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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي  

 

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

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

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 

 fath}ah a  A اَ 

 Kasrah i   I اَ 

 d}ammah u   U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى ىَ 

 fath}ah dan wau Au a dan i ى  وَ 
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Contoh: 

ك ي فَ ََ  :  kaifa 

 haula : ه و ل

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َىَ  ...ََ  ... fath}ah dan alif atau 

ya>’ 
a> a dan garis di atas 

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

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ى وَ

Contoh: 

  ma>ta : م اتَ 

 <rama: ر م ى

  qi>la: ق ي لَ 

 yamu>tu: يَ  و تَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 
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ر و ض ة َا لأ ط فالَ َ  : raud}ah al-at}fa\>l 

ل ةَ َ ا ل م د ي  ن ة َالف اض   : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

م ةَ   al-h}ikmah :  ا لْ  ك 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d  (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : ر بَّناَ 

نَ َّي ناَ َ  : najjaina> 

 al-h}aqq : ا لْ  قَ 

ن  ع مَ َ  : nu‘‘ima 

 aduwwun‘ : ع د وَ 

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

kasrah (  َّ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل يَ 

 َ  Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر ب 
6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال 
(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syamsu) : ا لشَّم سَ 

ا ل زَّل ز ل ةَ َ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ةَ 

 al-bila>d:  ا ل ب لا دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

Contoh: 

 ta’muru>n :  تَ  م ر و نَ 

 ‘al-nau :  ا لن َّو ءَ 

ءَ   ’syai :  ش ى 

 umirtu :  أ م ر تَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهَ   di>nulla>hد ي ن َاللهَ    billa>hبِ 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hه م َفِ  َر حْ  ة َاللهَ 

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 diri 

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:  

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

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

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
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Al-Gaza>li> 

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

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

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

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw.      = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.          = Wafat tahun 

QS.../...: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imran/3: 4 

HR       = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

Abu> al-Wali@d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali@> 
Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H}a>mid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zai@d, Nas}r H}a>mid 
(bukan: Zaid, Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 
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ABSTRAK 

Nama   : Nur Alimahmudrikah R  

Nim   : 80100219081 

Judul     : Program Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU No. 52 
Tahun 2009 di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 
Perspektif Maqāṣhid al-Syarī’ah 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana Program 
Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU No. 52 Tahun 2009 di Kecamatan 
Bontoa Kabupaten Maros Perspektif Maqāṣhid al-Syarī’ah? Pokok masalah 
tersebut kemudian di breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan 
penelitian, yaitu: 1)Bagaimana implementasi program pendewasaan usia 
perkawinan di Kec. Bontoa Kab. Maros?, 2) Apa yang menjadi faktor penghambat 
dan pendukung dalam implementasi program pendewasaan usia perkawinan di 
Kec. Bontoa Kab. Maros?, 3) Bagaimana relevansi program Pendewasaan Usia 
Perkawinan menurut UU No. 52 Tahun 2009 Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah ? 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan: yuridis, dan syar’i. Adapun sumber penelitian ini adalah Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kab. Maros, Penyuluh KB Kec. 
Bontoa dan Masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan 
analisis data yang digunakan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, 
penyajian data, verifikasi data, klasifikasi data, analisis data dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi Program Pendewasaan 
Usia Perkawinan di Kec. Bontoa Kab. Maros diterapkan oleh Penyuluh Keluarga 
Berencana Kec.Bontoa melalui beberapa kegiatan seperti: Tim Pendamping 
Keluarga dan beberapa Kelompok Kegiatan. Faktor penghambat, pola pikir/adat 
kebiasaan masyarakat, rendahnya ekonomi masyarakat, seks pra nikah, tidak 
adanya Peraturan Desa tentang Pencagahan Perkawinan Anak. Faktor Pendukung, 
Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Pendamping Keluarga, dan beberapa 
Peraturan Daerah Kab. Maros lainnya, Anggaran Pembiayaan Program 
Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga di daerah dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Relevansi Maqāṣhid al-Syarī’ah 
dengan implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan menurut Undang-
Undang No. 52 Tahun 2009 di Kec. Bontoa Kab. Maros adalah dalam 
mengharapkan peningkatan kualitas dan keseimbangan kuantitas penduduk, demi 
kemaslahatan dan mencegah kemafsadahan. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah 1) Pemerintah Kabupaten Maros 
diharapkan agar lebih tegas dalam menerapkan peraturan dan meningkatkan 
pengawasan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan. 2) Pemerintah Desa 
seharusnya berperan aktif dalam menindak lanjuti Peraturan Pemerintah 
Kabupaten Kota khususnya dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan, 
dengan meningkatkan pengawasan dan mengeluarkan Peraturan Desa tentang 
Pencegahan Perkawinan Anak. 3) Masyarakat seharusnya mendukung program 
Pendewasaa Usia Perkawinan dengan menunda usia perkawinan dan menunda 
kehamilan pertama demi mencegah risiko-risiko yang dapat terjadi, dan terkhusus 
kepada orang tua jangan takut menolak lamaran karena pertimbangan takut 
menjadi perawan tua atau pun karena faktor ekonomi. biarkan anak menikmati 
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masa remajanya dengan menempuh pendidikan dan berproses dengan baik untuk 
kehidupan yang jauh lebih baik. 

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan informasi, menambah 
wawasan dan memberi pemahaman masyarakat serta dapat dijadikan sebagai 
bahan rujukan untuk memahami secara mendalam terkait dengan urgensi Program 
Pendewasaan Usia Perkawinan dan resiko pernikahan anak. 
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 البحث ملخّص
َنورَعالمةَمدركةَر.َََََ:َاسمَالطالبَ

 80100219081َ: َرقمَالقيدَ

ََََاثنينَوخمسيَنََقانونَرقمل اَ برنامجَاستحقاقَسنَالزواجَوفقَ:َََموضوعَالرسالةَ ألفينََلسنة
َاصدَالشريعةمنظورَمقمنَ وسارَ مَ بمقاطعةََاوَ ت َ ون َ منطقةَبَ فََِوتسعة

قانونَل اَ برنامجَاستحقاقَسنَالزواجَوفقَهيَهذهَالرسالةَالمتواضعةالمشكلةَالرئيسيةَفَِإنَ
ََوَ ت َ ون َ نطقةَبَ بمََألفينَوتسعةلسنةََََاثنينَوخمسينََرقم َ(Marosَ) وسارَ مَ (َمنَمقاطعةBontoaََ)ا

الشريعةمنظورَمقمنََ ََاصدَ ََنتف؟ ََقسم الرئيسية ََالمشكلةَ كيفََََ)أولاً(إلىَعدةَمشاكلَفرعيةَوهي:
ََوَ ت َ ون َ نطقةَبَ مبرنامجَاستحقاقَسنَالزواجَفََََِعمليةَتطبيق ماَهيَالعواملََََ(ثانياً )ََوسارَ مَ بمقاطعةََا

أهميةَبرنامجَاستحقاقَسنََََكيفََ(اثاً ثا)برنامجَاستحقاقَسنَالزواج؟ََََتطبيقةَوالداعمةَفََِعقبالم
ََ.؟اصدَالشريعةمنظورَمقمنََألفينَوتسعةلسنةَََاثنينَوخمسينَقانونَرقمل اَ الزواجَوفق

ََوَ منهج هوَ البحثَ هذاَ فَِ المستخدمَ ََكيفيََبحثالمنهجَ .ََ هوََََدخلالموكان المستخدمَ
وأماَ قانوني.َ ومدخلَ شرعيَ ََََمدخلَ الأولية البياناتَ ََمصادرَ مع المقابلاتَ منَ مكتبََفيهَ رئيسَ

ََ الأسرة وتنظيمَ السكانَ ومراقبةَ الطفلَ وحْايةَ المرأةَ ََتمكينَ مقاطعة وَارَ مَ فَِ معََوسَ المقابلاتَ منَ
بَ  منطقةَ فَِ الأسرةَ تنظيمَ البياناتََََاوَ ت َ ون َ مستشارَ جمعَ طريقةَ فإنَ ذلكَ علىَ علاوةَ والمجتمع.َ

َقامَالباحثَالمستخدمةَهيَالملاحظةَوالمقابلاتَوالتوثيق.َ ََهاَوتحليلَمعالجةَالبياناتَطريقةجراءَبََثمَ 
وتصنيفََ البياناتَ منَ والتحققَ البياناتَ وعرضَ البياناتَ تقليلَ وهي:َ مراحلَ ثلاثَ خلالَ منَ

َصَالنتائجَ.البياناتَوتحليلَالبياناتَواستخلا

ََََأظهرتف البحث الدراسةنتائجَ هذهَ ََََفَِ ََََ)أولاً(على: الأسرةََقام لتنظيمَ الإرشادَ عمالَ
الزواجَفََِبتنفيذََ بَ مبرنامجَاستحقاقَسنَ ََوَ ت َ ون َ نطقةَ ََا مثلَارَ مَ بمقاطعة ََوسَمنَخلالَعدةَأنشطةَ
وَََإنشاء الأسرةَ مساعدةَ عدةفريقَ ََََإنشاءَ الأنشطة. ََََ(ثانياً )مجموعاتَ المأما ََعقبالعواملَ هذاََة فَِ

َنظامقبلَالزواجَوغيابََالوطءقتصاديَللمجتمعَوَانخفاضَحالةَالاعاداتَالمجتمعَوَالبرنامجَبسببَ
ََ ََوَالقريةَبشأنَمنعَزواجَالأطفال. الداعمة البرنامجَالعواملَ تنفيذَهذاَ ََليةَالْكومةَالمحََهيَتم تَََفَِ

تحميلَالميزانيةََ.َومعَذلكَقامَبَوسارَ مَ نطقةََنظامَمحليَلمََتطبيقهاَبعدةَوَََساعدةَالأسرلمََةفرقبنشاءََ
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إنَََ(اً لثثا)الإقليميةَلتنميةَالسكانَوبرامجَالتنميةَالأسريةَعلىَميزانيةَالإيراداتَوالإنفاقَالْكومية.ََ
مق الشريعةأهميةَ وفقََاصدَ الزواجَ برنامجَاستحقاقَسنَ تنفيذَ لسنةََََاثنينَوخمسينََقانونَرقمل اَ معَ

وتسعة بَ بَمََألفينَ ََََاوَ ت َ ون َ نطقةَ مقاطعة ََََهيَََوسَارَ مَ منَ ََيتوقع عددََمنه فَِ والتوازنَ الجودةَ فَِ زيادةَ
 السكانَمنَأجلَالمنفعةَوالمنعَ.

البحثَهي المترتبةَعلىَهذاَ ََََأنهََ)أولاً(:ََالآثارَ أنَتكونَحكومة المتوقعَ فَِمقاطعةََمنَ
الََوسارَ مَ  تنفيذَ والقانونأكثرَحزماَفَِ برَمعََََنظامَ الزواج.َزيادةَالإشرافَفَِ نامجَاستحقاقَسنَ
ََََ(ثانياً ) متابعة فَِ نشط اَ دور اَ القريةَ حكومةَ تلعبَ أنَ ََيجبَ ََنظام فََََِلاسيماََالمدينةحكومية

َلأطفال.لزواجََالالقريةَالمتعلقةَبمنعََََنظاماستحقاقَسنَالزواجَمنَخلالَزيادةَالإشرافَوإصدارََ
وتَخيرَََ(اً لثثا) الزواجَ سنَ عنَطريقَتَخيرَ الزواجَ سنَ استحقاقَ برنامجَ دعمَ المجتمعَ علىَ يجبَ

علىََََيخافلاََََأنََوالدينبِلنسبةَلل.َوَالْملَالأولَمنَأجلَمنعَالمخاطرَالتيَيَكنَأنَتحدثوقوعََ
لبناتهمارفضَالخ ََطبةَرفضَالخعلىََََيخافبرَالسنَولاََاكََعزبَِ ََنبسببَالخوفَمنَأنَيصبحََطبةَ

الع ََبسببَ وَلكيََواملَالاقتصادية الدراسةَ بشبابهمَمنَخلالَ النموََيستمتعوَالأطفالَ يستمروَفَِ
منَالمأمولَأنَتوفرَنتائجَهذاَالبحثَمعلوماتَوتضيفَنظرةََومنَهناَأنََََ.والعيشَحياةَأفضل

وَ ََلََالفهمثاقبةَ البحثََستخدمَفتلمجتمع هذاَ لََْنتيجةَ مرجعيةَ الكموادَ أهميةََََعنََالعميقََفهمفرَ
 َ.همخاطرَمعَبرنامجَاستحقاقَسنَالزواجَ
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ABSTRACT 

Name   : Nur Alimahmudrikah R  

Student ID   : 80100219081 

Judul     : Program for Marriage Age Maturity Per Law No. 52 of 2009 
in the Bontoa District of the Maros Province on Maqāṣhid al-
Syarī’ah Perspective  

  

Maqāṣhid al-Syarī’ah Perspective of the Marriage Age Maturity Program 

following Law No. 52 of 2009 in Bontoa District, Maros Regency, were the 

primary concern of this study. The topic was then divided into several sub-

problems or research questions: 1) How was the implementation of the marriage-

age maturity program in Bontoa District, Maros Regency? 2) What inhibiting and 

supporting factors were in implementing the marriage-age maturity program? and 

3) What was the relevance of the Marriage Age Maturity program according to 

Law no. 52 of 2009 from the perspective of Maqāṣhid al-Syarī’ah? 

This research was categorized as qualitative due to the employment of the 

legal and syar'i research methods. The sources for this study were the Director of 

the Office for Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and 

Family Planning (DP3ADALDUKKB) for the Maros District, the Family 

Planning Counselor for the Bontoa District, and the Community. In addition, 

observation, interviews, and documentation are employed as data collection 

techniques. Three phases of data processing techniques and data analysis were 

employed: data reduction, data presentation, data verification, data categorization, 

data analysis, and conclusion drawing. 

According to the study's findings, the Marriage Age Maturity Program in 

Bontoa District, Maros Regency, was implemented by Family Planning Extension 

Workers in Bontoa District through various activities, including the Family 

Assistance Team and many Activity Groups. The restricting factors were the 

community's culture and practices, poor socioeconomic position, premarital sex, 

and the lack of Village Regulations on the Prevention of Child Marriage. 

Supporting Factors, the Regional Government's formation of a Family Assistance 

Team, and numerous other Maros Regency Regional Regulations, the State 

Revenue and Expenditure Budget were entrusted with the Regional Budget for 

Population Development and Family Development Programs. Maqāṣhid al-

Syarī’ah's to the implementation of the Marriage Age Maturity Program per Law 

No. 52 of 2009 in Bontoa District, Maros Regency, was based on the expectation 

of an increase in the quality and balance of the population to prevent mafsada. 

This research implied 1) Based on the findings of this study, the Maros 

Regency administration was anticipated to be more proactive in implementing 

regulations and enhancing oversight of the Marriage Age Maturity program. 2) 

The Village Government should actively enforce City District Government 

Regulations, particularly concerning the Marriage Age Maturity Program, by 
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boosting oversight and adopting Village Regulations regarding the Prevention of 

Child Marriage. 3) society should support the Marriage Age Maturity program by 

delaying marriage and postponing the first pregnancy to reduce potential 

problems, especially for parents not to be hesitant to decline applications out of 

fear of their daughters becoming old maids or for economic reasons. For a far 

better existence, allow youngsters to enjoy their childhood while studying and 

processing effectively. 

The results of this study will ideally provide information, insight, and 

comprehension to the community. They can be used as a resource to comprehend 

the importance of the Marriage Age Maturity Program and the dangers of child 

marriage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan adalah akad memberikan 

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan 

wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi 

kepemilikn serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Sedangkan dalam 

kompilasi hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk 

menaati dan melaksanakan perintah Allah swt yang merupakan ibadah. 1 

Adapun tujuan dari perkawinan itu tidak hanya terbatas pada hubungan 

syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa 

kasih sayang sehingga manusia dapat hidup tenang baik dalam keluarga maupun 

masyarakatnya. Dengan perkawinan ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi 

suami istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa bukan sekedar dalam hubungan 

syahwat.2  

Islam adalah agama sempurna yang Allah swt ciptakan untuk kita 

manusia. Serta ayat-ayat al-Qur’an yang Allah swt turunkan kepada Rasul melalui 

wahyu Allah swt, sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surga-Nya 

Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.3 

 
1H. Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1. 

2Siti Alfi Nurhidayah “Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri 

(Pasutri) di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” Skripsi (Ponorogo: Fak. Syariah Institut 

Agama Islam Negeri, 2018), h. 3-4. 

3Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Vorkik Van 

Hoeve. 1959), h. 105. 
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Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya 

(laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara 

satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat 

dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan 

menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan 

abadi.4 

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Perkawinan bertujuan 

membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih 

sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.5 Allah swt 

menciptakan manusia berpasang-pasangan mempunyai beberapa tujuan, di 

antaranya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, yaitu untuk membentuk suatu 

rumah tangga dalam ikatan perkawinan. Namun kenyataan di masyarakat 

perkawinan kadang kala terjadi tidak sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya. 

Ada banyak kasus yang terjadi dimana seseorang dipaksa menikah karena 

perjodohan dan ada yang karena hamil di luar nikah (sebab pergaulan bebas). 

Meskipun demikian, pentingnya pemahaman tentang perkawinan bagi 

orang tua dan generasi muda perlu terus mendapatkan edukasi sebab 

keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia 

bahkan juga bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah swt.  

 

4Djoko Prakoso dan I ketut murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, 

(Jakarta : Bina Aksara, 1987), h.1. 

5Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Cet,I; Jakarta: 

Bulan Bintang, 1993), h. 8. 
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Allah swt menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat 

mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya.6 

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas 

disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.7  Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia pernikahan yang ideal 

dilakukan pada usia yang matang yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun 

untuk laki- laki yang merupakan umur ideal yang matang secara biologis dan 

psikologis menurut ilmu kesehatan. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik 

untuk berumah tangga karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa. 

 Rekomendasi ini ditujukan demi kebaikan masyarakat agar dalam 

menjalani rumah tangga memiliki kesiapan dari segala aspek baik dalam hal 

kesiapan mental, kedewasaan berpikir, dan kesiapan psikis maupun biologis. 

Karenanya dalam mendirikan sebuah keluarga yang harmonis bukanlah suatu hal 

yang mudah. Suatu perkawinan yang sukses tidak diharapkan dari mereka yang 

masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan menuntut 

kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik mental. Untuk itu suatu 

perkawinan haruslah disiapkan dengan persiapan matang agar dapat berpengaruh 

positif pada kuantitas dan kualitas penduduk.8 

 

6Amir Syarifuddin,”Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan, (Cet.I; Jakarta: Kencan, 2006), h. 47. 

7Republik Indonesia Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, bab I,  pasal 7. 

8Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 

h.20. 
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Permasalahan kependudukan pada dasarnya terkait dengan kuantitas, 

kualitas dan mobilitas penduduk. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan 

perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas 

penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan 

dan ketahanan nasional. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan 

kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan 

mengendalikan jumlah dan meningkatkan kualitas penduduk di antaranya melalui 

program Pendewasaan Usia Perkawinan. 

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia 

pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. 

Pendewasaan Usia Perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja 

tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap/ 

dewasa dari segi ekonomi, kesehatan, mental dan psikologi. 

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan 

pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, 

mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan 

berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta 

menentukan jumlah dan jarak kelahiran, usia ideal untuk hamil maupun usia ideal 

untuk menghentikan kehamilan. Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan seperti ini 

berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa  untuk 

melindungi anak agar tetap memproleh haknya untuk hidup, tumbuh dan 

berkembang serta melindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan 

diskriminasi seperti: 
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Dampak Secara biologis, organ reproduksi anak masih dalam proses 

menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan fungsinya, 

kematangan fisik seorang anak, tidak sama dengan kematangan psikologisnya 

sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi 

tetapi secara perilaku tetap seperti anak-anak. 

Dampak psikologis, Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti 

tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis 

berkepanjangan dan kematangan psikologis ibu menjadi hal utama, karena sangat 

berpengaruh terhadap pola asuh anak dikemudian hari. 

Dampak pendidikan pernikahan anak mengakibatkan anak tidak mampu 

mencapai pendidikan yang lebih tinggi sehingga, pendidikan yang minim 

mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak. Selain itu dampak 

administrasi kependudukan tidak memiliki akte nikah, tidak memiliki kartu 

keluarga dan apabila terjadi perceraian sulit untuk mengurus pembagian hartanya. 

Undang-undang perkawinan dengan tegas tidak menghendaki 

perkawinan anak, hal tersebut agar suami isteri dalam masa pernikahannya dapat 

menjaga kesehatannya dan keturunannya, akan tetapi implementasi yang terjadi di 

lapangan banyak mengalami kendala dan permasalahan. hal tersebut dapat dilihat 

dengan banyaknya kasus pernikahan anak dan hanya sedikit yang melakukan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hal tersebut berdasarkan fakta yang ada 

dalam masyarakat dan berdasarkan data Pengadilan Agama pada tahun 2019  ada 

10 anak, tahun 2020 ada 13 anak, tahun 2021 ada 9 anak dan pada tahun 2022 ada 

14 anak yang melakukan dispensasi kawin. Pernikahan anak merupakan fenomena 
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yang sudah lama terjadi di Indonesia khususnya pada remaja pedesaan dan ini 

pula yang menjadi persoalan di Kec. Bontoa Kab. Maros. 

Pernikahan anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah 

berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan 

sebagian masyarakat, pernikahan usia anak terjadi tidak hanya faktor ekonomi 

semata, tetapi lebih banyak di sebabkan faktor pergaulan bebas (seks pranikah) 

yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. 

Perkawinan anak dilihat dari psikologi, sosiologi maupun hukum islam 

terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah perkawinan anak asli 

merupakan perkawinan di bawah umur yang murni dilaksanakan oleh kedua belah 

pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata 

hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. 

Kategori yang kedua adalah perkawinan dini palsu, yaitu perkawinan di bawah 

umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamuflase dari moralitas yang 

kurang etis dari kedua mempelai. Perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi 

perzinaan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya 

kehamilan.9 

Perkawinan usia anak merupakan persoalan lama yang angkanya masih 

tergolong tinggi di Indonesia, terlepas dalam situasi pandemi atau bukan. 

Sehingga diperlukan langkah-langkah sinergi antar pemangku kepentingan di 

negeri ini tanpa harus mengabaikan norma-norma agama dan norma-norma 

kemasyaratan. 

 

9Arwanda Cahya Putra, Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Bentuk 

Intervensi Sosial Pencegahan Perkawinan Usia anak Di Kecamatan Rambipuji Desa Rowotamtu ( 

Studi Deskriptif Pada Badan DP3AKB Bidang Keluarga Sejahtera Kabupaten Jember), Skripsi 

(Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember 2019), h. 19. 
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Perkawinan usia anak rentan dengan masalah, hal ini disebabkan karena 

remaja belum siap secara pisikologis dan fisik. Sehingga sangat rentan terjadinya 

perceraian. Berbagai fakta menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang 

menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap Kesehatan mereka sebagai 

dampak  dari melahirkan diusia yang belum matang, peningkatan resesiko 

kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk dan gangguan Kesehatan seksual dan 

reproduksi.10 

Pernikahan anak hanya akan menambah perpanjangan rantai kemiskinan 

dan pada prinsipnya perkawinan anak tidak terhindar dari sisi negatif atau 

kemudharatan, Syariat Islam diturunkan oleh Allah swt adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan manusia secara keseluruhan demi terwujud kemaslahatan di dunia 

dan akhirat, ada lima hal pokok (Maqāṣid al-Syarī’ah) yang harus dipelihara dan 

dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

Dari persoalan-persoalan tersebut di atas, merupakan landasan utama 

lahirnya keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang judul: “Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU No. 52 Tahun 2009 di Kec. 

Bontoa Kab. Maros Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Agar jelas mengenai ruang lingkup yang akan diteliti dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang diuraikan, maka akan diuraikan 

mengenai batasan-batasan yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus. 

 

 
10Sitti Aisya Kara, dkk., Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak 

(Makassar: Liblitera Institute), h.1. 
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1. Fokus Penelitian 

Untuk mengetahui  kejelasan batasan dan cakupan penelitian ini, maka penelitian 

ini difokuskan pada “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU 

No. 52 Tahun 2009 di Kec. Bontoa Kab. Maros Perspektif Maqāṣid al-

Syarī’ah”. 

Adapun untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca 

terhadap variabel-variabel dalam judul. Maka perlu diketahui deskripsi fokus dari 

penelitian ini, yaitu: 

a. Program Pendewasaan Usia Perkawinan  

b. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009  

c. Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

d. Maqāṣid al-Syarī’ah 

2. Deskripsi Fokus 

Sebagaimana pada judul penelitian yakni “Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan Menurut UU No. 52 Tahun 2009 di Kec. Bontoa Kab. Maros 

Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”. Supaya tidak menimbulkan kesalahan persepsi 

yang berlainan pada judul penelitian tersebut. Berikut akan dideskripsikan fokus 

penelitian sebagai berikut: 

a. Program Pendewasaan Usia Perkawinan, yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah program yang dijalankan oleh Penyuluh KB di Kec. Bontoa Kab. 

Maros 

b. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
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Penduduk dan Pembangunan Keluarga dalam rangka peningkatan kualitas 

penduduk dalam  pasal 1 ayat 1-13. 

c. Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah daerah yang telah terbina oleh penyuluh KB Kec. Bontoa Kab.Maros  

d. Maqāṣid al-Syarī’ah: Pada penelitian ini, yang dimakusd Maqāṣid al-

Syarī’ah  adalah substansinya, yaitu konsep maslahat dari segi daruriyyat, 

hajiyat, dan tahsiniyat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka pokok masalah adalah Bagaimana Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

Menurut UU No. 52 Tahun 2009 di Kec. Bontoa Kab. Maros Perspektif Maqāṣid 

al-Syarī’ah dari pokok masalah tersebut maka berkembang menjadi beberapa sub-

sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi program pendewasaan usia perkawinan di Kec.  

Bontoa  Kab. Maros? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi 

program pendewasaan usia perkawinan di Kec. Bontoa Kab. Maros? 

3. Bagaimana Relevansi Program pendewasaan usia perkawinan menurut UU 

No. 52 Tahun 2009 Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah ? 
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D. Kajian Pustaka 

Untuk mengetahui informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang akan atau sedang diteliti dalam penelitian ini, meninjau atau mengkaji 

kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti 

lain sebelumnya terkait penelitian ini, untuk menginformasikan kepada pembaca 

hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dijalankan 

saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan 

mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya, menghindarkan 

peneliti dari terjadinya peniruan atau plagiasi. Penelitian dalam hal ini yang 

dimaksud, yaitu “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU No. 

52 Tahun 2009 di Kec. Bontoa Kab. Maros Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah. 

Sehingga dengan demikian, hasil dari telaah tersebut peneliti 

mendapatkan beberapa rujukan, pendukung, pelengkap serta pembanding yang 

memadai dalam penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini di antaranya yaitu: 

1. Karya ilmiah Jurnal oleh Muawwanah (Universitas Muhammadiyah 

Surabaya, 2018 M.) dengan judul “Pendewasaan Usia Perkawinan 

Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”. Pada karya ini dijelaskan  tentang Hasil 

penelitian ini menyebutkan bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan 

yang ditetapkan dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) 

BKKBN adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. 

Program ini memiliki kesesuaian dengan empat di antara lima Maqāṣid al-

Syarī’ah   yakni dalam hal menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, 

menjaga harta, serta berkaitan dengan menjaga agama.  Persamaan 
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penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

penelitian mengenai  Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-

Syarī’ah. Adapun perbedaannya, di antaranya adalah Pendewasaan Usia 

Perkawinan yang terfokus Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. 

2. Kitab al-Muwāfaqāt Juz 2 karya Abū  Isḥāq  Ibrahīm  bin  Mūsā  bin  

Muḥammad  bin  al-Lakhamī  al-Syāṭibī, diterbitkan oleh penerbit Dār Ibn 

‘Affān pada tahun 1997M/1417H, merupakan salah satu rujukan dalam 

pembahasan Maqāṣid al-Syarī’ah. Di antara pembahasan dalam buku ini 

adalah Maqāṣid al-Syarī’ah dan substansinya yaitu, maṣlaḥat, konsep 

maṣlaḥat primer, sekunder, dan tersier dengan penjelasan berbahasa Arab. 

Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah 

topik yang diangkat adalah persoalan Maqāṣid al-Syarī’ah dan substansinya 

yaitu, maṣlaḥat, konsep maṣlaḥat primer, sekunder, dan tersier. Persamaan 

pada kitab ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada 

pembahasan yang diangkat, sama-sama terdapat ulasan tentang Maqāṣid al-

Syarī’ah  dan maslahat. Perbedaan pada buku ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan penulis adalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah, 

sedangkan buku ini terfokus pada Maqāṣid al-Syarī’ah  dan bagian-

bagiannya. 

3. Karya ilmiah Jurnal oleh Sri Rahmawati (UIN Sultan Maulana Hasanuddin 

Banten, 2020 M.) dengan judul “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi 

Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)“. Pada karya ini dijelaskan  

Batas Usia Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam dan hukum positif.  
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

adalah penelitian mengenai  Batas Usia Pernikahan Berdasarkan Hukum 

Islam dan hukum positif. Adapun perbedaannya, di antaranya adalah pada 

penelitian tersebut terfokus pada Batas Usia Pernikahan Berdasarkan 

Hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini tidak 

terfokus pada Batas Usia Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam dan hukum 

positif.  

4. Karya ilmiah Jurnal oleh Muammar M. Bakry, (Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar) dengan judul “Asas Prioritas Dalam Al- 

Maqāṣid al-Syarī’ah“. Pada karya ini dijelaskan  tentang Maqāṣid al-

Syarī’ah dan substansinya, yaitu konsep maslahat. Adapun perbedaannya, di 

antaranya adalah pembahasan dalam jurnal tersebut tidak terfokus pada 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 52 

Tahun 2009. Sedangkan pada penelitian ini, pembahasan Maqāṣid al-

Syarī’ah dan substansinya terfokus pada Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengungkap implementasi program pendewasaan usia perkawinan di 

Kec. Bontoa Kab. Maros. 

b. Untuk mengungkap faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi 

program pendewasaan usia perkawinan di Kec. Bontoa Kab. Maros. 
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c. Untuk mengungkap relevansi Maqāṣid al-Syarī’ah dengan implementasi 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU No. 52 Tahun 2009 di 

Kec. Bontoa Kab. Maros. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Untuk kegunaan teoretis, diharapkan agar penelitian ini menjadi rujukan ilmiah 

sebagai upaya dalam memahami secara mendalam Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan Menurut UU No. 52 Tahun 2009 di Kec. Bontoa Kab. Maros 

Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah. Penelitian ini juga diharapkan nantinya 

menjadi literatur yang ilmiah untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut 

dalam meneliti Program Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU No. 52 

Tahun 2009 di Kec. Bontoa Kab. Maros Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah. 

b. Untuk kegunaan praktis, diharapkan agar penelitian ini menjadi prioritas dalam 

memahami konsep Program Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU No. 

52 Tahun 2009 di Kec. Bontoa Kab. Maros Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah, 

sehingga pada nantinya terwujud keluarga sakinah mawaddah warahmah. 

c. Sebagai informasi tambahan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Perkawinan di Indonesia 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan  sunnatullah  yang umum dan berlaku pada 

semua makhluknya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

Perkawinan dapat pula disebut sebagai suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, 

sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan 

hidupnya.1 

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan 

dua kata, yaitu  nikah  dan zawaj ( زواج ) dan  kata na-ka-ha ( نكاح ).2  

Pengertian nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian yakni 

dalam arti sebenarnya dan dalam arti kias, dalam pengertian sebenarnya nikah 

adalah dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan 

dalam pengertian kiasannya ialah wathaa yang berarti setubuh.3 Menurut Kamus 

Bahasa Indonesia perkawinan beasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya 

 

1M.A Tihami dan Sohami Sahrani, Fiqh Munakahat. (Cet I; Jakarta: Rajawali Press, 

2009),  h. 6. 

2Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang,1974). h.79. 

3Rachmadi Usman,  Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. 

(Cet I; Jakarta: Grafika, 2006), h. 268. 
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membentuk keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin serta 

bersetubuh.4 

Dalam pengertian secara umum perkawinan merupakan suatu ikatan suci 

dan sakral yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.5 Sebab implikasi 

dari perbuatan hukum sebuah perkawinan yakni membatasi kedua calon mempelai 

setelah resmi menjadi suami isteri, baik itu secara hak maupun kewajibannya 

terhadap laki-laki yang bukan mahramnya dan perempuan yang bukan mahramnya. 

Dengan sah nya ikatan lahir batin di antara keduanya, maka dihalalkan pergaulan 

atau hubungan suami istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan pada 

pasal 1, yang selengkapnya sebagai berikut: 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.6 

Dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan 

memiliki dua aspek, di antaranya:7 

 

4Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456. 

5Mustofa hasan, Pengantar Hukum Keluarga. (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 9. 

6Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab I, 

pasal 1. 

7Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. (Cet II; Jakarta: 

Kencana, 2010), h.103. 
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1) Aspek Formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ‘ikatan lahir 

batin’, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan 

secara lahir, tampak  juga mempunyai ikatan batin ini merupakan inti dari 

perkawinan. 

2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali 

dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur 

batinpun turut berperan penting. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya 

dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3:8 

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat dan mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.  

Pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

 

2. Hukum Perkawinan 

Hukum asal pernikahan menurut jumhur pada dasarnya sama dengan 

hukum  asal semua perbuatan manusia, yakni mubah9. Namun oleh karena adanya 

aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum 

pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam 

 

8Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bab II, Pasal 2 dan 3 

9Abu Zahra, Muhammad, Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, (t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), h. 

25. 
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Islam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hal ini sebagaimana 

diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah sebagai berikut:10 

a. Wajib  

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan 

kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan 

memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran atau 

sudah sulit baginya menghindari zina serta  sudah mampu secara finansial11 

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Menjaga diri dari 

perbuatan zina adalah Wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu 

hanya akan terjamin dengan jalan kawin (nikah) bagi orang itu, melakukan 

perkawinan hukumnya adalah wajib. Qa’idah fiqhiyah mengatakan, “sesuatu yang 

mutlak diperlukan untuk menjalankan sesuatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”, 

atau dengan kata lain, apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya 

suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya.” Penerapan kaidah tersebut dalam masalah 

perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina 

dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya. 

b. Sunnah 

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat 

untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul 

 

10Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, (Kairo: Al Fath Al I’laami Al ‘Arabiy, tt), h. 10-

12. 
11Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan, 

(Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018), h. 12 
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kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada 

kekhawatiran akan berbuat zina. 

Alasan hukum sunah ini diperbolehkan dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-

hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam Islam menganjurkan perkawinan 

di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat al-Qur’an dan 

hadist-hadist Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunah. 

Ulama Mażhab Syafi’i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah 

mubah. Ulama-ulama Mażhab Dzahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib 

dilakukan bagi orang-orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya 

kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak kawin (nikah)12 

c. Haram 

 Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta 

tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-

kewajiban hidup perkawinan (tidak mampu secara finasial dan sangat besar 

kemungkinannya tidak bisa menafkahi keluarganya kelak, tidak ada kemampuan 

berhubungan seksual juga menjadi faktor diharamkannya perkawianan.13 

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari 

bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksankan 

kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar 

dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang 

 

12Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Cet. IX; Yogyakarta: UII 

Press,2000), h. 14-15. 

13Firman Arifandi, Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari 

Pasangan, (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.14. 
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menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau 

kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, dan 

wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seorang 

pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada 

aibnya.14 

d. Makruh  

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi 

materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir 

akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat 

memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan 

berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau 

calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin 

e. Mubah 

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi 

apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin 

pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. 

Perkawinan dilakukan sekedar untuk. memenuhi syahwat dan kesenangan bukan 

dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama. 

Menurut jumhur, nikah itu hukumnya Sunnah, sedangkan golongan Zahiri 

berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib.15 

 

14 Sayyid Sabiq, Fikih Sunna, (Cet. VI; Bandung: PT. Al Ma‟arif, 2000), h.24. 

15Al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalausiy, Bidayah al-

Mujtahaid wa Nihayah Al Muqtashid , Juz III, (Mesir: Dar al-Salam, 1995), h. 1236. 
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3. Persiapan Perkawinan 

a. Memilih Jodoh 

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata 

semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah 

dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan perkawinan itu dilakukan untuk 

memenuhi sunnah Allah swt dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan 

petunjuk Allah swt dan Petunjuk Nabi. Perkawinan juga bukan untuk mendapatkan 

ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Sehingga seseorang harus 

menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai 

segi. 

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih 

seseorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian 

pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan 

hidupnya. Yang pokok di antaranya adalah: Karena kecantikan seorang wanita atau 

kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak 

keturunan; karena kekayaannya; kebangsawanannya, dan karena 

keberagamaannya.16 Di antara alasan yang banyak itu maka yang paling utama 

dijadikan motivasi adalah karena agamaannya. Sesuai dengan dalil hadis mengenai 

kriteria calon istri, yaitu: 

 

16Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Cet. V; Jakarta:Kencana Prenadamedia Group. 2014),h.48. 



21 

 

 

دَّ     حَدَّثَ نَا  ُِيدُ   حَدَّثَنِ قاَلَ: اللََِّّ   عُبَ يْدِ عَنْ  يََْيََ   حَدَّثَ نَا مُس    َ ُِيد    أَبِ  بْنُ س    َ أبَيِهِ  عَنْ  س    َ
َ   هُريَْ رَةَ  أَبِ  عَنْ   ُ  رَض      ِ رْأةَُ  تُ نْكَحُ  قاَلَ: " وَس      َ ََّ   عََ يْهِ  اللهُ ص      َ َّ   النَّبِيِ  عَنِ  عَنْهُ   اللََّّ

َ
: الم لَِِرْبَع 

ينِ  بِذَاتِ فاَظْفَرْ وَلِدِينِهَا  وَجََاَلِِاَ وَلَِِسَبِهَا لِمَالِِاَ     17يَدَاكَ "تَربَِتْ الديِ
Artinya: 

Faktor agama adalah faktor yang paling dominan dan paling utama dalam 

memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan 

kebahagiaan dan kedamaian berumah tangga. Hadits diatas tidak hanya ditunjukkan 

untuk suami dalam memilih pasangan hidupnya (istri), namun juga sebaliknya, 

Beliau menyeru, sangat menekankan dalam memilih suami atau istri hendaknya 

lebih mendahulukan pertimbangan nilai akhlak dan agama dibanding dengan 

pertimbangan yang lainnya.18 

b. Peminangan 

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan 

kriteria, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan 

yang telah ditentukan (khitbah). Kata Khitbah adalah Bahasa Arab yang secara 

sederhana diartikan dengan: Penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan 

perkawinan.  

 

17Muḥammad ibin iIsma’īl ial-Bukhārī, iṢaḥīḥ ial-Bukhārī, iJuz i7,i(Cet.I; Beirut:iDār 

iṬūq ial-Najāh, i1422H), ih. 7. 

  18Nur Ilma Asmawi dan Muammar M Bakry, ‘’Kebebasan Perempuan Dalam Memilih 

Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi’’, Mazahibuna,  Vol.2, No.2, 

(Desember 2020), h.11. 
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Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinana yang waktu 

pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun 

sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi 

masyarakat setempat. Tujuan dari peminangan adalah untuk lebih menguatkan 

ikatan perkawinan yang diadakan setelahnya, karena dengan adanya peminangan 

itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. 

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan 

yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu 

dilangsungkan akad perkawinan, peminangan bukanlah suatu perjanjian yang 

mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki meminang atau pun perempuan yang dipinang 

dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan meski pun 

sebelumnya telah menerima pinangan tersebut. Putusnya pinangan itu mesti 

dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak mana pun. 

4. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Agama Islam mensyari’atkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan 

wanita, kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya 

“perkawinan”, dan beralihlah kerisauan laki-laki dan wanita menjadi sebuah 

ketenteraman atau Sakinah. Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan wanita 

agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, 

dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Guna mencapai tujuan 

tersebut, al-Quran antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan 

ekonomi bagi yang ingin melangsungkan pernikahan, meskipun para wali di minta 
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untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan ditolaknya 

peminangan atau lamaran. Sedang bagi yang tidak memiliki kemampuan ekonomi 

dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya.19 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

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

kata tersebut mengandung arti sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu 

yang harus diadakan dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau 

tidak lengkap. Keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 

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

mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak 

merupakan unsurnya.20 

Suatu akad dapat terlaksana secara sah manakala telah terpenuhi rukun-

rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula halnya dengan akad nikah yang 

merupakana salah satu bentuk dari akad-akad yang ada dalam ajaran Islam. Rukun 

dalam pernikahan wajib terpenuhi ketika akan diadakan akad, tidak sah akadnya 

jika tidak terpenuhi rukunnya. 

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun 

nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, 

sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling 

 
19Muhammad Shuhufi, “Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at 

Islam)” Jurnal Hukum Diktum, Vol.13, No. 2, (Juli 2015), h.121. 

https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/365. (Diakses 18 April 2023). 

20Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan”, h.59. 

https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/365
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terkait dan melengkapi. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat 

pernikahan.21 

Rukun Nikah yang harus agar dapat terlaksanakannya pernikahan 

meliputi:22 

a. Calon mempelai laki-laki 

b. Calon mempelai perempuan 

c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan 

d. Dua Orang saksi 

e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami 

5. Kafâ`ah  dalam Perkawinan 

Kafâ`ah  berasal dari Bahasa Arab dari kata (كفئ) berarti sama atau 

setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat 

dalam al-Qur’an dengan arti “sama” atau setara.23  Juga sebagaimana Allah 

berfirman dalam QS al-Ikhlas/112: 4 

 وَلَمْ يكَنُْ لَّهٗ كُفوًُا احََدٌࣖ 

Terjemahnya: 

serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.24 

 

 

21Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Cet. III; Jakarta: PT Raja GrafindosPersada, 

1998), h. 70-72. 

22Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, h.61. 

23Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, h. 140. 

24Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, ihttps://quran.kemenag.go.id/surah/112/4  (07 

iAgustus i2022). 

https://quran.kemenag.go.id/surah/112/4%20%20(07
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Maksud dari ayat di atas adalah, sifat ketauhidan Tuhan terhadap 

mahluknya, Allah Swt adalah satu dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika 

dikaitkan dengan kafâ`ah maka mempunyai arti sebaliknya. Yang berarti ciptaan 

Tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian. kafâ`ah atau kufu` 

menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, 

sederajat atau sebanding. kafâ`ah atau kufu’ dalam perkawinan menurut hukum 

Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga 

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau 

laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding 

dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang 

ditekankan dalam hal kafâ`ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, 

terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. 

Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk 

menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah 

pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang 

sepadan.25 

Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat ulama dalam 

kriteria yang digunakan untuk menentukan kafâ`ah dalam perkawinan. adapun 

perbedaannya sebagai berikut:26 

 

25Ibnu Mas‟ud dan. Zainal Abidin S, Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi’i Buku 2 : 

Muamalat, Munakahat, Jinayat. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 261. 

26Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, h. 142. 
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a. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar kafâ`ah adalah: 

1) Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan 

2) Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam 

3) Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan 

4) Kemerdekaan dirinya 

5) Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam 

6) Kekayaan 

b. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafâ`ah hanyalah diyanah atau 

kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik 

c. Menurut ulama Syafi’iyah yang menjadi kriteria kafâ`ah itu adalah: 

1) Kebangsawanan atau nasab 

2) Kualitas keberagamaan 

3) Kemerdekaan diri  

4) Usaha atau profesi 

d. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafâ`ah itu adalah 

1) Kualitas keberagamaan 

2) Usaha atau profesi 

3) Kekayaan 

4) Kemerdekaan diri 

5) Kebangsawanan 

Ulama menempatkan dien atau diyanah yang berarti tingkat ketaatan 

beragama sebagai kriteria kafâ`ah  bahkan menurut ulama Malikiyah hanya itu satu-
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satunya yang dapat dijadikan kriteria kafâ`ah . Juga sebagaimana Allah berfirman 

dalam QS as-Sajdah/32: 18. 

     افَمََنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًاۗ لََ يَسْتوَٗنَ 

Terjemahnya: 

Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah) mereka 
tidak sama.27 

 

Ulama yang sepakat ini tidak menempatkannya sebagai syarat. Kafâ`ah  

dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Misalnya 

dalam mengambil menantu bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-

biasa saja maka harus didahulukan yang taat. Sebagaimana Allah berfirman dalam 

QS al-Baqarah/2: 221. 

نْ  ؤْمِنَةٌ خَيْرٌ م ِ لَوْ اعَْجَبَتكُْمْ ۚ وَلََ  وَلََ تنَْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلََمََةٌ مُّ شْرِكَةٍ وَّ  مُّ

ىِٕكَ 
ٰۤ
اوُلٰ لَوْ اعَْجَبكَُمْ ۗ  شْرِكٍ وَّ نْ مُّ ؤْمِنٌ خَيْرٌ م ِ مُّ يؤُْمِنُوْا ۗ وَلعََبْدٌ    تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى 

بِ  وَالْمَغْفِرَةِ  الْجَنَّةِ  الَِى  ا  يدَْعُوْْٓ  ُ وَاللّّٰٰ النَّارِ ۖ  الَِى  لعَلََّهُمْ  يَدْعُوْنَ  لِلنَّاسِ  اٰيٰتِهٖ  وَيبَُي ِنُ  اِذْنِهٖۚ 

 ࣖ  يَتذَكََّرُوْنَ 

Terjemahnya: 
Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! 
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada 
perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu 
menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga 
mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik 
daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak 
ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-

 

27Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI,  https://quran.kemenag.go.id/surah/32/18  (07 

iAgustus i2022). 

https://quran.kemenag.go.id/surah/32/18%20%20(07
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Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka 
mengambil pelajaran.28 
 

Kafâ`ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu 

keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan 

sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk 

melangsungkan perkawinan. Kafâ`ah dalam perkawinan merupakan faktor yang 

dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin 

keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafâ`ah 

dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah 

atau tidaknya perkawinan. Kafâ`ah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena 

suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan 

problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya 

perceraian. 

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga  

Hak terdiri dari dari dua macam yaitu hak Allah swt dan hak Adam.29 yang 

dimaksud dengan hak Allah swt adalah segala seseuatu yang dikehendaki 

dengannya untuk meletakkan diri kepada Allah swt, mengagungkannya, 

menegakkan syiar agama-Nya, sedangkan hak Adam (hamba) adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. 

 

28Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI,  https://quran.kemenag.go.id/surah/2/221 (07 

iAgustus i2022). 

29 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, alih bahasa Noer Iskandar al 

Basrsany, Moh.Tolchah Mansoer  ed, (Cet VII; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), h.340. 

https://quran.kemenag.go.id/surah/112/4%20i(07
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Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban 

yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat inmateriil. Bersifat materiil 

berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan 

nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat inmateriil adalah kewajiban bathin 

seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta 

bergaul dengan istrinya dengan cara baik30 

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai sedangkan kewajiban 

adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda baik berupa benda maupun 

berupa perbuatan.31 Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat 

maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta 

kewajibannya suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara 

bersama, hak suami atas istri dan istri atas suami.32 

Dalam hubungan  suami istri,  suami mempunyai hak dan begitu pula istri 

mempunyai hak dalam rumah tangga. Di balik itu suami mempunyai beberapa 

kewajiban dan begitu pula dengan istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya 

hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat 

dilihat dalam firman Allah pada QS al-Baqarah/2: 228. 

 

30 Muhmudah  ‘Abd Al’Ati, Keluarga Muslim (Surabaya: Bina Ilmu 1984), h.223. 

31 Ibnu mas’ud, Fiqh Madzhab Syafi’i, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h.312. 

32Slamet Abidin, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 157. 
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ءٍۗ وَلََ يحَِلُّ لهَُنَّ انَْ يَّكْتمُْنَ مَا خَلَقَ  وَالْمُطَلَّقٰتُ يَترََبَّصْنَ باِنَْفسُِهِنَّ ثلَٰثةََ قرُُوْٰۤ

هِ  خِرِۗ وَبعُوُْلَتهُُنَّ احََقُّ برَِد ِ ِ وَالْيوَْمِ الَْٰ ُ فيِْْٓ ارَْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يؤُْمِنَّ بِاللّّٰٰ نَّ اللّّٰٰ

جَالِ فيِْ ذٰلِكَ اِنْ  ا اِصْلََحًا وَۗلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلر ِ ارََادوُْْٓ

ُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ࣖ   عَلَيْهِنَّ درََجَةٌ ۗ وَاللّّٰٰ

Terjemahnya: 
Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga 
kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa 
yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali 
kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. 
Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami 
mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana.33 
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga 

mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri dan 

kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun 

demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala 

rumah keluarga, sebagaimana yang diisyaratkan dengan ayat tersebut. 

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami 

merupakan hak bagi istri. Dalam kaitannya ada tiga hal:34 

 

33Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI,  https://quran.kemenag.go.id/surah/2/228  (09 

iAgustus i2022). 

34Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, h. 160 

https://quran.kemenag.go.id/surah/2/228%20%20(07
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a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya. 

b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya. 

c. Hak bersama suami istri 

d. Kewajiban bersama suami istri 

Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian: 

a. Kewajiban yang bersifat materil yang disebut nafaqah 

b. Kewajiban yang tidak bersifat materil. 

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat 

materil (nonmaterial) adalah sebagai berikut: 

a. Menggauli Istrinya secara baik dan patut. Sebagaimana Allah berfirman dalam 

QS an-Nisa/04: 19 

ءَ كَرْهًا ۗ وَلََ تعَْضُلُوْهُنَّ لِتذَْهَبوُْا بِبعَْضِ  يْٰٓايَُّ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لََ يَحِلُّ لكَُمْ انَْ ترَِثوُا الن ِسَاٰۤ

بَي ِنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُ  ْٓ انَْ يَّأتِْيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّ نَّ مُوْهُ مَآْ اٰتيَْتمُُوْهنَُّ اِلََّ  

ُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا  يجَْعلََ اللّّٰٰ فعََسْٰٓى انَْ تكَْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ  

Terjemahnya: 
Pergaulilah mereka (Istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak 
menyukai mereka (bersabarlah) kaarena mungkin kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.35 

 

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan 

suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. 

 

35Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, ihttps://quran.kemenag.go.id/surah/112/4  (07 

iAgustus i2022). 

https://quran.kemenag.go.id/surah/112/4%20%20(07
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Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf 

yang mengandung arti secara baik. 

a. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu 

perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan atau marah 

bahaya. Tentang menjauhkannya dari perbuatan dosa dan maksiat.  

b. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk 

terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. untuk itu suami wajib 

memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang 

kepada istrinya.  

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dan istrinya 

tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban 

dalam bentuk nonmateri, seperti:36 

a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat 

dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena 

perintah untuk menggauli dengan baik berlaku timbal balik 

 Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan 

memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batasan-batasan 

yang berada dalam kemampuannya, hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam 

QS ar-Rum/30: 21 

وَدَّةً وَّ  ا الَِيْهَا وَجَعلََ بَيْنكَُمْ مَّ نْ انَْفُسِكُمْ ازَْوَاجًا ل ِتسَْكُنُوْْٓ    رَحْمَةً اِۗنَّ وَمِنْ اٰيٰتِهْٖٓ انَْ خَلقََ لكَُمْ م ِ

 

36Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan”, h.160. 
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يٰتٍ ل ِقَوْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ      فِيْ ذٰلِكَ لََٰ

Terjemahnya: 
Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.37 
 

b. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada 

di rumah.  

c. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh 

suaminya 

d. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan 

suara yang tidak enak didengar. 

Hak bersama suami dan istri adalah hak bersama secara timbal balik dari 

pasangan suami istri terhadap yang lain, seperti: 

a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat 

sebenarnya dari perkawinan 

b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istri dan sebaliknya hubungan istri 

dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah. 

c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri (bila terjadi kematian) 

Kewajiban keduanya (kewajiban suami dan istri) secara bersama: 

a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut 

b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

 

37Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI,  https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21  (07 

iAgustus i2022). 

https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21%20%20(07
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Hak dan Kewajiban suami istri diatur  secara tuntas dalam UU Perkawinan 

No 1 Tahun 1974 dalam satu Bab yaitu Bab VI38 yang materinya secara esensial 

telah sejalan dengan kitab-kitab fiqh. 

BAB VI 

Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Pasal 30 

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

Pasal 31 

(1)Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

(2)Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

(3)Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 

Pasal 32 

(1)Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2)Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

ditentukan oleh suami isteri bersama. 

Pasal 33 

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 

Pasal 34 

(1)Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu                   

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. 

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

      mengajukan gugutan kepada Pengadilan. 

7. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap 

 

38Republik Indonesia, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI, 

Pasal 30-34. 
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manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak 

sempurna.39 

Perkawinan dalam agama Islam merupakan ikatan yang sangat kuat, ikatan 

lahir batin, bukan hanya ikatan yang mengikat suami dan istri antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan,40 melainkan juga mengikat antar dua belah pihak 

keluarga.  

Perkawinan dalam agama Islam bukan hanya bertujuan menghalalkan 

hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga memiliki tujuan-

tujuan lain, yaitu:41 

a. Sebagai wadah menyalurkan hasrat seksual 

Hasrat seksual merupakan hasrat yang dimiliki oleh setiap orang yang 

normal dan merupakan kebutuhan biologis yang harus disalurkan dan dipenuhi. 

b. Memberikan ketenangan jiwa dan cinta kasih sayang 

Hanya dalam ikatan keluargalah masing-masing pasangan suami istri bisa 

menemukan rasa kasih sayang, cinta sejati, dan simpati yang tidak akan bisa mereka 

temukan di tempat yang lain. Perasaan ini juga tidak akan ditemukan dalam ikatan 

laki-laki dengan laki-laki lainnya, atau perempuan dengan perempuan lainnya. 

 

39Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan “Sebuah Ikhtiar 

Mewujudkan Keluarga Sakinah”,( Jakarta: Kencana Maa Publising House, 2005), h. 3. 

40Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan “Sebuah Ikhtiar 

Mewujudkan Keluarga Sakinah”, h. 10. 

41Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Muslim 

Kontemporer, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), h. 37-54. 
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Ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dirasakan manusia terhadap 

pasangannya merupakan salah satu tuntutan psikologis yang tidak pernah lepas dari 

setiap diri manusia dan tidak ditemukan kecuali dalam ikatan pernikahan. 

Ketenangan ini adalah ketenangan jiwa yang dirasakan saat bersama dengan jiwa 

pasangannya, sehingga seolah-olah jiwa keduanya menyatu dan hati mereka pun 

berpadu menjadi satu.   

c. Memiliki keturunan (regenerasi) 

Memiliki keturunan atau generasi penerus merupakan keinginan bagi 

setiap pasangan suami dan istri. Pasangan suami istri akan merasakan kehampaan 

dalam hidupnya tanpa kehadiran anak keturunan dan jika keturunannya saleh orang 

tuanya bisa terus menerus mendapatkan kucuran pahala dari amal-amal kebajikan 

yang dilakukan oleh anak-anaknya hingga hari kiamat.  

Anak merupakan anugerah Allah swt yang diberikan kepada manusia 

untuk memenuhi keinginan dan seruannya. Allah swt berfirman dalam QS al-

Anbiya/21: 89-90 

انَْتَ خَيْرُ الْوٰ  ِ لََ تذَرَْنِيْ فرَْداً وَّ رِثِيْنَ ۚ فَاسْتجََبْنَا لَهٗ ۖوَوَهَبْناَ  وَزَكَرِيَّآْ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَب 

رَهَباًۗ    لَهٗ يَحْيٰى وَاصَْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗۗ اِنَّهُمْ كَانوُْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيدَْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ

 وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ 
Terjemahnya: 

89.(Ingatlah) Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “Ya Tuhanku, 
janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan), sedang 
Engkau adalah sebaik-baik waris. 
90.Maka, Kami mengabulkan (doa)-nya, menganugerahkan Yahya 
kepadanya, dan menjadikan istrinya (dapat mengandung). Sesungguhnya 
mereka selalu bersegera dalam (mengerjakan) kebaikan dan berdoa kepada 
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Kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang 
khusyuk kepada Kami.42 

 

d. Mendidik anak dan membina rumah tangga islam  

Setiap pasangan yang menuntut memiliki anak keturunan, maka ia harus 

siap dengan segala konsekuensinya. Salah satunya adalah siap memberikan fasilitas 

pendidikan kepada anak-anaknya. Anak merupakan sosok manusia yang paling 

banyak membutuhkan pengasuhan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini 

merupakan tanggung jawab orang tua yang harus ditunaikan sampai mereka 

tumbuh dewasa, mandiri, dan mampu menyongsong hidup di tengah-tengah 

masyarakat. 

Keluarga dalam hal ini merupakan lingkungan yang paling pertama dan 

utama yang mampu mendidik anak-anak menjadi sosok muslim yang shaleh. 

Keluarga adalah lahan istimewa untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah swt 

dan Rasul-Nya. Dari keluarga yang shaleh inilah kelak akan terbangun masyarakat 

muslim yang unggul berlandaskan cinta yang mampu melenyapkan segala bentuk 

keterpurukan. 

Pendidikan dalam keluarga memiliki pengaruh besar yang tidak 

tertandingi oleh pengaruh organisasi sosial lainnya, baik dalam pembentukan 

karakter, keperibadian, moralitas, ilmu pengetahuan dan sabagainya.  

 

 

 

42Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI,  https://quran.kemenag.go.id/surah/21/90  (07 

iAgustus i2022). 

https://quran.kemenag.go.id/surah/21/90%20%20(07
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e. Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial 

Jika salah satu visi agama Islam adalah membangun masyarakat yang kuat, 

maka di sinilah institusi keluarga memiliki peran yang sangat besar untuk 

mewujudkan visi tersebut. Sebab secara teknis keluarga akan membentuk dan 

mengembangkan hubungan sosial baru melalui garis nasab dan pernikahan. 

Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan untuk 

membentuk rumah tangga atau keluarga, namun lebih dari itu pernikahan 

merupakan pintu pertama yang harus dilalui untuk membentuk sendi-sendi 

kehidupan sosial. 

Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah 

satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi 

berbagai aspek kehidupan sosial-kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh 

besar dan mendasar terhadap umat Islam dan eksistensi kehidupan manusia secara 

umum. 

f. Mengantisipasi masyarakat dari keterpurukan moral  

Hasrat seksual yang dimiliki oleh setiap manusia berpotensi besar untuk 

mendorong mereka ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji. Terlebih jika hasrat 

seksual ini tidak diimbangi oleh ketaatan dan keimanan yang kuat. Bisa kita lihat 

bagaimana kondisi remaja kita saat ini, banyak di antara mereka yang terlanjur 

terjerumus pada pergaulan bebas, pacaran, pencabulan, tawuran dan segala bentuk 

dekadensi moral lainnya.  

Untuk itulah agama Islam memberikan jalan yang paling tepat dan legal 

untuk mengantisipasi bentuk keterpurukan moral tersebut, yaitu dengan 
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mensyariatkan pernikahan bagi setiap remaja yang merasa sudah mampu, baik 

secara fisik maupun mental. 

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu:43 

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan 

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 

kasih sayangnya.  

c. Memenuhi panggilan agama, memliharaan diri dari kejahatan dan kerusakan. 

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 

halal. 

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan 

kasih sayang. 

B. Pendewasaan Usia Perkawinan 

Kata dewasa berasal dari kata latin adolesence yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolesence mempunyai arti yang lebih luas lagi 

yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Oleh karena itu, 

orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap 

menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa 

lainnya.44 

 

43Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan (Jakarta: Mizan, 2015), h. 11. 

44Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 45. 
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Kata dewasa apabila dilihat dari segi bahasa adalah sampai umur akil 

Bâligh bukan anak-anak atau remaja lagi. Dewasa juga dapat diartikan dengan telah 

mencapai kematangan kelamin, kematangan pikiran dan pandangan.45 

Kedewasaan tidak serta merta dapat dilihat dari segi fisik saja karena 

kedewasaan merupakan keseimbangan yang padu antara jiwa, raga dan intelektual. 

Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana kita 

melihatnya. Kedewasaan menurut pandangan sosiologi belum tentu sama dengan 

kedewasaan menurut pandangan hukum, begitu juga kedewasaan menurut 

pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan agama, 

dari beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain adalah keseimbangan 

mental dan kemapanan sosial sebagai indikator kedewasaan.46 

Ibn Mandzur membagi kedewasaan menjadi dua tahap, yakni dewasa awal 

dan dewasa akhir.47 Menurut pendapat para ulama, puncak kesempurnaan fisik, akal 

dan keagamaan seseorang tercapai pada usia 40 tahun. Dalam usia ini pula Nabi 

Muhammad saw. diangkat menjadi Rasul, sebab di usia tersebut beliau dianggap 

telah matang dalam pengalaman dan kesempurnaan akalnya. 

1. Kedewasaan dalam Hukum Islam 

Cakap hukum atau dalam Islam disebut mukallaf mempersyaratkan 

seseorang sudah mencapai fase aqil dan bâligh. Kedua istilah ini banyak digunakan 

 

45Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 250. 

46Sucipto, “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner”. Jurnal 

ASAS, Vol. 6, No.2, (Juli 2014), h. 41. 

47Muhammad Ibn Mandzur,  Lisan al-Arab, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Sadr, 1990), h. 236. 
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oleh ulama ahli fikih. bâligh, dalam perspektif ulama fikih, merupakan salah satu 

standar yang harus dipenuhi seseorang agar terkena pembebanan hukum (taklif) 

atau disebut juga seorang mukallaf. 

Pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak yang telah dianggap 

bâligh menurut ahli Hadis dan ahli fikih walau secara esensial memiliki 

pemahaman yang sama, secara sisi historis dan retorika terjadi perbedaan 

pandangan di antara para ulama. Menurut jumhur, ulama umur dewasa itu adalah 

15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut imam Abu Hanifah, umur dewasa 

bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. 

Secara lebih rinci, pembatasan usia bâligh menurut para ulama adalah sebagai 

berikut:48 

a. Mayoritas Ulama 

Menurut mayoritas ulama, anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air 

mani (ihtilam) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan.49 atau 

usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun. 

b. Imam Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia bâligh minimal yaitu bagi laki-

laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria bâligh bagi laki-laki yaitu 

ihtilam yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya 

 

48Ahmad al-Dardir, Al-Sharh al-Kabir,  Vol. 3 (Mesir: Al-Bab al-Halabi, t.thn.), h. 393. 

49Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir al-Qur‟an al-Karim, Vol. 1 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 98. 
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air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 

tahun (usia yang biasanya seorang wanita sudah menstruasi).50 

c. Imam Malik 

Menurut Imam Malik, batasan umur bâligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 

sama, yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga 

batasan bâligh ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi 

oleh seseorang. Lebih terinci lagi, mażhab Maliki memberikan kriteria bâligh 

ada 7 macam, 5 macam berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan 

2 macam berlaku khusus bagi perempuan. Kriteria bâligh khusus bagi 

perempuan adalah menstruasi dan hamil. Sedangkan kriteria bâligh yang berlaku 

bagi laki-laki dan perempuan adalah keluar air mani baik keadaan tidur atau 

terjaga, tumbuhnya rambut di sekitar organ intim, tumbuhnya rambut di ketiak, 

indera penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara.  

Apabila karena sesuatu hal, sehingga kriteria bâligh tersebut tidak 

muncul maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia 

genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Terkait tumbuhnya rambut pada area 

organ intim yang menjadi tanda bâligh bagi seseorang, terjadi perbedaan 

pandangan di kalangan ulama. Ulama mażhab Hanafi berpendapat bahwa 

tumbuhnya rambut pada organ intim bukan merupakan tanda bâligh secara 

mutlak. Ulama mażhab Hanbali dan satu riwayat dari Abu Yusuf dari mażhab 

Hanafi berpendapat bahwa tumbuhnya rambut pada organ intim merupakan 

 

50Syamsuddin al-Qurthubi, Al-Jami„ li Ahkam al-Qur‟an, Vol. 5 (Riyad: Dar Alam al- 

Kutub, 2003), h. 37. 
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tanda bâligh secara mutlak. Dalam pandangan fikih, ulama sepakat bahwasanya 

tanda-tanda kedewasaan adalah ketika seseorang bâligh Adapun tanda bâligh 

bagi laki-laki adalah mimpi basah sedangkan bagi perempuan adalah haid. Hal 

ini sebagaimana yang terdapat pada QS an-Nur/24: 59 

 وَاِذاَ بلََغَ الَْطَْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فلَْيَسْتأَذِْنُوْا كَمَا اسْتأَذْنََ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ  

ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  ُ لكَُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّّٰٰ  كَذٰلِكَ يُبَي ِنُ اللّّٰٰ

Terjemahnya: 

Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah 

mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) 

sebelum mereka (juga) meminta izin.524) Demikianlah Allah menjelaskan 

ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.51 
 

Al-Qur’an maupun Hadis tidak mengatur secara tegas batasan usia 

dewasa, sehingga dalam menentukan usia kedewasaan para ulama berbeda 

pendapat. Perbedaan tersebut sangatlah wajar, karena secara sosiologis para ulama 

mempunyai perbedaan, begitu pula dalam metodologi penggalian hukumnya. 

Beberapa batasan usia dewasa yang ditawarkan oleh para ulama adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menentukan bahwa dewasa 

adalah ketika seseorang perempuan sudah mengalami haid dan sudah pernah 

mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Akan tetapi, setiap anak dan setiap daerah 

memiliki kecenderungan kedewasaan secara biologis tersebut secara berbeda 

sehingga para ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabila memberi batasan kedewasaan 

 

51Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI,  https://quran.kemenag.go.id/surah/24/59  (07 

iAgustus i2022). 

https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21%20%20(07
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dengan umur. Menurut kedua kelompok tersebut kedewasaan awal terjadi mulai 

umur 15 tahun52 

Kedua, Abdul Qadir Awdah menyatakan bahwa usia kedewasaan menurut 

imam Abu Hanifah adalah mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi 

perempuan53 

Ketiga, Imam Malik menyatakan pendapat bahwa usia dewasa bagi laki-

laki dan perempuan tidaklah berbeda. Beliau menetapkan usia kedewasaan adalah 

ketika seseorang telah mencapai usia 18 tahun.54 

Keempat, Mażhab Ja’fari juga memandang bahwa kedewasaan seorang 

laki-laki datang ketika berusia 15 tahun dan perempuan 9 tahun. Namun demikian 

Mażhab Ja’fari juga memandang bahwa seorang wali boleh menikahkan anaknya 

yang masih di bawah umur.55 

Dari pendapat tersebut, pendapat Abu Hanifah yang tergolong tinggi 

memberikan batas usia. Pendapat ini pula yang menjadi rujukan perundang-

undangan di Indonesia. Hal ini tampak bahwa masalah perkawinan di samping 

termasuk dalam wilayah ibadah (ubudiyah), juga merupakan urusan hubungan antar 

manusia (mu’amalah) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip 

umum (universal). Oleh karena itu, kedewasaan untuk menikah sebaiknya dipahami 

 

52Muhammad Ali al-Shabuni, Rawai‟ al-Bayan (Jakarta: Dar al-Kutub al-

Islamiyah,1999), h.153. 

53Abdul Qadir Aw dah, Al-Tashri‟ al-Jina‟i al-Islami, Vol. 1 (Kairo: Dar al- 

Urubah,1964), h.602. 

54Abdul Qadir, Awdah, Al-Tashri‟ al-Jina‟i al-Islami, h. 603. 

55Muhammad Jawwad Mughniyyah,  Fikih Lima Mahzab “Alih Bahasa Masykur Ab” 

Cet.IV (Jakarta:Lentera, 1999), h. 316-318. 
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sebagai masalah ijtihadiyah, sehingga perlu melakukan interpretasi lebih lanjut 

terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, sesuai 

kondisi dimana dan kapan aturan tersebut ditetapkan.56 

2. Kedewasaan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Usia perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan 

tujuan perkawinan, yakni kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.57 Usia menjadi salah satu ukuran kedewasaan, meskipun secara ekplisit 

Islam tidak menyebutkan batasannya. Islam hanya menyebutkan bâligh sebagai 

salah satu syarat untuk menikah.58 

Pada dasarnya dalam al-Qur’an dan al-Sunnah tidak ada yang menjelaskan 

secara spesifik mengenai batas usia dalam menikah. Fikih-fikih klasik 

menyebutkan, batasan usia perkawinan ditentukan dengan tanda-tanda yang 

bersifat jasmani yaitu bâligh, maka seseorang telah diperboleh untuk 

melangsungkan perkawinan.59 karena Kedewasaan seseorang dalam islam identik 

dengan bâligh dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan 

mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Sebagaimana yang 

terdapat pada QS an-Nisa/4: 6 

 

56Sucipto, “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner”. Jurnal 

ASAS, Vol. 6, No.2, (Juli 2014), h. 42. 

57Deni Sutan Bahtiar, Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah (Jakarta: 

Amzah, 2012), h. 29.   

58Wagianto, Ramdan Reformasi Batas Minimal Usia Perkawin dan Relevansinya dengan 

Hak-hak Anak di Indonesia Persfektif Maqashid al-Syariah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 51.2 

(2017), h. 288. 

59Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jilid I; Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 394. 
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ا الَِيْهِمْ امَْوَالهَُمْ ۚ وَلََ وَابْتلَُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰ  نْهُمْ رُشْداً فَادفْعَُوْْٓ ىْٓ اِذاَ بلَغَُوا الن كَِاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتمُْ م ِ

بِداَرًا انَْ يَّكْبرَُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فلَْيسَْتعَْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فلَْ  يَأكْلُْ تأَكْلُُوْهَآْ اِسْرَافًا وَّ

ِ حَسِيْباً بِالْمَعْ   رُوْفِ ۗ فَاِذاَ دفَعَْتمُْ الَِيْهِمْ امَْوَالهَُمْ فَاشَْهِدوُْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّّٰٰ

Terjemahnya: 
Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika 
mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka 
telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. 
Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan 
dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka 
dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia 
menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, 
maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, 
apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu 
adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.60 
 

Tidak ada syarat atau batasan kedewasaan usia perkawinan pada awal 

perkembangan hukum Islam ini dapat dipahami bahwa fungsi perkawinan tidak 

melulu dalam persoalan pemenuhan hasrat biologis sebagai fitrah penciptaan, dan 

beranak pinak, tetapi juga berfungsi sebagai penyambung dan penguat tali 

shilaturrahim sesama pemeluk agama Islam, sekaligus sebagai saluran dakwah 

penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Inilah adalah jawaban mengapa Rasul menikah 

Aisyah yang saat itu masih berusia belia sebagaimana di antara dalil hadis mengenai 

pernikahan dini Aisyah, yaitu: 

حَدَّثنَيِ فرَْوَةُ بْنُ أبَِي المَغْرَاءِ، حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ  

ُ عَنْهَا، جَنِي قَالَتْ: »   رَضِيَ اللَّّٰ ِ  بِنْتُ وَأنََا  لَّمَ وَسَ عَليَْهِ  اللهُ  صَلَّى  النَّبِيُّ  تزََوَّ سِنِينَ،  سِت 

قَ  فَوُعِكْتُ  خَزْرَجٍ،  بْنِ  الحَارِثِ  بَنِي  فِي  فَنزََلْنَا  المَدِينَةَ  فَقَدِمْنَا   فَوَفَى شَعرَِي،  فَتمََرَّ

ي  فَأتَتَنِْي  جُمَيْمَةً   رَخَتْ فصََ لِي،  صَوَاحِبُ  وَمَعِي  أرُْجُوحَةٍ،  لَفِي  وَإِن ِي  رُومَانَ،  أمُُّ  أمُ ِ

 

60Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI,  https://quran.kemenag.go.id/surah/4/6  (07 iAgustus 

i2022). 

https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21%20%20(07
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وَإِن ِي الدَّارِ،  بَابِ  عَلَى  أوَْقَفَتْنِي  حَتَّى  بِيدَِي  فَأخََذتَْ  بِي  ترُِيدُ  مَا  أدَرِْي  لََ  فَأتَيَْتهَُا،  بِي  

وَرَأْسِي، وَجْهِي  بِهِ  فمََسَحَتْ  مَاءٍ  مِنْ  شَيْئاً أخََذتَْ  ثمَُّ نَفَسِي،  بعَْضُ  سَكَنَ حَتَّى  لََنُْهِجُ 

وَعَلَى ةِ،  وَالبرََكَ   الخَيْرِ عَلَى  فَقلُْنَ  البَيْتِ،  فِي  الَنَْصَارِ  مِنَ  نِسْوَةٌ  فَإذِاَ  الدَّارَ،  أدَْخَلَتْنِي  ثمَُّ  

َ طَائرٍِ، خَيْرِ  ، سْلمََتْنِي  فَأ ِ لُ رَسُوإِلََّ يرَُعْنِي  فلََمْ شَأنِْي، مِنْ فَأصَْلَحْنَ إلَِيْهِنَّ صَلَّى اللَّّٰ  

مَ ضُحًى، فَأسَْلمََتْنِي  إلَِيْهِ، وَأنََا يَوْمَئِذٍ  بِ نْتُ تِسْعِ  سِنِينَ« 61 
 اللهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّ

Artinya: 

“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 

tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin 

Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian 

banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiku saat aku berada di 

ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku 

mendatanginya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku 

hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, 

namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan 

mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk 

ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita 

kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan 

kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian 

mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali 

kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. 

Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 

tahun.”. 

Hadis di atas inilah yang seringkali kali diulang-ulang oleh para ulama, 

khususnya di Indonesia, untuk menyatakan bahwa dalam perkawinan tidak terdapat 

syarat usia perkawinan. Tanpa bermaksud menyalahkan pendapat ulama yang benar 

sesuai konteks masyarakatnya dan meskipun pada kenyataannya memang tidak 

ditemukan secara pasti syarat usia perkawinan dalam hukum Islam, namun 

penambahan syarat perkawinan sebagaimana dalam undang-undang perkawinan 

 

61Muḥammad ibin iIsma’īl ial-Bukhārī, iṢaḥīḥ ial-Bukhārī, iJuz i5i(Cet. iI; iBeirut: iDār 

iṬūq ial-Najāh, i1422H), ih. 55. 
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bukan berarti tidak diperbolehkan, sebaliknya persyaratan ini dapat dibenarkan 

danwajib untuk dijalankan. 

3. Kedewasaan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang yang berlaku 

Berdasarkan Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  

menjelaskan syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum melangsungkan 

pernikahan:62 

 

Pasal 6 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 

21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

 

Pasal 7 

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

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

(enam belas) tahun. 

2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah 

sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun. 

 

62 Republik Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II , 

pasal 6  & 7. 
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2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak 

wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan 

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 

4) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan 

melangsungkan perkawinan. 

5) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua 

calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat 

(41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 

 

Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perkawinan pada usia anak 

menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan 

tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. 

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan 

norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi 

wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan 

dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. 

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 

pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan 
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juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita 

untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan 

resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak 

sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang 

tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. 

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), Batas usia anak yang mampu 

berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut 

tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. 

Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau 

gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Ketentuan ini dipertagas dalam pasal 

15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:63 

a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 

tahun.  

b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974.  

Ketentuan batas umur didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga perkawinan.64  

Adanya ketentuan ini memang untuk memberikan tolak ukur usia yang 

dapat dijadikan patokan bagi warga Negara Indonesia yang hendak melaksanakan 

 

63Republik Indonesia, Kompilas Hukum Indonesia, Pasal 15. 

64Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Cet.VI; Jakarta: PT. Raja Persada, 2003), 

h.76. 
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perkawinan. Meskipun dalam al-Quran dan al-Hadits tidak memberikan ketetapan 

secara langsung namun usaha yang dirintis para ulama dan pemerintah dalam 

membuat batasan usia kawin di atas merupakan suatu usaha yang menginginkan 

adanya kemaslahatan bagi semua warga negara Indonesia. 

4. Kedewasaan Usia Perkawinan dari Berbagai Aspek  

Usia perkawinan mengandung makna biologis, sosiokultural.65 Secara 

biologis, hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa 

secara fisik) dapat mengakibatkan nyeri pada kemaluan, cabikan, dan robekan. 

Lebih dari itu, apabila terjadi kehamilan dari hubungan kelamin yang terlalu muda 

maka akan membawa resiko besar terhadap ibu maupun anak, resiko tersebut 

berupa kesulitan ketika melahirkan, anak kurang sehat, bahkan bisa merenggut 

nyawa ibu. 

Secara sosiokultural, pasangan tersebut (terutama istri) harus mampu 

memenuhi tuntutan sosial perkawinan, mulai dari mengurus suami, mengurus 

rumah tangga, serta membesarkan dan mendidik anak-anak. Usia yang terlalu muda 

bisa menyebabkan tidak hadirnya tujuan yang diinginkan dari perkawinan dalam 

Islam, yaitu terciptanya keluarga sakinah. Selain itu, bisa jadi perkawinan berakhir 

dalam kegagalan atau perceraian. 

Dari sisi sosial pernikahan yang berlangsung di usia muda (perkawinan 

anak) juga dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh 

emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan pola pikir yang belum matang. 

 

65Abd al-Rahim, Umran, Family Planning in the Legacy of Islam, (trjmh. Muhammad 

Hasyim, Islam dan KB), (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), hal. 18. 
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Sekalipun Usia perkawinan bukanlah syarat atau rukun dari sebuah perkawinan, 

namu hal itu perlu diperhatikan karena terkait dengan beberapa aspek penting dari 

perkawinan itu sendiri: 

a. Aspek Kesehatan 

Dilihat dari aspek kesehatan, remaja putri yang menikah di usia muda 

dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kamatian 

bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Kehamilan pada usia yang 

masih terlalu muda bisa meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu 

maupun anak. Resiko tersebut meliputi proses kehamilan dan persalinan66 

1) Keguguran (aborsi), yaitu berakhirnya proses kehamilan pada usia kurang 

dari 20 minggu. 

2) Preeklampsia, yaitu ketidak teraturan tekanan darah selama kehamilan 

sehingga mengalami kejang-kejang. 

3) Infeksi, yaitu peradangan yang terjadi pada kehamilan. 

4) Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. 

5) Bayi meninggal dalam kandungan. 

6) Berpotensi pada terjadinya kanker rahim. 

Resiko yang mungkin terjadi selama proses kehamilan adalah: 

1) Lahir prematur, yaitu kelahiran bayi sebelum usia 37 minggu 

2) Timbulnya kesulitan saat persalinan 

 

66Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Materi Pengantar Kader Tentang 

Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja, (Jakarta: BKKBN, 2014), h. 13-14. 
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3) Berat bayi lahir rendah 

4) Kematian bayi 

5) Kelainan bawaan 

b. Aspek Ekonomi 

Masalah perekonomian keluarga adalah salah satu sumber ketidak 

harmonisan dalam keluarga. Secara umum, perkawinan di usia muda mempunyai 

hubungan sebab akibat dengan kemiskinan. Keluarga dengan kondisi ekonomi 

rendah memiliki kecenderungan menikahkan anaknya di usia yang masih dini. 

Dalam keluarga terdapat banyak kebutuhan yang hendaknya dipenuhi. mulai dari 

kebutuha primer; makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan 

sekunder; alat komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Serta kebutuhan tersier; 

kursi, perabot rumah, makanan enak, dan lain sebagainya. Idealnya, setiap calon 

suami-istri harus sudah menyiapkan diri untuk mampu memenuhi kebutuhan primer 

keluarga apabila ingin melangsungkan perkawinan untuk membentuk keluarga 

baru.67 

c. Aspek Psikologis 

Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam 

menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan atas tugasnya 

masing-masing dalam rumah tangga. Kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam 

memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi 

 

67Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Materi Pengantar Kader Tentang 

Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja, (Jakarta: BKKBN, 2014), h. 15-16. 
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berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah emosi dan putus 

asa. 

Secara psikologis, Perkawinan usia muda dapat menimbulkan persoalan 

dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekcokan, dan tindak kekerasan. Jika 

hal ini dibiarkan maka bisa jadi akan mengancam kelangsungan rumah tangga dan 

berujung pada perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-

masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagi suami istri, sudah tidak ada 

saling menghargai dan melaksanakan kewajibannya sesuai perannya. Kematangan 

emosi ini akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia remaja. 

Baik organ seks laki-laki maupun organ seks perempuan mencapai ukuran 

matang pada akhir masa remaja, kira-kira umur 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu 

pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa 

reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita 

pada usia belasan secara psikologis dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada usia 

tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk 

mengasuh anak.68 

Menurut Elizabeth B. Hurlock salah satu pakar psikologi menyebutkan 

bahwa perkembangan manusia secara lengkap dibagi menjadi beberapa tahapan 

antara lain: 

a) Masa pranatal, yaitu saat terjadinya konsepsi sampai lahir 

b) Masa neonatus, yaitu saat kelaihara sampai akhir minggu kedua. 

 

68E.B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Buatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupnn,terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, (Jakarta; Erlangga,1999, h. 206 – 207. 
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c) Masa bayi, yaitu pada akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua 

d) Masa kanak-kanak awal, yaitu saat umur 2 tahun sampai umur 6 tahun 

e) Masa kanak-kanak akhir, yaitu saat umur 6 tahun samapi umur 10/11 tahun 

f) Masa pubertas, yaitu saat umur 11 tahun sampai umur 13tahun 

g) Masa remaja awal, yaitu saat umur 13 tahun samapi umur 17 tahun 

h) Masa remaja akhir, yaitu saat umur 17 tahun sampai umur 21 tahun 

i) Masa dewasa awal, yaitu saat umur 21 tahun sampai umur 40 tahun 

j) Masa dewasa setengah baya, yaitu saat umur 40 tahun sampai 60 tahun 

k) Masa tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal. 

Berdasarkan beberapa tahapan perkembangan manusia diatas maka 

kedewasaan dibagi menjadi 3 tahapan antara lain: 

a) Masa dewasa awal (young adult) 

b) Masa dewasa madya (middle adulthood) 

c) Masa usia lanjut (older adult) 

Tiga tahapan kedewasaan tersebut tidak selalu dapat ditentukan 

berdasarkan tingkat usia tertentu, mungkin saja pada sebagian orang, usia 17 tahun 

sudah mulai masuk ke dalam pase young adult, namun bagi sebagian orang hal itu 

belum tentu, sehingga selain dari usia dan tindakan perkawinan, kedewasaan juga 

bisa dilihat dari prilaku dan pertumbuhan fisik secara biologis.  

Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, 

pola pikir dan prilaku sosial, namun dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya 

dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan 
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kondisi seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu 

ditentukan oleh faktor usia.  

Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah 

memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai 

suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat. 

Kedewasaan dalam istilah psikologi adalah batas puncak jasmani seseorang anak 

normal secara sempurna. Anak laki-laki sekitar usia 21-24 tahun, anak perempuan 

sekitar 19-21 tahun.69 

Secara Psikologis Seseorang dikatakan telah dewasa secara psikologis 

karena  sudah dapat mengarahkan diri sendiri, tidak terikat pada orang lain, dapat 

bertanggungjawab terhadap segala tindakannya, mandiri serta dapat mengambil 

keputusan sendiri. 

d. Aspek Pendidikan 

Pendidikan dan keterampilan merupakan salah satu aspek yang harus 

dimiliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pendidikan merupakan 

penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi segala 

kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Perkawinan di usia muda seringkali 

menyebabkan remaja tidak lagi bersekolah, karena sudah mempunyai tanggung 

jawab baru, yaitu sebagai kepala rumah tangga dan calon ayah serta sebagai istri 

dan calon ibu, yang diharapkan mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang 

punggung keluarga dengan keharusan mencari nafkah. Biaya pendidikan yang 

 

69Sucipto, “Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner”. Jurnal 

ASAS, Vol. 6, No.2, (Juli 2014) :  h.50. 
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semakin mahal menyebabkan remaja, terutama perempuan berhenti sekolah dan 

kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua. 

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang 

dicapai oleh remaja, atau sebaliknya semakin rendah pendidikan remaja maka 

semakin besar kemungkinan mereka untuk menikah di usia muda. 

5. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan 

Pembangunan Keluarga 

Berdasarkan UUD Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Maunisa pada 

pasal 28A, menyatakan:70 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya.” 

Selanjutnya pada pasal 28B, menyatakan:71 

(a) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah 

(b) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

 

Pasal 28A dan pasal 28B merupakan dasar bagi penyelenggara pemerintah 

khususnya dibidang kependudukan untuk mengundangkan Undang-Undang No. 52 

Tahun 2009  tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Dalam 

Undang-Undang ini mengatur tentang kependudukan dan dapat dijadikan sebuah 

landasan untuk membuat program kerja dalam upaya menanggulangi masalah laju 

 

70Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28A. 

71Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab XA, pasal 28B. 
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pertumbuhan jumlah penduduk atau ledakan jumlah penduduk yang tidak 

seimbangan antara kualitas penduduk. 

Pada pasal 20 UU No. 52 Tahun 2009, Menyatkan:72 

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, 

Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui 

penyelenggaraan program keluarga berencana. 

 

  Pasal ini menunjukan komitmen awal pemerintah dalam mengatasi masalah 

kependudukan yang ada di negara kita khususnnya di daerah-daerah yang masih 

besar laju pertumbuhan penduduknya. 

  Terkait dengan kebijakan pemerintah juga di atur dalam pasal 21 ayat 1 dan 

pasal 22 ayat 1. Pasal 21 ayat 1, menyatakan:73 

Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 

dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam 

mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung 

jawab tentang: 

a. Usia ideal pekawinan 

b. Usia ideal untuk melahirkan 

c. Jumlah ideal anak 

d. Jarak ideal kelahiran anak dan 

e. Penyuluhan Kesehatan reproduksi. 

 

Pada pasal 21 ayat 1 diatas menjelaskan beberapa hal yang harus 

direncanakan bagi pasangan calon atau pun pasangan suami istri dalam mengambil 

keputusan demi mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang dan keluarga yang 

berkualitas. 

 

72Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 20. 

73Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 21. 
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Pada pasal 22 ayat 1, menyatakan:74 

Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

dilakukan upaya: 

a. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat  

b. Pembinaan keluarga  

c. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi 

perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup 

dalam masyarakat. 

Pada pasal 22 ayat 1 diatas menjelaskan beberapa upaya-upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah dan sangat dibutukan peran masyarakat dalam 

keberhasilan tujuan upaya tersebut. 

C. Maqāṣid al-Syarī’ah 

1. Pengertian Maqāṣhid al-Syarī’ah. 

Maqāṣhid al-Syarī’ah terdiri dari dua kata, yaitu Maqāṣhid  yang artinya 

kesengajaan atau tujuan dan Syarī’ah artinya jalan menuju sumber air atau dapat 

dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.75 

Secara bahasa, terma Maqāṣhid al-Syarī’ah  merupakan bentuk jamak dari 

kata maqāshad.  Kata yang berasal dari bahasa Arab ini dapat dimaknai sebagai 

maksud, sasaran dan tujuan akhir. Kata ini dalam bahasa Yunani searti dengan kata 

telos, zweck dalam bahasa Jerman dan bahasa Prancis semakna dengan kata finante,  

secara sederhana,  Maqāṣhid al-Syarī’ah dapat didefinisikan sebagai makna yang 

 

74Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 22 

75Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution,  Filsafat Hukum 

Islam & Maqāṣhid  syariah. (Cet I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 44. 
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dikehendaki oleh pembuat syariah yang telah disimpulakn oleh para ulama melalui 

teks-teks Syarī’ah .76 

Ketika disebutkan Maqāṣhid al-Syarī’ah, setiap orang yang pernah 

mengkaji selalu mengaitkannya dengan nama Abu Ishaq asy-Syatibi, sebab beliau 

memang popular dengan sebutan Bapak Maqāṣhid al-Syarī’ah dengan karyanya 

yang dikenal luas dengan kitab al-Muwafaqat. 

Maqāṣhid al-Syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian 

hukum Islam. Karena begitu pentingnya Maqāṣhid al-Syarī’ah tersebut, para ahli 

teori hukum menjadikan Maqāṣhid  al- Syarī’ah sebagai sesuatu yang harus 

dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori Maqāṣhid 

al-Syarī’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan 

keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan 

dengan inti dari Maqāṣhid al-Syarī’ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan 

hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. 

2. Tingkatan Maqāṣhid al-Syarī’ah  

Menurut asy-Syathibi, Allah swt menurunkan syariat (aturan hukum) 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadahan (jalb al-

mashalih wa dar’u al-mafasid). asy-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-

aturan hukum yang diturunkan oleh Allah swt hanya untuk merealisasikan 

kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan 

 

76Jasser Awdah, Maqashid al-Shariah (London: The International Institute of Islamic 

Thought, 2008), h. 2. 
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kekuatannya, al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga 

tingkatan, yaitu:77 al-dharuriyyat (primer), al-hajiyyat (sekunder), dan at-

tahsiniyyah (tersier). 

 

a. Al-dharuriyyat (keperluan primer) 

Dalam ilmu Fikih, istilah Dharuriyah berarti sesuatu yang sangat 

dibutuhkan,78 dan menurut Muhammad Rawwas Qal’ahjiy adalah sesuatu 

kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya (dharar) yang terjadi pada 

salah satu al-dharuriyayat al-khams. Apabila dharuriy  ini tidak ada, maka muncul 

dharurah, yaitu suatu kondisi yang sangat yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat 

dihindarkan (al-hajah al-syadidah wa al-wasyaqqah al-syaddah).79 al-dharuriyah 

menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya 

kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya, Apabila al-dharuriyah 

ini tidak ada dan tidak dipelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia 

di dunia dan akhirat. Dengan kata lain al-dharuriyah adalah tujuan esensial dalam 

kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum 

Islam dalam bentuk al-dharuriyah mengharuskan pemeiliharaan terhadap lima 

 

77Busyro, Maqāṣhid al-Syarī’ah: Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah, (Jakarta 

Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 109. 

78Busyro, Maqāṣhid al-Syarī’ah: Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah , (Cet.I: 

Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 113. 

79Busyro, Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam, (Cet.I; Ponorogo: Wade Group, 2016), h  

121. 
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kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyat 

al-khams, yaitu memelihara terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.80 

Menurut Amir Syarifuddin, kelima al-dharuriyat itu adalah hal yang mutlak harus 

ada pada manusia. Oleh karenanya Allah swt menyuruh untuk melakukan segala 

upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebalinya Allah swt melarang 

melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari 

kelima al-dharuriyah ini.81 

Dengan demikian menurut Busyro, sebagaimana yang dikutip dari Amir 

Syarifuddin, Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna, yaitu: 

Pertama aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan 

landasannya yang disebut dengan muru’ah min janib al-wujud. Dalam hal 

pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan 

dua kalimat syahadat, shalat, puasa, haji. Dan sebagainya. Sedangkan dalam 

pemeliharaan jiwa seperti kewajiban mencari makan, minum, pakaian, tempat 

tinggal, dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan 

dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. 

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut 

tidak terganggu dan teteap terjaga dengan baik yang disebut dengan muru’ah min 

janib al-adam. Misalnya aturan-aturan yang ditetapkan dalam bidang jinayah 

 

80Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri al-Islamiy, (Mesir:Dar al-Ma’arif, t.th), h. 296-297. 

81Busyro, Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam, h. 121. 
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seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina dan 

sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.  

Pada aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua 

perintah yang ada kaitannya dengan lima hal mendasar dalam kehidupan manusia. 

Adapun aspek kedua ditekankan kepada menjauhi atau meninggalkan semua 

perbatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal tersebut.82 

b. Al-hajiyah (Keperluan sekunder) 

Maqāṣhid  al-hajiyah adalah kemaslahatan yang terdapat dalam penetapa 

syariah yang jika ditinggalkan akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Al-hajiyah  

adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya 

akan membuat hidup manusia lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.83 Oleh 

karena itu, orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan  al-

hajiyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan 

berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas 

keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Kemaslahatan dalam tingkatan ini 

tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia sehingga tidak sampai 

menyebabkan rusaknya tatanan hukum dan sosial, Itulah sebabnya dalam bidang 

agama misalnya, diperolehkan mengambilkan keringanan (ruskhshah) yang 

diberikan oleh Allah swt dalam menjalankan agama yang disebabkan oleh bebera 

faktor seperti, sakit, musafir, hajat dan lai sebagainya. Contohnya mengqashar 

 

82Busyro, Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam, h. 121. 

83Busyro, Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam, h 124. 
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shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit (mendirikan shalat 

dalam keadaan duduk apa bila tidak sanggup berdiri), melihat calon istri/suami 

yang akan dinikahi dan sebagainya.84 

Al-hajiyah adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk 

memelihara kebutuhan al-dharuriyah. Amir Syarifuddin mengelompokkan tujuan 

al-hajiyah ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu: 

Pertama, hal-hal yang diperintahkan syara’ melakukannya untuk dapat 

melaksanakan kewajiban syara’ secara baik. Hal ini disebut dengan muqaddimah 

wajib.  Misalnya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu 

untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun 

seandainya sekolah tidak didirikan tidak berarti tidak akan tercapainya upaya 

mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. 

Kedua, hal-hal yang dilarang syara’ melakukannya untuk menghindarkan 

secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharuri. Perbuatan 

zina berada pada larangan tingkat dharuri. Sehingga segala perbuatan yang 

menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutupi pintu bagi 

terlaksananya zina. 

Ketiga, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhshah 

(kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya 

tidak ada rukshah pun tidak akan menghilangkan salah satu unsur dharuri tetapi 

manusia berada dalam kesempitan. Rukhshah berlaku dalam hukum ibadah seperti 

 

84Busyro, Maqāṣhid al-Syarī’ah: Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah, h. 115. 
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shalat bagi yang dalam perjalanan, dalam muamalat seperti bolehnya jual beli 

saham (inden), juga dalam jinayah seperti adanya maaf untuk membatalkan 

pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) atau tanpa 

diyat sama sekali.85 

Dengan demikian, al-hajiyah  merupakan sesuatu yang harus dilakukan 

oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah swt dan 

untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan al-

dharuriyyat al-khams. Apabila hal ini tidak dilakukan , maka perintah Allah swt 

tidak akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu, bila dihubungkan 

dengan pengertian tersebut, maka al-hajiyah akan menghasilkan hukum wajib 

ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu 

dilarang. 

c. Al-tahsiniyah (Keperluan tersier). 

Al-tahsiniyah merupakan penyempurna dari keterwujudan dua Maqāṣhid  

di atasnya. Arah pembebanan syariah dalam tujuan ini adalah untuk mewujudkan 

etika dan akal budi yang baik bagi umat manusia, seperti ajaran tentang pentingnya 

kebersihan, berhias, sedekah dan sebagainya.86 

Al-tahsiniyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan 

sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. 

Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak 

 

85Amir Syarifuddin, Ushul fiqh, (Jilid I; Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 213-214. 

86Husayn Hamid Hasan, Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-

Nahdlah al-Arabiyah, 1971), h. 28. 
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tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaan akan 

menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi.87 

Dengan demikian kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi 

terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena ia hanya 

dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap, misalnya memakai harum-haruman 

ketika pergi menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum shalat jumat, belajar di 

ruangan yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan orang yang 

keturunan terpandang, larangan memakan sesuatu yang menetapkan aroma tidak 

sedap, larangan menikah dengan kerabat dekat, dan sebagainya. Apabila 

dihubungkan dengan penetapkan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya 

menempati hukum sunah pada suatu perbuatan yang diperintahkan dan hukum 

makruh pada perbuatan yang dilarang. 

Jika dikaji lebih dalam untuk mencapai pemeliharaan kelima unsur pokok 

secara sempurna, menjadi keharusan ketiga tingkatan maqasyid di atas tidak boleh 

dipisahkan. Sebab saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

Hajiyat adalah penyempurna dharuriyat. Tashiniyat menjadi penyempurna bagi 

hajiyat. Adapun dharuriyat sendiri menjadi pokok bagi hajiyat dan tashiniyat. 

3. Ijtihad Maqāṣhid  

Dalam lingkup ijtihad maqshidi, imam al-Syathibi membagi dua bentuk 

ijtihad, yaitu ijtihad istinbathi dan ijtihad tathbiqi. Ijtihad istinbathi dilakukan untuk 

mengetahui secara teliti inti masalah yang terkandung dalam teks, inti permasalahan 

 

87Busyro, Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam, h.125. 



67 

 

 

ini selanjutnya dijadikan tolok ukur terhadap suatu nash yang ditentukan 

hukumnya. Kemudian, untuk menerapkan inti masalah (ide hukum) yang terdapat 

dalam nash  itu kepada suatu permasalahan yang konkrit, diperlukan ijtihad lain 

yaitu ijtihad tathiqi atau disebut dengan tahqiq al-manath. Ijtihad seperti inilah 

yang berperan dalam mengantisipasi perubahan sosial di sepanjang zaman dan 

tempat.88 

Dalam ijtihad tathbiqi, kajian yang dilakukan seorang mujtahid tidak lagi 

berkaitan dengan nash melainkan adalah objek hukum tempat ide hukum itu akan 

diterapkan yang tidak terlepas dari berbagai kondisi yang mengitarinya. Dengan 

demikian, kasus-kasus yang tadinya dipandang mirip dengan yang dikandung oleh 

al-Qur’an, setelah diteliti dan dianalisis secara mendalam, bisa jadi hukumnya tidak 

sama. Ringkasnya, terdapat tiga hal penting yang menjadi perhatian dalam 

menerapkan ijtihad maqasidi, hasil induksi dari pandangan imam al-Syathibi. 

Pertama, tahqiq al-manath al-khash. Kedua, i’tibar dampak yang ditimbulkan. 

Ketiga, mura’at at-taghyirat (observasi terhadap perubahan)89 

4. Tujuan Hukum Islam dalam Maqāṣhid al-Syarī’ah 

Dalam bacaan Imam Syathibi yang termaktub di dalam kitab al-

Muwafaqat-nya, bahwa kemaslahatan sendiri memiliki dua sudut pandang, yaitu 

 

88Moch Nurcholis, Usia Perkawinan di Indonesia “Landasan Akademisnya dengan 

Maqashid Perkawinan dalam Hukum Islam”, (Cet I; Jawa Timur: IAIBAFA Press,2019). h. 29. 

89Moch Nurcholis, Usia Perkawinan di Indonesia “Landasan Akademisnya dengan 

Maqashid Perkawinan dalam Hukum Islam”, h. 30. 
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Maqāṣhid  al- Syarī’ah (tujuan Tuhan) dan Maqāṣhid  al-mukallaf (tujuan 

mukalaf). Maqāṣhid al-Syarī’ah mengandung empat aspek, yaitu:90 

a) Tujuan Awal dari syariat yang mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat 

b) Syariat sebagai suatu yang harus dipahami 

c) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan  

d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum 

Imam syathibi membagi keempat aspek tersebut bertujuan untuk 

menjelaskan Maqāṣhid  Syarī’ah lebih terperinci. Aspek pertama berkaitan dengan 

kandungan dan hakikat Maqāṣhid  Syarī’ah. Aspek yang kedua berkaitan dengan 

bahasa yang terdapat di dalam syariat sehingga bisa dipahami dan tercapai 

kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Aspek ketiga berkaitan dengan 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, 

ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek 

keempat berkaitan kebutuhan manusia sebagai mukalaf yang berupaya 

membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.91 

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya hukum dalam Islam 

merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam 

perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum 

 

90Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum 

Islam & Maqāṣhid  syariah. (Cet I; Jakarta: Kencana, 2020),  h. 49. 

91Asafri Jaya Bakri, Maqāṣhid  syariah dalam Pandangan as-Syatibi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996), h. 70. 
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Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah Maqāṣhid  al-Syari’ah  identik 

dengan Istilah filsafat hukum Islam (the philosophy of Islamic law).92 

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (Maqāṣhid al-Syarī’ah) adalah 

kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah sebagaimana telah 

dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan  hukum Islam bahwa 

kesatuan Hukum Islam Berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam 

tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan 

ajarannya tentang Maqāṣhid al-Syarī’ah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum 

adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. 

Kandungan Maqāṣhid al- Syarī’ah adalah kemaslahatan, kemaslahana 

melalui analisis Maqāṣhid  al- Syarī’ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, 

akan tetapi dalam upaya dinamika dalam pengembangan hukum dilihat sebagai 

sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan 

Allah swt kepada manusia.93 

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, 

berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus 

dipelihara dan diwujdukan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz 

al-aql), keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal).94 

 

92Fathurrahman Djamil,  Filsafat Hukum Islam, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997), h. 

123. 

93Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum 

Islam & Maqāṣhid  syariah. (Cet I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 58. 

94Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 125 
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Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, 

al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan Maqāṣhid  atau tujuan syariah. Pertama, 

Maqāṣhid al-dharuryriyat (tujuan primer). Maqāṣhid  ini bertujuan untuk 

memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, Maqāṣhid  al-

hajiyat (tujuan sekunder) bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau 

menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. 

Ketiga, Maqāṣhid  al-tahsiniyat (tujuan tersier) agar manusia dapat melakukan yang 

terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. 

Pertama, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang dharuri bagi manusia. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal yang dharuri bagi manusia 

kembali pada lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, harta kekayaan. Agama 

Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan 

terbentuknya masing-masing dari lima hal tersebut dan berbagai hukum yang 

menjamin pemeliharaannya. Agama Islam mewujudkan hal-hal yang dharuri bagi 

manusia.95 

a) Agama 

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Allah swt. Adapun secara 

khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang 

yang disyariatkan oleh Allah swt. Untuk mengatur hubungan manusia denan 

Tuhan mereka dan perhubungan mereka ke satu sama lain untuk mewujudkan 

dan menegakkannya, agama Islam telah mansyariatkan iman dan berbagai 

 

95 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution,  Filsafat Hukum 

Islam & Maqāṣhid  syariah. (Cet I; Jakarta: Kencana, 2020), h. 58-59. 
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hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian 

bahwa tiada Tuhan melaikan Allah swt dan bahwasanya Muhammad saw adalah 

utusan Allah swt, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan 

Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah. 

b) Jiwa 

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyariatkan perkawinan untuk 

mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia 

dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. 

c) Akal 

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan mengharamkan meminum 

khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukum terhadap orang 

yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan. 

d) Kehormatan 

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukum-hukum had 

bagi laki-laki yang berzina, dan hukuman had bagi orang yang menuduh orang 

lain berbuat zina, tanpa saksi. 

e) Harta kekayaan 

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam 

mensyariatkan pewajiban berusaha mendapatkan rezeki, memperolehkan 

berbagai mu’amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. 

Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan 

pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita 
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yang mencuri, pengharaman penipuan dan penghianatan serta merusak harta 

orang lain, pencegahan orang bodoh dan lalai serta menghindarkan bahaya. 

Kedua, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang bersifat hajiyyah bagi 

manusia. Hal-hal yang bersifat hajjiyah manusia mengacu kepada sesuatu yang 

menghilangkan kesulitan dari mereka, meringankan beban taklif dari mereka, 

dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. 

Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai muamalah, 

ibadah, dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan 

memberikan kemudahan bagi manusia. 

Agama Islam dalam bidang muamalah, mensyariatkan berbagai akad 

dan tasharraff yang dituntut oleh kebutuhan manusia, sebagaimana aneka 

macam jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. 

Agama Islam dalam hal hukuman, menetapkan diat atas ‘aqilah 

(keluarga laki-laki dari pembunuhan karena hubungan keashabahan) terhadap 

orang yang melakukan pembunuhan karena bersalah, penolakan berbagai 

hukuman hadd karena keserupaan, dan menetapkan hak memaafkan dari qishash 

terhadap si pembunuh kepada wali si terbunuh. 

Ketiga, yang disyariatkan Islam untuk hal-hal yang bersifat tahsiniyyah 

bagi manusia. Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, 

muamalah, dan hukuman sejumlah hukum untuk memperbaiki dan keindahan 

serta membiasakan manusia dengan adat-istiadat yang terbaik sekaligus 

menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus. 
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Islam dalam bidang ibadah , telah mensyariatkan bersuci bagi badan, 

pakaian, tempat, penutup aurat, dan menghindari najis, serta menganjurkan 

untuk menggunakan perhiasan di setiap masjid. 

Terkait hukuman, agama Islam mengharamkan membunuh para 

pendeta, anak-anak, dan kaum wanita dalam jihad. Islam melarang penyiksaan 

dan pengkhianatan, membunuh orang yang tak bersenjata, membakar orang mati 

dan orang hidup.96 

 

96Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution,  Filsafat Hukum 

Islam & Maqāṣhid  syariah, h .60.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). 

Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta yang terjadi serta 

memberikan penilaian yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan. 

Penelitian kualitatif  yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk 

verbal dan analisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering 

dilakukan dengan cara ini adalah studi kasus dan lainnya.1 Adapun kajiannya 

adalah menggunakan analisis kualitatif, bermaksud untuk memberikan gambaran 

sistematis mengenai suatu fenomena, gejala, dan keadaan-keadaan yang terjadi 

serta menjelaskan secara akurat keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-

variabel yang diteliti. 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pencatatan, 

menganalisa dan menginpretasikan keadaan yang ada dengan sebenarnya, artinya 

menghimpun informasi-informasi sesuai realita dengan variable-variabel yang 

telah ditentukan yang menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk 

mendapatkan data-data konkret tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

menurut  UU No. 52 Tahun 2009 di Kec. Bontoa Kab. Maros Perspektif Maqāṣid 

al-Syarī’ah. 

 

1Muhammad iKhalifah iMustami, iMetodologi iPenelitian  Pendidikan (Cet.i1; 

iYogyakarta: iAynat iPublishing, i2015),h. 14. 
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2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian dilakukan di 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Adapun alasan  penulis mengambil lokasi 

ini karena berdasarkan data perceraian tahun 2020 di Pengadilan Agama Maros 

mencapai 542 kasus perceraian dan 387 kasus di antaranya disebabkan karena 

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni 

meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. 

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan beberapa pendekatan: 

1. Pendekatan yuridis, yaitu mengamati masalah yang dikaji didasarkan pada 

suatu kondisi kehidupan bermasyarakat dengan memperhatikan tata aturan 

perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Undang-undang No. 52 

Tahun 2009 tentang Pengembangan Penduduk dan Keluarga, yang 

merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk. 

2. Pendekatan Syar’i, yaitu menganalisis masalah yang dikaji berdasarkan 

presfektif Maqāṣid al-Syarī’ah. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah kenyataan atau keterangan atau bahan dasar yang dipakai 

dalam menyusun hipotesa atau segala sesuatu yang akan diteliti. Penentuan 

sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, yakni sumber 
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data diambil dari orang yang dianggap paling tahu terhadap Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan dalam UU No. 52 Tahun 2009 Perspektif Maqāṣid 

al-Syarī’ah, data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data 

sekunder yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli yang dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

.2 Data primer dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh langsung 

dari pihak yang terlibat dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan 

dokumentasi. Adapun yang dijadikan sebagai narasumber utama adalah 

wawancara terstruktur akan dilakukan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DP3DALDUKKB) Kabupaten Maros, Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan 

Bontoa dan Masyarakat. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang 

dilakukan. 

Sumber data yang diperoleh yakni berupa data primer yang dimana 

sejumlah responden yang disebut narasumber penelitian. Narasumber ini diambil 

dengan cara tertentu dari para pihak yang kedudukannya atau kemampuannya 

dianggap dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. 

 

 

2Muhammad Tolehah Hasan, dkk, Metode Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan 

Praktis (Cet.III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 126-127. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang menunjang data primer dan diperoleh 

tidak dari sumber primer.3  Adapun bahan data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber primer, Undang-undang 

No 52 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Penduduk dan Keluarga, Undang-

undang No.1 Tahun 1974, Undang-undang No. 16 Tahun 2019, pendapat-

pendapat ulama kontemporer, buku, dan penelitian/karya ilmiah yang berkaitan 

dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung,4 dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran yang 

bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang terdapat di dalam fokus 

permasalahan yang akan diteliti. 

Pengamatan atau observasi adalah sebuah aktivitas terhadap suatu proses 

atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

 

3Amiruddin dan Zainak Asikin, Metodologi Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2004), h. 30. 

4Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. II; Bandung;PT 

Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220. 
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sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan suatu penelitian.  

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data melalui 

pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain 

penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses 

objek dengan tujuan untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui 

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke 

proses investigasi.5 

2. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya langsung kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara. 

6Informan adalah orang-orang yang dijadikan sumber informasi oleh peneliti 

untuk memperoleh keterangan tentang orang lain atau suatu keadaan tertentu.7 

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur sehingga 

dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstuktur setiap informan akan 

 

5’Pengertian iObservasi iMenurut iPara iAhli idan iSecara iUmum i[Lengkap]”. 

iZonaReferensi.com. i ihttps://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/ i(3 iJuli i2020). 

6Syofian Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian, (Cet, IV; Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada), h.128. 

7Muhammad iKhalifah iMustami, iMetodologi iPenelitian iPendidikan, ih. 143. 

https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/%20(
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mendapatkan soal-soal atau pertanyaan terkait fokus penelitian, kemudian peneliti 

melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan 

tersebut. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3DALDUKKB) Kabupaten Maros, Penyuluh KB 

Kecamatan Bontoa dan Masyarakat. 

Adapun materi dari sebuah wawancara adalah tema yang ditanyakan 

kepada informan, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian. Materi 

wawancara yang baik terdiri dari: pembukaan, isi, dan penutup. Wawancara 

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan sesuai dengan masalah 

atau tujuan penelitian.8 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu cara mendapatkan data dengan menelusuri dokumen-

dokumen yang terkait dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dalam 

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah  (Studi 

Kasus Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros), baik berupa buku-buku, makalah, 

jurnal, majalah, dan lain sebagainya dari berbagai jenis dokumen-dokumen yang 

telah dibukukan.  

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah dengan cara 

mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, buku-buku, atau referensi-referensi 

 

8Sugiyono, iMemahami iPenelitian iKualitatif i(Cet. iIV; iBandung: iAlfabeta, i2008), 

ih. i82.   
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yang relevan dengan objek pembahasan. Dimulai dengan membaca, memahami, 

dan mengklasifikasi data yang diperlukan. Kemudian disusun secara sistematis 

dan menjadi sebuah kerangka, selanjutnya data-data yang telah disusun itu 

dianalisa dan digunakan dalam menjawab semua permasalahan yang ada. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan 

atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau 

menggapai tujuan penelitian.9 

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam penelitian karena berfungsi sebagai alat atau sarana pengumpulan data. 

Dengan demikian, instrumen harus relevan dengan masalah dan aspek yang akan 

diteliti, agar supaya memperoleh data yang akurat. 

Dalam proses wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan 

pedoman wawancara, tape recorder atau handphone yang memiliki aplikasi 

perekam, pulpen, dan daftar responden. Pedoman wawancara digunakan untuk 

mengarahkan dan memudahkan peneliti menanyakan poin-poin pokok soal 

permasalahan yang diwawancarakan. Adapun handphone digunakan untuk 

merekam pembicaraan  selama proses wawancara berlangsung. Penggunaannya 

dapat meminimalisir kemungkinan kekeliruan peneliti dalam mencatat dan 

menganalisa hasil wawancara. Perlengkapan-perlengkapan tersebut ada yang 

secara langsung bermanfaat  dalam wawancara seperti pulpen dan pensil, tetapi 

 

9Muhammad iKhalifah iMustami, iMetodologi iPenelitian iPendidikan, h.100. 



81 

 

ada yang hanya berguna apabila dibutuhkan. Alat-alat tersebut adalah alat bantu 

agar tujuan wawancara tercapai dengan baik.  

F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka tahapan 

berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan aktivitas memilih dan memilah data yang 

dianggap relevan dan penting berkaitan dengan penelitian yang diangkat, dengan 

kata lain reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, menfokuskan, 

mengabtraksi dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan yang berlangsung secara terus-menerus sejak data yang dikumpulkan, 

diklasifikasikan dan untuk diintegrasikan untuk menemukan pola tertentu, 

sehingga terbagun kerangka konseptual yang bersifat naratif.10 

Tahap pertama adalah reduksi data, pada tahap ini, data mentah yang 

dikumpulkan, diseleksi, disederhanakan, dan disesuaikan dengan fokus penelitian, 

atau dengan kata lain memastikan relevansinya dengan fokus penelitian. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data diartikan sebagai susunan kumpulan informasi yang 

memicu potensi dalam menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian 

 

10Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan (Cet. I; 

Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 95. 
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data tujuannya agar peneliti paham dengan akan realitas yang ada terkait 

penelitiannya dan merencanakan tindakan berikutnya.11 

3. Verifikasi (Verifying) 

Verifikasi data adalah pembuktian kevalidan data untuk menjamin 

kebenaran data yang terkumpul. Verifikasi ini ditempuh dengan cara menemui 

sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara kepadanya untuk 

kemudian ditanggapi, apakah data yang didapatkan sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh informan atau tidak.12 

4. Klasifikasi (Classifying)  

Klasifikasi adalah usaha mengelompokkan jawaban-jawaban kepada 

responden, baik berasal dari interview/wawancara maupun yang berasal dari 

observasi.13 Klasifikasi ini berfungsi untuk membedakan jawaban-jawaban dari 

informan. 

5. Analisis Data (Analysing) 

Dalam penelitian ini, analisa data yang dipakai oleh penulis adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata- 

 

11Rian Tineges, “Langkah-langkah Teknik Pengolahan Data Kualitatif”, DQLab, 14 

Desember 2021. https://www.dqlab.id/langkah-langkah-teknik-pengolahan-data-kualitatif. (22 Juli 

2022).  

12Nana iSudjana, iProposal iPenelitian idi iPerguruan iTinggi i(Bandung: iSinar iBaru 

iAlgnesindo, i2008), ih. i84. 

13Koentjoro iNingrat, iMetode-metode iPenelitian iMasyarakat i(Jakarta: iGramedia 

iPustaka, i1997), ih.i272.   
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kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut ketegorinya untuk memperoleh 

kesimpulan.14 

6. Kesimpulan (Concluding) 

Sebagai langkah akhir dari tahap pengolahan data adalah 

kesimpulan/concluding. Adapun definisi dari  kesimpulan/concluding  adalah 

penarikan kesimpulan dari data-data yang didapatkan setelah dianalisa untuk 

mendapatkan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan 

pada latar belakang masalah.15 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi tidak 

diperoleh karena tajamnya analisa yang dilakukan oleh peneliti, meskipun itu 

cukup berpengaruh. Namun ketajaman analisa hanya faktor pendukung saja dalam 

menghasilkan data yang akurat. Untuk menghasilkan data yang akurat dan 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, harus melalui tahapan-tahapan 

pengujian data yang prosedurnya telah ditetapkan sebagai seleksi terakhir dalam 

menghasilkan atau memproduksi sebuah temuan baru. Dengan demikian, sebuah 

hasil penelitian tidak langsung dipublikasikan kecuali setelah melihat tingkat 

kebenaran/kevalidan datanya. Tentunya, kebenaran/kevalidan data itu diperoleh 

setelah mengecek data melalui pengujian keakuratan datanya dimana penelitian 

itu menekankan pada data  atau informasi yang diperoleh di lapangan dan bukan 

 

14Rasman, i“Pandangan iHukum iIslam iTerhadap iProsesi iTakziyah iSelama i3 iHari i 

iSetelah iKematian i(Studi iKasus iMajelis iTarjih iMuhammadiyah iSulawesi iSelatan)”, ih. 52. 

15Nana iSudjana, iProposal iPenelitian idi iPerguruan iTinggi i(Bandung: iSinar iBaru 

iAlgnesindo, i2008), ih. 16.   
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pada selainnya. Misalnya sikap ataupun jumlah orang. Suatu data dinyatakan valid 

apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan realitas 

sesungguhnya di lapangan. Jika ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang terjadi di lapangan, maka data tersebut tidak valid.  

Demikian yang berlaku pada penelitian kuantitatif. Penetapan 

keakuratan/keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk 

menghindari jawaban atau informasi yang tidak jujur. Untuk menguji 

keakuratan/keabsahan data, guna mengukur validitas hasil penelitian. Hal ini 

dapat ditempuh atau dilakukan dengan tringulasi.  

Tringulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

ada. Disamping untuk mengecek keakuratan/keabsahan data. Menurut Sugiyono 

bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang  bersifat  

menggabungkan  dari  berbagai  teknik  pengumpulan  data  dan sumber data yang 

telah ada.16 Tringulasi ini juga untuk memperkaya data. Tringulasi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah.   

 

 

 

 

 

16Nurmalita iFajarini, i“Pemanfaatan iPerpustakaan iAsmaina iTerhadap iMinat iBaca 

iAnak iPada iJenjang iPendidikan iDasar idan iMenengah iDusun iPlumbon iTengah, iMororejo, 

iTempel, iSleman”, iSkripsi i(Yogyakarta: iFak. iIlmu iSosial iJurusan iPendidikan iIlmu 

iPengetahuan iSosial iUniversitas iNegeri iYogyakarta, i2017),ih.64-65 
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1. Tringulasi Sumber 

Menurut Wiliam Wiersma tringulasi dalam pengujian krebiliditas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

waktu.17 

2. Tringulasi Teknik 

Tringulasi teknik untuk menguji kredibilitas data. Dilakukan dengan cara 

mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan 

dokumentasi.18 

 

17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & 

D, (Cet.16; Bandung: Alfabeta, 2013), h.372. 

18Burhan iBungin, iAnalisis iData iPenelitian iKualitatif iPemahaman iFilosofis idan 

iMetodologis ike iArah iPenguasaan iModel iAplikasi i(Jakarta: iRaja iGrafindo iPersada, i2005), 

h. i191-193. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

1. Sejarah Kecamatan Bontoa 

Bontoa sebenarnya adalah nama yang “masahoro” (Makassar: masyur, 

terkenal). Di tiap-tiap daerah Bugis Makassar di Sulawesi Selatan dapat dipastikan 

ada kampung yang dinamai Bontoa atau Bonto, sama halnya dengan nama Tanete 

atau Tanetea. Bontoa yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah ‘Bontoa 

Marusu’, berada di Maros, Kecamatan paling Utara ‘Butta salewangan’ (nama 

lain Kabupaten Maros). 

Penamaan Bontoa merujuk kepada kondisi tanah atau daerah rendah 

(dataran rendah). Dalam Bahasa Makassar sering disebut “A’bontoi” yang artinya 

rendah atau sering pula dimaknai ‘sering tergenang air’. Meski begitu tidak ada 

kesamaan kondisi semua daerah yang disebut Bontoa atau Bonto itu, karena 

‘kerendahan’ yang dimakasud juga memiliki level rendah dari segi topografinya 

yang berbeda-beda, ada yang rendah, dan ada rendah sekali. Itulah sebabnya biasa 

pula kita mendengar, “liwa’ sekali abbonto’na” untuk menunjukkan suatu 

kawasan yang sangat rendah. Kondisi Bontoa atau Bonto itu menunjukkan suatu 

kawasan persawahan padi basah, rawa serta daerah dekat akses sungai dan laut.1

 

1Nur Alimahmudrikah R, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi 

Perceraian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros” Skripsi (Gowa: Fak. Syariah dan hukum UIN 

Alauddin, 2017), h.44. 
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2. Letak Geografis dan Domografis  

a. Letak Geografis 

Secara astronomis, kecamatan Bontoa terletak antara 119 30’ Bujur Timur 

sampai dengan 5 00’ Lintang Selatan dan memiliki ketinggian wilayah antara 5-65 

m di atas permukaan laut (DPL).2 

Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Bontoa memiliki Batas-batas 

yang berada di sebelah utara Kabupaten Maros yang langsung berbatasan dengan 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), sedangkan sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Maros Baru, sebelah barat berbatasan dengan selat 

Makassar dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung.  

Luas wilayah Kecamatan Bontoa sebesar 93,52 km2 atau hanya sekitar 6% 

dari Luas wilayah Kabupaten Maros, jarak ibu kota Kecamatan ke ibu kota 

Kabupaten ± 11 Km. 

Kecamatan Bontoa Terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 8 (delapan) desa 

dengan 37 (tiga puluh tuju) lingkungan/dusun yang merupakan satu kesatuan 

dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan di kecamatan Bontoa. 

 

 

 

 

 

 

2Guruh Wahyu Martop, Statistik Daerah Kecamatan Bontoa, Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Maros, 2022 
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Tabel I 

Data Jumlah Desa/Kelurahan Dusun, dan RT 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

No Desa/Kelurahan Dusun RT 

1 Tunikamaseang 5 21 

2 Bontoa 3 17 

3 Pajukukang 3 22 

4 Bonto Bahari 3 15 

5 Tupabiring 4 21 

6 Ampekale 4 12 

7 Minasa Upa 5 22 

8 Botolempangan 5 18 

9 Salenrang 5 20 

Jumlah 37 168 

Sumber : Kecamatan Bontoa 2021 

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Bontoa yang terdiri dari 1 (satu) 

Kelurahan  dan 8 (delapan) Desa dengan 37 Dusun dan 168 RT (Rukun Tetangga) 
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Tabel II 

Luas dan Klasifikasi Geografis Desa/Kelurahan 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

 

No 

 

Desa/ 

Kelurahan 

 

Luas Desa/ 

Kelurahan 

(Km2) 

 

Pantai 

Bukan Pantai 

 

Lembah 

Lereng/ 

Punggung 

Bukit 

 

Dataran 

1 Tunikamaseang 6,24 - - - 5 

2 Bontoa 2,91 - - - 3 

3 Pajukukang 15,11 1 - - 2 

4 Bonto Bahari 15,71 1 - - 2 

5 Tupabiring 7,69 - - - 4 

6 Ampekale 15,07 3 - - 1 

7 Minasa Upa 8,60 - - - 5 

8 Botolempangan 12,59 - - 4 1 

9 Salenrang 9,60 - 2 2 1 

Jumlah 93,52 5 2 6 24 

Sumber : Kecamatan Bontoa 2021 

Berdasarkan  data pada Tabel II maka dapat diketahui bahwa secara 

geografis, Kecamatan Bontoa Terdiri dari 14% (5 dusun) kawasan pantai, 5% (2 
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dusun) kawasan lembah, 16% (6 dusun) kawasan lereng/punggung bukit, dan 65% 

(24 dusun) merupakan dataran.3 

b. Letak Demografis 

Etnis dan Bahasa penduduk Kecamatan Bontoa adalah mayoritas Suku 

Makassar dengan penciri penutur Bahasa Makassar,  Dialek Lakiung yang masih 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka, suku lainnya adalah Suku Bugis. 

Kepadatan Penduduk Kecamatan Bontoa memiliki luas 93,52 km² dan 

penduduk berjumlah 31.264 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 

334,30 jiwa/km² pada tahun 2021. Adapun rasio jenis kelamin penduduk 

Kecamatan Bontoa pada tahun tersebut adalah 100,29. Artinya, tiap 100 penduduk 

perempuan ada sebanyak 100 penduduk laki-laki. Berikut ini adalah data jumlah 

penduduk Kecamatan Bontoa dari tahun ke tahun: 

Tabel III 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2021 

 

Tahun 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

Rasio 

Jenis 

Kelamin 

Total 

Penduduk 

(Jiwa) 

Pertumbuhan 

Penduduk 

(Jiwa) 

2015 13.659 14.225 96,02 27.884 129 

2016 13.795 14.384 95,91 28.179 295 

2017 13.921 14.391 96,73 28.312 133 

 

3Andi Firmansyah, Statistik Daerah Kecamatan Bontoa, Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Maros, 2021. 
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2018 14.044 14.471 97,05 28.515 203 

2019 14.166 14.539 97,43 28.705 190 

2020 15.331 15.273 100,38 30.604 1.899 

2021 15.655 15.609 100,29 31.264 660 

Sumber : Kecamatan Bontoa 2021 

Berdasarkan Tabel III diatas pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bontoa 

mengalami peningkatan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2020 yaitu antara 

tahun 2019-2020 pada tahun 2019 sebanyak 190 jiwa dan pada 2020 sebanyak 

1.899 jiwa. 

Tabel IV 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2020 

 

No 

 

Desa/Kelurahan 

 

Penduduk 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

Rasio 

Jenis 

Kelamin 

1 Tunikamaseang 3936 1925 2011 95 

2 Bontoa 3514 1766 1748 101 

3 Pajukukang 4248 2163 2085 103 

4 Bonto Bahari 1343 638 705 90 

5 Tupabiring 2107 1077 1030 104 

6 Ampekale 2937 1516 1421 106 

7 Minasa Upa 3129 1562 1567 99 

8 Botolempangan 3772 1845 1927 95 
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9 Salenrang 5618 2839 2779 102 

Jumlah 30.604 15.331 30.604 100 

Sumber : Kecamatan Bontoa 2021 

Berdasarkan data pertumbuhan penduduk tahun 2020 Jumlah penduduk 

Kecamatan Bontoa adalah sebanyak 30.604  jiwa dengan jumlah penduduk laki-

laki sebanyak 15.331 dan penduduk perempuan 30.604 jiwa yang tersebar di 9 

desa/kelurahan, dimana Desa Salenrang yang mempunyai jumlah penduduk yang 

paling banyak yaitu 5.618 jiwa dan Desa Pajukukang dengan jumlah penduduk 

4248 jiwa. 

Tabel V 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2020 

 

No 

 

Desa/Kelurahan 

 

Penduduk 

 

Luas (km2 ) 
Kepadatan Penduduk 

jiwa/km2 

1 Tunikamaseang 3936 5.27 74.68 

2 Bontoa 3514 5.58 62.97 

3 Pajukukang 4248 5.15 82.48 

4 Bonto Bahari 1343 12.55 10.70 

5 Tupabiring 2107 7.69 27.39 

6 Ampekale 2937 15.75 18.64 

7 Minasa Upa 3129 8.6 36.38 

8 Botolempangan 3772 10.57 35.68 
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9 Salenrang 5618 1375 40.85 

Jumlah 30.604 8491 36.04 

Sumber : Kecamatan Bontoa 2021 

Berdasarkan Tabel V Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan dan 

Kepadatan Penduduk Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2020. Desa 

Pajukukang adalah desa yang memiliki kepadatan yang sangat tinggi, dengan 

jumlah penduduk 4248, luas wilayah 5.15 km2 dengan kepadatan penduduk 82.48 

jiwa/ km2 . 

 

 
Sumber : Kecamatan Bontoa 2021 

 

 



94 

 

 
 

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) 

 
Sumber: Peraturan Bupati Maros Nomor 10 Tahun 2022 

 

Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OPD Bidang 

DP3ADALDUKKB Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten dan Kota yang 

melaksanakan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota4 yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.5 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang 

selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Non Kementerian yang 

 

4Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional, bab I, pasal 1, ayat 12. 

5Republik Indonesia, Peraturan Bupati Maros No 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bab II, pasal 2. 
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berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden terkait 

pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.6 

 

4. Balai Penyuluh KB Kec. Bontoa 

 
Sumber: Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa 

 

Balai Penyuluh Keluarga Berencana  merupakan pusat pengendalian 

operasional program Bangga Kencana di Lini Lapangan serta dapat meningkatkan 

pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan 

Keluarga Berencana (PLKB) untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang 

mendukung tercapainya target/ sasaran Program Bangga Kencana, baik melalui 

 

6Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional, bab I, pasal 1, ayat 11. 

. 
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alokasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana  (BOKB) dan  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung 

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai 

jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, 

evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga.7 

Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya (PLKB) adalah 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu 

yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan 

penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.8 

 

B. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros 

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga harus mendapatkan 

perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional. Perkembangan 

penduduk dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari 

pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan 

pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan 

 

7Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional, bab I, pasal 1, ayat 2. 

8Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional, bab I, pasal 1, ayat 3. 
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masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas 

hidup untuk semua penduduk. 

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami 

secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi 

semata, tetapi sasaranya jauh lebih luas yaitu untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual. 

Salah satu program perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga 

yang berkaitan dengan kependudukan adalah program keluarga berencana yang 

bertujuan mengendalikan kuantitas penduduk dan meningkatkan kualitas 

penduduk, diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). 

Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatar belakangi beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Banyaknya pernikahan anak 

2. Tingginya kasus perceraian 

3. Pertumbuhan dan kualitas penduduk yang tidak seimbang 

4. Keluarga yang tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, 

terjadi KDRT, dan rentan terhadap perceraian 

PUP sangat erat kaitannya dengan program Keluarga Berencana (KB). 

Menurut UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran 

anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, 

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan 
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keluarga yang berkualitas.  Menurut UU No. 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 20 dan 21 yaitu: 

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, 

pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan 

program keluarga berencana9 

Kebijakan keluarga berencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan calon suami istri dalam 

mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab 

tentang: 10 

a. Usia ideal perkawinan 

b. Usia ideal untuk melahirkan 

c. Jumlah ideal anak 

d. Jarak ideal kelahiran anak 

e. Penyuluhan Kesehatan reproduksi 

Hal-hal tersebut merupakan dasar yang diupayakan dalam implementasi 

program pendewasaan usia perkawinan untuk menghasilkan Keluarga Berkualitas 

adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan 

sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke 

depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Berdasarkan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Menurut Ibu Dahliah selaku 

Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa dan Penyuluh 

Keluarga Berencana di Kelurahan Bontoa menjelaskan tujuan implementasi 

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah : 

 

9Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 20. 

10Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 21. 
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“Merupakan upaya untuk mencegah pernikahan anak memberikan 

pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan 

keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan 

dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, 

pendidikan, sosial, ekonomi, serta mengatur jumlah dan jarak kelahiran 

dengan cara memberikan materi dan berbagai edukasi persiapan sebelum 

melangsungkan pernikah.”11 

Tujuan lain dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan juga dijelaskan 

oleh ibu Fitri Adhicahya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) 

adalah: 

 “Untuk memahami persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja agar 

memiliki bekal dan lebih siap dalam menghadapinya diantaranya:12 

1. Mengetahui bagaimana memilih pasangan untuk masa depan 

2. Mengetahui apa-apa saja yang harus disiapkan sebelum berkeluarga 

3. Mengetahui aspek yang direncanakan dalam membangun keluarga 

4. Memahami kontrasepsi sebagai alat merencanakan keluarga’’ 

Ibu Dahliah selaku Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan 

Bontoa menjelaska bahwa usia ideal untuk melangsungkan perkawinan menurut 

BKKBN adalah: 

“Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut Badan Kependudukan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah upaya untuk 

meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu usia ideal minimal 21 

tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.”13  

 

11Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana & Penyuluh Keluarga 

Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 

12Fitri Adhicahya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Maros, 

Wawancara 27 oktober 2022. 

13Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa/ Penyuluh 

Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 
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Ibu Maryam selaku Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring  juga 

menjelaskan bahwa : 

“Batasan usia tersebut (Menurut BKKBN) dianggap sudah siap, baik dari 

sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi 

kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai 

usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama 

terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal 

mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan 

kehamilan anak pertama tersebut.”14 

Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Herlyna Iryanti Kepala 

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB)) bahwa: 

“Dalam pendewasaan usia perkawinan bukan sekedar menunda sampai 

usia kedewasaan berdasarkan UU NO. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan 

yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, ataupun 

menurut batasan usia kedewasaan menurut BKKBN yaitu 21 dan 25 tahun. 

Karena kadang ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam masyarakat 

untuk menunda usia sampai batasan tersebut, salah satunya adalah seks 

pranikah ataupun upaya untuk mencegah pergaulan bebas pada remaja, 

masalah ekonomi dan lainnya, sehingga orang tua memilih untuk 

menikahkan anaknya di usia yang lebih muda (usia anak), maka dari itu 

kami hanya bisa berupaya untuk membantu pendewasaan baik sebelum 

melangsungkan pernikahan atau pun telah melangsungkan pernikahan.”15 

Beberapa upaya yang dilaksanakan dalam implementasi Pendewasaan 

Usia Perkawinan dijelaskan oleh ibu Dahliah yaitu: 

 

14Maryam, Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring Kecamatan Bontoa, 

Wawancara 18 Oktober 2022. 

15Herlyna Iryanti, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Maros), Wawancara 25 Oktober 2022. 
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“Untuk Program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilaksanakan oleh 

Penyuluh KB di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros ada pada beberapa 

sub program, seperti Tim Pendamping Keluarga (TPK) adalah 

pendampingan calon pengantin, ibu hamil, dan pasca persalinan, ini adalah 

bagian dari program pendewasaan usia perkawinan untuk mencegah 

pernikahan anak dan beberapa resiko pernikahan anak khususnya pada 

kesehatan, seperti: resiko kematian ibu dan bayi dan lahirnya bayi 

stunting. Dan selain TPK ada juga Poktan atau kelompok kegiatan yaitu 

seperti Pik R, BKR, BKL, BKB dan UPPKS, Kelompok kegiatan tersebut 

dikategorikan berdasarkan latar belakang dan usia agar materi dan tujuan 

tepat sasaran.”16 

Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan oleh penyuluh KB Kecamatan 

Bontoa dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan sesuai dengan UU No 52 

Tahun 2009 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

dalam rangka menyeimbangkan kualitas dan kuantitas penduduk : 

1. Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

 Tim Pendamping Keluarga atau biasa disingkat dengan TPK adalah 

sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan 

Kader KB untuk melaksanakan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki 

kerawanan terhadap stunting. Pendampingan Keluarga sendiri meliputi 

penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program 

bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu 

pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga 

berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting, serta semua 

calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan 

 

16Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa/ Penyuluh 

Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 
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pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko 

stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari 

faktor risiko stunting. 

Ibu Herlyna Iryanti  menjelaskan bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) 

Dilaksanakan berdasa Juknis dan SK dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 

yaitu: 

“Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 13 

tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan 

Oprasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 dan juga 

berdasarkan Keputusan Pemerintah daerah Kabupaten Maros, pada 

Keputusan Bupati Maros Nomor 348/KPTS/470/1/2021 tentang 

Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Lingkup Kabupaten Maros 

Tahun Anggaran 2022, Tim TPK berjumlah 3 orang setiap dusun yang 

bertugas mendampingi calon pengantin, ibu pasca bersalin dan ibu hamil 

melalui pendampingan  secara ofline dan online pada aplikasi Elsimil.”17 

Ibu St. Ramlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa 

Juga menjelaskan terkait Tim Pendamping Keluarga di Kecamatan Bontoa yaitu: 

“Di Kecamatan Bontoa Tim Pendamping Keluarga terdiri 23 kelompok  

(69 orang), tiap masing-masing kelompok terdiri 3 orang. Pendampingan 

dilakukan pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan 

terkhusus juga bagi pasangan yang sangat beresiko stunting, 

pendampingan dilakukan mulai dari Pra nikah untuk mempersiapkan 

pernikahan, hamil dan sampai bersalin.”18 

 

 

 

 

 

 

 

 

17Herlyna Iryanti, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Maros), Wawancara 25 Oktober 2022. 

18St. Ramlah, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Bontoa, 

Wawancara 18 Oktober 2022. 
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2. Kelompok Kegiatan (POKTAN) 

Poktan adalah kelompok kegiatan masyarakat yang melaksanakan dan 

mengelola kegiatan Bina Keluarga yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja 

(Pik R), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina 

Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS), kelompok kegiatan tersebut berada di tingkat desa/kelurahan ke bawah 

dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga. 

a. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik R) 

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik R) adalah suatu wadah 

kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi 

remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja, tujuannya adalah untuk 

memberikan pelayanan informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi 

dan juga tentang perencanaan kehidupan berkeluarga serta kegiatan-kegiatan 

penunjang lainnya bagi usia remaja. Ibu Maryam Penyuluh Keluarga Berencana 

Desa Tupabbiring mejelaskan terkait dengan kelompok kegiatan (Poktan) Pusat 

Informasi dan Konseling Remaja (Pik R) adalah: 

“Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik R) adalah wadah untuk 

remaja untuk mengembangkan diri, mendapatkan informasi terkait dengan 

kesehatan reproduksi agar remaja bisa menunda dan merencanakan 

perkawinannya. Kelompok Pik R adalah salah satu bagian dari organisasi-

organisasi yang berada di sekolah. Di kelolah langsung oleh remaja dan 

untuk remaja, beberapa materi atau informasi yang bisa didapatkan dalam 

kelompok Pik R, seperti: Puberitas, Kesehatan gizi dan remaja, 
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Seksualitas, Pengasuhan keluarga sehat, Pendewasaan Usia Perkawinan, 8 

Fungsi keluarga, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.”19 

Beberapa materi yang pada kelompok Pik R tersebut merupakan materi 

yang saling berkaitan dan sangat menunjang pedewasaan bagi remaja. 

b. Bina Keluarga Balita (BKB) 

Bina Keluarga Balita diartikan sebagai layanan penyuluhan bagi orang tua 

dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang 

anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, 

sosial dan moral. 

Tujuan Kelompok Bina Keluarga Balita untuk memperbaiki kualitas hidup 

anak balita dalam jangka Panjang. Selain itu penyuluhan yang dilakukan pada 

kelompok Bina Keluarga Balita juga berguna sebagai bekal orang tua dalam 

mendidik anaknya. 

Ibu Maryam Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring menjelaskan 

beberapa materi penyuluhan yang diberikan dalam Kelompok Kegiatan Bina 

Keluarga Balita (BKB) yaitu: 

“Bina Keluarga Balita atau BKB adalah kelompok orang tua yang 

mempunyai balita, materi penyuluhan yang diberikan seperti: Menjadi 

orang tua  hebat (usia 0-6 tahun), menjadi orang tua hebat mengasuh anak 

(6-10) tahun, menanamkan nilai karakter dalam 8 fungsi keluarga, peran 

 

19Maryam, Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring Kecamatan Bontoa, 

Wawancara 18 Oktober 2022. 
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ayah dalam pengasuhan anak, dan selain itu ada beberapa modul dan buku 

saku yang dibagikan.”20 

Kegiatan tersebut tidak lain untuk memberikan pemahaman dan 

meningkatkan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak untuk menghasilkan 

anak yang sehat dan berkualitas khususnya bagi pasangan muda, ini merupakan 

bagian dari pendewasaan usia pasca perkawinan.  

c. Bina Keluarga Remaja (BKR) 

Bina Keluarga Remaja (BKR)  adalah wadah kegiatan yang beranggotakan 

keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun. BKR bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga 

lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka 

meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber KB bagi anggota 

kelompok. 

Ibu Maryam Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring menjelaskan 

beberapa materi penting dalam penyuluhan yang diberikan pada Kelompok 

Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) yaitu Materi penyuluhan seperti:  21 

1. Kesehatan Reproduksi terkait dengan puberitas, seksualitas, reproduksi, 

kesehatan & gizi remaja, perilaku beresiko dan tindakan berbahaya 

2. Perencanaan Berkeluarga seperti persiapan pernikahan, perkembangan 

keluarga dan pengasuhan keluarga sehat 

 

 

 

20Maryam, Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring Kecamatan Bontoa, 

Wawancara 18 Oktober 2022. 

21Maryam, Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring Kecamatan Bontoa, 

Wawancara 18 Oktober 2022. 
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Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah pembinaan melalui penyuluhan bagi 

orang tua atau keluarga yang memiliki remaja,  Pembinaan remaja bertujuan 

untuk mengontrol remaja agar tidak melakukan hal-hal yang bersimpangan 

dengan kaidah kehidupan remaja tersebut, memberikan pengetahuan dan 

pemahaman dalam menjalani usia remaja yang berlangsung di antara usia anak-

anak menuju usia dewasa. Pembinaan yang baik untuk remaja mempengaruhi 

perkembangan hidup remaja tersebut. 

d. Bina Keluarga Lansia (BKL) 

Bina Keluarga Lansia atau BKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan 

bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Pengetahuan ini 

meliputi pola perawatan, pengasuhan, dan pemberdayaan kaum lansia agar 

kesejahteraannya bisa meningkat. 

e. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 

kelompok usaha ekonomi adalah usaha ekonomi produktif yang beranggotakan 

sekumpulan anggota Keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka 

meningkatkan fungsi ekonomi keluarganya demi mewujudkan kemandirian 

ekonomi Keluarga. Beberapa materi penyuluhan pada Kelompok Kegiatan ini 

dijelaskan oleh Ibu Maryam Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring 

yaitu: 
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“Materi Penyuluhan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Akseptor (UPPKA) seperti: Pengelolaan keuangan keluarga, 

materi Kesehatan reproduksi dan usaha ekonomi keluarga.”22 

Beberapa Program  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) seperti 

pembentukan Tim Pendamping Keluarga dan beberapa Kelompok Kegiatan yang 

telah dilaksanakan oleh beberapa unsur di Kecamatan (Desa/Kelurahan) sampai 

unit terkecil, khususnya Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa juga 

bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan dan juga beberapa program yang 

bekerjasama dengan Kementrian Agama, program tersebut adalah bagian dari 

pendewasaan usia perkawinan, baik pendewasaan pra nikah bagi remaja usia 

nikah dan pasangan siap nikah dengan memberikan edukasi tentang bahaya 

pernikahan anak dan menunda perkawinan sesuai dengan batasan usia perkawinan 

menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa batas usia minimal 

laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pendewasaan atau pendampingan 

perkawinan/ pasangan suami istri pasca perkawinan ketika mereka menikah di 

bawah usia 19 tahun atau belum mencapai usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 

tahun bagi laki-laki sesuai dengan ketentuan BKKBN, usia tersebut di anggap 

masih sangat beresiko, khususnya bagi kesehatan reproduksi dan berbagai aspek 

lainnya maka perlu adanya pendampingan. 

 

22Maryam, Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring Kecamatan Bontoa, 

Wawancara 18 Oktober 2022. 
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Beberapa Manfaat Pendewasaan Usia Perkawinan Menutu Ibu  Dahliah, 

Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa/ Penyuluh 

Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa yaitu: 

“Pendewasaan Usia Perkawinan bukan sekedar untuk menunda 

perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar 

kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Beberapa 

manfaat Pendewasaan Usia Perkawinan (menunda usia perkawinan):23 

1. Remaja bisa menyelesaikan studinya dan meraih cita-citanya. 

2. Perencanaan jumlah anak, usia hamil dan melahirkan serta jarak 

kelahiran akan membantu mengindari resiko kesakitan dan kematian 

karena proses kehamilan dan persalinan. 

3. Kesiapan ekonomi akan menghindarkan keluarga dari permasalahan 

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

4. Lebih mudah menyesuaikan diri dalam perkawinan.” 

Kemudian Ibu Maryam Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring 

Kecamatan Bontoa juga menjelaskan beberapa aspek yang harus diperhatikan 

dalam merencanakan keluarga adalah:  

“Pendewasaan Usia Perkawinan juga bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan 

keluarga dapat mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: aspek 

Kesehatan, aspek ekonomi, aspek psikologis, Pendidikan dan 

kependudukan serta perencanaan keluarga.”24 

a. Aspek Kesehatan 

Perempuan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun mempunyai resiko 

meninggal saat proses kehamilan dan persalinannya, karena organ reproduksi 

belum siap, jika dibandingkan kelompok perempuan usia 20-24 tahun dengan 

 

23Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa/ Penyuluh 

Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 

24Maryam, Penyuluh Keluarga Berencana Desa Tupabbiring Kecamatan Bontoa, 

Wawancara 18 Oktober 2022. 
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perempuan usia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat. Usia ideal menikah bagi 

laki-laki 25-30 tahun dan perempuan 20-25 tahun pada usia tersebut organ 

reproduksi dapat berfungsi secara optimal. 

b. Aspek Ekonomi 

Kesiapan Secara ekonomi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga, dalam keluarga terdapat beberapa kebutuhan yang hendak dipenuhi, 

yaitu:25 

1. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga 

yang sifatnya wajib untuk dipenuhi seperti, makanan, minum, pakaian dan 

tempat tinggal. 

2. Kebutuhan Sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan setelah semua 

kebutuhan primer terpenuhi seperti, alat komunikasi, Kesehatan dan 

Pendidikan. 

3. Kebutuhan Tersier adalah kebutuhan manusia yang bersifat mewah, tidak 

sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan 

primer dan kebutuhan sekunder seperti, mobil, apartemen dan lainnya. 

c. Aspek Psikologis 

Berdasarkan masa perkembangan manusia pada usia 20-24 tahun remaja 

memasuki masa dewasa awal, dimana remaja mulai mengalami kematangan 

 

25Direktur Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional tahun 2014, Pendewasaan Usia Perkawinana CERIA (Cerita Remaja Indonesia), 

http://cerita .bkkbn.go.id. 
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fisik dan emosi. Kesiapan psikologis yang perlu dimiliki sebelum remaja 

memasuki kehidupan perkawinan yaitu:26 

1. Kematangan Emosi, Perkawinan usia anak dimana emosi masih belum stabil 

dan dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, kematangan emosi 

ini akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia. 

2. Kemampuan penyesuaian diri, di dalam perkawinan terdapat banyak 

konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bentuk pergantian status dari 

lajang menjadi istri/suami. 

d. Aspek Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu modal untuk mencapai kehidupan yang 

berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja usia nikah sangat 

jelas tingkat pendidikan sangatlah berpangaruh pada kualitas pola pikir 

perencanaan perkawinan baik dari segi usia berapa akan menikah dan 

bagaimana kehidupan setelah perkawinan. Seperti yang diungkap Muhammad 

Najir salah satu masyarakat Kecamatan Bontoa yaitu: 

“Pendidikan terakhir saya saat ini adalah S1, usia saya saat ini adalah 27 

tahun dan merencanakan perkawinan di usia 28 tahun dan menurut saya 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan Ini harus betul-betul di 

sosialisasikan kepada generasi muda agar angka perceraian bisa 

tertekan.”27 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bontoa 

(pasangan suami istri) disini juga mereka berpendapat bahwa Pendidikan 

 

26Direktur Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional tahun 2014, Pendewasaan Usia Perkawinana CERIA (Cerita Remaja Indonesia), 

http://cerita .bkkbn.go.id. 

27Muhammad Najir, Masyarakat Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 



111 

 

 
 

sangatlah penting, seperti yang diungkap oleh pasangan suami istri Amry dan 

Nuralam. Nuralam menjelaskan bahwa: 

“Pendidikan Sangat penting khususnya bagi anak perempuan karena 

perempuan adalah tiang agama yang akan membangun dan mendidik 

generasi rabbani yang tentunya anak butuh ilmu dan pendidikan untuk 

melakukan itu semua dan saya sangat tidak setuju dengan pernikahan anak 

di bawah usia 19 tahun.”28 

 

Pernikahan di usia anak seringkali menyebabkan remaja tidak lagi 

bersekolah karena mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai kepala 

keluarga atau calon ayah atau istri dan calon ibu, yang diharapkan berperang 

lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung 

keluarga dan keharusan mencari nafkah. Semakin muda usia menikah maka 

semakin rendah kesempatan remaja untuk mencapai Pendidikan yang lebih 

tinggi. 

e. Aspek Kependudukan 

Salah satu aspek kependudukan adalah fertilitas yaitu, kemampuan seorang 

perempuan subur untuk melahirkan bayi hidup. Tingkat fertilitas dipengaruhi 

oleh median usia kawin pertama bagi perempuan. Tingginya tingkat fertilitas 

akan berdampak pada laju pertumbuhan penduduk meningkat.29 

 

 

 

 

28 Nuralam, Masyarakat Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 

29Direktur Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional tahun 2014, Pendewasaan Usia Perkawinana CERIA (Cerita Remaja Indonesia), 

http://cerita .bkkbn.go.id. 
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f. Aspek Perencanaan Keluarga 

Saat berencana menikah, sebaiknya sudah direncanakan, kapan menikah, ingin 

punya anak berapa dengan jarak kelahiran berapa tahun. Usia perempuan 20-35 

tahun merupakan priode paling baik untuk hamil dan melahirkan dengan jarak 

ideal untuk menjarangkan kehamilan adalah 5 tahun.30  

Kejelasan isi dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini sudah 

dapat dimengerti oleh sebagian masyarakat secara sederha, seperti menunda nikah 

sampai saat usia sudah ideal dan sebagian masyarakat masih belum terlalu paham 

alasan mengapa harus menunda usia nikah  sesuai Undang-Undang Perkawinan. 

Kemudian masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fase program 

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di antaranya, masa menunda perkawinan 

dan kehamilan, masa menjarangkan masa kehamilan, masa mengakhiri kehamilan.  

Keberhasilan program ini ketika pemerintah terkait dan masyarakat 

bekerjasama dengan baik untuk menjalankan program program Pendewasaan Usia 

Perkawinan salah satunya dengan menunda usia perkawinan sesuai dengan UU 

No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan karena sejauh ini pemerintah terkait telah  

berupaya memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan resiko pernikahan anak. 

 

 

30Direktur Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional tahun 2014, Pendewasaan Usia Perkawinana CERIA (Cerita Remaja Indonesia), 

http://cerita .bkkbn.go.id. 
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C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat dibutuhkan dan penting 

untuk terus disosialisasikan agar angka perkawinan pada usia anak dapat terus 

ditekan. Urgensi program pendewasaan usia perkawinan tidak hanya untuk 

menekan perkawinan usia anak tetapi juga untuk menunda kehamilan pertama 

pada usia anak yang memiliki beresiko seperti:  

1. Komplikasi kehamilan dan kelahiran yang menyebabkan kematian pada 

perempuan usia 15-19 tahun 

2. Bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki risiko yang tinggi untuk 

meninggal setelah dilahirkan,  

3. Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan yang tinggi memiliki berat badan 

lahir rendah, 

4. Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi 

ibu,  

5. Pernikahan usia anak menghilangkan kesempatan anak menikmati masa anak-

anak, menghilangkan kesempatan anak mendapatkan pendidikan, serta 

membatasi kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan 

ekonomi, dan  

6. Perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun memiliki risiko yang 

tinggi mengalami pengasingan secara sosial, kekerasan dalam rumah tangga. 

Pernikahan anak perempuan yang dipaksa untuk meninggalkan pendidikan 

karena harus menikah cenderung tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan 
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yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri 

dan keluarganya dari kemiskinan. Pernikahan usia anak, terutama pada anak 

perempuan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan lintas generasi. 

Praktek pernikahan pada usia anak menyebabkan keluarga, masyarakat, dan 

negara sulit keluar dari kemiskinan. 

Setiap Program dalam implementasinya memiliki faktor penghambat dan 

pendukung yang mempengaruhi : 

1. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan 

a. Pola Pikir masyarakat/ Adat Kebiasaan  

Pernikahan merupakan strategi untuk menghindari tekanan sosial yang 

akan diterima keluarga jika tidak mengikuti persepsi umum mengenai usia ideal 

anak untuk menikah. Di daerah pedesaan, masyarakat seringkali usia remaja 

khususnya perempuan yang belum menikah dianggap tidak laku (harus segera 

dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua) . Ini juga dijelaskan oleh Ibu Dahliah, 

Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa/ Penyuluh 

Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Bahwa: 

“Pola pikir atau adat kebiasaan masyarakat yang tidak mau menolak 

lamaran ketika ada yang datang melamar, apa lagi yang datang melamar 

adalah keluarga pasti takut menolak, karena orang tua takut anaknya 

tinggal.”31 

 

31Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa/ Penyuluh 

Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 
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Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Zainuddin selaku Imam Desa 

Ampekale Kecamatan Bontoa, tentang kendala Pendewasaan Usia Perkawinan 

atau salah satu alasan banyak terjadi pernikahan anak di Kecamatan Bontoa 

adalah: 

“Sebagian orang tua juga takut menolak lamaran ketika ada yang datang 

melamar anak perempuannya walaupun usianya masih di bawah 19 tahun, 

karena khawatir tidak ada yang melamar lagi.”32 

Pola Pikir dan kebiasaan masyarakat inilah yang menjadi penyebab 

banyaknya yang mengabaikan program Pendewasaan Usia Perkawinan khususnya 

pada batasan usia perkawinan baik berdasar UU NO.16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan dan Batasan Usia perkawinan yang ideal menurut BKKBN. Hal ini 

juga yang menjadi penyebab banyaknya anak yang putus sekolah. 

Anak-anak yang memiliki cita-cita tinggipun akhirnya terpaksa mengubur 

impiannya karena masih banyak masyarakat yang berpendapat, bahwa seorang 

anak perempuan tidak perlu sekolah hingga jenjang yang tinggi karena mereka 

akan kembali ke sumur, dapur dan kasur untuk mengabdi pada suami. Padahal 

setiap anak memiliki hak, selain hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk 

berekspresi dan berkreasi, tidak hanya untuk anak laki-laki tetapi juga anak 

perempuan. 

 

 

 

32Zainuddin, Imam Desa Ampekale Kecamatan Bontoa, Wawancara 28 Oktober 2022 



116 

 

 
 

b. Rendahnya Ekonomi Masyarakat 

 Masyarakat dengan ekonomi yang rendah dan memiliki banyak anak, 

cenderung menikahkan anaknya di usia dini. Selain karena tidak memiliki biaya 

untuk menyekolahkan anak, juga karena orang tua berharap dengan anaknya 

menikah, maka beban hidup orang tua akan berkurang. Keluarga dari kalangan 

miskin seringkali mendorong anaknya perempuan mereka untuk segera menikah. 

c. Seks Pra Nikah 

Perkembangan teknologi yang tidak seiring dengan kondisi moral anak 

bangsa yang semakin menurun. Mudahnya mengakses tontonan serta bacaan yang 

tidak mendidik via internet tanpa pengawasan orang tua menjadi faktor pendorong 

adanya seks bebas yang akhirnya menyebabkan kehamilan di luar pernikahan. 

Kehamilan tanpa adanya persiapan dan kesiapan, baik secara fisik dan mental 

akan menimbulkan berbagai macam akibat, seperti aborsi, penularan HIV/AIDS 

dan pernikahan dini. 

d. Tidak Ada Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak 

Adanya peraturan daerah tentang Pendewasaan Usia Perkawinan atau 

Pencegahan Perkawinan Anak akan jauh lebih baik jika didukung juga oleh 

Peraturan Desa untuk lebih memberikan penekanan dan sanksi bagi masyarakat 

Pedesaan. Ibu  Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan 

Bontoa/ Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, 

menjelaskan bahwa tidak adanya peraturan desa tentang Pencegahan Penikahan 

Anak menjadi salah satu kendala dalam implementasi program Pendewasaan Usia 

Perkawinan berikut penjelasannya: 
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“Salah satu faktor penghambat Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

karena belum adanya desa di Kecamatan Bontoa yang memiliki Peraturan 

Desa (Perdes), sehingga tidak adanya penekanan bagi masyarakat untuk 

menunda perkawinan anak.”33 

 

Ibu Nurhaedah T, Penggerak Swadaya Masyarakat dan Pemenuhan Hak 

Anak (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Maros), 

menyebutkan beberapa contoh dan desa di Kabupaten Maros yang sudah 

mempunyai Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan Perkawinan Anak 

seperti:34 

“Perdes Pencegahan Perkawinan Anak Desa Majannang No.3 Tahun 2021, 

Perdes Pencegahan Perkawinan Anak Desa Sambueja No. 7 Tahun 2021, 

Perdes Pencegahan Perkawinan Anak Desa Bonto Tallasa No.12 Tahun 

2021, Perdes Pencegahan Perkawinan Anak Desa Pa’bentengang No. 1 

Tahun 2022, Perdes Pencegahan Perkawinan Anak Desa Tukamasea No. 2 

Tahun 2022, Perdes Pencegahan Perkawinan Anak Desa Marannu No. 4 

Tahun 2022” 

 

2. Faktor Pendukung dalam Implementasi Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan. 

a. Peraturan Bupati Maros  Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. 

 

33Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa/ Penyuluh 

Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 

34Nurhaedah T, Penggerak Swadaya Masyarakat dan Pemenuhan Hak Anak (Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3ADALDUKKB) Kabupaten Maros), Wawancara 27 Oktober 2022. 
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b. Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Pendamping Keluarga, berdasarkan 

Keputusan Bupati Maros Nomo: 348/ KPTS/470/I/2022 tentang Pembentukan 

Tim Pendamping Keluarga. Dan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Maros 

seperti, Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak, Perda 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak, Perda Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan, Surat Edaran Bupati tentang 

Pencegahan Perkawinan Anak. 

c. Beberapa Unsur Telah Bekerjasama  

Ibu Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan 

Bontoa/ Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa 

menjelaskan faktor pendukung dalam implementasi Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan adalah: 

“Dalam menjalankan Program Pendewasaan usia perkawinan seperti pada 

Tim Pendamping Keluarga dan Poktan khususnya pada kelompok kegiatan 

Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja. BKKBN, 

DP3DALDUKKB, Penyuluh KB Kecamatan, Tenaga Kesehatan dan 

Kementrian Agama telah bekerjasama dan mengupayakan penerapan 

Program Pendewasaan Usia Perkawinan.”35 

Beberapa unsur tersebut telah bekerjasama dalam Implementasi 

Pendewasaan Usia Perkawinan khususnya pada beberapa kegiatan seperti pada 

Tim Pendamping Keluarga, Kelompok-kelompok Kegiatan, dan Kursus Pranikah 

bagi Remaja dan Pasangan siap nikah. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan di 

Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa, Posyandu, Puskesmas, 

Kantor Urusan Agama, Sekolah/Madrasah. 

 

35Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Bontoa/ Penyuluh 

Keluarga Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 
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d. Anggaran Pembiayaan Program Perkembangan Penduduk dan Pembangunan 

Keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara36. Pembiayaan perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga di 

daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.37 

D. Relevansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan menurut UU No. 52 

Tahun 2009 Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah  

1. Relevansi Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Undang-undang No 52 

Tahun 2009 

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya 

pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk 

agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan 

ketahanan nasional dengan melalui salah satu program pembangunan yang 

berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang 

bertujuan mengendalikan Jumlah penduduk di antaranya melalui program 

Pendewasaan Usia Perkawinan. Sesuai dengan Undang-undang No. 52 Tahun 

2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga. 

 Dengan tujuan perkembangan kependudukan untuk mewujudkan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kualitas, kuantitas dan 

 

36Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 15. 

37Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 16. 
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persebaran penduduk dengan lingkungan hidup dan pembangunan 

keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat 

timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam 

mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.38 

Isi pasal tersebut diperkuat dengan pasal 20. 

 Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, 

Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui 

penyelenggaraan program keluarga berencana.39 

Pasal ini menunjukan komitmen awal pemerintah dalam mengatasi 

masalah kependudukan, khususnnya di daerah-daerah yang masih besar laju 

pertumbuhan penduduk.  

Terkait dengan kebijakan keluarga, juga diatur dalam Undang-undang ini 

yaitu pada Pasal 21 dan Pasal 22. 

Pasal 21  

1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam 

mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara 

bertanggung jawab tentang:  

a. usia ideal perkawinan;  

b. usia ideal untuk melahirkan;  

c. jumlah ideal anak;  

d. jarak ideal kelahiran anak; dan  

e. penyuluhan kesehatan reproduksi.  

2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk:  

a. mengatur kehamilan yang diinginkan;  

 

38Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 4. 

39Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 20. 
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b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan 

anak;  

c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, 

dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;  

d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek 

keluarga berencana; dan  

e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk 

menjarangkan jarak kehamilan.  40 

Pada pasal 22 ayat 1 

Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

dilakukan melalui upaya: 

a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;  

b. pembinaan keluarga; dan  

c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi 

perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang 

hidup dalam masyarakat.41 

Pada Pasal ini sudah sangat jelas perlunya kesadaran masyarakat dalam 

menjalankan program pemerintah. Salah satu programnya adalah pendewasaan 

usia perkawinan melalui keluarga berencana, salah satu upayanya adalah untuk 

menurunkan angka kematian, sesuai pasal 30:42 

1) Pemerintah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk 

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada 

seluruh dimensinya.  

2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:  

a. Penurunan angka kematian ibu waktu hamil 

b. Ibu melahirkan 

 

40Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 21. 

41Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 22. 

42Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 30. 
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c. Pasca persalinan 

d. Bayi serta anak 

3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksudkan pada 

ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma 

agama. 

Ketentuan pada pasal tersebut telah dilaksanakan dengan beberapa upaya 

pendapingan keluarga dan beberapa kelompok kegiatan masyarakat dengan 

memperhatikan beberapa aspek dalam pasal 31:43 

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 dilaksanakan dengan memperhatikan:  

a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri 

b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, 

dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, 

bayi dan anak 

c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian; dan 

pencegahan.  

d. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. 

 

Berdasarkan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Penduduk dan Pembangunan Keluarga. Telah dijelaskan kebijakan-kebijakan 

yang perlu diperhatikan dalam membangun dan mengembangkan sebuah 

keluarga, salah satu program pembagunan dalam  Pendewasaan Usia Perkawinan 

(PUP) yaitu, upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga 

mencapai usia ideal pada saat perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan bukan 

sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan 

dilakukan pada pasangan yang sudah siap/dewasa dari ekonomi, kesehatan, 
 

43Republik Indonesia, Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 31. 
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mental/psikologi. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah 

memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan 

keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan 

kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, 

ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kehamilan/kelahiran. 

Untuk mencegah kelahiran berisiko, kelahiran berisiko adalah kehamilan 

yang akan menyebabkan risiko kepada bayi yang dilahirkan maupun kepada ibu 

yang melahirkan. Kehamilan berisiko biasanya terjadi karena “4 terlalu” yang 

dijelaskan dalam Booklet Persiapan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Penganti:44 

1. Terlalu muda untuk hamil (Usia ibu kurang dari  20 Tahun) 

a. Kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal 

b. Mental belum siap menghadapi kehamilan dan menjalankan peran 

sebagai ibu 

c. Dapat terjadi bayi lahir premature dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) 

d. Dapat terjadi pendarahan 

e. Dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya 

2.  Terlalu tua untuk hamil (usia ibu lebih dari 35 tahun) 

a.  Kesehatan dan fungsi Rahim sudah menurun 

b. Organ reproduksi jalan lahir tidak elastis lagi atau sudah kaku, 

kemungkinan besar bayinya akan mengalami kecacatan 

c. Komplikasi medis dan persalinan, gawat janin, persalinan macet dan 

pendarahan’ 

 

44Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi 

Sulawesi Selatan, Booklet Persiapan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Penganti, 

(Makassar:2015), h.23-25 
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d. Pre-eklampsi, Ketuban Pecah Dini (KPD), Berat Bayi Lahir Rendah 

(BBLR) ≤ 2500 gram 

e. Dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya 

3. Terlalu dekat jarak kehamilan (jarak antara kehamilan pertama dengan anak 

kedua kurang dari 2 tahun) 

a. Kondisi Rahim ibu belum pulih  

b. Kurangnya waktu ibu untuk merawat dan menyusui bayinya 

c. Keguguran, anemia, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), cacat bawaan dan 

kurang optimalnya tumbuh kembang bayi. 

4. Terlalu sering hamil (terlalu banyak anak) 

a. Gangguan kondisi kesehatan reproduksi, kekendoran pada dinding perut 

dan tampak menggantung. 

b. Kelainan letak posisi bayi, dalam kandungan (letak lintang) 

c. Jika posisi bayi letak lintang akan terjadi robekan Rahim 

d. Persalinan akan berjalan lama dan pendarahan pasca salin 

e. Tumbuh kembang anak kurang optimal  

f. Menambah beban ekonomi keluarga 

g. Kurangnya waktu ibu untuk merawat dirinya. 

Manfaat Mencegah 4 Terlalu tersebut sangat sesuai dalam Bab III Hak 

dan Kewajiban Penduduk pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang No. 52 Tahun 
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2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, berikut 

manfaat 4 Terlalu: 45 

1. Terjadinya kehamilan yang diinginkan sehingga proses kehamilan dan 

persalinan aman dan sehat. 

2. Kesehatan reproduksi ibu akan prima dan memiliki waktu cukup untuk 

merawat diri dan keluarga. 

3. Anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal sehat, cerdas dan 

mempunyai peluang mendapatkan Pendidikan yang lebih baik. 

4. Keluarga mempunyai peluang untuk meningkatkan kemandirian dalam 

mengembangkan kesejahteraan 

2. Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah 

Perkawinan dalam pandangan Maqāṣhid al-Syarī’ah adalah untuk 

memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang 

seimbang antara suami isteri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan 

dalam rumah tangga. Kesejahteraan seseorang dalam hidup berumah tangga 

biasanya berbentuk materi, sehingga materi bisa membangunan rumah tangga 

yang berkecukupan. 

Secara umum Maqāṣhid al-Syarī’ah terdiri dari lima tujuan yang terdiri 

dari, hifz al-Din (menjaga agama), hifz al-‘Aql (menjaga akal), hifz al-Mall 

 

45Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi 

Sulawesi Selatan, Booklet Persiapan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Penganti, 

(Makassar:2015), 25 
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(menjaga harta), hifz al-Nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-Nafs (menjaga diri). 

Semua perintah dan larangan dalam syariat pada dasarnya adalah dalam rangka 

menjaga kelima hal tersebut. 

Maqāṣhid al-Syarī’ah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan 

utama dari penemuan Hukum Islam atau bermakna segala tujuan-tujuan yang 

ditetapkan agama demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. 46 

Ketika ketentuan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan secara 

khusus tidak disebut dalam al-Quran maupun al-Hadis tentang batasan usia 

perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan akan berimplikasi pada 

lahirnya kemaslahatan dalam setiap ikatan perkawinan. Diharapkan sepasang 

suami isteri benar-benar telah matang baik dari segi fisik dan psikisnya, begitu 

juga dengan faktor ekonomi telah mapan, dan berpendidikan tinggi.  

Pendewasaan usia perkawinan perspektif Maqāṣhid al-Syarī’ah ini sesuai 

dengan harapan pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), melalui program Keluarga Berencana 

untuk mengembangkan Program Pendewasaan Usia perkawinan (PUP) yang 

menganjurkan usia perkawinan dan mempunyai anak pertama, yaitu Usia minimal 

20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.  

Batasan usia ini mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan, yaitu 

menjaga keturunan, menciptkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, 

 
46Muammar M Bakry, “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah”, Jurnal Al-

Azhar Islamic Law Review Vol. 1 No. 1, (Januari 2019), h. 2  

https://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/4  (Diakses 15 April 2023). 
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menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga 

keberagamaan dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi dan dianggap 

sudah siap baik dari perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan 

berkeluarga, dan terwujudnya 8 fungsi keluarga. Ibu Dahliah menjelaskan bahwa 

lima unsur pokok kemaslahatan dunia akhirat erat kaitannya dengan 8 fungsi 

keluarga. 

“Lima unsur pokok yang harus dijaga demi kemaslahatan dunia akhirat 

sangat berkaitan dengan 8 fungsi keluarga yang harus dipahami oleh 

remaja dalam pendewasaan usia perkawinan yaitu: fungsi agama, fungsi 

sosial budaya, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi cinta kasih, 

fungsi sosial & pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan”47 

Melihat Pendewasaan Usia Perkawinan yang diimplementasikan oleh 

beberapa unsur seperti BKKBN, DP3ADALDUKKB, Penyuluh KB, Kementrian 

Agama dan Tenaga Kesehatan, jika dianalisis dengan teori Maqāṣhid al-Syarī’ah  

adalah untuk mengehdaki terwujudnya kemaslahatan sebagai tujuan hukum 

Islam48 dengan menolak segala bentuk kemafsadatan. Secara umum, Maqāṣhid al-

Syarī’ah terdiri dari lima macam tujuan yang terdiri dari: 

a. Menjaga Agama (Hifz al-Din)  

Program Pendewasaan Usia Perkawinan berkaitan dengan menjaga agama 

karena agama adalah kebutuhan dasar setiap orang untuk mejalani kehidupan 

bermasyarakat sebab keluarga adalah tempat pertama menanamkan ajaran dan 

 

47Dahliah, Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana & Penyuluh Keluarga 

Berencana Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa, Wawancara 18 Oktober 2022. 
48Hj Asni, ‘’Kontekstualisasi Hukum Berperspektif Perempuan di Pengadilan Agama”, 

Jurnal  Al-‘Adl Vol. 9 No. 2 (2016), h. 20. https://digilib.iainkendari.ac.id/2079/ (Diakses 10 April 

2023). 

https://digilib.iainkendari.ac.id/2079/
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nilai-nilai agama. Semua orang tua ingin memiliki anak yang shaleh dan shalehah 

sehingga peran orang tua dalam menanamkan ajaran dan nilai-nilai agama sangat 

penting dalam pembentukan kepribadian bagi anak-anak. Bahwa proses 

pembinaan nilai-nilai agama sejak dini hingga dewasa, akan menghindarkan anak-

anak dari pelanggaran-pelanggaran moral. Sebagaimana yang terdapat dalam firman 

Allah swt QS at-Tahrim/66: 6 

 
 
قوُْدهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰ ا انَْفُسَكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ نَارًا وَّ ىِٕكَةٌ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٰٓ  

َ مَآٰ امََرَهُمْ وَيَفْعلَُوْنَ مَا يُؤْمَ  رُوْنَ غِلََظٌ شِداَدٌ لََّّ يعَْصُوْنَ اللّٰه  

Terjemahnya: 
 
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah 
malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada 
Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.49 
 

Pernikahan bertujuan bukan sekedar untuk memperoleh keturunan 

semata, melainkan bagaimana mencetak keturunan tersebut menjadi generasi yang 

berkualitas dan bertakwa kepada Allah swt. Setiap orang hendaknya selalu berdoa 

dan berusaha agar diberikan keturunan yang shalih. Maka jika telah dikarunai 

anak, sudah seharusnya jika  mendidiknya dengan benar. 

 

 

 

 

 

49Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI,  https://quran.kemenag.go.id/surah/66/6  (07 

Agustus i2022). 

https://quran.kemenag.go.id/surah/30/21%20%20(07
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b. Menjaga jiwa (Hifz al-Nafs)  

Program Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) berkaitan dengan 

menjaga jiwa dan keberlangsungan hidup seorang suami harus mampu memenuhi 

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, jika kebutuhan 

pokok terbaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia dan 

ketika perkawinan dilakukan pada usia yang masih muda, itu artinya semakin 

membuka kesempatan lebar bagi pasangan suami isteri untuk memiliki banyak 

anak. Kemudian juga dengan masa kehamilan yang begitu dekat akan membuat 

anak tidak memiliki kesempatan kasih sayang yang cukup dalam proses 

pertumbuhannya. secara biologis, hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu 

muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat menyebabkan nyeri kemaluan, 

cabikan dan robekan.  

Meskipun seseorang telah dianggap mampu untuk melakukan suatu 

hubungan badan dikarenakan telah mengalami Ikhtilam (mimpi basah) atau haid 

yang merupakan tanda balighnya seseorang, namun ketika aspek kedewasaan atau 

kematangan alat reproduksinya belum siap untuk melakukan proses kehamilan, 

maka perkawinan dianjurkan untuk ditunda terlebih dahulu, demi kemaslahatan 

dalam menjaga jiwa yaitu nyawa dan resiko resiko yang dapat terjadi khususnya 

bagi calon ibu dan bayi yang akan dilahirkannya. Sebagaimana yang terdapat pada 

QS al-Maidah/5:32 
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ذٰلِكَ ۛ   اجَْلِ  فِى  مِنْ  فَسَادٍ  اوَْ  نَفْسٍ  بغَِيْرِ  نَفْسًاۢ  قتَلََ  مَنْ  انََّهٗ  ءِيْلَ  اِسْرَا  بَنيِْٰٓ  عَلٰى  كَتبَْناَ 

تهُْمْ  الَّْرَْضِ فكََانََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ احَْيَاهَا فكََانََّمَآٰ احَْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗوَلَقَدْ جَا ءَ 

نْهُمْ بعَْدَ ذٰلِكَ فِى الَّْرَْضِ لمَُسْرِفُوْنَ رُسلُُنَا بِالْبَي نِٰتِ    ثمَُّ اِنَّ كَثِيْرًا م ِ

Terjemahnya: 

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa 

siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) 

telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, 

siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan 

telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami 

benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-

keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara 

mereka setelah itu melampaui batas di bumi.50 

Allah Swt memuliakan setiap manusia yang menjaga kehidupan dan 

keselamatan jiwanya, sehingga melindunginya menjadi salah satu dari tujuan 

utama beragama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan dan ikatan 

dengan manusia lainya, melindungi nyawa seorang manusia sama dengan 

melindungi nyawa seluruh nyawa umat manusia, karena hakekatnya sama dengan 

menjaga eksistensi kehidupan manusia.  

c. Menjaga akal (Hifz al-Aql)  

Program Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) berkaitan dengan 

menjaga akal karena perkawinan yang dilakukan pada usia yang relatif masih 

muda dianggap belum matang atau belum dewasa dari segi pisikis, dikhawatirkan 

 

50Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, ihttps://quran.kemenag.go.id/surah/112/4, (10  

Meii2023). 
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akan membawa pertengkaran antara pasangan suami isteri yang emosinya masih 

labil dikarenakan masih belum dewasa. setidaknya kedewasaan dapat menjadi 

pengontrol dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak akan selalu muncul 

pertengkaran dan mementingkan keegoisan dalam hidup berumah tangga, begitu 

pun dalam mengambil keputusan  usia dewasa dianggap lebih siap dan lebih bijak 

dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah yang akan dihadapi dalam 

hidup berumah tangga. Seperti fakta yang terjadi ada beberapa kasus kasus bunuh 

diri yang di beritakan dimedia sosial pada hari senin 12 juni 2023 seorang ibu 

(mama muda) ditemukan gantung diri di kamar rumahnya di kelurahan Bullide, 

Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dari hasil penyelidikan yang melatar 

belakangi terjadinya aksi bunuh diri tersebut karena mama muda in telah menjadi 

korban penipuan pinjaman online (pinjol) sehingga korban menjadi depresi. Dan 

beberapa kasus lainnya banyak orang tua yang depresi karena permasalahan-

permasalah yang tidak bisa mereka atasi dengan baik dan bijak seperti permasalah 

ekonomi sehingga  mereka memilih membunuh keturunanya  dan masih banyak 

lagi kasus lainnya. 

Kusus tersebut menjadi salah satu fakta bahwa Pendewasaan Usia 

Perkawinan sangatlah penting dalam menjaga akal karena usia yang belum 

matang atau labil dengan berbagai masalah rumah tangga yang akan terjadi 

kedepannya akan menyebabkan seseorang tidak bisa berfikir dengan baik dalam 

mengambil keputusan dan dapat membahayakan dirinya sendiri dan keluarga, 

sehingga Pendewasaan Usia Perkawinan atau menunda usia perkawinan adalah 
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salah satu cara untuk mencegah kemudharatan yang bisa saja terjadi. Sebagaimana 

yang terdapat pada QS al-Baqarah/2:195 

َالَْوَاََ بُّ ََيُُِ َاللّهٰ َسَبِيْلَِاللّهَِٰوَلَََتُ لْقُوْاَبِِيَْدِيْكُمَْاِلَََالت َّهْلُكَةََِۛوَاَحْسِنُ وْاََۛاِنَّ  مُحْسِنِيََْنفِْقُوْاَفِْ

Terjemahnya: 

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam 

kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik.51 

Kedewasaan dalam sebuah perkawinan sangat mempengaruhi pola pikir 

dalam menghadapi setiap permasalah, orang yang belum siap secara sikis bisa saja 

mengalami depresi ketika menghadapi masalah yang tidak siap diterimanya, hal 

ini dapat mengakibatkan hilangnya akal dan bisa saja melakukan hal-hal yang 

terlarang dan sampai menghilangkan nyawa, seperti beberapa fakta yang beredar 

memalui media pemberitaan online. 

d. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)  

Program Pendewasaan Usia Perkawinan berkaitan dengan menjaga 

keturunan ini sesuai dengan pendewasaan dari segi kesehatan dimana fungsi 

keluarga salah satunya adalah erat dengan fungsi perlindungan dan reproduksi 

 bahwa keluarga merupakan sarana manusia untuk menyalurkan hasrat seksual 

kepada manusia lain (yang berbeda jenis kelamin) secara legal di mata hukum dan 

sah secara agama, manusia tersebut dapat melangsungkan hidupnya karena 

 

51Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, ihttps://quran.kemenag.go.id/surah/112/4, (10  

Meii2023). 
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dengan fungsi biologi  akan mempunyai keturunan berupa anak, sehingga sangat 

penting Program Pendewasaan Usia Perkawinan karena apabila terjadi kehamilan 

bagi perempuan yang berusia di bawah 19 tahun khususnya, akan membawa 

risiko besar terhadap ibu maupun anak seperti keguguran atau jika anak lahir 

selamat ada kemungkinan memiliki kesehatan yang kurang baik, salah satunya 

seperti para calon pengantin yang beresiko memiliki anak stunting. 

Menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari Maqāṣhid 

al-Syarī’ah yang menempati posisi primer. Urgensi inilah yang diharapkan 

mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga 

kualitas dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat 

pada QS an-Nisa/4: 9 

ََوَليَْ قُوْلوُْاَقَ وْلًَََوَليَْخْشََالَّذِيْنََلَوَْتَ ركَُوْاَمِنَْخََ َفَ لْيَ ت َّقُواَاللّهٰ فًاَخَافُ وْاَعَلَيْهِمْْۖ لْفِهِمَْذُريَِّٰةًَضِعه
َسَدِيْدًا

Terjemahnya: 

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan 

setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. 

Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang 

benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). 52 

Maka disinilah perlunya Pendewasaan Usia Perkawinan yang di dalamnya 

juga terdapat kerangka pengaturan kelahiran agar anak yang dilahirkan. 

mendapatkan kasih sayang dengan baik dan mendapatkan kesempatan pendidikan 

yang layak untuk menyongsong masa depan yang cerah.  

 

52Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, ihttps://quran.kemenag.go.id/surah/112/4, (10  

Meii2023). 
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e. Menjaga harta (Hifz al-Mal)  

Program Program Pendewasaan Usia Perkawinan  (PUP) berkaitan dengan 

menjaga harta dengan Pendewasaan Usia Perkawinan fungsi ekonomi adalah 

kebutuhan primer sehingga kedewasaan sangatlah penting dalam membangun 

sebuah keluarga bahwa seorang kepala rumah tangga wajib memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga dan seorang istri mampu mengelola dengan baik keuangan 

dalam sebuah rumah tangga. Seorang suami/ayah yang mapan dan pengelolaan 

ekonomi yang baik akan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan keluaraga 

sehingga akan menghasilkan generasi-generasi berkualitas, sehat, gizi seimbang 

dan kesejahtera.  

Pendewasaan usia perkawinan telah sesuai dengan Maqāṣhid al-Syarī’ah  

dalam pelaksanaannya yang berkeinginan untuk melakukan perencanaan hidup 

yang berorientasi pada pendidikan, perlindungan diri, keturunan, dan persiapan 

ekonomi yang lebih baik sebelum berumah tangga. Segala macam resiko yang 

kemungkinan akan membawa kepada kemudharatan harus dihindari seperti 

sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi: 

Kaidah  ُاَ لضَّرَرُيزَُال artinya adalah kemudharatan/kesulitan harus 

dihilangkan. Jadi, konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia 

harus dijauhkan dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang 

lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.53 

 

53Nashr farid Muhammad washil & Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Fiqhiyyah, 

( Jakarta : Amzah,2019), h 17. 
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Meskipun seseorang telah dianggap mampu untuk melakukan hubungan 

badan dikarenakan telah mengalami ihtilam atau haid yang merupakan tanda 

balighnya seseorang, namun ketika aspek kedewasan atau kematangan alat 

reproduksi belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka perkawinan pun 

dianjurkan untuk ditunda terlebih dahulu.  

Dalam salah satu kaidah fiqhiyah dinyatakan bahwa pertimbangan 

menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus lebih 

didahulukan daripada mencari atau mendatangkan sebuah kebaikan. Ini juga dapat 

berlaku dalam konteks perkawinan dimana pertimbangan menghindari 

kekhawatiran dari dampak Kesehatan anak, ekonomi, dan kependudukan harus 

dilakukan sebagaimana kaidah yang menyatakan: 

 الضَّرَرَُيدُْفَعَُعَلَىَقَدْرَِالْْمْكَانَِ

Artinya:  

Kemudharatan itu harus ditolak sebisa mungkin 54 

Yang dimaksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya 

suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha 

preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya yang 

mungkin dapat diusahakan. 

Kaidah ini berlaku dalam hal dhararnya belum atau akan terjadi, upaya 

preventif lebih utama dari upaya kuratif. Substansi kaidah ini mengindikasikan 

 

54Maimoen Zubai, Formulasi Nalar Fiqh, (khalista : Surabaya, cet VI, 2017), h.220 
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segal bentuk bahaya harus segera dicegah  demi tercapainya mashlahah, baik yang 

bersifat umum maupun yang khusus.55 

مٌَعَلَىَجَلْبَِالْمَصَالِحَِ الْمَفَاسِدَِمُقَدَّ  دَرْءَُ

Artinya:  

Menolak bahaya lebih diutamakan dari mengambil maslahat56 

Dengan mendasarkan pada konsep Islam yang mengemukakan bahwa 

suatu tindakan atau perilaku harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah 

swt dan masyarakat, maka sudah seharusnya kita untuk memikul kewajiban. 

Berdasarkan firman Allah swt QS al-Anbiya/21: 107 

لَمِيََْ َرَحْْةًََللِْٰعه كََاِلََّ َوَمَآَارَْسَلْنه

Terjemahnya: 

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat 

bagi seluruh alam.57 

Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa agama-Nya itu, 

tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan agar mereka bahagia di dunia 

dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, 

kedamaian, kasih sayang dan sebagainya, yang diberikan Allah terhadap makhluk-

Nya.  

 

55Darmawan, Kaidah-kaidah fiqhiyah, (Surabaya: Revka Prima Media,2020), h. 39. 

56Ahmad Jazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana,2010), 11. 

57Lajnah iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI, i“Quran iKemenag”, iLajnah 

iPentashih iMushaf ial-Qur’an iKemenag iRI,  https://quran.kemenag.go.id/surah/66/6  (07 

Januarii2023). 

https://quran.kemenag.go.id/surah/66/6%20%20(07
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Dalam sebuah perkawinan perlunya pertimbangan aspek kedewasaan 

seseorang baik secara fisik maupun secara psikis. Oleh karena itu, Pendewasaan 

Usia Perkawinan suatu hal yang penting dilakukan agar pasangan yang hendak 

melangsungkan perkawinan dapat mempersiapkan dan merencanakan lebih 

dahulu perkawinan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menjelaskan secara rinci pembahasan mengenai Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU No. 52 Tahun 2009 di Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros Perspektif Maqāṣhid al-Syarī’ah. Maka dapat ditarik tiga 

kesimpulan sesuai dengan sub masalah dalam rumusan masalah yaitu: 

1. Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga 

Berencana Kecamatan Bontoa yang bekerjasama dengan tenaga Kesehatan 

dan Kementrian Agama melalui beberapa kegiatan seperti: Tim 

Pendamping Keluarga (TPK) dan beberapa Kelompok Kegiatan 

(POKTAN) seperti, Pik R, BKB, BKR, BKL dan UPPKA. Pendewasaan 

Usia Perkawinan bukan sekedar menunda  perkawinan sampai usia 19 

Tahun (bagi perempuan dan laki-laki) sesuai dengan UU No.19 Tahun 

2019 tentang Perkawinan melainkan Pendewasaan Usia Perkawinan 

menurut BKKBN  lebih tepatnya adalah menunda kehamilan pertama 

sampai usia ideal yaitu 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-

laki. 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

adalah: Faktor penghambat, pola pikir/adat kebiasaan masyarakat, 
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rendahnya ekonomi masyarakat, seks pra nikah, tidak adanya Peraturan 

Desa tentang Pencagahan Perkawinan Anak. Faktor Pendukung, Peraturan 

Bupati Maros  Nomor 10 Tahun 2022, Pemerintah Daerah telah 

membentuk Tim Pendamping Keluarga, berdasarkan Keputusan Bupati 

Maros Nomor: 348/KPTS/470/I/2022 dan beberapa Peraturan Daerah 

Kabupaten Maros seperti, Perda Nomor 8 Tahun 2017, Perda Nomor 8 

Tahun 2019, Perda Nomor 9 Tahun 2019, Surat Edaran Bupati tentang 

Pencegahan Perkawinan Anak, Anggaran Pembiayaan Program 

Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga di daerah 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pembiayaan 

perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga di daerah 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja. 

3. Relevansi Maqāṣhid al-Syarī’ah dengan implementasi Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 

2009 di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros adalah dalam mengharapkan 

peningkatan kualitas dan pengendalian kuantitas penduduk, lima unsur 

pokok dalam Maqāṣhid al-Syarī’ah sangat relevan  Program Pendewasaan 

Usia Perkawinan demi kemaslahatan dan mencegah kemafsadahan. 

 

 

 

 



140 

 

 
 

B. Implikasi Penelitian 

 Setelah melakukan penelitian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

mengenai Program Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut UU No. 52 Tahun 2009 

di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Perspektif Maqāṣhid al-Syarī’ah. Peneliti 

dapat memahami bahwa implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros belum terealisasikan dengan baik, walaupun 

telah diupayakan semaksimal mungkin mulai dari pendampingan para remaja usia 

nikah, calon pengantin sampai dengan penundaan kehamilan pertama bagi 

pasangan usia anak. Tetapi pada kenyataannya masih banyaknya pernikahan anak 

yang terjadi. 

1. Pemerintah Kabupaten Maros diharapkan agar lebih tegas dalam menerapkan 

peraturan dan meningkatkan pengawasan dalam program Pendewasaan Usia 

Perkawinan . 

2. Pemerintah Desa seharusnya berperan aktif dalam menindak lanjuti Peraturan 

Pemerintah Kabupaten Kota khususnya dalam Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan , dengan meningkatkan pengawasan dan mengeluarkan Peraturan 

Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak. 

3. Masyarakat seharusnya mendukung program Pendewasaan Usia Perkawinan 

dengan menunda usia perkawinan dan menunda kehamilan pertama demi 

mencegah risiko-risiko yang dapat terjadi, dan terkhusus kepada orang tua 

jangan takut menolak lamaran karena pertimbangan takut menjadi perawan 

tua atau pun karena faktor ekonomi. biarkan anak menikmati masa remajanya 
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dengan menempuh pendidikan dan berproses dengan baik untuk kehidupan 

yang jauh lebih baik. 

 Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan informasi, menambah 

wawasan dan memberi pemahaman kepada masyarakat serta dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan untuk memahami secara mendalam terkait dengan urgensi  

Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan resiko pernikahan anak. 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

A. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3DALDUKKB) Kabupaten Maros. 

1. Apa tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2DALDUKKB) 

Kab.Maros? 

2. Adakah Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2DALDUKKB) 

Kab.Maros? 

3. Apa-apa saja program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2DALDUKKB) 

Kab.Maros? 

4. Apa yang menjadi dasar  lahirnya Program Pendewasaan Usia Perkawinan? 

5. Bagaimana implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan di 

Kabupaten Maros? 

6. Apa keterkaitan Program Pendewasaan Usia Perkawinan dengan 

Peningkatan kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk menurut UU No.52 

Tahun 2009? 

7. Adakah buku pedoman khusus terkait Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan? 



 

 

8. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi Pendewasaan Usia 

Perkawinan di Kabupaten Maros? 

9. Apa tujuan utama dari Program Pendewasaan Usia Perkawinan? 

10. Apa yang menjadi kendala dan pendukung Program Pendewasaan Usia 

Perkawinan di    Kabupaten Maros? 

B. Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

1. Berapa Jumlah Penyuluh KB Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros? 

2. Apa-apa tugas dan fungsi Penyuluh KB Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros?? 

3. Bagaimana teknis implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan 

di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros? 

4. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam  implementasi program 

Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros? 

5. Adakah buku panduan khusus program Pendewasaan Usia Perkawinan 

yang diterapkan di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros? 

6. Apa-apa saja bahaya dari pernikahan anak? 

7. Apa dampak positif dari Implementasi program Pendewasaan Usia 

Perkawinan di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros? 

8. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros? 



 

 

9. Apa tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros? 

10. Bagaiman dampak program Pendewasaan Usia Perkawinan terkait dengan 

peningkatan kualitas dan kuantitas penduduk di Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros? 

C. Remaja Usia Nikah 

1. Identitas pribadi  

- Nama? 

- Tempat tanggal lahir? 

- Alamat ? 

- Usia ? 

- Jenis kelamin? 

- Saat ini tinggal bersama siapa? 

- Status pendidikan? 

2. Pada usia berapa orang tua anda menikah? 

3. Pendidikan terakhir orang tua (ibu/ayah)? 

4. Berapa penghasilan orang tua anda?  

5. Apakah dengan penghasilan perbulan orang tua anda mampu memenuhi 

kebutuhan ? 

6. Apakah anda membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga? 

7. Apakah ada saudara anda yang menikah di bawah 19 tahun?  



 

 

8. Menurut anda pernikahan itu apa? dan apa alasan anda belum menikah? 

9. Usia berapa anda akan menikah? 

10. Bagaimana pendapat anda terkait dengan pernikahan anak (di bawah 19 

tahun)? 

11. Menurut anda, usia berapa yang terbaik untuk menikah? Apa alasan 

anda? 

12. Menurut anda hal-hal apa yang harus dipersiapkan sebelum menikah? 

13. Ketika anda telah menikah dan mempunyai anak, Usia berapa anda akan 

menikahkan anak anda? 

14. Apakah anda pernah ikut penyuluhan pendewasaan usia perkawinana? 

Bagaimana pendapat anda dengan program pendewasaan usia 

perkawinan? 

D. Pasangan Suami Isteri 

1. Identitas pribadi  

 - Nama suami/isteri? 

- Usia saat ini? 

- Alamat ? 

- Pekerjaan? 

- Saat ini tinggal bersama siapa? 

- Status pendidikan? 

2. Berapa penghasilan perbulan? Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari? 



 

 

3. Apakah anda menikah dibawah umur?   

4. Apa alasan anda menikah saat itu? 

5. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah? 

6. Apakah anda mempunyai anak? Berapa jumlah anak anda? 

7. Apakah anda pernah keguguran? 

8.  Menurut anda bagaimana kehidupan anda setelah punya anak? 

9. Usia berapa anda ingin menikahkan anak? 

10. Menurut anda apakah pendidikan itu penting? 

11. Usia berapa anda ingin menikahkan anak anda? 

12. Bagaimana pendapat anda tentang pernikah anak dibawah usia 19 tahun? 

13. Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya kedewasaan sebelum 

melangsungkan pernikahan? 

14. Apakah anda pernah ikut penyuluhan pendewasaan usia perkawinana? 

Bagaimana pendapat anda dengan program pendewasaan usia 

perkawinan? 

15. Apakah anda mengetahui bahwa rogram pendewasaan usia perkawinana 

yang dilaksanakan oleh penyuluh KB merupakan upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan keseimbangan kuantitas penduduk 
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3DALDUKKB) Kab. Maros 
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Bidang Penggerak Swadaya Masyarakat dan Penuhan Hak-hak Anak Dinas 
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