| .َُ�� ّ�ِۡ- أ

َ
�ۦِٓ أِAٰiَةٗ  وَِ�ۡ- ءَا 3َد< >W ��ُ

aُونَ   >VBَAَpَ }ٖ3ۡ)َِ.ّ Uٰٖiَ~ PَِLٰQَ :ِ >ِوَرَۡ�ًَ�ۚ إن,  

Terjemahnya:  

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

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

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

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

bagi kaum yang berfikir.34 

Terkait hal di atas, salah satu sabda Rasulullah saw. juga dijelaskan 

sebagaimana disampaikan oleh Abdullah ibn Mas’ud, sebagai berikut: 

تَـعَالىَ عَنْهُ    -عَنْ عَبْدِ ا-َِّ بْنِ مَسْعُودٍ    ُ   - قاَلَ: «قاَلَ لنََا رَسُولُ ا-َِّ    -رَضِيَ ا-َّ
وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   ُ ا-َّ فَـلْيـَتـَزَوَّ - صَلَّى  الْبَاءَةَ  مِنْكُمْ  اسْتَطاَعَ  مَنْ  الشَّبَابِ  مَعْشَرَ   Gَ جْ.  : 

 
 32 Kementerian Agama RI., Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya,  h. 77. 

 33 Kementerian Agama RI., Al-Qur-an dan Terjemahnya, h. 354. 
34 Kementerian Agama RI., Al-Qur-an dan Terjemahnya, h. 406. 
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لَهُ  فإَِنَّهُ  �لصَّوْمِ، ِ فَـعَلَيْهِ  يَسْتَطِعْ  لمَْ  وَمَنْ  للِْفَرجِْ،  وَأَحْصَنُ  للِْبَصَرِ،  أَغَضُّ  فإَِنَّهُ 
  35. رواه مسلم.وِجَاءٌ»

Artinya:  

Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 

‘wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu 

akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya 

menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara 

kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia 

berpuasa akan menjadi benteng bagi dirinya (H.R. Muslim). 

 Perkawinan merupakan sunnatullah, namun para ulama berbeda pendapat 

mengenai hukum asal dari pernikahan, antara lain: 

a. Golongan pertama yang berpendapat bahwa hukum asal menikah ialah wajib, 

pendapat ini didukung oleh al-Dzhahiri, Ibnu Hazm dan Imam Ahmad 

merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud r.a bahwa perintah 

menikah dalam hadits tersebut menunjukkan arti wajib, sebagaimana fiqih 

kaidah ‘hukum asal dari suatu perintah ialah wajib, sampai datang hujjah yang 

memalingkannya. 

  36هِ فِ رْ ى صَ لَ عَ  لٌ يْ لِ دَ  لَّ ا دَ ذَ إِ  لاَّ فيِ الأَْمْرِ الْوُجُوبُ إِ  الأَْصْلُ 

Artinya: 

Hukum asal dari suatu perintah ialah wajib kecuali apabila terdapat 

dalil yang memalingkannya. 

b. Adapun golongan kedua yang berpendapat bahwa hukum asal dari pernikahan 

ialah Mustahab (sunnah), pendapat ini dipelopori oleh jumhur (sebagian 

 
 35Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, Shahih Muslim, (Beirut: 

Daru Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy, t.th), Juz II, h. 1018. 
36 Majd al-din abdu al-Salam bin Taimiyah, al-Musawwadah fi Ushul al-Fiqh. (Kairo, 

Dar al-Kitab al-‘Arabiy, t.th.), h. 5. 
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besar) ulama yang diantaranya imam empat madzhab yang merujuk pada 

banyak ayat-ayat Al-Qur’an tentang perintah untuk menikah.37 

c. Kemudian jika ditinjau, hukum pernikahan menjadi berbeda-beda 

penetapannya tergantung kondisi perseorangan dan kemaslahatannya dengan 

berlandaskan kaidah ushul fiqih “Hukum itu beredar atau berganti-ganti 

menurut illah-nya, ada illah menjadikan adanya hukum dan tidak adanya illah 

menjadikan tidak adanya hukum” dengan kata lain seseorang apabila 

melaksanakan suatu perbuatan tetapi berbeda illahnya maka mengakibatkan 

berbeda pula hukumnya.38 Maka hukum menikah ditinjau dari kondisi 

perseorangan adalah sebagai berikut : 

1) Wajib 

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia 

khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka 

pernikahan baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang 

diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan 

tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah 

adalah wajib.39 

2) Sunnah 

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melaksanakan 

pernikahan tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang 

diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun 

 
 37 Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Shahih Fiqh  al-Sunnah, (Kairo: Dar al-

Taufiqiyah li al-Turats, 2010),  Jilid III, h. 69-70. 

 38 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta : Kencana, 2012), h. 270. 

 39 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Juz II,  h. 16. 
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demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada 

melakukan berbagai macam ibadah.40Imam al-Baihaki meriwayatkan dari Abu 

Umamah r.a., bahwasanya Rasulullah bersabda: 

تَـزَوَّجُوا عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
  41. رواه البيحقى. فإَِنيِّ مُكَاثرٌِ بِكُمُ النَّبِيِّينَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَكُونوُا كَرْهَبَانيَِةِ النَّصَارَى 

Artinya:  

Dari Abu Umamah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Menikahlah 

sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena 

banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para 

pendeta Nasrani hidup membujang (H.R. al-Baihaqi). 

Dan terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan 

mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada 

perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memlihara 

diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya sunnah. Tetapi, 

kalau ia tidak berkeinginan untuk menikah sedang ia ahli ibadah, maka lebih 

utama untuk tidak menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat sunnah 

menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk menikah walaupun tidak khawatir 

jatuh ke dalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-

ibadah sunnah.Oleh karena hukumnya sunnah, maka jika seseorang yang berada 

dalam kondisi demikian maka melaksanakan perkawinan akan mendapatkan 

pahala. Jika tidak atau belum melaksanakannya, maka tidak berdosa dan tidak 

mendapatkan pahala.42 

 
 40 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Juz II, h. 209. 

 41 Abu Bakar Al-Baihaqi Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusrawjirdiy al-

Khurasaaniy, Sunan Al-Kubraa, (Cet. III: Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah), Juz. III,  h.125. 

 42 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta : Kencana, 2012), h. 271 
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3) Mubah 

Bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terdesak oleh alasan alasan yang 

mewajibkan segera untuk menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan 

untuknya. Yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan sesuai 

dengan pandangan syariat.43 

4) Makruh 

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah baik lahir maupun batin, tapi 

perempuan yang ingin dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia 

tergolong orang yang kaya raya dan syahwatnya tidak begitu besar maka menikah 

baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir 

ataupun nafkah batin karena melakukan suatu ketaatan atau adanya halangan, 

seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah 

kuat.44 

5) Haram 

Bagi seseorang yang sudah dipastikan bahwa ia tidak akan mampu 

memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, 

maka menikah baginya hukumnya adalah haram.45 Pernikahan juga diharamkan 

bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk 

berhubungan badan, seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Dia harus 

memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya. Pernikahan 

dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti atau bahkan menikahi hanya 

 
 43 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, h. 

271 

 44 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Juz II, h. 18. 

 45 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, Juz II, h. 17. 
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untuk menelantarkannya juga hukumnya haram. Dan masih banyak kondisi dan 

keadaan seseorang diharamkan atasnya menikah dan apabila seseorang berada 

dalam situasi demikian tersebut, maka berdosa baginya menikah walaupun 

pernikahannya sah jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan. 

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

a. Rukun Perkawinan 

 Setiap ibadah yang dilakukan tidak lepas dari yang namanya rukun, 

adapun makna dari rukun ialah sesuatu yang merupakan bagian dari intisari atau 

pokok dalam suatu ibadah atau suatu perkara, yang dimana tanpa bagian itu akan 

berdampak pada sah atau tidak nya suatu ibadah atau perkara tertentu. Begitupula 

dalam hal perkawinan, perkawinan tak dapat dilaksanakan jika tidak terpenuhi 

rukun-rukunnya, adapun rukun-rukun pernikahan, yaitu : 

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan 

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

 Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya 

yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.: 

اَ امْرَأةٍَ نَكَحَتْ  : -صلَّى الله عليه وسلم  -عن عائشة قالت: قال رسولُ الله  أيمَُّ

  46.داود رواه ابى . هَا فنَِكَاحُهَا َ�طِلٌ فنَِكَاحُهَا َ�طِلٌ فنَِكَاحُهَا َ�طِلٌ ليِِ اوَ مبِغَيرِْ إذْنِ 

 

 

 
 46 Sulaiman bin al-Asy’ab bin Ishak bin Basyir bin Syadad al-Azadiy Abu Daud, Sunan 

Abi Daud, (Cet I; Kairo: Dar ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009) , Juz III,  h. 425 



    

 

38 

 

Artinya:  

Dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana 

saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka 

pernikahannya batal, maka pernikahannya batal (H.R. Abu Daud). 

c. Adanya dua orang saksi 

 Dasar hukum mengharuskan saksi dalam perkawinan adalah hadits Nabi 

yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW., bersabda: 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   ابْنِ عَبَّاسٍ , قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا-َِّ صَلَّى اللهُ  بِوَليٍِّ  عَنِ  لاَ نِكَاحَ إِلاَّ 
 47رواه الدارقطنى..  وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ 

Artinya :  

 Dari Abdullah ibnu Abbas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang 

adil. (H.R. al-Daruqutni). 

d. Sighah akad nikah 

 Akad nikah seperti halnya akad-akad lainnya yang didasari keinginan dari 

kedua belah pihak dengan ridha atas akad yang akan dilakukan. Namun keinginan 

dan keridhaan itu termasuk perkara-perkara yang tersembunyi yang tidak 

diketahui oleh orang lain, maka wajib bagi setiap pasangan untuk mengungkapkan 

sesuatu yang menunjukkan atas keridhaan dengan akad tersebut. 

 Sighah akad nikah ialah ijab kabul yang merupakan ungkapan-ungkapan 

yang menyempurnakan akad dan menjadi bukti atas keridhaan kedua belah pihak. 

Ijab adalah ungkapan penyerahan yang berasal dari pihak pertama yaitu wali atau 

wakilnya dari pihak wanita. Adapun  kabul yaitu ungkapan yang berasal dari 

 
47 Abu al-Hasan ‘Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi al-Bagdadiy al-Daruqutniy, Sunan 

Ad-Daruqutni, (Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 2004), Juz 4, h. 322.  
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pihak kedua yaitu pihak laki-laki untuk menunjukkan keridhaan dan 

persetujuannya dengan apa yang telah disebutkan dalam akad. 

e. Mahar 

 Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada isteri yang bersifat wajib 

berupa harta atau selainnya dengan sebab pernikahan juga sebagai bentuk 

ketulusan hati seorang calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi 

seorang isteri terhadapnya. Allah SWT dalam QS. An-Nisa’/4: 4 berfirman: 

Gِ�َٓ وَ  �3ُ�َُهُ   #<ٗBۡ�َ  �ُ�ِۡ�ّ ءٖ  ۡ�َ  -fَ  �ۡ�َُ.  َ�ۡ0ِ �َ]نِ   ۚ�َٗ&ۡ�ِ  >-nِِAٰ�َ�ُ�َ ٱ.Kَِّ>#ءَٓ  �ٔ�اٗ  ءَا�3ُاْ 

aِيٓ  >W   ٗٔ�ا�  

Terjemahnya:  

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya.48 

 

 Mahar atau yang diistilahkan maskawin adalah hak seorang wanita yang 

harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahinya. Mahar merupakan milik 

seorang istri dan tidak boleh seorangpun mengambilnya, baik ayah maupun yang 

lainnya, kecuali dengan keridhaannya.49 

 
 48 Kementerian Agama RI, Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 77 

 49 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarat, Rukun dan Kewajiban Dalam Aqad Nikah. 
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b. Syarat Sah  Perkawinan 

 Syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan sebelum 

melakukan atau mengerjakan sesuatu. Apabila syarat yang dibutuhkan tidak 

semuanya dipenuhi, maka sesuatu yang dikerjakan menjadi tidak sah. 

 Adapun syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinan atau 

pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai 

suami isteri. 

 Berikut beberapa syarat sah yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan :  

a. Perempuan yang akan dinikahi mendapat izin dari walinya, berdasarkan sabda 

Rasulullah SAW.: 

اَ امْرَأةٍَ نَكَحَتْ  :  -صلَّى الله عليه وسلم    -ولُ الله  سُ رَ   الَ : قَ تْ الَ قَ   ةَ شَ ائِ عَ   نْ عَ  أيمَُّ

     50.رواه ابى داود .بِغَيرِْ إذْنِ وَليِِّهَا فنَِكَاحُهَا َ�طِلٌ فنَِكَاحُهَا َ�طِلٌ فنَِكَاحُهَا َ�طِلٌ 

Artinya :  

Dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana 

saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka 

pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. (H.R. Abu Daud). 

 

b. Perempuan yang akan dinikahi ridha sebelum ia menikah. 

 Keridhaan seorang wanita yang ingin dinikahi merupakan salah satu syarat 

sah dalam perkawinan, dengan kata lain tidak ada paksaan dari pihak lain 

untuk menjalani perkawinan sehingga ia tidak ridha atasnya. 

 
 50 Sulaiman bin al-Asy’ab bin Ishak bin Basyir bin Syadad al-Azadiy Abu Daud, Sunan 

Abi Daud, Juz III,  h. 425 
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c. Mahar 

 Mahar merupakan syarat sah dalam perkawinan, meskipun dalam sebuah 

pernikahan sepasang calon suami-istri bersepakat untuk meniadakan mahar, maka 

pernikahan tersebut fasid (rusak), oleh karena itu mahar harus ada dalam suatu 

pernikahan baik mahar yang disebutkan ataupun tak disebutkan. Allah SWT 

berfirman dalam QS. An-Nisa’/4: 4 sebagai berikut: 

 ٓGِ�َ ُ3ُ�َُه� #<ٗBۡ�َ �ءٖ ّ�ِۡ�ُ ۡ�َ -fَ �ۡ�َُ. َ�ۡ0ِ ِن[َ� ۚ�َٗ&ۡ�ِ >-nِِAٰ�َ�ُ�َ َٓء#<َِKّ.3ُاْ ٱ�يِٓ وَءَاa >W ٗٔ�اٗ   �ٔ�ا�  

Terjemahnya:  

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya.51 

 

d. Dipersaksikan atau diumumkan 

 Mengumumkan pernikahan wajib dan merupakan syarat sah dari sebuah 

pernikahan dan juga agar dapat membedakan antara pernikahan yang dibenarkan 

dan dianjurkan syari’at dengan perselingkuhan dan perzinaan yang pernikahannya 

dirahasiakan.52 

Demikian rukun dan syarat nikah dalam Islam yang perlu diketahui oleh 

pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. 

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

a. Tujuan perkawinan 

 
51 Kementerian Agama RI, Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 77 

 52 Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Shahih Fiqh  al-Sunnah,  Jilid III, h. 123-135 
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 Islam telah mengatur tata cara dan hukum perkawinan sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan aturan-aturan yang harus dipenuhi ummatnya. Aturan-

aturan yang telah ditetapkan oleh Islam kesemuanya bertujuan untuk memperbaiki 

dan memberikan keselamatan kehidupan manusia. 

 Menurut pandangan Islam, di antara tujuan perkawinan adalah : 

1) Meneladani dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW 

2) Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang 

diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. 

3) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah 

fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

yaitu dengan jalan pernikahan. 

4) Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri. 

5) Untuk melestarikan dan mengembangkan keturunan 

6) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah menurut konsep Islam, hidup 

sepenuhnya unyuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah SWT dan 

berbuat baik kepada sesame manusia. Dari sudut pandang ini, rumah 

tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan amal shalih di 

samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan berhubungan 

suami isteri pun termasuk ibadah. 

b. Hikmah Perkawinan 

 Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah karena akan 

berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh ummat manusia. 

Adapun hikmah perkawinan adalah: 



    

 

43 

 

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

dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa jadi 

tenang, pandangan terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan 

tenang menikmati sesuatu yang berharga. 

2) Nikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara 

nasib yang oleh ummat Islam sangat diperhatikan sekali. 

3) Naluri keayahan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan 

ramah, cinta dan kasih sayang merupakan sifat-sifat terbaik yang 

menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 

4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak 

menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sunnguh dalam memperkuat bakat 

dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan dalam bekerja, karena 

dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan 

banyak bekerja dan mencari penghasilan. 

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

yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antar 

suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya. 

6) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat 

hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan 
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ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling 

menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.53 

Dengan menikah, semua hal yang disebutkan di atas dapat terwujud, 

sehingga keturunan dan generasi Islam yang unggul pun dapat terus ada, terjaga 

dan berkelanjutan.  

 

C. Perkawinan di Bawah Umur 

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur 

 Pernikahan dini (nikah di bawah umur) bukanlah sesuatu yang baru di 

Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di 

kota besar tidak di pedalaman. Faktor penyebabnya-pun bervariasi, karena 

masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai 

agama tertentu, karena hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer disebut 

dengan istilah married by accident), dan lain-lain.  

 Selain menimbulkan masalah sosial, nikah di bawah umur bisa 

menimbulkan masalah hukum serta membuka ruang kontroversi bahwa perkara 

nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum 

Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. 

 Kenyataan ini melahirkan, minimal dua masalah hukum. Pertama, 

harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. 

 
 53 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 19-20. 
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Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait 

dengan perkawinan di bawah umur. 

 Pengertian perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yaitu : perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 Hal ini mengundang perhatian dan pemahaman masyarakat luas, oleh 

karena undang-undang ini merupakan landasan pokok perkawinan. Begitu juga 

dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan perkataan ikatan lahir dan batin itu 

dimaksudkan bahwa suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan 

lahiriah saja, dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami 

dan istri bukan sebagai ikatan formal saja, tetapi kedua-duanya harus membina 

ikatan batin berupa cinta dan kasih sayang yang mendalam. 

 Dengan demikian, perkawinan dalam Undang-Undang ini tidak semata-

mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga 

mengandung aspek-aspek lainnya, yaitu agama, biologis, sosial dan juga 

masyarakat.54 

 Sebelum mengemukakan pengertian perkawinan di bawah umur, terlebih 

dahulu penulis mengemukakan tentang maksud dari anak di bawah umur. Anak di 

bawah umur yaitu anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum bisa 

 
 54 M. Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta : PT. Grapindo Persada, 

2002). Cet. Ke-11, h.27 
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dibebani tanggung jawab, karena kurang cakapnya dalam bertindak. Adapun 

patokan dalam bertindak yaitu akal. Apabila akal seseorang masih kurang maka ia 

belum bisa dibebani kewajiban. Sebaliknya jika akalnya telah sempurna ia wajib 

menunaikan beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Berdasarkan hal ini, maka 

kecakapan bertindak ada yang bersifat terbatas dan adapula yang sempurna.55
 

 Berdasarkan pengertian di bawah umur di atas, maka yang dimaksud 

perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) adalah perkawinan yang 

dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi 

syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. Sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 7 ayat 1 Undang-

Undang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”.56 

 Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas 

usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang 

berbunyi “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita telah 

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.57 Dalam artian peraturan yang tertuang 

dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sudah diganti dengan 

peraturan baru yang tersebut diatas yaitu menyamakan batas usia perkawinan bagi 

laki-laki dan perempuan. 

 
 55 Helmi Karim, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2002), Cet. Ke-3, h. 82 

 56 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab  

II, Pasal 7, Ayat 1. 
57 Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, Ayat 1. 
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 Adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang 

cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah 

tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan 

kemapanan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan 

perkawinan. 

 Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia 

tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya 

perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin 

dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum 

memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, 

perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan 

ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang 

adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan 

tambahan secara administratif. Negara melalui undang-undang perkawinan telah 

menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.58 

 Orang tua kedua calon mempelai tidak boleh memaksakan kehendak untuk 

melangsungkan perkawinan belum cukup umur. Apabila kehendak untuk 

melangsungkan perkawinan dini berasal dari orang tua maka harus berdasarkan 

persetujuan kedua calon mempelai. Orang tua hanya berhak memberi izin 

perkawinan. Hal ini berarti orang tua seharusnya mempunyai peran pasif, 

 
 58 Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 

2015), h. 118 
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sedangkan yang berperan aktif kemungkinan terjadinya perkawinan dini adalah 

justru pada kedua calon mempelai. Ketentuan persetujuan dari kedua mempelai ini 

sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang perkawinan yaitu: 

Ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai. 

Ayat 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

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

Ayat 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 

izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

Ayat 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama 

mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 

Ayat 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orangorang yang disebut 

dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah 

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

Ayat 6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain.59 

 Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan 

membuka peluang terjadinya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur 

melalui proses izin dispensasi kawin dengan tata cara dan aturan tertentu. 

Keputusan diizinkan atau tidaknya perkawinan dini sangat bergantung pada hati 

nurani para hakim yang memeriksa dan memutuskannya di pengadilan. 

 
59 Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6, Ayat 1-6.  
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 Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari 

masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu 

perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan 

kekal adalah usia yang cukup dewasa pula. Pembatasan usia dalam UU No.16 

tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) penting artinya untuk mencegah 

praktek perkawinan yang terlampau muda. Oleh karena itu harus betul-betul 

ditanamkan tujuan perkawinan yang termaktub dalam hukum perkawinan di 

Indonesia. 

 Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang bersifat ijtihadiyah sebagai 

pembaharuan pemikiran fiqih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak 

referensinya, mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam QS. an-

Nisa/4: 9 yang berbunyi: 

 ُ L3)َُ8َۡو  َ >kٱ �َۡ&َ!A<ُ(3اْ   �ۡnِ!َۡ&fَ ذُرِّ�<ٗ� Bًٰ�َ�ِ# َ�#3�ُاْ   �ۡnِِB&ۡ�َ -ۡ�ِ �aََُ"3اْ   3َۡL  -َTِ 3اْ  و8ََۡۡ�َ� ٱ�<

  ��T�ِsَ ?ٗ3ًَۡ�ا  

Terjemahnya:  

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar.60
 

 Ayat tersebut bersifat umum, tidak menunjukkan secara langsung bahwa 

perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda atau dibawah umur akan 

 
 60 Kementerian Agama RI, Al-Qur-an Al-Karim dan Terjemahnya,  h. 78 
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menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya, akan tetapi 

menurut pengamatan dan penelitian berbagai pihak menyatakan bahwa bayi yang 

dilahirkan dari orang tua yang masih terlalu muda besar kecenderungan lahir 

dalam keadaan cacat atau lemah. 

 Namun pada pokoknya,  persiapan perkawinan itu terdiri dari persiapan 

fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan 

bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya. Persiapan fisik 

tersebut dapat dirinci antara lain: 

a. Pembinaan kesehatan 

b. Usia dalam melangsungkan perkawinan 

c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga 

d. Sosiologi dan psikologi perkawinan 

 Demikian batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. 

Umur perkawinan diatur agar  kedewasaan yang merupakan bekal perkawinan itu 

dimiliki oleh masing-masing mempelai. Karena pasangan tersebut memiliki 

kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang 

menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. 

 Adapun menurut perspektif hukum Islam, tidak disebutkan secara spesifik 

tentang usia minimum untuk menikah, yang disebutkan hanya persyaratan umum 

yang lazim dikenal yaitu sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya air mani 

(mimpi basah) bagi laki-laki dan keluarnya darah haidh bagi perempuan, serta 
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berakal sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk 

sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. 

2. Dampak Perkawinan di Bawah Umur 

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif 

maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini. Ber dasarkan data 

penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksuaitas Universitas Indonesia tahun 2015, 

terungkap angka perkawinan usia dini 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. 

Pernikahan dini pada usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik 

maupun biologis remaja, diantaranya yaitu 

a. Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja 

1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil 

dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan 

bayi. 

2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. 

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung 

tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung 

memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan 

keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk 

melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi 
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3) Interaksi dengan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik 

sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi 

sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini 

dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka 

akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya. 

4) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis 

mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena 

pendidikan yang minim). 

5) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan 

tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa 

penderitaan.  

6) Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturutan yang baik dan sehat 

karena rentan penyakit.  

7) Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi.  

8) Akan terganggunnya kesehatan reproduksi 

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkat resiko komplikasi 

medis, baik pada ibu maupun pada anak. Disebutkan bahwa anak perempuan 

berusia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin 

dibandingkan kelompok u sia 20-24 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi 

anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap untuk melahirkan.   

b. Dampak Bagi Anak 

1. Akan lahir dengan berat yang rendah 

2. Cedera saat lahir 
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3. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka 

kematian.  

4. Karena pernikahan dini menjadikan pendidikan anak terputus. Hal ini 

berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi 

anak.  

5. Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan 

pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang 

sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri.  

6. Anak beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan 

belajar dan gangguan perilaku.61 

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi 

punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab, perkawinan yang 

tidak disadari mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. 

Adapun secara detail akan dijelaskan pada bahasan ini, sebagai berikut : 

1. Aspek Psikologis 

Secara psikis anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks 

sehingga menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak 

yang sulit disembuhkan. Selain itu, ikatan perkawinan akan 

menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain 

dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat 

pada diri anak. 

2. Aspek Sosial 

 
61 Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, Jurnal Living 

Hadis, Vol.3 Nomor 1, Mei 2018, h.m 63-65. 
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Secara Fenomena sosial berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam 

masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah 

dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.  

3. Aspek Kesehatan/biologis 

Perempuan yang terl alu muda untuk menikah di bawah umur 20 tahun 

berisiko terkena kanker rahim. Sebab, pada usia remaja, sel-sel leher 

rahim belum matang 

4. Aspek Hukum 

Adanya pelanggaran terhadap 3 undang-undang di negara kita, yaitu 

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan  mengenai batas usia 

perkawinan. 

5. Aspek Pendidikan 

Pernikahan dini terjadi pada usia sekolah. Hal itu menyebabkan 

terputusnya pendidikan anak. Pendidikan anak yang rendah akan 

berdampak pada kualitas SDM. 

6. Aspek Kependudukan 

Pernikahan dini adalah penyebab te 48 rjadinya ledakan penduduk. 

Karena usia yang masih muda kemungkinan hamil dan masa subur 

yang panjang. Ledakan penduduk ini akan menimbulkan permasalahan 

sosial maupun ekonomi.62 

 
62 Nginayatul Khasanah, Pernikahan Dini Masalah dan Problematikanya, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2017), h. 61-62. 
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D. Kantor Urusan Agama (KUA) 

1. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kantor Urusan Agama 

 Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama mengacu kepada 

peraturan pemerintah, yaitu keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 

Tahun 2016, yaitu tertuang dalam pasal 1, 2, dan 3 sebagai berikut: 

a. Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1, yaitu: “Kantor Urusan Agama 

Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana 

teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota. 

b. Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu: “KUA Kecamatan mempunyai 

tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di 

wilayah kerjanya. 

c. Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu : “Dalam melaksanakan tugas 

sebagian dimaksud dalam pasal 2, KUA kecamatan menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 

nikah dan rujuk. 

2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.. 

3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan 

4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 
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5) Pelayanan bimbingan kemasjidan. 

6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah. 

7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. 

8) Pelaksanaan bimbingan zakat dan wakaf. 

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA 

Kecamatan.63 

 Dalam KMA No. 34 Tahun 2016, pasal 5 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada BAB II tentang Organisasi 

disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari: 

a. Kepala 

 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bertanggung jawab memimpin 

bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

 Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib 

mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya 

kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan 

kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang  

membawahinya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

b. Petugas Tata Usaha 

 
 63Kementrian Agama RI,  Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi  dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bab I, Pasal 1-4. 
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 Petugas Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala KUA Kecamatan dan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, 

rumah tangga dan pelaporan.64 

c. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional pada KUA Kecamatan mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan 

fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu yaitu penghulu dan 

Penyuluh Agama Islam, dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya yang 

masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Adapun tugas dan peranan Kantor Urusan Agama adalah, antara lain : 

a. Pelayanan di bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Depag, 

mekanisme kegiatan perkantoraan ditandai aktifitas pelayanan administrasi 

dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai 

wujud koordinasi baik vertikal maupun horisontal, meliputi: administrasi 

nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR), keluarga sakinah dan lainnya. 

b. Pelayanan di bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya lembaga 

pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan di kalangan 

umat Islam. 

 
 64 Kementrian Agama RI,  Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bab II,  Pasal 5-11 
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c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keluarga merupakan 

unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan 

masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan keluarga sakinah sangat 

penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia 

baik secara fisik maupun psikologi. 

d. Pelayanan di bidang perwakafan. Tanah wakaf bukan semata-mata asset 

ummat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara optimal 

dan profesional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan seperti; pembatalan, pengalihan status, 

diperjualbelikan dan lainnya. 

e. Pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial. Zakat dan ibadah sosial adalah 

modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan merupakan salah satu 

sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Peran KUA sangat diperlukan 

guna menggerakkan tokoh agama dan masyarakat untuk menumbuhkan 

kesadaran berzakat terutama kepada lembaga zakat yang diakui pemerintah 

seperti Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit 

Pengumpul Zakat (UPZ). 

f. Pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama. Sebagai aparat 

Depag di tingkat kecamatan, KUA berkewajiban memberikan bimbingan 

dalam mewujudkan Idarah, Imarah dan Ri’ayah masjid. 

g. Layanan di bidang pangan halal dan kemitraan umat Islam. Untuk 

pelayanan di bidang pangan halal, peran KUA masih terlihat samar dan abu-

abu, hal ini disebabkan petunjuk teknis ke arah itu masih belum jelas. Untuk 
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tugas dimaksud, biasanya KUA hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi 

dan itupun dilaksanakan bersama Kandepag Kabupaten/Kota. 

h. Penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan. Di masyarakat masih 

sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan 

perundang-undangan, terutama UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dan UU Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti 

perkawinan/pernikahan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin 

dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan 

tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan lain-lain. 

i. Pelayanan di bidang perhajian. Keberadan KUA di tengah-tengah masyarakat 

sebagai pranata keagamaan memiliki sisi penting, mengingat KUA sebagai 

perpanjangan tangan Kandepag Kabupaten/Kota yang berbasis front terdepan, 

setiap saat dapat bersentuhan langsung dengan lapisan masyarakat di tingkat 

bawah, khususnya calon/jamaah haji yang pada umumnya berada di pedesaan. 

Untuk itulah sehingga KUA harus secara langsung terlibat dalam masalah 

perhajian. 

j. Kegiatan lintas sektoral Banyak sekali kegiatan-kegiatan lintas sektoral yang 

memerlukan keterlibatan KUA secara langsung, misalnya penyuksesan 

program pembangunan lainnya seperti Keluarga Berencana, penanggulangan 
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penyalahgunaan narkoba dll. Tentu saja kesemuanya disampaikan secara apik 

kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama.65 

 KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan 

Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2016 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program 

penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, 

dan kondusif. 

2. Peran Kantor Urusan Agama   

 Berbicara mengenai peran, dapat diartikan suatu tindakan, sedangkan 

peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan seseorang. 

Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja paling depan pada Departemen Agama 

(Dahulu), memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pemberiaan 

pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang urusan agama Islam seperti yang 

diuraikan penulis sebelumnya. Berkaitan dengan upaya penanggulangan 

pernikahan dini, Kantor Urusan Agama dapat menggunakan perannya sebagai 

berikut : 

a. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk 

serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. 

Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang 

bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan 

 
 65 Rahmat Fauzi, Refleksi Peran KUA Kecamatan, dilihat dalam situs: 

http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html (Diakses pada 24 

Desember 2020) 
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administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka 

menanggulangi pernikahan dini. 

b. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan. 

 Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, 

khususnya juga pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan  

mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun baik laki-

laki maupun wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada 

masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur dari aspek 

hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari 

pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

c. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga Sakinah. 

 Dalam hal penanggulangan pernikahan dini, KUA dapat 

mengoptimalkan peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat 

perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa 

rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur 

dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. 

KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan 

memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi 

umur dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur. 

 

 



    

 

62 

 

d. Pelayanan di bidang kepenghuluan. 

 Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil 

desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah 

ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-

kegiatan keagamaan.66 

 Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan dini, KUA dapat 

menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, 

pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui 

dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh 

Undang-Undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan 

dini tersebut terprogram dengan baik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. 

Berdasarkan landasan teori di atas, khususnya mengenai peranan KUA 

dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur, maka kerangka konseptualnya 

sebagai berikut: pertama, minimal ada empat peran KUA yang dapat digunakan 

dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur, yaitu perannya dalam 

pelayanan administrasi seperti pencatatan nikah, penyuluhan dan sosialisasi 

Undang- Undang Perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga 

sakinah, dan pelayanan di bidang kepenghuluan. Kedua, upaya KUA dalam 

menanggulangi pernikahan di bawah umur melalui peran tersebut akan menjadi 

efektif bila dilakukan secara terprogram, menggunakan berbagai media dan 

melibatkan semua elemen masyarakat. 

 
 66Rahmat Fauzi, Refleksi Peran KUA Kecamatan, dilihat dalam situs:  

http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html (Diakses pada 24 

Desember 2020) 
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E. Relevansi Penyuluh Agama Islam dengan Upaya Penanganan Perkawinan 

di Bawah Umur 

Pernikahan dini atau di usia yang sangat belia kini menjadi masalah serius. 

Pernikahan yang dilakukan remaja berusia di bawah 20 tahun diketahui masih 

tinggi di Indonesia. Pemerintah pun tengah mencari formula yang tepat untuk 

mengurangu tingginya angka pernikahan di kalangan remaja. tentu pernikahan 

mudamudi di bawah usia 20 tahun akan menimbulkan masalah. Masalah bagi 

pasangan yang menikah di usia muda adalah belum siapnya alat reproduksi. 

masalah bertambah jika kondisi ekonomi keluarga muda tersebut bel sehingga 

meningkatkan jumlah perceraian.  

Dalam hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW diatas dapat 

dijelaskan bahwasahnya dalam hadits itu Rasulullah menyebut kata baah yang 

mana makna dari kata baah ialah pemuda.Pemuda yang dimaksud yaitu pemuda 

yang sudah masuk waktu baligh. Pada realita saat ini, banyak masyarakat 

khususnya pemuda yang sudah baligh namun umur mereka belum sampai pada 

waktu untuk melaksanakan akad, sehingga menjadi pertentangan dalam hadits 

diatas apabila pemuda itu sudah siap secara mental dan psikis sudah siap kenapa 

tidak disegerakan menikah daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, sementara 

hal tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang.  

Penjelasan diatas menjadi pertimbangan saat ini, sementara hukum yang 

ada  belum ada hukum yang jelas terkait manusia ang melanggar dari ketentuan 

dalam Undang-Undang maupun kompilasi hukum Islam. Banyak masyarakat 

yang masih menggunakan alasan yang dahulu, bahwa Rasulullah SAW pernah 
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menikah muda dan Rasulullah pernah bersabda bahwa diperbolehkan pernikahan 

dilakukan di usia dini. Hak ini memang pada kenyataanya sangat disayangkan 

apabila hingga saat ini masih diterapkan karena akan banyak hal negatif yang 

nantinya akan terjadi. Apabila pernikahan ini tetap dilaksanakan, dari segi 

kesehatan dan ini tentu perlu dipertimbangkan. 

Penyebab pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor di 

antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi atau lingkungan, 

faktor perjodohan dan faktor karena cinta.  

Adapun faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu: pemaksaan dari orang 

tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor ekonomi, 

faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan. Menurut Kumalasi & Andhantoro, 

faktor penyebab pernikahan usia dini adalah faktor sosial budaya, desakan 

ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapat pekerjaan, media massa, agama serta 

pandangan dan kepercayaan.67 

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini disebabkan 

oleh: 

1. Faktor Ekonomi 

Pernikahan diusia dini disebabkan karena ekonomi keluarga yang 

kurang.Anggapan orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini agar 

beban ekonomi keluarga berkurang.Jika anaknya sudah menikah maka 

semuanya sudah tanggungjawab seorang suami. Orang tua pun 

 
67 Nazli Halawani Pohan, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini 

Terhadap Remaja Putri Jurnal Endurance Vol. 2 No. 3 Oktober 2017 
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berharap bahwa anaknya yang sudah menikah akan membantu 

perekonomian orang tua. 

2. Faktor diri sendiri dan media sosial 

Pernikahan di usia dini bias saja disebabkan karena adanya kemauan 

sendiri dari pasangan. Hal ini didasari karena pengetahuan dari film-

film porno yang ada di sosial media.setelah menonton film tersebut, 

pasangan penasarn dan akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang negatif 

seperti melakukan hubungan seks di luar nikah. 

3. Faktor Orang tua 

Faktor orang tua juga menjadi penyebab pernikahan dini, dimana orang 

tua memaksakan anaknya untuk melakukan pernikahan meskipun 

belum cukup umur.Karena di sebabkan beberapa faktor seperti 

perjodohan, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. 

Dampak pernikahan dini akan menimbulkan dampak dalam rumah tangga, 

seperti cara mengasuh anak termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan 

dan pertengkaran antara suami istri. Menikah sebelum pada ketentuan usia juga 

mengakibatkan sulitnya proses pernikahan. KUA sebagai tempat pencatatan sipil 

pernikahan melakukan upaya dalam mengurangi pernikahan usia dini, yaitu 

memperketat pelaksanaan pernikahan sesuai UndangUndang. Untuk pengantin 

catin pria yang belum berusia 21 tahun harus ada izin pernikahan secara tertulis 

dari orang tua. Sedang catin perempuan yang belum cukup umur harus disertai 

keputusan Peradilan Agama yang memberikan dispensasi pernikahan.  
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Pernikahan di bawah umur perlu adanya upaya penanganan secara 

kompleks. Hal ini sudah termasuk dalam fenomena yang sangat genting dan 

rawan terjadi. Upaya pencegahan memang telah disebut orang sejak puluhan 

tahun yang lalu, pencegahan diterima sebagai sesuatu yang baik dan perlu 

dilaksanakan. Tetapi hal itu kebanyakan baru disebutsebut saja, perwujudannya 

yang bersifat operasional konkret belum banyak terlihat. Penyuluh agama Islam 

sebagai pelaksana kegiatan penyia ran agama mempunyai peranan yang sangat 

strategis. Karena berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti 

berbicara masalah ummat dengan semua problematikanya. Ace Partadiredja          

(1983; 117, 120) pada tahun 1983 dalam Seminar Nasional “Dakwah Islam dan 

Perubahan Sosial” yang hasilnya dibukukan oleh PLP2M (Pusat Latihan 

Penelitian dan Pengembangan Masyarakat). Ace Partadireja menulis Dakwah 

Islam Melalui Kebutuhan Pokok Dai tidak hanya menyelesaikan masalah agama, 

namun juga perlu memikirkan teraksesnya kebutuhan pokok. Hal itu penting 

karena seorang dalam keadaan lapar atau mengalami persoalan dalam hidupnya, 

terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dapat melakukan halhal yang bert 

entangan dengan norma, bahkan mudah berpindah sikap atau agama. Dengan 

demikian kegiatan dakwah dan kepenyuluhan harus bisa menjawab persoalan 

masyarakat, termasuk enam kebutuhan pokok, mulai dari makanan, pakaian, 

kesehatan, pendidikan, pemukiman, sampai pekerjaan.68 

Kesiapan mental dan fisik, baik laki-laki maupun perempuan yang 

melangsungkan pernikahan usia di bawah umur juga mempengaruhi masalah ke 

 
68 Pajar Hatma Indra Jaya, “Pendamping Masyarakat Revitalisasi Penyuluh Agama dalam 

Fungsinya sebagai Konselor”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, KONSELING RELIGI: Jurnal 

Bimbingan Konseling Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, h. 344. 



    

 

67 

 

depannya. Kesiapan mereka menjadi suami, istri, bahkan orang tua yang rapuh 

disebut membuat keluarga ini juga rapuh. Di samping pemerintah dengan program-

programnya, masyarakat dan orang tua juga berperan jangan sampai pernikahan di  bawah 

umur ini terjadi. Peran semua pihak harus diwujudkan untuk mewujudkan ekosistem 

mencegah perkawinan di bawah umur.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan 

jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, 

dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah berusaha 

menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi 

tertentu. Data studi kasus diperoleh dengan wawancara, observasi, dan 

mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang diteliti. Metode 

yang digunakan yaitu deskripsi dalam hal ini peneliti mendiskripsikan apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan.1 

 Penelitian yang akan kami lakukan ini terletak di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Penelitian tidak hanya akan 

dilakukan di KUA saja, akan tetapi demi menunjang kesempurnaan dan 

kelengkapan data, maka penelitian juga akan dilakukan di desa-desa ruang 

lingkup kerja KUA Kecamatan Mori Atas. 

 

 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

 
 1 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: 

Suaka Media, 2015), h. 9. 
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menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata atau tulisan dari perilaku orang-

orang yang diamati. Pada metode ini, penelitian berangkat dari data yang ada di 

lapangan.2 Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mempelajari masalah-

masalah yang ada serta untuk memperoleh informasi mengenai keadaan 

sebenarnya dari masalah tersebut.3 

 

 Sumber Data 

 Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan 

untuk tujuan tertentu. Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya, yakni 

sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Data ini diperoleh 

melalui wawancara dan atau melalui observasi secara langsung. 

2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari literatur, dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, web, dan dokumen 

yang memuat informasi atau data tersebut. Penelitian ini juga 

menggunakan data-data yang berasal dari berbagai macam sumber seperti 

buku, skripsi, dan jurnal penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder 

dengan tujuan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi 

 
 2 Masyhuri Mahfudz, Metodologi Penelitian Ekonomi: Aplikasi Pada Manajemen Sumber 

Daya Manusia, Keuangan (Perbankan), dan Manajemen Pemasaran, serta Integrasi KeIslaman, 

(Malang: Genius Media, 2014), h. 41. 

 3 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

h. 26. 
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yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung terkait dengan 

penelitian. 

 

 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrument pengumpulan data 

adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode, diantaranya : 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku 

obyek sasaran. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan 

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam hal ini wawancara dimaksudkan 

sebagai Proses Tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau 

informan. Wawancara menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah 
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disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian 

yang akan dijawab melalaui proses wawancara. 

3. Dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. 

 

 Instrumen  Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Adapun wujud dari instrument penelitian yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data diantaranya adalah : 

1. Kamera, digunakan sebagai alat dokumentasi gambar-gambar penelitian 

atau video recorder. 

2. Alat rekaman, digunakan sebagai perekam data (suara) terutama dari hasil 

wawancara atau interview. 

3. Buku catatan, digunakan sebagai tempat mencatat data-data penting, atau 

pembuatan agenda-agenda yang akan di laksanakan di lokasi penelitian. 

4. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda 

penelitian. 

5. Komputer, digunakan sebagai media untuk merampungkan dan mengelola 

hasil penelitian mulai dari awal hingga akhir penelitian, sampai hasil 

penelitian siap dipertanggung jawabkan. 

6. Dan alat-alat penunjang penelitian lainnya. 
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 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit- unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan 

logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus ataus pesifik, 

yaitu yang diperoleh di lapangan, kearah suatu temuan yang bersifat umum, yang 

akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan. 

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang 

dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemerikasaan 

dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dengan responden. 

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses 

penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan katakata yang tidak jelas, 

memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, 
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termasuk juga menerjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

2. Model data / Penyajian data 

Setelah data direduksi, maka alur penting berikutnya dalam analisis data 

adalah penyajian data. Sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan  kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks 

naratif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya.  

 Tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah 

adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai 

dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan 

realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. 

3. Penarikan kesimpulan 

Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data 

dari hasil wawancara, dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil 

dari observasi, wawancara dan dokumentasi diverifikasikan sesuai dengan 

rumusan masalah penelitian. 

 

 

 



74 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Sejarah Keberadaan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Mori Atas 

Sesuai PMA Nomor: 34 tahun 2016 Pasal 1, Kantor Urusan Agama 

Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana 

teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional 

dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA 

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat 

Islam di wilayah kerjanya yang dijelaskan pada pasal 2. 

Kemudian pada Pasal 3 disebutkan bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya, KUA Kecamatan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu: 

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

dan rujuk; 

b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 

c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan; 

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan; 

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 
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g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;  

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.  

Selain melaksanakan fungsi di atas, KUA Kecamatan juga melaksanakan 

fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.  

Keberadaan KUA sebagai salah satu lembaga pada Kementerian Agama 

dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat paling bawah dan langsung 

bersentuhan dengan masyarakat, menjadi sangat urgen. Namun kenyataannya 

masih belum ditangani secara maksimal. Padahal dalam perakteknya mereka 

dituntut tanggung jawab yang lebih besar dari kuantitas pekerjaan yang 

semestinya mereka lakukan. 

Hasil penelitian Puslitbang kehidupan keagamaan Badan Litbang dan 

Diklat Departemen Agama tahun 2003, mengungkapkan bahwa jangankan untuk 

mengembangkan peran-peran yang lain, untuk melaksanakan fungsi- fungsi 

yang sudah ada pun ternyata belum bisa optimal. Salah  satu penyebabnya adalah 

rendahnya kinerja KUA yang disebabkan penyebaran Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang tidak merata dengan baik secara kuantitas dan kualitas. Ada 

sebagian KUA yang ditempati oleh para pegawai yang mempunyai kualifikasi 

dan kompetensi yang cukup dan terkadang berlebih jumlahnya, tetapi ada juga 

sebaliknya terutama di luar Jawa khususnya Indonesia bagian timur. 

Kecamatan Mori Atas adalah salah satu kecamatn di Kabupaten 

Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 1999 dan tahun-tahun 

sebelumnya Kecamatan Mori Atas adalah bagian dari Kabupaten Poso, 
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kemudian pada tahun 1999 s/d bulan Oktober 2013 Kecamatan Mori Atas 

termasuk wilayah Kabupaten Morowali, dan muali bulan Oktober 2013 sampai 

sekarang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Morowali Utara. Luas wilayah 

Kecamatan Mori Atas adalah 1.508,81 km2, mempunyai wilayah daratan 

pegunungan.  

Secara geografis, Kecamatan Mori Atas berbatasan dengan : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mori Utara. 

 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembo  

 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pamona Selatan 

Kabupaten Poso. 

Kecamatan Mori Atas terdiri dari 14 desa yaitu: 

1. Desa Tomata 

2. Desa Gontara 

3. Desa Lee 

4. Desa Kasingoli 

5. Desa Tomui Karya 

6. Desa Saemba 

7. Desa Londi 

8. Desa Taende 

9. Desa Ensa 

10. Peonea 
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11. Kolaka 

12. Lanumor 

13. Pambarea 

14. Saemba Walati. 

Pada akhir tahun 2022 penduduk Kecamatan Mori Atas berjumlah 13.322 

jiwa, dengan rincian penduduk Muslim 3.237 jiwa, Kristen Protestan 9.326 jiwa, 

Katolik , Hindu dan Budha 759 jiwa. Penduduk Muslim Kecamatan Mori Atas 

berada di Desa Kolaka, Desa Peonea, Desa Ensa, Desa Londi, Desa Tomata, dan 

Desa Pambarea. Sementara desa-desa yang lain mayoritas beragama Kristen 

Protestan dan Katolik.sehingga, dapat dikatakan agama Islam merupakan agama 

minoritas di Kecamatan Mori Atas.  

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Mori Atas adalah mayoritas 

petani dan pekebun. Sedangkan yang lainnya adalah pedagang, karyawan swasta, 

buruh perkebunan, dan sebagian kecil Pegawai Negeri Sipil. 

KUA Kecamatan Mori Atas terletak di Desa Pambarea yang merupakan 

Desa Pemekaran dari Desa Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara, sehingga alamat KUA Kecamatan Mori Atas dalam data dan surat-

menyurat masih beralamat di Desa Tomata, Tepatnya di Jalan Pambarea Nomor: 

73 Tomata Kode Pos 94965..  

KUA Mori Atas memiliki luas tanah 1.231 m2 dengan luas bangunan 200 

m2 dengan panjang 16 m x lebar 12 m, dengan teras di bagian depan. Letak lokasi 

KUA Mori Atas sebagai berikut: 
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a) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa. 

 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa. 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Serba Guna. 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor BKKBN Kecamatan Mori 

Atas. 

KUA Kecamatan Mori Atas telah berdiri sejak tahun 1989, sehingga 

KUA Mori Atas telah mengalami tiga pergantian kabupaten, yaitu menjadi 

bagian dari Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan sekarang menjadi 

wilayah Kabupaten Morowali Utara. 

Akibat dari dampak kerusuhan Poso dalam kurun waktu 1999 s/d 2000, 

KUA Kecamatan Mori Atas banyak kehilangan dokumen penting perkantoran, 

diantaranya Akta Nikah, surat-surat tanah wakaf, dan dokumen-dokumen 

lainyya. 

Dalam perjalanannya KUA Kecamatan Mori Atas telah beberapa  kali 

terjadi pergantian kepala kantor, yaitu : 

1. Mursyid R, BA   : Periode tahun 1989 s/d 1994 

2. Mahmud L  : Periode tahun 1994 s/d 1997 

3. Muh. Ihwan, S.Ag.  : Periode tahun 1997 s/d  2001 

4. Drs. Mahmud  : Periode tahun 2001 s/d 2005 

5. Mohammad Safe’i, S.Ag.  : Periode tahun 2005 s/d 2011 

6. Heri Ahmadi Tamrin, S.Fil.I  : Periode tahun 2011 s/d 2016 

7. Imam Makmun, S.Pd.I  : Periode tahun 2016 s/d 2022 

8. Hasanuddin, S.Ag  : Periode tahun 2022 s/d sekarang. 
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 Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas  
 

Visi dan Misi merupakan dua kata yang tidak mungkin terpisahkan dalam 

membangun dan mengembangkan suatu kegiatan, karena visi tanpa misi 

ibaratkan seseorang memiliki tujuan ke suatu daerah tanpa memikirkan 

kendaraan apa dan bagaimana cara untuk mencapai daerah tersebut, sedangkan 

misi tanpa visi ibaratkan kendaraan dan perlengkapan yang lengkap untuk 

melakukan traveling, akan tetapi tidak memiliki arah dan tujuan. 

Visi merupakan target dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu kegiatan, 

sedangkan misi adalah strategi yang harus ditetapkan oleh kantor untuk 

memperlancar dan membantu kinerja kantor itu sendiri dalam menjalankan 

tugas-tugas yang telah ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan. Oleh 

karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas merancang dan 

menetapkan visi dan misi yang ditentukan sebagai berikut : 

1. Visi 

 

“Terwujudnya Masyarakan Islam Kecamatan Mori Atas yang taat 

beragama, berakhlak mulia, maju, sejahtera, cerdas, berwawasan dan toleran 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI”. (Sesuai dengan 

KMA. Nomor :39 Tahun 2015). 

2. Misi 

 

a. Meningkatkan pelayanan pencatatan pernikahan secara online, 

ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, 

pembinaan syari’ah dan ibadah sosial. 

b. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, 
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kemitraan ummat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah 

Islamiyah. 

c. Meningkatkan kesadaran berzakat dan pemberdayaan Unit Pemungut 

Zakat dan ibadah sosial. 

d. Meningkatkan pengamalan, penyuluhan, pengelolaan dan 

pemberdayaan wakaf. 

e. Meningkatkan pelayanan konsultasi pelaksanaan Ibadah haji. 

 

f. Meningkatkan hubungan kerja sama dan lintas sektoral. 

 

g. mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen. 

 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Urusan Agama

 Kecamatan Mori Atas 

 

 Kepala KUA 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah 

melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan demikian 

Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas : 

1) Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan 

petugas-petugas lain yang menjadi wewenangnya. 

2) Memberi pedoman, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksana tugas 

bawahannya. 

3) Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal 

Kementerian Agama lainnya maupun antara unsur Kementerian di 
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Kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan. 

4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat mendelegasikan 

sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. 

Sebagai contoh yakni dengan langkah mendifinisikan tugas dengan jelas seperti 

kewajiban Kepala KUA selaku Kepala PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN. 

 Penyuluh dan Penyuluh Agama Islam Non PNS 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, tugas penyuluh yakni melakukan dan 

mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan 

melalui bahasa agama. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang 

penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan 

metode penyuluhan.  

Di KUA Kecamatan Mori Atas tidak mempunyai penyuluh Agama Islam 

PNS, sehingga penyuluh Agama Islam Non PNS yang membantu Penghulu yang 

sekaligus menjadi kepala KUA dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, 

termasuk dalam bimbingan kursus pra nikah. Kepala KUA dan penyuluh agama 

Islam Non PNS membentuk satu tim melaksanakan bimbingan, penyuluhan, 

sosialisasi beberapa peraturan baru, termasuk perubahan umur dalam usia 

minimal calon pengantin yang akan menikah.Penyuluh Agama Islam Non PNS 
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Kecamatan Mori Atas berjumlah 3 orang. 

 Tata Usaha 

 

Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam PMA Nomor 34 tahun 

2016 Pasal 8 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan 

pelaporan. Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah 

tangga. Mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta 

melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, 

keuangan, administrasi data dan pelaporan. 

Petugas Tata Usaha KUA Kecamatan Mori Atas dalah pegawai honorer, 

karena KUA Kecamatan Mori Atas belum mempunyai SDM (pegawai) yang 

berstatus PNS, bahkan pegawai tata usaha Kecamatan Mori Atas juga merangkat 

sebagai operator yang memegang beberapa aplikasi. 

 Penghulu 

 

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 dan 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, penghulu 

memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan 

kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk pelaksaan pelayanan 

nikah dan rujuk penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan 

pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan 

bimbingan mua’malah, pembinaan kelurga sakinah, serta pemantauan dan 

evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. 

Di KUA Kecamatan Mori Atas kepala KUA sekaligus merangkap 

sebagai penghulu, yang menangani semua urusan terkait pernikahan dan 
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konsultasi rumah tangga. 

 Pelaksana Zakat dan Wakaf  

 

Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang zakat dan wakaf 

berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala KUA. 

Yakni melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang zakat dan wakaf dalam 

bentuk program aksi dan keja sama dengan masyarakat, dan melaporkan kepada 

kepala KUA. Pelaksana Zakat dan Wakaf di KUA Kecamatan Mori Atas 

dibebankan kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS. 

 Pelaksana Kemasjidan 

 

Pelaksana kemasjidan mempunyai tugas yakni melakukan pendataan, 

pelayanan, merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di 

bidang Kemasjidan. Pelaksana Kemasjidan di KUA Kecamatan Mori Atas 

dibebankan kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS. 

 Pelaksana Hisab Rukyat & Pembinaan Syariah 

 

 Pelaksana Hisab Rukyat & Pembinaan Syariah mempunyai tugas yakni 

melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang penentuan awal bulan Hijriyah, 

terutama awal dan akhir bulana Ramadhan dan mensosialisasikaanya kepada 

masyarakat, serta mengadakan  pembinaan di bidang syariah Agama Islam. 

Pelaksana Hisab Rukyat & Pembinaan Syariah di KUA Kecamatan Mori Atas 

dibebankan kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS. 

 Pelaksana bimbingan & Penerangan Agama Islam 

Pelaksana bimbingan & Penerangan Agama Islam mempunyai tugas 

yakni melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga 



 

84 

 

sakinah dan pemberdayaan keluarga sakinah untuk membantu program-program 

kepala KUA. Keberadaan Penyuluh Agama Islam Non PNS merupakan ujung 

tombak dibidan pelaksana bimbingan dan penerangan agama Islam ini. Sehingga 

semua Penyuluh Agama Islam Non PNS bersama-sama dengan kepala KUA 

melaksanakan bidang ini. 

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas 

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat di bidang 

perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah dipandang perlu melaksanakan 

penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Struktur organisasi adalah bagian yang menggambarkan tingkat-tingkat 

organisasi dan kegiatan organisasi pada umumnya dan juga termasuk hal yang 

paling penting untuk sebuah kantor, seperti halnya Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Mori Atas dengan struktur sebagai berikut: 
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B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan 

Mori Atas Kabupaten Morowali Utara 

1. Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Perkawinan di bawah umur memang banyak 

terjadi dikalangan remaja dengan usia yang masih terbilang sangat mudah. Hal ini 

dapat kita saksikan sendiri dilingkungan sekitar kita, dimana sering kita jumpai 

banyak masyarakat yang menikahkan anaknya yang masih begitu muda atau baru 
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menginjak usia remaja. Banyak faktor yang membuat hal ini bisa terjadi salah satu 

diantaranya aalah kurangnya sosialisas mengenai Undang-Undang Perkawinan. 

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menampung unsur-

unsur atau ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari seluruh lapisan 

masyarakat bahkan dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip yang 

berhubungan dengan perkawinan dengan cara penyesuaiannya dengan 

perkembangan zaman. 

Kondisi seperti ini menyebabkan tingkat pengetahuan dan pendidikan 

berbeda-beda pula. Jika dilihat keadaan masyarakat di daerah ini, maka dapatlah 

dikatakan bahwa pembangunan di daerah ini telah mengalami kemajuan yang 

cukup pesat, baik dari sektor pertanian, maupun sektor perekonomian pasar, namun 

bagaimana pun kemajuan suatu daerah tentunya pula memiliki kelemahan. 

Terkhusus di daerah pedesaan, keadaan masyarakat di daerah ini cukup 

memprihatinkan. Hal inilah yang menyebabkan terkendala dan sulitnya sosialisasi 

Undang-undang perkawianan ke daerah tersebut. Inilah yang menjadi kendala para 

penyuluh agama, karena sulitnya komununikasi kepada para penyuluh agama di 

daerah tersebut. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Aris salah seorang penyuluh agama. 

Masyarakatnya buta akan isi, tujuan dan cita-cita dari pada Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kenyataan ini mengakibatkan timbulnya masalah 

perkawianan, terlebih lagi Perkawinan di bawah umur.1 

 
1 M.Aris. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara 18 Desember 2022. 
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Revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 , pasal 7 ayat 1 yang  berbunyi, 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita  sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun 

Sejalan dengan hal itu, menurut penghulu di Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara dalam hal ini Abdullah Mahmud menerangkan bahwa, 

Salah satu penyebab Perkawinan di bawah umur ialah kurangnya sosialisasi, serta 

masih kurangnya pemahaman kepada masyarakat bahwa aturan Revisi Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu bagi seorang laki-laki dan perempuan berumur 

19 tahun.2 

Senada dengan hal itu, salah satu penyebab pasangan Perkawinan di bawah 

umur di Kelurahan ini menurut Yunita Saputri, bahwa. Mereka tidak mengetahui 

akan adanya Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta kurangnya sosialisasi di 

daerah pedesaan sehingga mereka melakukan Perkawinan di bawah umur3 

Hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa kurangnya sosialisai 

Undang- Undang tentang perkawinan membuat banyak masyarakat yang kurang 

mengerti akan adanya aturan mengenai umur perkawinan. Selain itu akses jalan 

menuju ke desa- desa sangat sulit serta minimnya tingkat pendidikan masyarakat 

terpencil. 

2. Pergaulan Bebas 

Kehidupan modern dengan gaya hidup serba terbuka, terkadang membuat 

masyarakatnya berpacu dan berlomba lomba dalam meningkatkan taraf 

 
2 Abdullah Mahmud. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara 18 Desember 2022. 
3 Yunita Saputri. S. Pasangan Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara, Wawancara di Kelurahan Tolo, 19 Desember 2022 
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kehidupannya. Dengan kehidupan modern seperti ini terkadang gaya hidup 

masyarakat, terkhusus para remaja sering kali tak terkendalikan akibat pengaruh 

kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung, sehingga memicu terjadinya 

penyakit masyarakat yang berdampak pada pergaulan remaja yang serba bebas dan 

tidak sesuai dengan aturan norma agama, maupun norma budaya yang ada dalam 

masyarakat. 

Kemajuan dan perkembangan pasti membawa dampak positif dan negatif. 

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi sekarang ini adalah 

adanya pergaulan bebas dikalangan para remaja tanpa dibatasi oleh norma-norma 

kesopanan dan norma agama. Pacaran dianggap modern, hamil diluar nikah 

dianggap hal yang biasa dan orang yang berpegang pada prinsip agama dipandang 

telah ketinggalan zaman. Keadaan masyarakat seperti ini terjadi pada masyarakat 

kota. Lalu begitu pun halnya dengan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah 

pedesaan yang sukar ditembus oleh perkembangan zaman, adat dan istiadat 

merupakan patokan yang utama bagi kehidupan sehari-hari mereka. 

Masyarakat Kecamatan Mori Atas sekarang ini masih sangat menghormati 

norma agama dan adat istiadat, dan merupakan aib yang besar bagi keluarganya jika 

perbuatan yang bertentangan dengan agama dan adat istiadat terjadi dalam keluarga 

mereka. Demikian juga jika terjadi kehamilan di luar nikah, maka jalan yang 

ditempuh oleh si gadis agar terhindar dari malapetaka dan agar janin yang 

dikandungnya tidak mati terbunuh, adalah dengan jalan mengawinkan anaknya 

meskipun belum mencapai umur, agar bisa menutupi aib keluarga di kalangan 

masyarakat. Senada dengan hal itu, Dewi mengatakan bahwa: mereka melakukan 
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Perkawinan di bawah umur, diakibatkan oleh pergaulan bebas dengan jalan 

berpacaran dan akhirnya hamil di luar nikah, mau tidak mau mereka lakukan untuk 

menutupi aib keluarga4 

Berbagai uraian di atas, penulis merasa bahwa akibat adanya arus 

globalisasi yang tak bisa terbendung membuat pola pergaulan remaja terkadang 

tidak bisa kita kendalikan, dan akhirnya mengakibatkan pergaulan bebas tanpa 

memperdulikan aturan norma adat istiadat dan norma agama. Sehingga dapat 

memicu terjadinya kehamilan diluar nikah, dan akhirnya untuk menutupi aib 

keluarga, mereka harus menikah meskipun umurnya belum cukup untuk 

melangsungkan perkawinan. 

3. Ekonomi 

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di bawah 

umur adalah faktor ekonomi. Keterbatasan orang tua dalam membiayai 

perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua yang menganggap 

dirinya sudah tidak dapat lagi membiayai anaknya karena bertumpuknya beban lain 

yang harus dipikulnya cenderung segera untuk menikahkan anaknya. Langkah ini 

diambil dengan alasan setidaknya dapat meringankan beban perekonomian 

keluarga, karena anak yang telah menikah tersebut akan menjadi tanggungan dari 

suaminya. 

Pernyataan ini dibenarkan oleh Hasnatang yang menuturkan bahwa. Salah 

satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan Perkawinan di bawah umur 

 
4 Dewi, Pasangan Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara, Wawancara, 17 Desember 2022. 
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adalah faktor ekonomi, sebab orang tua sudah tidak mampu lagi membiayai, 

sehingga mereka menikahkan kami sedini mungkin. Dengan menikahkan maka 

segala tanggungan kewajiban akan dilimpahkan kepada sang suami5 

Hal senada dengan ini disampaikan juga oleh Agus Rahmat Utomo. 

Mengatakan bahwa. faktor penyebab terjadinya Perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Mori Atas adalah faktor ekonomi, karena anggapan orang tua mereka 

ingin cepat melepaskan tanggung jawab anaknya terhadap seorang lelaki, dengan 

jalan menikahkan segera anknya agar mereka bisa segera meringankan beban 

kehidupan orang tua dari faktor  ekonomi yang dihadapi dalam keluarganya, tanpa 

mempertimbangkan umur.6 

Berbagai pemaparan diatas maka dapat disimpulakan bahwa, faktor 

ekonomi juga ikut andil bagian terhadap faktor penyebab terjadinya Perkawinan di 

bawah umur, dengan harapan anak-anak mereka kelak juga bisa hidup sejahtera 

bersama seorang suami yang telah menanggung beban hidup anak-anaknya 

sehingga orang tua juga dapat berkurang beban yang harus mereka tanggung dalam 

keluarganya. 

4. Budaya 

Masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya 

mengenai Perkawinan di bawah umur, masih kerap kali kita jumpai di pelosok-

pelosok desa atau perkampungan padat penduduk. Budaya menikahkan anaknya 

 
5 Ibu Hasnatang .Pasangan Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara 16 Desember 2022 
6 Agus Rahmat Utomo, PNS Penyuluh Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara, Sul-sel, Wawancara, 18 Desember 2022. 
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sedini mungkin sering kali tidak dapat dipungkiri, masih tumbuh pesatnya 

pemahaman yang tertanam dalam pikiran masyarakat awam yang menjodohkan 

anaknya semasa kecil, dengan harapan kelak bilamana anaknya dewasa mereka 

akan menikahkan anaknya. Sebab menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua 

yang menikahkan anak gadisnya mulai berusia 19 Tahun, seringkali orang tua takut 

dan cemas bilamana kelak anaknya tidak ada yang menikahinya dan menjadi 

perawan tua, sehingga mereka segera menerima lamaran dari seorang laki-laki 

meskipun tampa memperdulikan batasan usia Perkawinan anaknya yang 

seharusnya, baik dari segi kematangan fisik dan mental. Padahal kematangan jiwa 

sangat besar artinya dalam membangun sebuah keluarga. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fitri Damayanti mengatakan 

bahwa Mereka melakukan Perkawinan di bawah umur karena mereka di jodohkan 

oleh orang tuanya sedini mungkin dan akhirnya mereka menerima lamaran tersebut, 

meskipun usianya masih terbilang belia dan masih di bawah umur.7 

Masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak dari 

Perkawinan di bawah umur, mereka menikahkan anaknya sedini mungkin yang 

diakibatkan oleh masih kentalnya budaya yang mereka pahami mengenai 

Perkawinan di bawah umur, padahal budaya yang mereka yakini selama ini sudah 

tidak sesuai lagi dengan zamannya, sebab Perkawinan di usia dini dari zaman 

dahulu berbeda dengan zaman sekarang, sebab anak zaman sekarang sudah tidak 

mau lagi menerima mereka dijodohkan oleh orang tuanya, melainkan mereka 

 
7 Fitri Damayanti. Pasangan Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara, Wawancara, 17 Desember 2022 
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menentukan sendiri pasangan hidupnya sesuai dengan keinginan dan persetujuan 

orang tua. Sebab, yang menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga adalah kedua 

anak itu sendiri. 

5. Pengaruh Sosial Media 

Di era kemajuan teknologi yang begitu canggih, dengan berpacu dan 

berlomba-lombanya seseorang dalam menciptakan dan mendesain teknologi yang 

begitu mutakhir diluar nalar dugaan mausia. Sehingga dapat memudahkan 

seseorang melakukan proses komunikasi dengan lawan komunikasi yang begitu 

jauh dan yang jauh terasa dekat. Hal inilah yang tidak dapat kita pungkiri dengan 

kemajuan teknologi komunikasi, namun dibalik semua ini tentunya menyimpan 

dampak negatif khususnya orang yang tidak mampu menggunakan teknologi 

secara arif dan bijaksana. Sebab bila seseorang tidak mampu menggunakan 

teknologi komunikasi secara arif dan bijaksana, maka tentu akan timbullah salah 

satu dampak positif dalam kehidupan, terkhusus bagi kalangan remaja sekarang 

ini. 

Kemajuan teknologi komunikasi membawa dampak yang begitu 

signifikan. Salah satu diantaranya adalah para remaja sering kali tergiur dengan 

aplikasi media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, Whatsapp, tiktok serta 

berbagai aplikasi teknologi yang lainnya, sehingga mereka cenderung ketagihan 

melakukan komunikasi lewat media kepada lawan komunikasinya baik itu laki-laki 

maupun wanita hingga akhirnya mereka melakukan petemuan dengan lawan 

komunkasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 
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Salah satu penyebab Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Kelara 

yakni akibat dari kemajuan tenologi yang tidak bisa digunakan oleh para remaja 

secara arif dan bijaksana. Hal ini disampaikan oleh M. Aris bahwa salah satu 

penyebab Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Kelara adalah akibat media 

sosial yang tidak digunakan secara baik. Sehingga para remaja cenderung 

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, hingga akhirnya orang tua 

menikahkan anaknya sedini mungkin akibat dari dampak penggunaan media sosial 

yang tidak bisa dipergunakan secara baik.8 

Penjelasan di atas dapat dimpulkan bahwa pengaruh penggunaan media 

komunikasi tentunya juga berdampak, baik itu positif maupun negatif kepada 

remaja khususnya para remaja yang melakukan Perkawinan di bawah umur akibat 

dari penggunaan akses media sosial paten. 

 

C. Upaya Yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Tingkat 

Perkawinan di Bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara 

1. Bimbingan dan Penyuluhan 

a) Penyuluhan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penyuluh agama dalam 

mengurangi Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas kecamatan Kelara 

ialah dengan cara melakukan penyuluhan Undang-undang tentang Perkawinan, 

 
8 M.Aris. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara 18 Desember 2022. 
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membuat para penyuluh agama khususnya penyuluh yang ada di Kecamatan Mori 

Atas gencar mensosialisasikan Undang-Undang no.1 tahun 1974 mengenai aturan 

dan batasan Perkawinan agar tidak terjadi lagi Perkawinan dibawah umur. 

Berbagai kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan berbagai 

seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Kecamatan Mori Atas 

agar dapat menekan angka Perkawinan di bawah umur 

Hal ini disampaikan oleh Penghulu Mori Atas M. Aris mengatakan bahwa: 

Angka Perkawinan di bawah umur lima tahun terakhir ini sudah mulai berkurang 

dan sudah ada perubahan yang cukup signifikan diakibatnya oleh adanya sosialisai 

Undang-undang No.1 tahun 1974, serta melalui seminar, pengajian dan majelis  

ta‟lim  oleh  para  penyuluh  agama  yang  bertugas  di  Kelurahan  Mappasaile untuk 

menekan dan mengurangi jumlah pernkahan usia dini.9 

Data pegawai pencatatan Perkawinan (PPN) KUA Kecamatan Mori Atas  

mencatat bahwa angka Perkawinan tiga tahun terakhir di Kecamatan Mori Atas 

mengalami penurunan jumlah Pernikahan di bawah umur pada tahun 2020 sejumlah 

8 orang dan pada tahun 2021 menjadi 5 orang serta pada tahun 2022 menjadi 2 

orang.10 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka Perkawinan di bawah umur 

di Kecamatan Mori Atas, mengalami penurunan dan ini juga merupakan bahwa 

bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh agama berjalan dengan 

 
9 M.Aris. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara 18 Desember 2022 
10 Sumber Data Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA KecamatanMori Atas, khusus 

Kecamatan Mori Atas Kabupaten Jeneponto. 28 Juli 2017. 
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efektif dengan berbagai cara yang dilakukan dalam Mengurangi Tingkat 

Perkawinan di bawah umur. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Angka Perkawinan di bawah umur Tiga Tahun Terakhir 2022 

Sumber Data Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara 

 

Mengubah sebuah kebiasaan masyarakat yang kerap kali menikahkan 

anaknya di bawah umur, tidak semudah membalikkan telapak tangan sebab tentu 

membutuhkan sebuah proses atau sebuah gerakan yang dapat merubah kebiasaan 

masyarakat yang melanggar hukum atau aturan Perkawinan melalui sosialisasi 

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang aturan dan batasan umur 

untuk melangsungkan Perkawinan. Abdullah Mahmud. Membenarkan bahwa kami 

gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan Undang-undang Perkawinan agar 

dapat menekan angka Perkawinan di bawah umur. Penyuluhan ini selalu ditekankan 

kepada para orang tua melalui kegiatan kegiatan majelis ta‟lim penyuluhan dan 

sosialisai aturan Perkawinan yang telah di tetapkan oleh pemerintah11 

 
11 Abdullah Mahmud. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara 18 Desember 2022 

Tahun Perkawinan Perkawinan di bawah 

umur 

2020 8 Kasus 

2021 5  Kasus 

2022 7 Kasus 
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Sosialisasi Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, haruslah tetap 

kita sampaikan kepada masyarakat awam yang kurang paham akan uturan 

pemerintah mengenai batasan usia Perkawinan agar dapat menekan sedikit demi 

sedikit angka Perkawinan di bawah umur. Dengan adanya sosialisasi Undang-

undang perkawinan yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Kecamatan Mori 

Atas, dengan harapan besar dapat mengubah sedikit demi sedikit pola pikir 

masyarakat, agar mereka senantiasa taat pada aturan hukum yang telah di tetapkan 

pemerintah demi mencapai masyarakat yang tertib aturan hukum dalam kehidupan 

sehari hari 

b) Bimbingan Penyuluhan Islam 

Bimbingan penyuluhan Islam adalah pemberian kecerahan hati kepada 

orang yang mengalami kesukaran-kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan 

ajaran agama Islam, sehingga dapat mengatasi sendiri masalah yang mereka hadapi, 

demi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

Bimbingan Penyuluhan Islam sangatlah dibutuhkan, khususnya untuk 

memberikan bimbingan kepada pasangan Perkawinan di bawah umur. Sebab 

dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh 

agama, dapat menyadarkan masyarakat akan dampak Perkawinan di bawah umur. 

Sebab yang namanya Perkawinan bukan hanya untuk hidup sehari, sebulan dan 

setahun, melainkan untuk hidup selamnya sampai ajal memisahkan. Oleh 

karenanya dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam ini, kita dapat memberikan 

pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan Perkawinan di bawah umur 

mengenai dampak yang akan ditimbulkan baik dari aspek fisik maupun psikis. 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah Mahmud bahwa: Bimbingan 

Penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama di Kecamatan Mori 

Atas seperti, pengajian rutin, majelis ta‟lim yang dilakukan sekali dalam sepekan 

untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak Perkawinan 

di bawah umur, serta dampaknya bagi kesehatan reproduksi.12 

Bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama di 

Kecamatan Mori Atas seringkali disampaikan melalui berbagai kegiatan 

keagaaman, bukan saja kepada masyarakat dan pasangan Perkawinan di bawah 

umur, melainkan bimbingan terhadap anak-anak remaja. Mereka sudah diberikan 

penyuluhan mengenai dampak Perkawinan di bawah umur melalui pengajian, 

pembinaan TK/ TPA. Hal ini disampaikan oleh M. Aris, mengatakan bahwa: 

Bimbingan penyuluhan Islam yang kami lakukan bukan hanya sasarannya kepada 

masyarakat atau pasangan usia dini, melainkan bimbingan penyuluhan kepada 

remaja dan para anak-anak melalui pembinaan TK/ TPA serta menjelaskan kepada 

remaja dan anak-anak bahwa Perkawinan di bawah umur memilki banyak dampak 

yang buruk dalam kehidupan baik fisik maupun mental.13  

Ajaran Islam selalu menuntun seseorang kepada sebuah kebahagiaan dan 

ketenangan dalam hidup dan kehidupan ini. Bimbingan penyuluhan Islam 

mengambil peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada para masyarakat 

serta pasangan Perkawinan di bawah umur mengenai dampak yang ditimbulkan, 

baik dari aspek fisik maupun aspek kesehatan, akibat andanya Perkawinan di bawah 

 
12 Abdullah Mahmud. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara 18 Desember 2022 
13 M.Aris. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten 

Morowali Utara 18 Desember 2022 
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umur. Bimbingan Penyuluhan Islam menuntun dan membimbing kita untuk dapat 

hidup sehat dan sejahtera, serta seanantiasa selalu membimbing dan mengarahkan 

kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. 

c) Penyuluhan Kesehatan 

Perkawinan di bawah umur atau menikah di usia muda bukan lagi hal yang 

tabu. Hal ini cukup banyak terjadi di Indonesia salah satu contoh yakni, diberitakan 

dalam sebuah media di sebuah Desa Gantarang Kecamatan Kelara, Kabupaten 

Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kabar ini didapatkan dari seorang fotografer 

perkawinan ini mengatakan bahwa Selama dalam karir saya di dunia fotografi 

perkawinan, pasangan inilah pengantin termuda yang saya jumpai. Seorang bocah 

yang baru menginjak usia remaja yakni laki-laki yang baru berusia 13 tahun dan 

bocah perempuan baru berusia 14 tahun resmi menikah. Bocah ini baru saja 

menyelesaikan sekolahnya di sebuah SD di Jeneponto. Kedua orang tua pasangan 

pengantin remaja ini menyetujui keputusan anaknya karena ingin memimang cucu. 

Perkawinan di bawah umur bukan lagi merupakan sebuah hal yang langka, 

melainkan sudah sering kita melihat, mendengar serta menyaksikan kasus 

Perkawinan di bawah umur. Hal ini tentunya bukan saja berdampak pada psikis 

tetapi juga dapat berdampak pada fisik, utamanya kepada wanita itu sendiri. Hal 

seperti ini terkadang tanpa memikirkan resiko yang dapat mengancam kesehatan, 

banyak remaja khususnya remaja putri memutuskan untuk menikah muda. Padahal 

ada beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang dapat terjadi ketika seseorang 

melakukan Perkawinan di usia dini dan sangat muda. 



 

99 

 

Beberapa pemaparan di atas, sekiranya dapat memberikan gambaran kepada 

kita bahwa begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh Perkawinan di 

usia dini (usia muda), oleh karenanya penyuluh agama yang bertugas di Kecamatan 

Mori Atas, selain memberikan bimbingan penyuluhan Islam, mereka juga 

memberikan sosialisai kesehatan kepada ibu-ibu pengajian majelis ta‟lim mengenai 

dampak Perkawinan di bawah umur. Hal ini diungkapkan oleh Agus Rahmat 

Utomo. Mengatakan bahwa Selain kami melakukan penyuluhan agama, kami juga 

ikut mensosialisasikan kesehatan terkait mengenai dampak Perkawinan dini yang 

dilakukan di usia muda, khususnya kami sampaikan lewat forum diskusi, pengajian 

rutin dan majelis ta‟lim kepada masyarakat sehingga mengetahui dampak yang 

akan ditimbulkan dari Perkawinan di bawah umur.14 

Sosialisasi kesehatan amatlah begitu penting untuk disampaikan kepada 

masyarakat, khususnya pasangan Perkawinan di bawah umur agar mereka 

mengetahui dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Perkawinan di bawah 

umur. Oleh karenanya penyuluh agama selalu menyuarakan akan dampak negatif 

Perkawinan di usia muda. Dengan adanya sosialisai kesehatan ini, dapat menekan 

angka Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas, sebab mereka sudah 

mensosialisasikan akan dampak yang akan ditimbulkan, agar mereka kedepannya 

dapat mengarahkan dan menyampaikan kepada generasinya sehingga kelak di 

kemudian hari dapat hidup sehat dan terbebas dari penyakit yang dapat mengancam 

nyawa. 

 
14 Agus Rahmat Utomo, PNS Penyuluh Agama Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara, Sul-sel, Wawancara, 18 Desember 2022. 
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2. Kursus Calon Pengantin  

Pengertian Kursus Calon Pengantin dapat dilihat dalam peraturan Dirjen 

Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal 

I ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Kursus calon pengantin yang selanjutnya 

disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/ 

keluarga. 

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin merujuk pada 

Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No.DJ.II/491 Tahun 

2009 yang menyebutkan suscatin diselanggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran 

meliputi: 

a) Tata cara dan prosedur perkawinan 

b) Pengetahuan agama 

c) Peraturan perundang undangan dibidang perkawinan keluarga 

d) Hak dan kewajiban suami istri 

e) Kesehatan reproduksi 

f) Manajemen keluarga 

g) Psikologi perkawinan dan keluarga 

Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah yang dalam hal ini penyuluh untuk membekali calon pengantin dalam 

menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap 

dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika 
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keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya 

menciptakan masyarakat yang berkualitas pula15 

Salah seorang penghulu di Kecamatan Mori Atas, dalam hal ini Abdullah 

Muhammad memberikan informasi bahwa Pelaksanaan kursus calon pengantin 

(Suscatin) yang di lakukan oleh Badan Penasihatan Pembinaan, dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Mori Atas, dengan harapan agar dengan 

adanya kursus calon pengantin ini, dapat memberikan kesadaran dan pemahaman 

mengenai membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah 

khususnya bagi pasangan Perkawinan. Sebab dalam kursus calon pengantin ini kita 

dapat memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan 

Perkawinan yang telah sesuai umurnya, sebagaimana yang telah diatur dalam 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang batasan usia Perkawinan. Dia pun juga 

menambahkan bahwa pasangan yang akan menikah ini harus dilihat benar 

mengenai usianya sebelum mereka melaksanakan kursus calon pengantin, dalam 

hal ini pula kita bisa menekan angka Perkawinan di bawah umur khususnya di 

Kecamatan Mori Atas.16 

Demikianlah hal yang hendak dilakukan oleh para penyuluh agama dan 

beberapa unsur terkait, dalam mengatasi Perkawinan di bawah umur di Kecamatan 

Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara. Dalam menwujudkan semua hal tersebut, 

 
15 Program Kerja Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) , KUA 

Kecamatan Mori Atas 
16 Abdullah Mahmud. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas 

Kabupaten Morowali Utara 18 Desember 2022 
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tentunya membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik dari pihak penyuluh, 

penghulu, imam masjid, tokoh agama, KUA Kecamatan dan Kementerian Agama 

Kabupaten dalam mengatasi Perkawinan di bawah umur, demi mewujudkan sebuah 

keluarga yang sehat, sejahtera serta berlandaskan nilai agama. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di 

Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara ialah kurangnya 

sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974,  pergaulan 

bebas, ekonomi, budaya, dan pengaruh sosial media. 

2. Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam mengurangi tingkat 

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali 

Utara ialah bimbingan penyuluhan dan pemberian kursus calon pengantin 

(suscatin) kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berupa 

materi keagamaan, dan materi kekeluargaan. 

 

B.  Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka Implikasi 

Penelitian ini ialah Hasil penelitian ini digunakan untuk sebagai masukan terutama 

bagi masyarakat bahwa dengan adanya ketentuan pembatasan usia pernikahan 

diharapkan dapat terpenuhi dan tercapainya hak atas anak serta perlindungan anak 

akan kemungkinan buruk yang terjadi ketika memutuskan untuk menikah dibawah 

umur, serta sebagai edukasi bagi masyarakat akan kedewasaan usia dalam 

pernikahan, sehingga tercapailah tujuan dari Pernikahan serta dengan adanya 



104 

 

beberapa faktor di atas, diharapkan kepada aparat pemerintah khususnya dalam hal 

ini, Kementerian Agama melalui penyuluh agama fungsional agar dapat lebih 

meningkatkan penyuluhan terhadap dampak dari perkawinan di bawah umur, baik 

dari segi kesehatan maupun dari segi pandangan. 
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