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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س 

 Syin sy es dan ye ش 

 Sad ṣ es (dengan titik di ص
bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di ط 
bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik di ظ 
bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 Gain g Ge غ 

 Fa f Ef ف

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf k Ka ك
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 Lam l El ل 

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ 

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ىَوْ 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ 

 haula : هَوْلَ  
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf Nama 

Huruf dan 
Tanda Nama 

 fatḥah dan alif …اَ | …ىَ 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 mata :مَاتَ 

رَمَى  : rama 

قِيْلْ   : qila 

يمَُوْتُ   : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

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

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

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

رَوَضَةُ الأْطَْفَ لِ   : raudal al-at fal 

الَْمَدِ يْنَةُ اْلفَا ضِلَةُ   : al-madinah al-fadilah 

 al-hikmah :  الَْحِكْمَة 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

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

Contoh:  

 rabbana :رَبَّنَا

يْنَا  najjainah :نَجَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

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

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :الَْفَلْسَفَةُ 

 al-biladu :الَْبِلادَُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : امُِرْتُ 

b. Hamzah Tengah 
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 ta’muruna : تأَمُْرُوْنَ 

c. Hamzah Akhir 

:شَيْءٌ   : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

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

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

huruf hamzah.  

Contoh: 

 billah بِا ¡َّ  Dinullah دِيْنُ ¡َّ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

 Hum fi rahmatillah هُمْ   فيِْ رَحْمَةِ ¡َّ   

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

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

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

Contoh: 

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

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

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

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

 
Nama :  Sutrianti Bandu 
N I M :  80100220136 
Jadul :  “Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga di  

    Kecamatan Bungku Selatan Kab. Morowali” 
 

Penelitian ini membahas tentang “Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya 
terhadap Fungsi Keluarga”. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Selatan 
Kabupaten Morowali dan untuk menganalisis secara mendalam dampak 
pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini di 
Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian  deskriptif kualitatif. Dalam 
rangka pengumpulan data digunakan teknik observasi, dan wawancara. Adapun 
yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Penghulu, masyarakat, orang 
tua pelaku pernikahan usia dini dan pasangan remaja yang melakukan pernikahan 
usia dini. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) faktor-faktor yang mendorong remaja 
menikah di usia dini di kecamatan Bungku Selatan adalah faktor ekonomi, faktor 
pendidikan, faktor perjodohan, dan faktor kemauan sendiri atau saling mencintai. 
(2) Adapun dampak pernikahan usia dini terhadap pelaksanaan fungsi keluarga 
pada pasangan yang menikah di usia dini tidak berfungsi sebagaimana mestinya 
karena kebanyakan masih dibantu oleh orang tua atau keluarga seperti: fungsi 
sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi penentuan status. Sedangkan pelaksanaan 
fungsi keluarga yang sudah berjalan dengan baik yaitu fungsi pengaturan 
keturunan, fungsi perlindungan dan fungsi afeksi. Meskipun pelaksanaan fungsi-
fungsi keluarga pada pelaku pernikahan usia dini tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya, namun sampai sekarang tidak mempengaruhi kelangsungan hubungan 
rumahtangga mereka, akan tetapi ada satu pasangan yang tidak mampu 
mempertahankan dan melaksanakan fungsi keluarga yang akhirnya berujung pada 
perceraian. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) penerapan hukum Islam terutama dalam 
pernikahan hendak dipahami dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. 2) perlunya 
penerapan hukum Islam lebih dimasyarakatkan agar dapat merangkul dan 
mensinkronkan kebiasaan masyarakat. 3) perlunya merelevansikan kebiasaan-
kebiasaan yang ada di tengah masyarakat dengan hukum Islam agar keduanya 
tidak bertolak belakang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk yang setiap saat berinteraksi dengan 

manusia maupun makhluk lainnya. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan 

selalu membutuhkan orang lain, manusia tidak dapat mencapai keinginannya oleh 

dirinya sendiri. Maka dari itu, disebutlah manusia sebagai makhluk sosial yang 

membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Manusia saling membutuhkan 

dengan manusia lainnya tentunya dalam hal yang posistif. Salah satu manusia 

membutuhkan orang lain yaitu untuk menjadi pendamping hidupnya. 

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, bumi dan langit, 

malam juga siang, serta air pasang surutnya, semua dijadikan dengan 

keseimbangan. Masalah perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia. 

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang 

dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana 

bahagia menuju terwujudnya sakinah Mawaddah warahmah dalam keluarga. 

Perkawinan dalam buku fiqih di temui dua kata untuk perkawinan atau pernikahan 

al-nikah dan al-jiwaj, secara harfiah, al-nikah berarti al-wath’uh, al-dhammu. 

Kata al-wath’u berasal dari kata wath’a-yath’u. artinya berjalan di atas melalui, 

memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh.1

 Pernikahan dini di Indonesia ditengarai disebabkan karena faktor 

 
1 Baharuddin Ahmad dan Yuliatin, Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia, (Jakarta: 

Gaung Persada Group, 2014), h. 13. 
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pendidikan rendah berdampak bagi anak perempuan menjadi putus sekolah dan 

terisolasi, hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal menghambat 

perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan 

terhambatnya proses pemberdayaan perempuan. Secara nasional pernikahan dari 

kelompok umur 10–14 tahun yang tidak sekolah 9,5% serta tidak tamat SD 9,1% 

(BKKBN, 2012). Pernikahan dini Indonesia pada beberapa wilayah provinsi 

diambil kesimpulan penyebab dari pernikahan dini disebabkan karena faktor 

ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat 

mengurangi beban tanggungan dari orang tua dan menyejahterakan remaja yang 

dinikahkan dan biasanya adanya keterpaksaan untuk melakukan pernikahan dini.  

Menikahkan anak yang belum cukup umur, dampaknya bagi keluarga 

muda dari segi kebutuhan ekonomi akan mengakibatkan stress, akibat belum siap 

secara ekonomi di satu sisi dorongan konsumsi dan kebutuhan baru akibat 

perubahan zaman yang cepat (BKKBN,2012). Dispensasi pernikahan banyak 

diajukan oleh orang tua yang anaknya mengalami kehamilan di luar nikah 

(BKKBN, 2010). Dari faktor agama orang tua yang memahami bahwa jika anak 

menjalin hubungan dengan lawan jenis akan terjadi pelanggaran agama dan 

sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan 

anak-anak tersebut. Sebagai orang tua anak, menyatakan bahwa jika anak 

menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan suatu perzinahan, oleh karena 

itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan.2 

 
2 Sigit Priohutomo, “Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK”, jurnal 

Masyarakat Sosial, 21 April BKKBN, 21 April 2011, h. 21-24. 
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Manusia dalam proses meneruskan hidupnya membutuhkan pasangan 

hidup yang dapat memberikan keturunan. Batas usia dalam melangsungkan 

pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini di 

sebabkan karena dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia 

pernikahan dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena 

kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga 

antara suami dan istri. Menurut Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 

pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pernikahan dini yang 

dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa. Kriteria usia dewasa dalam 

hal ini adalah apabila pihak perempuan telah mencapai usia 19 tahun (Kumalasari, 

2014).3  

Menurut Majelis Hakim batas usia minimal perkawinan dapat diubah oleh 

lembaga legislatif sesuai dengan perkembangan zaman. Pembatasan usia 

perkawinan pada asasnya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan 

UUD 1945. Selain itu, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan 

ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun 

menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, 

menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan 

sosial lainnya.4  

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur yang target 

persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan 

 
3
 Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman, dkk., “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita”, jurnal Hukum dan Kesehatan, Tahun 2017, h. 2-3. 
4 Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di 

Indonesia”, jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8, No. 2 Tahun 2016, h. 65. 
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mental juga persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi permasalahan yang besar 

ketika tidak ada pencarian analisis masalah yang tepat yang didasari oleh data 

yang akurat dan terpercaya serta solusi yang alternatif untuk memecahkan 

masalah ini. Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini, yaitu dengan 

pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa 

solusi baru yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk 

mengatasi maraknya pernikahandini (Sasmita, 2008). Idealnya usia pernikahan 

untuk perempuan adalah minimal 20 tahun.  Secara psikologis, sudah stabil dalam 

menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang 

masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan 

diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik 

dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia 

tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang 

kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan 

sosial (BKKBN, 2010).5  

Perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan merupakan 

pelanggaran terhadap hak dasar anak dan perempuan. Praktek ini membatasi 

pendidikan, kesehatan, pendapatan, masa depan, keamanan dan kemampuan anak 

serta mengakibatkan traumatis pada perempuan, sehingga perlu upaya 

pencegahannya, dengan melibatkan peran semua pihak.‘’Upaya pencegahan 

terjadinya pelanggaran terhadap anak dibutuhkan peran semua pihak utamanya 

 
5
 Sigit Priohutomo, “Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK”, jurnal 

Masyarakat Sosial, BKKBN, 21 April Tahun 2010, h. 30-32. 
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Pemda, organisasi, orang tua, anak dan masyarakat serta seluruh pemangku 

kepentingan untuk selalu mensosialisasikan nilai masyarakat dan agama, 

pendidikan moral, penguatan mental, hingga masalah psikologis,’’ ujar Wakil 

Bupati Morowali saat  membuka kegiatan tersebut. Lebih lanjut, mantan 

Kandepag Kabupaten Poso mengungkapkan, bahwa kekerasan terhadap 

perempuan dan anak bukanlah tindakan terpuji dan harus segera diakhiri. Olehnya 

peran keluarga dirumah sangat penting untuk memberikan pemahaman norma dan 

etika dalam hidup bermasyarakat sehingga mampu membentengi perempuan dari 

segala jenis penyimpangan.6 

Hal yang menarik dari Kecamatan Bungku Kab. Morowali ini adalah 

memiliki berbagai macam suku, Ras, adat Dan kebudayaan yang berbeda 

khususnya dalam setiap pernikahan, mereka memiliki adat dan Tradisi yang 

berbeda. Suku Bungku (bahasa Bungku: To Bungku atau To Bunggu) adalah suatu 

suku bangsa Indonesia, yang mayoritas mendiami wilayah Bungku Utara, Bungku 

Selatan, dan Bungku Tengah, dan Menui di Kabupaten Morowali, Provinsi 

Sulawesi Tengah.7 Suku Bungku terbagi menjadi beberapa sub-suku, yaitu 

Lambatu, Epe, Ro'tua, Reta, dan Wowoni.8 Masyarakat suku ini berbicara dalam 

Bahasa Bungku, yang merupakan salah satu identitas diri dan alat komunikasi 

 
6
  Helman Kaaimu, Cegah Pernikahan Dini di Kabupaten Morowali, Wabup Membuka 

Sosialisasi Pencegaham Perkawinan Anak.  
7
 Melalatoa, M. J. (1995). Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia. 1. Idonesia: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. hlm. 198. 
8
 Hidayah, Zulyani (1997). Ensiklopedi: Suku bangsa di Indonesia. Pustaka LP3ES. hlm. 67. 

ISBN 9798391640, 9789798391644. 
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antar keluarga mereka.9 Suku Bungku umumnya memeluk agama Islam atau 

Kristen.10 Masyarakat Bungku pernah membentuk kerajaan, yaitu Kerajaan 

Bungku yang dalam literatur Belanda disebut pula dengan nama Kerajaan 

Tambuku atau Tombuku.11 Kerajaan Bungku, bersama kerajaan-kerajaan kecil di 

daerah pesisir timur Sulawesi Tengah lainnya, ditaklukan oleh Kolonial Belanda 

pada pertengahan abad ke-19.12 Namun, yang akan menjadi kajian utama dalam 

penelitian ini adalah kecamatan Bungku Selatan kabupaten Morowali. 

Pernikahan usia dini mempunyai dampak terhadap keharmonisan 

kehidupan keluarga, dalam masyarakat pada umunya dan juga memiliki dampak 

terhadap pelaksanaan fungsi keluarga pada keluarga pernikahan dini sehingga 

mengakibatkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dikarenakan ketidak 

adanya keserasian dan lemahnya pendirian teruntuk wanita berpendidikan rendah 

dan tidak adanya kesiapan dalam melaksanakan perannya sesuai fungsinya 

sebagai unit keluarga dan akhirnya percerian menjadi pilihan mereka. Dari 

fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

”Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga di 

Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali”. 

 

 

9
 Kadjia, Dahlan (1998). Morfologi dan sintaksis bahasa Bungku. Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. hlm. 1. ISBN 9794598380, 

9789794598382. 

 

10
 J. A., Denny (2006). Napak tilas reformasi politik Indonesia: Talkshow Denny J.A. dalam 

dialog aktual Radio Delta F.M. PT LKiS Pelangi Aksara. hlm. 265. ISBN 9792552448, 

9789792552447. 
11

 asan (2004). Sejarah Poso. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dan 

Penerbit Tiara Wacana Yogya. hlm. 76. ISBN 9799340500, 9789799340504. 
12

 Poelinggomang, Edward Lamberthus (2008). Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi 

Tengah. Komunitas Bambu. hlm. 89. 
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B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan dengan Aspek Sosial di mana Masyarakat Kec. 

Bungku Selatan, Kab. Morowali, yang memiliki keanekaragaman Adat maupun 

Tradisi Kebudayaan yang bermacam-macam, yang kemudian dilestarikan hingga 

sekarang. Pernikahan dini membuat tatanan sosial menjadi kurang optimal sedari 

awal dan hal tersebut yang menyebabkan masalah sosial di dalam interaksi sosial 

di masyarakat, seperti yang ditemukan di Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali 

yang menjadi sumber penelitian. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Pernikahan Dini yang dimaksud ialah pernikahan yang dilakukan oleh 

pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan masih anak-

anak atau remaja yang berusia di bawah 20 tahun.  

b. Faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyebab atau pendorong 

sehingga terjadinya pernikahan di usia dini, yang menimbulkan tatanan 

sosial menjadi kurang optimal di kalangan masyarakat Kec. Bungku Selatan 

Tahun 2020-2022. 

c. Dampak Pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan usia dini di Kecamatan 

Bungku Selatan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang diatas, maka 

yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kondisi pernikahan usia dini 
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dan dampaknya terhadap fungsi keluarga di kecamatan Bungku Selatan kabupaten 

Morowali? Selanjutnya pokok masalah tersebut dijabarkan menjadi dua sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong remaja menikah pada usia dini di 

Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali? 

2. Bagaimana dampak pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang 

menikah di usia dini di Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali? 

 

D. Kajian Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menggunakan rujukan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan ini akan 

membantu penulis dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih 

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

lakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya:  

Penelitian mengenai fenomena pernikahan usia dini juga dilakukan oleh 

Aditya Dwi Hanggara (2010), program Kreativitas Mahasiswa Universitas Negeri 

Malang yang berjudul “Studi Kasus Pengaruh Budaya Menikah Muda terhadap 

Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal Perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan”. 

Dalam hasil penelitian Aditiya menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan 

perempuan di Desa Gejugjati Pasuruan dipengaruhi oleh faktor budaya menikah 

muda terhadap rendahnya tingkat pendidikan serta faktor pendukung lainnya 

seperti faktor ekonomi, latar pendidikan serta tradisi maupun adat istiadat yang 

berkembang di Desa ini. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan 
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terutama anak perempuan, oleh karena itu perlu adanya upaya ke depan untuk 

mengubah tradisi menikah muda agar masalah rendahnya tingkat pendidikan 

perempuan di Desa Gejugjati Pasurun dapat diatasi. Kaitannya dengan penelitian 

ini adalah membahas serta mengungkap tentang adanya faktor penyebab atau 

faktor pendorong terjadinya pernikahan di usia dini, di Kec. Bungku Selatan Kab. 

Morowali.  

Penelitian kedua dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Jember, Icha Ahyati (2006) dengan judul penelitian “Faktor-

faktor Orang Tua Menikahkan Anak Perempuan di Usia Muda (Studi Kasus di 

Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso)”. Dalam penelitian 

ini, dijelaskan faktor budaya yakni tradisi menikah muda mempengaruhi tingkat 

pendidikan formal perempuan di Dusun Kejawan menikah pada rentang usia 14-

16 tahun. Usia tersebut merupakan usia di mana anak menempuh pendidikan 

formal. Orang tua di desa mengutarakan berbagai alasan mereka menikahkan anak 

perempuan pada usia muda yakni karena mengikuti tradisi di desa setempat yang 

menikahkan perempuan di usia muda. Mereka juga masih percaya dengan adat 

yang berkembang, apabila mereka, tidak segera menikahkan anak perempuan 

mereka, anak mereka tidak akan laku atau akan menjadi perawan tua, faktor 

pendukung lainnya karena faktor sosial budaya dan ekonomi.  

Penelitian ketiga Siti Aminah, Skripsi (2016) Fakultas Syari‟ah Dan 

Hukum yang berjudul “Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini 

(Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur), penelitian ini menjelaskan tentang 

implementasi hukum Islam tentang pernikahan dini dan untuk mengetahui sejauh 
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mana pemahaman masyarakat Desa Kalatiri dalam memahami pernikahan dini, 

selain itu juga untuk mengetahui faktor penyebab pernikah usia dini di kalangan 

anak muda Desa Kalatiri dan dampak apa yang mereka rasakan setelah berumah 

tangga dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian 

langsung di Desa Kalatiri. Persamaannya sama-sama membahas tentang 

pernikahan usia dini dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan 

perbedaanya adalah penelitian Siti Aminah membahas tentang implementasi 

hukum Islam tentang pernikahan dini. Sedangkan penulis membahas tentang 

pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap fungsi keluarga13  

Penelitian keempat adalah penelitian dari Hendi Hermawan (2010), dalam 

skripsi dengan judul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (studi 

kasus di pengadilan agama klaten)”.Skripsi yang ditulis oleh Hendi 

Hermawan ini memfokuskan pada dampak-dampak yang terjadi akibat adanya 

pernikahan pada usia dini. Di dalam skripsi ini perceraian yang menjadi 

akibatnya. Metode yang di gunakan dalam skripsi yang di tulis oleh Hendi 

Hermawan (2010) adalah metode deskriptif kualitatif, yang mana metode 

kualitatif adalah penelitian yang apabila menggalih data dengan menggunakan 

metode deskriptif dan dengan cara observasi serta wawancara. Persamaannya 

sama-sama membahas tentang pernikahan usia dini dan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dan dengan tekhnik observasi dan wawancara. Sedangkan 

perbedaanya adalah Hendi Hermawan memfokuskan pada dampak-dampak yang 

 
13Siti Aminah, Skripsi, Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi 

Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur), Palopo, 2016. 
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terjadi akibat adanya pernikahan pada usia dini. Sedangkan penulis membahas 

tentang dampak pelaksanaan fungsi keluarga pada pernikahan usia dini 

Melihat dari hasil penelitian di atas bahwa dalam penelitian tersebut 

dengan faktor penyebab pernikahan usia dini memiliki relevansi dengan penelitian 

yang dilakukan, namun juga memiliki sisi perbedaan di mana penelitian ini 

memfokuskan pada penyebab dan dampak terjadinya pernikahan usia dini studi 

kasus di Kec. Bungku Selatan, Kab. Morowali.  

Berdasarkan rujukan tersebut di atas dapat dilihat persamaan dan 

perbedaan dalam penelitian ini memiliki relevensi dengan penelitian yang telah 

mereka lakukan dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang faktor-

faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini. Namun juga memiliki sisi 

perbedaan yaitu dari segi objek, pendekatan, lokasi penelitian, dan metode 

penelitian yang digunakan, dimana penelitian ini memfokuskan terhadap faktor-

faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kec. Bungku Selatan, Kab. 

Morowali.  

 

E.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia 

dini yang berada di Kec. Bungku Selatan, Kab. Morowali pada tahun 2020-

2021, 
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b. Untuk menganalisis secara mendalam dampak pelaksanaan fungsi keluarga 

pada pasangan yang menikah di usia dini di Kec. Bungku Selatan, Kab. 

Morowali pada tahun 2020-2021. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang akan didapat dalam penelitian ini yaitu: 

a. Secara teoretis  

Secara teoritis, kegunaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

perkembangan ilmu pengetahuan. Diharapkan dapat menambah/memperkaya 

keilmuan khususnya tentang factor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia 

dini dan dampak pernikahan dini itu sendiri dalam kebudayaan masyarakat. 

b. Manfaat praktis 

Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penelis bahwa prodi Studi 

Agama-Agama memiliki peran penting dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, mengetahui faktor 

penyebab dan dampak dari pernikahan usia dini di Kec. Bungku Selatan, Kab. 

Morowali. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Hakikat Pernikahan Usia Dini 

1. Definisi Pernikahan Usia Dini 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang tidak akan pernah 

dilupakan dalam kehidupan seseorang. Perkawinan dianggap paling ideal adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki yang berusia tidak kurang dari 21 tahun 

dan perempuan berusia tidak kurang dari 19 tahun. Selain itu wanita yang telah 

berusia diatas 19 tahun dianggap telah memiliki organ reproduksi yang sudah 

cukup matang dan secara psikologis sudah berkembang dengan baik serta siap 

untuk melahirkan keturunannya. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang 

berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara 

mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginan untuk bergaul 

secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan 

untuk mengurus keluarga.1 

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang 

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

atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah 

pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan 

sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 

 
1 Nurwati N., “Review: Hasil Studi Tentang Perkawinan dan Perceraian pada Masyarakat 

Jawa Barat”, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol.5, No.2 Tahun 2003, h. 59-67. 
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menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di 

bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. 

Pengertian secara umum, pernikahan dini merupakan institusi agung untuk 

mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. 

Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-

anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di 

segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara 

berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.  

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, 

pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak- anak yang ditegaskan 

dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga 

termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan 

tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini 

menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia 

reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada 

pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti 

meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, 

melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami 

stress.2 

 
2Latifa FZ, Pengertian Pernikahan Dini Secara Umum di Indonesia. Pada tanggal 21 

April 2022, pukul 15.09. h. 1-4. 



15 

 

Menurut Kementerian Kesehatan RI., pernikahan adalah akad atau janji 

nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal 

dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk salin memberi ketenangan (sakinah) 

dengan mengembangkan hubungan atas dasar salin cinta dan kasih (mawaddah 

wa rahmah). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.3  

Menurut Sarwono dalam Desiyanti (2015) pernikahan usia dini yaitu suatu 

ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas. 

Sedangkan Al Ghifari (2008) berpendapat bahwa pernikahan usia dini adalah 

pernikahan yang dilaksanakan di usia remaja. 

Menurut syara’ menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan 

seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi 

syarat dan rukunnya. Sedang menurut Menurut Sayuti Thalib pengertian 

pernikahan ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan 

seorang wanita.4 Sedangkan Imam Syafi’i memberikan definisi nikah ialah “akad 

yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.5 Arti 

pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang 

sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertanhankan hidup dengan 

 
3Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Perhatikan 

Kesehatan Perempuan Muda,  https://www.kemkes.go.id/article/print/1453/menkes-kemkes-

perhatikan-kesehatan-perempuan-muda.html pada tanggal 21 april 2022. Pukul 15. 15 
4Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. (Jakarta: UI Press, 1986), h. 73.  
5M. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan 

Perkawinan Islam. (Jakarta: Hill Co., 1984), h. 2. 



16 

 

menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.6 Seperti 

dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman: 

  �ِ�ّ  ��ُٰ�ََۡ��َ إِ���  ٱ���سُ   ��َ ��
َ
�� َ�إنِ�   ْۚ ِ&ََ%�رَُ#ٓ"ا وََ*َ(�ٓ)َِ'   �-ٗ"%ُ.ُ وََ/َ%ۡ�َ�ُٰ�ۡ�   ٰ0َ�

ُ
وَأ ذ34ََٖ 

   ٞ7ِ)�َ �ٌ9ِ�:َ َ >ُٰ�ۡ�ۚ إنِ� ٱ;�َ=ۡ
َ
> ِ 3َAَۡ�ُ�ۡ� ِ:@َ? ٱ;�

َ
   Bأ

 

Terjemahnya: 

 

13.  Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal.7 
 

Undang-undang negara Indonesia juga telah mengatur batas usia 

perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan 

bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan 

belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) 

tahun.8 Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan 

ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar 

kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah suatu 

ikatan yang dilakukan oleh calon wanita dan lak-laki disaat usianya masih muda. 

2. Teori Pernikahan Usia Dini 

 

 
7Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Duta Ilmu, 2016),      

h. 847.  
8Liswatun Hasanah, “Pandangan Islam tentang Pernikahan Dini”, Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Dasar, Vol 1 No. 2 Desember 2014 (21 april 2022), h. 2-3. 
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Periode usia remaja merupakan periode transisi atau peralihan, remaja 

mengalami masa peralihan. Tidak ada anak perempuan dan anak laki-laki yang 

tidak melewati masa remaja. Menurut Darajat, sebagaimana yang dikutip oleh A. 

Ghifari,9  bahwa Remaja itu sendiri adalah anak yang dalam masa peralihan antara 

masa anak-anak ke masa dewasa serta mengalami perubahan-perubahan yang 

cepat dalam segala bidang. Mereka bukan lagi anak, baik bentuk badan, sikap, dan 

cara berpikir serta bertindak namun bukan pula orang dewasa yang telah matang. 

Secara umum pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan 

minimum yang diatur oleh Undang-Undang (Rohmah, 2009). Secara hukum, 

disebutkan pada Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa 

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 

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

Dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa untuk 

melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Seperti halnya juga telah dijelaskan 

dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan penjelasan di 

atas maka perkawinan usia muda dapat didefenisikan sebagai ikatan lahir batin 

antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri di usia yang masih 

 
9A. Ghifari, Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern (Bandung: Mujahid, 2004),      

h. 24.  
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muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita 

terlebih dahulu melihat pengertian daripada remaja (dalam hal ini yang dimaksud 

rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 14 sampai 

16 tahun, inipun sangat tergantung pada kematangan secara fisik, sehingga 

penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang 

disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 16 tahun. Dan apabila remaja muda 

sudah menginjak 17 sampai dengan 18 tahun mereka lazim disebut golongan 

muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang 

dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.10  

Banyak orang tua di pedesaan masih belum mengerti arti kedewasaan 

seorang anak, mereka menganggap bahwa apabila anak mereka terutama 

perempuan telah mengalami perubahan yang signifikan dari bentuk badan maka 

nak perempuan mereka harus segera dinikahkan. Rentang usia anak perempuan 

yang berkisar antara 14-16 tahun dirasa cukup untuk melangsungkan pernikahan 

tanpa melihat kematangan psikologis anak. Meskipun telah dijelaskan batas usia 

anak dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan UU pernikahan, masih 

banyak orang tua di pedesaan yang menikahkan anak perempuan pada usia 14-16 

tahun. Hal ini juga dipengaruhi oleh sosial-budaya yang berkembang dalam 

masyarakat. 

Jayadiningrat, sebagaimana yang dikutip oleh Eman Suparman,11 

menyatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan usia muda 

tidak adanya pengertian mengenai pernikahan serta masih adanya kepercayaan 

 
10Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali, 2004), h. 37.  
11Eman Suparman 2001. Upaya Mencegah Kebiasaan Kawin Muda Di Kalangan Remaja 

di Pedesaan (Bandung: Media Jaya, 2001), h. 45.  
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mempertahankan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, akibatnya 

pernikahan usia muda di kalangan anak perempuan masih berlangsung.  

Umumnya tradisi menikah muda ini terjadi di pedesaan. Hal ini karena 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan usia muda serta 

dampaknya terhadap pendidikan anak perempuan. Masyarakat pedesaan masih 

percaya dengan tradisi nenek moyang yang diwariskan secara turun menurun. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda salah satunya 

sosial budaya. Para orang tua dipedesaan umumnya masih berpikiran bahwa anak 

perempuan tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah, yang penting 

anak itu bisa baca dan menulis itu sudah cukup bagi mereka dan setelah itu anak 

perempuan itu sudah bisa menikah, orang tua tidak pernah mempertimbangkan 

umur anak perempuan mereka terpenting anak perempuan mereka bisa memasak 

dan mengurus suami. Karena meskipun pendidikan anak perempuan mereka 

tinggi pada akhirnya akan kembali ke dapur juga. 

Hal tersebut yang mendorong orang tua menikahkan anak mereka dengan 

alasan takut anaknya menjadi perawan tua. Pandangan orang tua mengenai anak 

mereka yang tidak segera menikah menyebabkan anak merasa terkucil dari teman-

temannya karena perbedaan status yang mereka sandang antara yang belum 

menikah dengan mereka yang sudah menikah. Akibatnya anak perempuan 

memutuskan untuk segera menikah. Meskipun terkadang tidak hanya lingkungan 

yang berpengaruh justru orang tua mereka yang terburu-buru menikahkan anak 

perempuannya dengan alasan adat, tradisi dan budaya masyarakat setempat. 

Orang tua mereka mengatakan jika perempuan tidak segera dinikahkan, mereka 
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hanya akan menjadi beban mental orang tua, sebagaimana yang telah dijelaskan 

bahwa intervensi adat masih sangat melekat di berbagai pelosok desa. 

 

B. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini 

1. Faktor Budaya  

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi, berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan 

berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli Antropologi yang 

merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah 

Taylor, yang menulis dalam bukunya ”Primitive Culture”, bahwa kebudayaan 

adalah keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung ilmu 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, tradisi, yang 

didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.12  

Syafiq Hasyim menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan 

lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak 

bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola hubungannya 

bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” 

yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan 

dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak 

sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan.13 Cara 

pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya 

 
12Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar (Bogor: PT. 

Ghalia Indonesia, 2006), h. 29.   
13Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam 

Islam (Bandung: Mizan, 2012), h. 71.  
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memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang 

terjadi di Indonesia dan dijadikan budaya yang sampai saat ini masih berkembang 

di Indonesia terutama di pedesaan. 

Goodenough, sebagaimana dikutip oleh Nico S. Kalangie,14  

mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem kognitif, yaitu suatu 

sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berada 

dalam pikiran-pikiran anggota individual masyarakat. Kebudayaan berada pada 

tatanan kenyataan yang idesional atau merupakan kelengkapan mental yang oleh 

anggota-anggota masyarakat dipergunakan dalam proses orientasi, transaksi, 

pertemuan, perumusan, gagasan, penggolongan dan penafsiran perilaku sosial 

yang nyata dalam masyarakat.  

Dalam Antropologi, budaya adalah pola perilaku dan pemikiran 

masyarakat yang hidup dalam kelompok sosial belajar, mencipta dan berbagi 

(Microsoft Encarta Reference Library, 2005). Budaya membedakan kelompok 

manusia yang satu dengan yang lainnya. Menurut Ariel Heryanto,15 kebudayaan 

bukan dipandang bukan sebagai suatu realitas kebendaan tapi persepsi 

pemahaman untuk melihat, menangkap dan mencerna realitas. Faktor budaya 

dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap individu tergantung pada 

jenis budayanya. Hal ini tergantung dari bagaimana individu dapat membedakan 

dampak tersebut. 

 
14Nico S. Kalangie, Kebudayaan dan Kesehatan: Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Primer Melalui Pendekatan Sosiobudaya (Cet. I; Jakarta: Kesaint Blanc., 1994), h. 117.  
15Ariel Heryanto, Media, Nasion, dan Sejarah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 

h. 34.  
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Budaya yang melekat pada diri orang tua menyebabkan orang tua 

menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Dalam budaya ini terdapat dua 

indikator yang mempengaruhi orang tua menikahkan anak perempuannya di usia 

muda antara lain:  

1) Lingkungan dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap 

terjadinya suatu kebiasaan atau tradisi. Hal ini pun terjadi dimasyarakat 

Desa Sumberdanti dimana terdapat tradisi menikahkan anak 

perempuannya diusia muda.  

2) Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa anak perempuan yang telah 

berusia remaja dan belum menikah maka akan dianggap perawan tua 

dan tidak laku. Hal ini juga yang menyebabkan orang tua segera 

menikahkan anaknya. 

Kebudayaan sebagai objek penelitian antropologi mempunyai 3 aspek 

yaitu kebudayaan sebagai tata kelakuan manusia, kebudayaan sebagai kelakuan 

manusia itu sendiri dan kebudayaan sebagai hasil kelakuan manusia. Jika ditinjau 

dari permasalahan pernikahan, ada beberapa daerah di Indonesia yang 

membudayakan pernikahan usia muda dengan alasan-alasan tertentu yaitu 

pernikahan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua 

sehingga mereka segera menikahkan anaknya. Budaya seperti ini memberikan 

dampak negatif kepada anak perempuan, mereka tidak bisa melanjutkan 

pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka harus menikah 

pada usia yang relatif muda. Pemahaman yang kurang memadai menyebabkan 

masyarakat masih cenderung menikahkan anaknya yang di bawah umur karena 
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mereka akan merasa malu apabila anak perempuannya tidak segera dinikahkan 

dan menganggap menikah muda sebagai suatu kebiasaan. Tentunya hal ini 

mempengaruhi pola kehidupan mereka yang diwarisi secara turun-temurun yang 

memandang hal ini termasuk dalam proses rutinitas.16  

Kondisi tersebut yang terjadi di berbagai daerah, menikahkan anak 

perempuannya rata-rata pada usia 14-16 tahun atau setelah menyelesaikan 

pendidikan pada tingkat sekolah dasar. Mereka beranggapan lebih baik 

menikahkan anak perempuannya di bawah batas maksimal daripada harus menjadi 

perawan tua. Jadi, jika anak perempuan belum menikah diatas batas usia yang 

ditetapkan biasanya ia dianggap terlambat menikah. Hal tersebut yang 

menyebabkan orang tua menikahkan anak perempuannya daripada melanjutkan 

sekolah. 

a. Tradisi  

Tradisi merupakan “the body of knowledge, costum and other. 

Transmitted down through generations”,17 artinya pengetahuan, kebiasaan, dan 

sebagainya yang ditransmisikan antar generasi. Termasuk unsur-unsur budaya 

immaterial seperti cara berpikir, kepercayaan, gaya, atau filsafat. Tradisi berasal 

dari kata tradere yang artinya menyerahkan dan mengirimkan. Jadi, tradisi 

terletak bukan pada antar generasi melainkan transmisi.  

 
16Sururin, Problem Pernikahan di Bawah Umur dan Tidak Tercatat (Jakarta: Badan 

Litbang & Diklat Kementerian Agama RI., 2013), h. 51.  
17Merriam Webster’s, Pocket Spanish-English Dictionary (UK: Webster’s New World, 

2016), h. 178.  
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Arriyono, dkk.,18 menjelaskan, bahwa tradisi (dengan huruf ’t’ kecil) 

berbeda dengan arti Tradisi (dengan ‘T’ besar). Tradisi secara fundamental 

merupakan etiket kebiasaan, atau cara konvensional melakukan atau melihat 

sesuatu; sementara dalam arti khusus, Tradisi merupakan pandang dunia, 

pandangan masa lalu, dan cara keberadaan.  

Banyak tokoh yang mendefinisikan arti dari tradisi. Tradisi menjadi 

pandangan masa lalu mengenai hal tertentu. Seperti halnya dengan beberapa 

tradisi yang berkembang di Indonesia. Memang kehidupan saat ini mulai banyak 

mengalami perubahan namun berbeda dengan beberapa masyarakat daerah yang 

ada di pedesaan. Masih banyak masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi 

yang mereka anggap sebagai warisan nenek moyang mereka dan beranggapan 

bahwa apabila memang seharusnya kebiasaan nenek moyang harus dipertahankan. 

Pandangan tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat di berbagai 

daerah pelosok desa. Masyarakat di desa beranggapan bahwa memang seharusnya 

tradisi nenek moyang dipertahankan dan tidak akan berubah oleh perkembangan 

zaman. Kurangnya pengetahuan mengenai tadisi menyebabkan masyarakat didesa 

ini belum terlalu terpengaruh oleh perkembangan zaman. Mayoritas masyarakat di 

desa masih mempertahankan tradisi salah satunya tradisi menikah muda. Tradisi 

menikah muda di desa ini di anggap sebagai sesuatu yang wajar. Para orang tua 

menikahkan anak mereka pada usia yang relatif muda antara 14-16 tahun. Mereka 

yang memiliki anak perempuan sudah biasa menikahkan anak perempuannya pada 

usia 14-16 tahun tanpa memikirkan bahwa pada rentang usia tersebut, anak 

 
18Arriyono, dkk., Kamus Antropologi (Jakarta: Akademik Pressindo,1985), h. 4.  
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mereka seharusnya mendapatkan pendidikan. Namun karena mengikuti tradisi, 

para orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan jalan 

perjodohan tanpa adanya musyawarah dengan anak perempuannya. Akibatnya, 

anak perempuan di berbagai pedesaaa tidak bisa melanjutkan pendidikan formal 

hanya karena mengikuti keinginan orang tua mereka. Kepatuhan terhadap orang 

tua merupakan kewajiban setiap anak, anak perempuan di desa terpaksa mengikuti 

keinginan orang tua mereka sekalipun mereka ingin melanjutkan pendidikan.  

b. Adat-istiadat 

Adat-istiadat adalah dalil atau ajaran mengenai bagaimana orang 

bertingkah laku dalam masyarakat. Adat dalam pengertian ini berfungsi sebagai 

dasar pembangunan hukum adat positif yang lain. Istilah adat seringkali di artikan 

sebagai kebiasaan, namun pada dasarnya memiliki arti yang sama, jika mendengar 

adat-istiadat biasanya aktivitas seseorang dalam masyarakat terjadi secara 

berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Suatu adat-istiadat yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat dan dapat berubah dan diakui sebagai hukum. 

Pandangan bahwa agama memberi pengaruh terhadap berkembangnya adatistiadat 

bertentangan dengan konsepsi Van Den Berg dengan teori reception in complex 

menurut pandangan adat istiadat suatu tradisi dan kebiasaan nenek moyang kita 

yang sampai sekarang masih dipertahankan untuk mengenang nenek moyang kita 

juga sebagai bentuk keanekaragaman budaya.19 

Adat-istiadat seringkali dikaitkan dengan istilah adat kebiasaan yang 

berkembang dalam masyarakat yang terjadi berulang-ulang sehingga membentuk 

 
19Aries Zulkarnain, Adat Istiadat Samawa (Surabaya: Ombak, 1999), h. 37.   
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pola dalam masyarakat. Adat antara daerah satu dengan yang lain berbeda yang 

membentuk hukum adat seperti pelabelan (stereotip), omongan miring dalam 

masyarakat. Adat-istiadat bersifat tidak tertulis dan terpelihara secara turun-

temurun sehingga mengakar dalam masyarakat meskipun adat-istiadat tersebut 

tercampur oleh kepercayaan nenek moyang.  

Adat istiadat bisa berupa seperangkat nilai atau norma, kaidah, dan 

keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembangan bersamaan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Adat istiadat terwujud dalam 

berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat 

setempat. Adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, 

dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Biasanya, adat istiadat digunakan 

untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu. Di Indonesia, ada 

beragam adat istiadat yang masih berlaku.  

Adat istiadat bisa dikatakan sebagai bagian dari identitas yang melekat 

secara turun temurun. Adat istiadat adalah wujud perilaku yang diwariskan dari 

generasi ke generasi. Kini, adat istiadat adalah tradisi yang berusaha untuk terus 

dilestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih bisa melihat adat istiadat yang 

ada saat ini. Bentuk adat istiadat adalah aktivitas, kepercayaan atau upacara yang 

dilakukan secara turun temurun. Adat istiadat adalah sikap atau kelakuan 

seseorang yang diikuti oleh orang lain, dalam jangka waktu lama. Adat istiadat ini 

mencerminkan kepribadian suatu masyarakat di daerah tertentu.20 

 
20Yodi Kurniadi, Adat Istiadat Masyarakat (Bandung: PT. Sarana Panca Karya Nusa, 

2019), h. 19.   
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Pengertian lain adat istiadat yaitu perbuatan yang dilakukan secara 

berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Kebiasaan terus-

menerus ini disebut juga adat. Adanya adat dalam suatu daerah, membuat 

kebiasaan tersebut tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar. 

Adat istiadat bisa berkaitan dengan norma dan kelakuan masyarakat. Norma 

menjadi suatu kebiasaan dan aturan mengikat. Jika dilanggar, maka individu, 

kelompok, atau masyarakat mendapatkan sanksi. 

Adat-istiadat merupakan warisan turun-temurun nenek moyang yang 

memang apabila dilanggar, individu akan mendapatkan hukum adat. Perkawinan 

di bawah umur seringkali dikaitkan dengan dorongan kultural dalam satu 

komunitas yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua, sehingga 

masyarakat seperti di berbagai pelosok pedesaaan menghindari stigma perawan 

tua dengan mempercepat pernikahan anak perempuan mereka. 

2.  Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan  

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang dilakukan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat, sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan pelaku Pendidikan.21. Sedangkan 

menurut Nasution,22 bahwa pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota 

masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang 

berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan. 

 
21Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (Jakarta: Rineka Putra, 

2003), 16.  
22Nasution, Teknologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 11.  
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Bagi seorang individu, pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk 

dimiliki karena dengan pendidikan individu akan semakin berkembang. Menurut 

Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang dikutip oleh Noor Salim,23 bahwa 

pendidikan harus dilakukan melalui 3 lingkungan meliputi persekolahan (formal), 

pendidikan luar sekolah (nonoformal), dan pendidikan keluarga (informal). Salah 

satu lingkumgan pendidikan yang dipilih orang tua adalah sekolah atau 

pendidikan formal. 

Pendidikan sekolah atau formal memberikan peranan penting terhadap 

sosialisasi individu dalam masyarakat sehingga dapat menjadi individu yang 

sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam artian pendidikan formal khususnya 

sekolah dapat menjadi motor penggerak terbentuknya individu yang memiliki 

karakter yang sesuai dengan nilai yang tertanam dalam masyarakat. Selain itu 

pendidikan formal dapat menjadi mobilitas bagi individu untuk dapat berinteraksi 

dengan nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat. Jenjang pendidikan formal 

ini bisa ditempuh mulai dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi. 

Pendidikan nonformal disini merupakan pendidikan diluar sekolah. 

Pendidikan yang didapatkan individu diluar jam sekolah, pendidikan nonformal 

ini tidak terbatas waktu. Pendidikan nonformal dilaksanaakan diluar ruang 

lingkup lingkungan sekolah. Biasanya pendidikan ini berbentuk pendidikan 

pelatihan, lembaga kursus, penyuluhan, kelompok belajar dan lain sebagainya. 

Berbicara mengenai pendidikan nonformal bukan hanya memandang pendidikan 

 
23Noor Salim, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali, 2003), h. 128.  



29 

 

ini sebagai pendidikan alternatif bagi masyarakat, namun lebih kepada konsep, 

kaidah, teori yang berkaitan utuh dengan kondisi masyarakat. 

Karena pendidikan nonformal di sini merupakan sebuah pelayanan 

pendidikan yang tidak dibatasi dengan waktu, usia, jenis kelamin, ras (suku, 

keturunan), kondisi sosio-kultural, ekonomi, agama dan lain-lain. Pendidikan 

informal merupakan pendidikan yang diterima individu di dalam keluarga inti. 

Berkaitan dengan pendidikan penanaman nilai-nilai, norma serta pendidikan yang 

berkaitan dengan pengenalan nilai sosio-kultural di dalam keluarga individu. 

Pendidikan informal sangat berpengatuh terhadap pembentukan nilai dalam diri 

individu berkaitan dengan pengenalan nilai agama, nilai dalam masyarakat 

tentang bagaimana berintegrasi dalam masyarakat dengan baik dan bisa 

menyesuaikan diri dengan masyarakat di lingkungannya.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

usaha sadar yang dilakukan seluruh aspek yang ada dalam kehidupan, baik orang 

terdekat, masyarakat maupun lembaga yang ada, baik yang terjadi secara formal, 

nonformal atau informal dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan tidak baik 

menjadi kebiasaan yang baik yang terjadi sepanjang hidup kita untuk 

memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik dan mampu menjawab tantangan 

masa depan yang bertalian dengan sosio-kultural, kepercayaan, pengetahuan, 

sikap, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. 

Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal. Jenjang 

pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dalam 
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konteks pendidikan, penelitian Landung dkk. (2009),24 menjelaskan bahwa 

rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan 

mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan 

rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep remaja 

gadis. Pada masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang 

menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang 

sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga, 

sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak 

perempuannya. Jannah (2012) menambahkan bahwa rendahnya pendidikan 

merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua 

yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada 

yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan 

muda ini.25  

Sebagian besar pendidikan orang tua di kecamatan Bungku Selatan masih 

rendah, hal ini berakibat pada kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan 

anak-anaknya. Orang tua menganggap pendidikan untuk anaknya terutama 

perempuan tidak terlalu penting karena pada akhirnya mereka akan menjadi ibu 

rumah tangga. Faktor pendidikan orang tua sangat mempengaruhi orang tua dalam 

menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Rendahnya tingkat pendidikan 

orang tua juga menjadi faktor penyebab rendahnya motivasi dan keinginan 

mereka memberikan pendidikan kepada anak perempuannya. 

 
24http//alfiyah23.student.umm.ac.id/. Sebab-sebab pernikahan dini, diakses pada tanggal 

10 Juli 2022.  
25http//www. Maraknya Pernikahan Dini.diakses pada tanggal 2 Agustus 2022. 
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3. Faktor Rendahnya Tingkat Ekonomi  

Pernikahan usia muda yang terjadi disebabkan karena alasan mengurangi 

kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat 

ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan 

anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat mengurangi pemenuhan 

kebutuhan keluarga.26 Sejalan dengan hal itu, Jannah (2012),27 menjelaskan dalam 

penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda 

mengganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga 

akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan 

menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika 

anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.  

Jika dilihat dari segi ekonomi, masyarakat di Desa Sumberdanti Masih 

berada dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini dilihat dari mata pencaharian 

mereka sebagai besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani, buruh gudang, 

pedagang dipasar dan lain-lain. Hal tersebut yang menjadi penyebab orang tua 

menikahkan anak perempuannya di usia remaja. Orang tua menganggap bahwa 

apabila anak perempuan mereka telah menikah maka beban dalam keluarga akan 

berkurang karena anaknya telah memiliki suami yang akan bertanggung jawab 

terhadap kehidupan anak perempuannya. 

Dengan menikahkan anak perempuannya, orang tua berharap anaknya 

dapat membantu perekonomian orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-

 
26http//alfiyah23.student.umm.ac.id/. Sebab-sebab pernikahan dini, diakses pada tanggal 

10 Juli 2022.   
27http//www. Maraknya Pernikahan Dini.diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.  
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harinya. Tetapi pada kenyataannnya kondisi suami anak perempuannya tidak jauh 

berbeda dengan kondisi orang tuanya. Menurut Kasmiati dalam (www. 

suarantb.com) mengemukakan bahwa dalam lapisan masyarakat tertentu, 

pernikahan usia muda itu akhirnya menjadi sebuah budaya yang dibarengi dengan 

persoalan-persoalan ekonomi keluarga. Ada kecenderungan orang tua memiliki 

anak perempuan usia 16 tahun kemudian cenderung menikahkan anaknya hanya 

untuk meringankan ekonomi keluarga. Masalah itu merupakan akumulasi dari 

persoalan sosial yang dialami warga pedesaan khususnya. Lemahnya daya 

kreativitas yang membuat tidak adanya satu aktivitas positif yang mampu 

mendorong mereka memenuhi kebutuhan pendidikan untuk meningkatkan SDM. 

Akhirnya, pernikahan seringkali menjadi pilihan terakhir. 

Pernikahan adalah persoalan yang biasa yang dibincangkan di publik. 

Kajian tentang pernikahan selalu menarik karena setiap saat masalah pernikahan 

selalu berkembang. Perlu diingat dengan perkembangan zaman yang modern dan 

era digitalisasi saat ini, masalah pernikahan juga berkembang mengikuti zaman. 

Kementerian Agama mengadakan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Pra Nikah 

Remaja Usia Sekolah, karena berdasarkan data, masih banyak Keluarga di 

Indonesia yang gagal (cerai) atau tidak sesuai dengan harapan yaitu Sakinah, 

Mawaddah, Warahmah (SAMAWA).  Di Morowali saja sampai dengan 2020-

2021 ini sudah mendekati seribu lebih pasangan yang bercerai. Oleh karena itu hal 

ini penting kepada anak-anaku sekalian untuk berilmu dulu baru menikah. Kunci 

dari keluarga SAMAWA adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya seperti 
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mengetahui kewajiban suami/istri serta mempersiapkan kondisi fisik, mental, 

ekonomi dan spiritual.28  

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mengoptimalkan pencegahan pernikahan usia 

anak atau pernikahan dini, demi melindungi tumbuh kembang anak dengan baik. 

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia anak atau pernikahan 

dini, BKKBN berupaya melakukan berbagai program untuk pembangunan 

kualitas hidup masyarakat karena di kalangan Masyarakat Kecamatan Bungku 

Selatan Kab. Morowali telah tercatat banyak yang melakukan pernikahan Dini di 

karenakan adanya beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor 

eksternal. Berdasarkan data Pemprov Sulawesi Tengah Angka usia kawin pertama 

(UKP) pada wanita kurang dari 20 tahun di Sulawesi Tengah sebesar 58,97 persen 

dari seluruh perkawinan yang ada, jadi dapat diketahui bahwa telah tercatat 

banyak perkawinan di bawah umur.  

Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data terakhir bahwa Sulawesi 

Tengah masuk dalam 10 besar kasus pernikahan dini. Sehingga Pemprov 

Sulawesi Tengah mengadakan program pencegahan pernikahan usia anak atau 

pernikahan dini mengenai Generasi Berencana. Program generasi berencana, 

sebut dia, dilaksanakan di sekolah dan di masyarakat umum dengan melibatkan 

para pihak, yang salah satu muatannya tentang pencegahan pernikahan dini. 

Lewat program tersebut, BKKBN Provinsi Sulteng bersama 372 kelompok yang 

 
28 Nanang Winardi, Kemenag Morowali Laksanakan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah 

Remaja Usia Sekolah Di MAN Morowali. https://sulteng.kemenag.go.id/berita/detail/kemenag-

morowali-laksanakan-bimbingan-perkawinan--pra-nikah-remaja-usia-sekolah-di-man-morowali, 

di akses pada tanggal 21 april 2022 pukul 18.39. 
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telah dibentuk di 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng membantu 

menyosialisasikan tentang dampak buruk pernikahan dini. Selain itu, BKKBN 

Sulteng menggandeng Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulteng untuk 

memberikan penyuluhan tentang pernikahan kepada setiap calon pengantin. Dan 

juga bekerjasama dengan Universitas Tadulako Palu untuk membuat satu aplikasi 

mengenai remaja yang siap menikah atau belum dilihat dari sisi fisik dan 

kesehatan reproduksinya. Berdasarkan data BKKBN Provinsi Sulteng yang 

dihimpun dari Pengadilan Tinggi Agama Kota Palu bahwa salah satu penyebab 

terjadinya pernikahan dini, karena kasus perceraian yang begitu tinggi. Pada 

kegiatan Pemprov juga memaparkan materi tentang kesehatan reproduksi oleh 

tenaga kesehatan. Menurut survei hampir 11 juta kasus penyakit menular seksual 

diderita oleh anak anak dibawah 25 tahun, dan remaja sangat beresiko terhadap 

Penyakit Menular Seksual (PMS) dikarenakan remaja belum tahu cara 

pencegahannya.29 Oleh karena itu edukasi tentang kesehatan reproduksi pada pria 

dan wanita serta risiko hubungan seksual pra nikah atau pernikahan usia dini 

dalam kegiatan ini sangat penting untuk diketahui siswa dan siswi usia remaja. 

 

C. Hukum yang Bertalian dengan Pernikahan Dini 

Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh 

mereka yang masih muda dan segar, seperti mahasiswa atau mahasiswi yang 

masih kuliah atau mereka yang baru lulus SMA. Hukum yang berkaitan dengan 

nikah dini pada umumnya sama dengan pernikahan biasanya, namun ada pula 

 
29Muhammad Hajiji, BKKBN Sulteng Optimalkan Upaya Pencegahan Pernikahan Usia 

Anak, https://sulteng.antaranews.com/berita/225181/bkkbn-sulteng-optimalkan-upaya-

pencegahan-pernikahan-usia-anak di akses pada tanggal 21 april 2022 pukul 19.02 
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hal–hal yang memang khusus yang bertolak dari kondisi umum, seperti kondisi 

mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah. 

Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat 

sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjaun fiqih paling 

tidak diukur dengan 3 (tiga) hal, yaitu:  

1. Kesiapan Ilmu  

Yaitu kesiapan tentang pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan 

dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah 

(melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun aqad nikah, maupun sesudah 

nikah, seperti hukum nafkah, thalak, dan ruju`. Syarat pertama ini didasarkan pada 

prinsip bahwa fardhu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-

hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera 

dilaksanakannya. Selain itu kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. 

Sebab, di samping menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (HR. Ibnu Majah),  

dilaksanakan tua yang wajib menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang. . 

Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat dengan 

sebaik-baiknya, dan ingatlah bahwa melalaikan amanat adalah dosa dan ciri 

seorang munafik. Allah SWT berfirman: 

َٰGَ�Fِِٰ�ۡ� وCَ �ِۡD?ِ�ۡEََُٰ:"نَ  
َ
Hِ �ۡDُ �َ�ِ �IوَٱJ  

Terjemahnya: 

8.  Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan 

janjinya.30 

 
30Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Duta Ilmu, 2006), h.   
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2. Kesiapan Materi/Harta 

Dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar 

(maskawin), sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa`: 4, 

 ٓKِDَ ُه"ُMَُ# �NٗOۡPَ Qُ@ِۡ�ّ ٖء ۡSَ �:َ �ۡ�َُT َUۡVِ ِنWَ# ۚXَٗ�ۡYِ ���ِِFٰZَ?ُ[َ َٓء�Nَِّ\Tاْ ٱ"ُ]3ِيٓ وَءَا   b`ٔ`اٗ  `ٔ`اٗ _�

Terjemahnya: 

4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian 

dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian 

dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.31 

 

Harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan 

pokok/primer (al-hajat al-asasiyah) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan 

papan (lihat QS. Al-Baqarah: 233, dan ath-Thalaq: 6). Mengenai mahar, 

sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga 

berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami 

mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib 

diberikan dalam kadar yang layak (bi al-ma’ruf) yaitu setara dengan kadar nafkah 

yang diberikan kepada perempuan lain semisal isteri seseorang dalam sebuah 

masyarakat. 

5. Kesiapan Fisik/Kesehatan 

Khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya 

sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shan’ani dalam kitabnya Subulus 

Salam, juz III hal. 109, menyatakan bahwa al-ba`ah dalam hadis anjuran menikah 

untuk para syabab di atas, maksudnya adalah jima’. Khalifah Umar bin Khaththab 

pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami 

 
31Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115.    
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yang impoten.32 Ini menunjukkan keharusan kesiapan “fisik” ini sebelum 

menikah. 

 

D. Pelaksanaan Fungsi Keluarga pada Pernikahan Usia Dini 

Keluarga merupakan Keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang 

terkecil, yang terdiri ayah, ibu dan anak-anaknya (keluarga inti/batih). Setiap 

masyarakat pasti akan dijumpai keluarga batih (nuclear family). Keluarga batih 

didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah terdiri atas suami, istri dan anak 

yang belum menikah. Keluarga batih tersebut lazimnya juga disebut rumah 

tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam 

proses pergaulan hidup33  

Keluarga merupakat instansi yang berperan penting dalam kehidupan 

individu dan merupakan unit sosial yang pertama dimana anak anak menjadi 

anggotanya dan keluargalah yang berperan sebagai sarana dalam memberikan 

sosialisasi kehidupan anak, ibu, ayah dan keluarga lainnya. Orangtua berperan 

sebagai lembaga yang pertama kali memberikan pelajaran kepada anak anak 

mereka sampai masuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu sekolah, 

mereka menjalankan hidupnya didalam unit keluarga.34 

Keluarga adalah unit-unit sosial yang berperan penting dalam kehidupan 

sosial masyarakat juga sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan 

individu, oleh karena itu pada kenyataannya peran/fungsi keluarga dalam 

 
32M. Idris Ramulyo 1984. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama 

dan Perkawinan Islam. (Jakarta: Hill Co., 1984), h. 71.  
33Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), h.1. 
34 William J. Goode,Sosiologi keluarga,Edisi 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h.2. 
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kehidupan masyarakan adalah sama, dengan demikian menurut pernyataan Paul 

B. Horton dan Chester L. Hunt fungsi keluarga terdiri atas beberapa fungsi yakni: 

fungsi pengaturan keturunan (biologis), fungsi sosialisasi, fungsi afeksi 

(perasaan), fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, 

fungsi ekonomis dan fungsi penentuan status. Dalam pembahasan dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti mengenai fungsi keluarga yang akan dibahas lebih 

lanjut meliputi fungsi pengaturan keturunan (biologis), fungsi ekonomi, fungsi 

sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi penentuan status dan fungsi perasaan 

(afeksi). 

1) Fungsi Pengaturan Keturunan 

Fungsi ini berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, seperti 

halnya dapat melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan 

atau status sosial dalam keluarga, serta dapat memberikan pemeliharaan 

pada hari tuanya. Sehingga pada dasarnya suatu masyarakat mengatakan 

bahwa dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan merupakan 

suatu kemalangan dan menjadi permasalahan yang mendasar didalam 

hubungan keluarga karena karena hal tersebut dapat mengakibatkan 

timbulnya suatu permasalahan seperti perselisihan, percekcokan, 

perceraian bahkan melakukan poligami.  

2) Fungsi Perlindungan 

Keluarga adalah tempat perlindungan atau berlindung bagi semua anggota, 

tempat yang mendorong ketenangan pikiran dan kehangatan. Berada 
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dalam suasana saling protektif berarti keluarga harus menjadi tempat yang 

aman, nyaman dan menentramkan bagi seluruh anggotanya. 

3) Fungsi Sosialisasi 

Keluarga merupakan suatu tempat dimana individu atau anggota keluarga 

mendapatkan suatu pembelajaran utama, di mana suatu keluarga 

diharuskan mampu mendidik anggota keluarganya menjadi makhluk sosial 

yang berguna bagi masyarakat, pembentukan watak dan kepribadian 

seseorang mempunyai pengaruh besar sesuai bagaimana cara suatu 

keluarga mendidik anggota keluarganya terutama didikan dari seorang ibu. 

Pentingnya sosialisasi sebagai sebuah bentuk pembelajaran sosial, 

merupakan fungsi sosialisasi sebagai bentuk dalam menunjukan peranan 

keluarga sebagai dasar pembentukan kepribadian seorang anak. Oleh 

karena itu, melalui fungsi sosialisasi ini keluarga harus mengupayakan 

dalam mempersiapkan bekal yang lengkap kepada anak dengan 

memberikan pembelajaran tentang pola tingkah laku, sikap, cita-cita, 

keyakinan dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat setempat serta 

mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka. 

4) Fungsi Ekonomi 

Fungsi ekonomi merukapan bagian penting sebagai kunci kekuatan dalam 

keluarga yang sangat dibutuhkan dalam membangun suatu hubungan. 

Terpenuhinya kebutuhan ekonomi suatu keluarga ditentukan dari 

bagaimana pekerjaan kepala keluarga dan perlu adanya perhitungan antara 

pendapatan dengan kebutuhan dalam suatu keluarga baik dari pihak istri 
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maupun suami. Dalam menjalankan fungsi ekonomi pada keluarga dapat 

mempengaruhi pembangunan dalam hubungan pernikahan termasuk 

penghasilan dalam keluarga, hal demikian juga didukung oleh kelayakan 

suatu pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ada beberapa 

keluarga tidak berfungsi dengan baik karena di awal pernikahan 

perekonomian mereka tidak berjalan dengan baik, karena susahnya dalam 

mencari pekerjaan dan juga karena menikah di usia yang terlalu muda 

sehingga pemikirannya belum matang dan belum mampu memikirkan 

masalah perekonomian sehingga beban ekonomi bergantung kepada orang 

tuanya. 

5) Fungsi Penentuan Status 

Apabila dalam suatu masyarakat terdapat adanya perbedaan status yang 

besar, maka dari itu setiap keluarga akan mewariskan statusnya pada 

setiap anggota keluarganya atau keturunanya sehingga tiap-tiap anggota 

keluarga mempunyai hak-hak istimewa. Dalam setiap keluarga diharapkan 

mampu menentukan status bagi anggota keluarnya atau anak-anaknya. 

Dalam fungsi ini yang dapat dijalankan oleh suatu adalah menentukan 

status berdasarkan jenis kelamin, urutan kelahiran, pendidikan dan 

sebagainya. Suatu Pendidikan merupakan tempat untuk mendapatkan 

pengetahuan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi keluarga 

seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tingakat pendidikan informan 

dalam penelitian yang didapat yaitu kebanyakan hanya tamatan SD dan 

SMP. Pelaksanaan fungsi keluarga pada keluarga yang menikah dini tidak 
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berfungsi dengan baik, Karena kurangnya pengetahuan informan akan 

pentingnya dalam mengartikan bagaimana melaksanakan peran dan 

fungsinya sesuai dengan statusnya masing masing. 

6) Fungsi Afeksi 

Fungsi afeksi yaitu dalam suatu keluarga bagaimana mereka memberikan 

hubungan sosial yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, kemesraan, 

saling menghargai dan mendapatkan kenyamanan dalam keluarga tersebut 

dan fungsi ini seharusnya dapat tercapai dalam setiap hubungan keluarga 

agar kebutuhan dan pelaksanaan tugas-tugas dan perannya dalam keluarga 

dapat terpenuhi sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti yang 

diharapkan oleh keluarga manapun yaitu adanya suatu keharmonisan, 

kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga35 

 

E. Dampak Pernikahan Dini 

Pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa dampak, baik bagi remaja 

yang melakukan pernikahan dini, bagi keluarga yang menjalani maupun bagi 

negara.  

1. Bagi Pelaku atau bagi Individu: 

a. Berdampak pada Kesehatan Reproduksi. Dimana jika anak perempuan 

semakin muda usia ia melakukan hubungan intim, maka semakin besar 

cenderung penularan penyakit menular seksual dan infeksi HIV. Selain 

itu wanita yang mengalami kehamilan di usia kurang dari 17 tahun, 

 
35Paul B. Horton, Chester L. Hunt, Sosiologi, (Jakarta : Erlangga, 2004), h. 274-278. 
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dua kali lipat berdampak pada kematian bayi dan kesakitan Ibu. Anak 

yang dilahirkan pun cenderung memiliki berat badan yang kurang dan 

akan sulit berkembang. 

b. Kesulitan mendapat peluang kerja yang luas dan kehilangan 

kesempatan mengecap pendidikan yang tinggi. Semakin muda 

seseorang melakukan pernikahan, maka semakin rendah pula 

pendidikan yang dicapai. Rendahnya pendidikan membuat individu 

kesulitan dalam mendapat pekerjaan, karena perusahaan akan 

menerima karyawan yang pendidikannya tinggi dan masih single. 

c. Pernikahan muda pada perempuan akan berdampak pada kekerasan. 

Karena pernikahan dini merupakan pernikahan anak dan anak 

cenderung kurang bisa menyuarakan pendapatnya mengenai rumah 

tangganya, maka akan berakibat pada kekerasan.  

2. Bagi Keluarga 

a. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Dimana jika rumah tangga 

yang dibina mempunyai status ekonomi yang tidak jauh berbeda 

dengan ekonomi keluarganya maka menikah muda tidak lagi menjadi 

solusi memperbaiki status ekonomi yang ada hanya meningkatkan 

angka kemiskinan. 

b. Karena anak kurang bisa menyuarakan pendapat, maka akan terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut bisa berakibat 

pada keluarga yang tidak utuh (perceraian). 
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c. Menjadi orangtua yang tidak didasari oleh keterampilan dalam 

mengurus rumah tangga, mengurus anak dan menerapkan pola asuh, 

maka akan berakibat pada penerapan pola asuh yang salah bahkan bisa 

terjadi penelantaran pada anak. 

3. Bagi Masyarakat atau Negara  

Selain berdampak pada individu yang menjalani dan keluarganya, 

berdampak juga bagi negara yaitu semakin banyak penikahan dini yang terjadi 

dan disertai dengan kelahiran anak, maka angka fertilitas di negara pun semakin 

tinggi. Hal tersebut jika tidak dibarengi dengan status ekonomi yang cukup akan 

berdampak pula pada kemiskinan yang semakin banyak. Selain itu, jika rumah 

tangga yang dijalani tidak bertahan lama maka berdampak pula pada angka 

perceraian.36 

Usia pernikahan ideal, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana (BKKBN), untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 

adalah 25 tahun. Namun pada kenyataannya, pernikahan di bawah usia tersebut, 

atau pernikahan dini, masih umum terjadi di Indonesia.  

  Aspek budaya dan ekonomi adalah beberapa alasan yang mendorong 

seseorang menikah dini. Sejak tahun 2001, UNICEF telah mengklasifikasikan 

praktik pernikahan dini atau pernikahan anak sebagai pelanggaran hak asasi 

manusia. Isu yang ditekankan adalah tentang status kesehatan dan dampak 

ekonomi pernikahan dini bagi seseorang, khususnya perempuan. 

 
36 Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi 

Pelakunya. (Jakarta: Yudisia, 2016), h. 387-409. 
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  Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), anak perempuan yang menikah 

sebelum usia 18 tahun lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT). Kehamilan remaja juga sering menyebabkan anak perempuan putus 

sekolah sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi dan memengaruhi 

kesempatan kerja mereka di masa depan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang dialami, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data trianggulasi (gabungan) yaitu dengan 

mencari informasi dan mengumpulkan data berupa kata-kata yang dilakukan 

melalui pengamatan, observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga peneliti 

dapat mengupayakan memahami, mendefinisi serta menafsirkan data tersebut 

kemudian diolah sedemikian rupa hingga dapat menyimpulkan hasil akhir dari 

penelitian ini.1 

2. Lokasi Penelitian 

Kecamatan Bungku Selatan yang terletak di sebuah kecamatan di 

Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kecamatan ini berjarak sekitar 103 

kilometer dari ibu kota Kabupaten Morowali. Pusat pemerintahannya berada di 

Desa Kalerong.2 alasan memilih lokasi tersebut adalah karena peneliti 

menemukan bahwa di lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti dan terdapat 

fenomena pernikahan usia dini yang akan diteliti di lokasi tersebut sehingga 

peneliti mudah melakukan penelitian. Karena pernikahan dini memiliki beberapa 

 
1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 1. 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Bungku_Selatan,_Morowali 
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penyebab dan faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kec. Bungku 

Selatan, serta memiliki dampak pernikahan di usia muda. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, untuk 

berinteraksi dengan informan yang menerima Informan. Pendekatan sosiologis 

adalah ilmu yang menggambarkan keadaan masyarakat beserta struktur, strata dan 

berbagai fenomena sosial lainnya yang saling berkaitan.3 Peneliti menggunakan 

pendekatan ini untuk memahami faktor dan dampak pernikahan dini sebagai salah 

satu upaya memahami pencegahan pernikahan usia dini dengan cara melihat 

wujud dampak atau faktor pernikahan dini yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat. Di sinilah peneliti berkeinginan kuat untuk memahami faktor 

penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap fungsi keluarga dengan 

melihat langsung kejadian di lingkungan Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten 

Morowali. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

 
3Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2006), h. 11. 
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Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari objek yang 

akan diteliti (informan).4  Yaitu pengambilan data secara langsung dari informasi 

melalui wawancara dan abservasi masalah yang akan diteliti dari masyarakat 

Bungku Selatan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh penulis dari hasil 

pengumpulan data-data pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah, 

media sosial dan sumber lainnya yang dianggap berkaiatan dengan masalah yang 

akan diteliti. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif. Kualitatif adalah jenis data yang secara deskriptif mengkategorikan 

data berupa bahasa tulis dan lisan orang, dan mengamati perilaku yang menjadi 

tujuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

melalui observasi, studi pustaka, wawancara, dan pencatatan.5 

1. Observasi 

 Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, Observasi berarti 

mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi (pengamatan) adalah 

metode pengumpulan data secara pengamatan langsung dengan menggunakan 

penglihatan, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengucapan yang 

 
4 Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Edisi 

Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, Inc. 2011), h. 55. 
5
 Triantono, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & 

Tenaga Kependidikan, h. 267 
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digunakan untuk menghitung data penelitian.  Dalam penelitian ini proses 

pengambilan data melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang 

diteliti, artinya bukan suatu kebetulan akan tetapi sudah direncanakan. Dalam hal 

ini meninjau secara langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan 

pengamatan yang real dan ikut serta dalam mengikuti proses pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan KUA Kecamatan Bungku Tengah.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah data yang dikumpulkan oleh pewawancara (peneliti) 

yang mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dengan berusaha 

menggali informasi dengan orang yang diwawancarai untuk mendapat informasi 

real terkait dengan permasalahan yang diteliti.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data diperoleh dari dokumen atau 

pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk 

mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip ataupun dokumen. 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui semua data dokumen yang berkaitan 

dengan apa yang diteliti.  

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat utama atau 

key tool yang harus berpartisipasi dalam wawancara aktif. Selain itu, penyidik 

membutuhkan ponsel, panduan wawancara, buku catatan, dan pulpen. 
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1. Handphone  

Digunakan penulis selama penelitian lapangan yaitu observasi dan 

wawancara, direkam dalam bentuk foto dan video. Selain itu juga digunakan 

sebagai alat untuk mewawancarai salah satu informan melalui video call. 

2. Panduan Wawancara  

Panduan Wawancara adalah teks berupa pertanyaan yang berisi informasi 

yang penulis tanyakan saat melakukan wawancara. Alat ini akan membantu 

penulis melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan terstruktur.  

3. Buku Catatan dan Pena  

Penulis menggunakan buku dan pena untuk mencatat semua informasi 

yang diperoleh selama observasi lapangan dan wawancara. 

 

F. Teknik Penelitian Informan  

Bagian ini menginformasikan tipe data dan sumber data. Deskripsi 

meliputi data apa yang ingin diterima, siapa yang dijadikan informan, bagaimana 

data tersebut dicari dan dicatat untuk memastikan keabsahannya.  Untuk 

mengidentifikasi informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu.  

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 
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a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Mereduksi data merupakan data yang diperoleh peneliti ditempat 

penelitian langsung dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data, 

lalu data tersebut direduksi dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

penelitian. 

b. Display Data 

 Dalam penelitian kualitatif penyajian data sehingga terlihat lebih utuh 

dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data ini penulis melakukan secara 

induktif, yaitu dengan memaparkan permasalahanpermasalahan dalam penelitian 

ini untuk kemudian menarik kesimpulan dari hal tersebut.  

c. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication) 

  Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah peneliti 

menarik kesimpulan data yang diperoleh dari semua sumber data, namun akan 

berubah jika terjadi kesalahan dan ditemukan buktibukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang 

dilakukan peneliti secara terusmenerus pada saat berada di lokasi penelitian. 

Kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan kemudian diverifikasi atau pemeriksaan 

kembali selama penelitian berlangsung dan meninjau kembali sehingga terbentuk 

penegasan kesimpulan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 

 

A.  DESKRIPSI DATA 

Gambaran umum lokasi penelitian dari Kecamatan Bungku Selatan dapat 

diketahui pada bab ini, yang akan diuraikan sebagai berikut: Kecamatan Bungku 

Selatan Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah. 

Bungku Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Morowali, 

Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 103 kilometer dari 

ibukota kabupaten Morowali. Pusat pemerintahannya berada di Desa 

Kaleroang.Secara administratif, Kecamatan Bungku Selatan termasuk dalam 

Pemerintahan Kabupaten Morowali dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:  

 Sebelah Utara dengan wilayah Kecamatan Bahodopi dan perairan Teluk 

Tolo 

 Sebelah Selatan dengan Wilayah Kecamatan Menui Kepulauan 

 Sebelah Timur dengan Laut Banda 

 Sebelah Barat dengan wilayah propinsi Sulawesi Tenggara 

  Kecamatan Bungku Selatan memiliki banyak desa yaitu: 

KECAMATAN BUNGKU 

SELATAN 

No Nama Desa 

1 Bakala  

2 Boelimau 

3 Buajangka  

4 Bungingkela 

5 Buton 
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6 Jawi-Jawi  

7 Kaleroang  

8 Keburu  

9 Lalemo 

10 Lamontoli 

11 Lokombulo 

12 Pado-Pado 

13 Paidabale  

14 Paku 

15 Panimbawang  

16 Polewali 

17 Poaro 

18 Po'o 

19 Pulau Dua Darat  

20 Pulau Dua 

21 Pulaubapa  

22 Sainoa 

23 Torete  

24 Umbele  

25 Umbele Lama  

26 Waru-Waru  

 

B. ANALISIS DATA 

1. Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bungku Selatan 

Kabupaten Morowali 

Dari ketentuan yang terkandung dalam ketetapan hukum yang berlaku 

pernikahan merupakan bentuk pendewasaan diri terhadap usia pernikahan yang 

berarti bahwa calon pasangan suami-istri memenuhi kematangan dari segi fisik, 

psikis maupun sosial dalam melangsungkan suatu pernikahan. Agar tercapainya 

maksud dan tujuan agar setiap pernikahan dilakukan ketika mencapai umur dewasa. 

Oleh karena itu, para ahli menetapkan suatu ketentuan syarat batasan usia 

pernikahan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang pernikahan pasal 7 ayat 1 
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yakni, batasan usia untuk laki-laki dan bagi wanita minimal 19 (sembilan belas). 

Dilihat dari keabsahannya secara umum tidak dapat ditemukan lagi data-data terkait 

perkawinan muda yang ada di lembaga peradilan agama, akan tetapi meskipun 

begitu tidak berarti bahwa tidak terdapat lagi praktek  pernikahan dini.  

  Saat seorang anak berumur kurang dari 18 tahun secara umum seorang anak 

belum matang secara fisik, psikis maupun ekonomi. Keadaan tersebut 

kemungkinan besar akan menemui berbagai macam problema apabila pernikahan 

tersebut terjadi. walaupun begitu, pernikahan dini adalah fenomena sosial yang 

kerapkali terjadi di masyarakat. Pernikahan dini merupakan suatu hal yang sering 

dijumpai pada masyarakat sekarang ini. Di samping itu juga karena 

berkembangnya sistem perubahan sosial yang ada dalam masyarakat yakni suatu 

struktur modernisasi juga sangat mempengaruhi pergaulan muda mudi jaman 

sekarang. Terdapat dampak yang sangat menyolok yaitu perilaku atau perbuatan 

remaja dengan canggihnya alat komunikasi seperti handpone, internet, dan media 

sosial, sehingga memudahkan mereka dalam berhubungan dengan lingkungan luar 

seperti berinteraksi dengan lawan jenis. Perbuatan ini yang mengakibatkan 

mereka berbuat sesuatu yang pada umumnya melanggar norma-norma agama, 

sosial dan norma hukum, akibatnya mereka terperosok dalam sebuah keadaan yang 

hina yaitu perbuatan zina, sehingga mengakibatkan mereka hamil di luar nikah. 

Seperti yang dikatakan oleh bapak Sabran selaku masyarakat, ia mengatakan: 

Pergaulan muda mudi jaman sekarang sudah rusak, diakibatkan karena dalam 

usianya yang seharusnya memikirkan akan pendidikannya malah mikirinkan 

untuk menikah. Hal ini diakibatkan dari pergaulan remaja yang tidak dibatasi, 

dalam penggunaan smartpone mengakses internet dan bermedia sosial 

merupakan yang tak bermanfaat. Masih duduk dibangku sekolah sudah 

mengenal namanya pacaran, tidak memiliki rasa malu ketika dilihat berdua-
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duaan dan yang paling parah berduaan di kamar. Hal ini disebabkan juga 

karena kurangnya pengontrolan dan didikan dari orang tua.1 

 

  Dari keterangan diatas bahwa pergaulan muda mudi jaman sekarang yang 

melewati batas sehingga mengakibatkan terjerumus pada hal-hal yang melanggar 

norma agama seperti halnya perbuatan zina, sehingga mengakibatkan hamil di luar 

nikah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus pernikahan 

usia dini dikalangan masyarakat selain karena faktor ekonomi, pendidikan dan 

perjodohan. 

  Perilaku demikian juga membawa beban moral bagi keluarga yang dapat 

membuat keluarga merasa malu karena memperoleh hinaan dan cemohan yang 

buruk dari orang-orang sekitar baik itu dari keluarga sendiri ataupun dari 

masyarakat. Sebagai orangtua, mereka merasa gagal dalam memberikan pendidikan 

yang baik kepada anaknya, sehingga mengakibatkan mereka dapat berbuat 

apapun agar bisa memperbaiki dan membersihkan reputasi atau nama baik keluarga 

di lingkungan masyarakat. Desakan dari lingkungan masyarakat mendorong para 

orangtua melakukan tindakan melawan hukum yaitu melaksanakan pernikahan 

anaknya dengan laki-laki yang mengahamili anaknya atau wanita yang dihamilinya 

sesegera mungkin, agar pernikahan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang 

singkat, para pelaku pernikahan dini dapat melakukan cara apapun walaupun 

melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yakni dengan 

cara memanipulasi data/identitas anaknya yaitu dengan mengubah atau 

menambahkan umur pada surat keterangan nikah anaknya karena belum mencukupi 

 
1 Bapak Sabran, (Masyarakat Kecamatan Bungku Selatan), Wawancara di Kecamatan 

Bungku Selatan, pada tanggal 20 Desember 2022. 

 



55 

 

syarat dalam pernikahan. Mereka berbuat hal demikian karena tidak mau anaknya 

melahirkan tanpa adanya kehadiran sosok bapak, apabila hal demikian terjadi maka 

harga diri, dan reputasi/martabat keluarga akan bertambah buruk dalam pandangan 

masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh ibu Ina orang tua dari pelaku pernikahan 

dini yaitu Linda, sebagai berikut: 

Jika sudah terlanjur hamil seperti ini, lebih baik langsung dinikahkan saja 

daripada membawa beban malu bagi keluarga jika diketahui oleh orang 

banyak, bagi orang tua hal tersebut merupakan musibah besar dan beban 

moral apabila tidak dinikahkan dalam waktu cepat. Tidak apa-apa walaupun 

umurnya masih muda.2 

 

  Dari pernyataan di atas sebagai orangtua merasa terhina apabila harus 

menanggung beban aib seperti itu. Karena kenyataannya perbuatan tersebut 

membuat peran dan status sosialnya terhina, sehingga jalan satu-satunya harus 

dinikahkan secepatnya bagaimanapun caranya meskipun harus melanggar norma 

dan aturan pernikahan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan 

pernikahanan anaknya dapat segera dilaksanakan secara sah, dan untuk menutup 

atau menghilangkan rasa malu terhadap masyarakat serta untuk mempertahankan 

agar status anak yang akan dilahirkannya tercatat secara sah. Seperti yang dikatakan 

oleh penghulu, yang bernama Suhardin Alauddin mengatakan: 

Apabila terlanjur hamil orangtua mau tidakmau harus menikahkan anaknya 

sesegera mungkin walaupun dengan cara bagaimanapun itu, saya sebagai 

penghulu merasa kasihan terhadap keluarga yang tertimpa musibah seperti 

demikian. Oleh karena itu walaupun mereka belum mencapai batas umur yang 

ditentukan oleh hukum untuk melangsungkan pernikahan, saya memberikan 

pilihan kepada mereka yaitu meminta permohonan izin atau dispensasi ke 

Pengadilan Agama.3 

 
2 Ibu Ina, (Orang Tua pelaku pernikahan dini), Wawancara di Kecamatan Bungku Selatan 

pada tanggal 20 Desember 2022. 
3 Bapak Suhardin Alauddin, (Penghuludi Kecamatan Bungku Selatan), Wawancara oleh 

penulis pada tanggal 21 Desember 2022. 
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  Tindakan tindakan yang diperbuat oleh pelaku pernikahan dini diantaranya 

pasangan yang menikah, orangtua, penghulu dan pegawai KUA tersebut adalah 

suatu interpretasi atau bentuk penyesuaian diri dalam sistem sosial di masyarakat 

agar para pelaku pernikahan dini dapat menyelamatkan peran dan status sosial 

keluarganya.  

  Pernikahan usia dini, mempunyai kisah yang beranekaragam dalam negeri 

ini. Pelaksanaan pernikahan usia muda di Kecamatan Bungku Selatan memiliki 

kisah pernikahan dengan tata cara yang berbeda, ada yang menikah muda 

disebabkan hamil sebelum menikah, adapun juga karena faktor cinta sejati, 

terdapat juga diakibatkan oleh faktor perjodohan pada saat umur anak masih muda. 

Pernikahan yang disebabkan karena keinginan orangtua untuk memilih seseorang 

yang memiliki masa depan yang cerah, adakalanya mereka menikahkan anaknya 

menjalin tali silaturrahmi dengan keluarga yang jauh, adapun juga orangtua 

menjodohkan anaknya untuk memperoleh keturunan yang baik, dengan cara 

menikahkan anak mereka dengan laki-laki yang memiliki latar belakang keluarga 

yang baik sudah diketahui garis keturunannya, bibit, bebet dan bobotnya. Hasil 

wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bungku Selatan, ia mengatakan bahwa: 

Orangtua menjodohkan anaknya karena untuk mendapatkan keturunan yang 

baik, dengan cara menikahkan anak mereka dengan laki-laki yang memiliki 

latar belakang keluarga yang dikenal baik garis keturunannya, bibit, bebet, 

dan bobotnya.4 

 

 
4 Ibu Ima, (Masyarakat Kecamatan Bungku Selatan), Wawancara di Kecamatan Bungku 

Selatan, pada tanggal 20 Desember 2022. 
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  Kecamatan Bungku Selatan masih mempraktekkan pernikahan di usia dini. 

Pada umumnya pernikahan terjadi saat pasangan tersebut belum cukup umur sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti 

secara keseluruhan, kasus pernikahan kebanyakan usia perempuan jauh lebih 

mudah dari pada laki-laki. Kondisi Perekonomian orangtua yang minim 

mengakibatkan terjadinya pernikahan dalam waktu yang cepat alasannya karena 

untuk meringankan beban perekonomian keluarga.  

  Pada umumya, para remaja yang sudah dewasa, terlihat dari perkembangan 

kondisi fisik, psikis, mental dan sosialnya. Pergaulan mereka dengan lingkungan 

sekitarnya adasaatnya dalam pergaulan itu mereka menjumpai seseorang yang 

menurutnya pantas untuk dirinya. Pembaharuan hubungan yang akrab pada 

pasangan remaja pada umunya dapat menumbuhkan perasaan cinta yang kemudian 

membawa pada hubungan yang lebih serius, yakni keinginan untuk menikah. 

Wawancara dengan ibu Riri ia mengatakan bahwa: 

Saya menikah di umur 15 tahun ketika saya berada di bangku sekolah kelas 3 

SMP, “Saya memilih untuk menikah di usia muda karena kami memiliki rasa 

cinta yang dalam dan kami sudah ingin menikah, saya berpikir lebih baik saya 

menikah di usia muda agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, 

dan juga dapat meringankan beban keluarga saya.5 

  Dalam pandangan masyarakat pernikahan dini merupakn seorang 

perempuan dikatakan telah dewasa apabila sudah aqil-baliq sehingga tidak 

melanjutkan pendidikan anaknya. Sedangkan pada seorang laki-laki faktor usia 

tidak perlu dikhawatirkan, mereka dianggap telah dewasa apabila sudah bisa 

memperoleh penghasilan sendiri. Kurangnya pengembangan pendidikan dan ilmu 

 
5 Ibu Riri, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara di Kecamatan Bungku Selatan, pada 

tanggal 21 Desember 2022. 
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pengetahuan bagi seorang anak merupakan suatu hal yang tidak perlu dirisaukan 

dan diupayakan oleh keluarga. Hal demikian bergantung pada keadaan sosial 

mereka yang tinggal dalam wilayah tersebut. Kondisi masyarakat desa pada 

umunya berada tingkat perekonomian yang rendah, karena rata-rata mayoritas mata 

pencahariannya adalah berprofesi sebagai petani dan buruh bahkan ada juga 

sebagian tidak memiliki pekerjaan. Hal demikian dapat menetukan kelangsungan 

hidup berumah tangga agar terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. 

  Pada pernyataan masyarakat mengungkapkan bahwa pelaku pernikahan 

dini pada umunya masyaraka yang tingkat perekonomiannya rendah atau belum 

memadai, mereka berpendapat akan lebih baik jika anaknya segera menikah karena 

dengan begitu mereka berharap bisa menopang perekonomian  keluarga dari 

pada meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan selain tidak 

mampu juga faktor keterbatasan biaya. Masyarakat Kecamatan Bungku Selatan 

memahami bahwa urgensi dari suatu pernikahan tidak hanya semata-mata untuk 

memlihara hubungan pernikahan dan meneruskan keturunan, akan tetapi lebih dari 

itu pernikahan adalah suatu langkah dalam menunjukkan pengabdian kepada Allah 

swt. Dengan demikan, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan suci. Pernikahan 

merupakan anjuran agama Islam apabila seseorang telah mampu untuk 

melaksanakannya. 

  Dari uraian tersebut, dipahami bahwa faktor yang mengakibatkan seseorang 

melakukan pernikahan di usia muda yakni faktor orang tua sangat mempengaruhi 

seorang anak melakukan pernikahan dini, baik itu dari segi pendidikan, ekonomi, 

maupun perjodohan. Karena seyogyanya orangtua merupakan sistem yang berperan 
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sebagai bagian dari awal pembentukan dan pembinaan watak anak sebelum seorang 

anak beranjak ke jenjang pembinaan lainnya. Selain itu orangtua juga bertanggung 

jawab atas kehidupan anak-anak mereka, agar anak-anak mereka merasa bahagia 

dan orang tua menjadi organisasi dalam menunjang keharmonisan dalam keluarga. 

Oleh karena itu agar dapat melaksanakan suatu pernikahan tidak dapat terlepaskan 

dari izin orang tua. 

  Pada umumnya terjadinya pernikahan usia dini belum mempunyai 

kematangan dari segi fisik, psikis maupun mental ketika melaksanakan suatu 

pernikahan, oleh karena itu jika mereka melakukan hal tersebut maka dalam 

hubungan pernikahannya mereka tidak dapat menjalankan peran dan tanggung 

jawabnya sebagai pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga, dan hal 

tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketegangan antara hubungan kedua belah 

pihak dikarenakan hal demikian merupakan suatu pelenggaran dari ketetapan yang 

berlaku. Ketidakstabilan dalam menjalankan peran dan tugasnya sesuai dari 

fungsinya masing-masing adalah penyebab utama terjadinya permasalahan dan 

konflik sehingga dalam kehidupan rumah tangganya tidak adanya suatu 

keharmonisan dan ketentraman. 

2. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di 

Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali 

  Dalam Undang-undang RI telah ditentukan batasan usia pernikahan, apabila 

pihak laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun. Dalam ketentuan batasan 

usia tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah. Dalam penentuan 

penetapatan batasan usia pernikahan pastinya melewati berbagai proses dan 
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pertimbangan-pertimbangan hal ini dilakukan dengan maksud agar pasangan 

tersebut betul-betul sudah memiliki kesiapan dan telah matang dari segi fisik, 

psikis, dan mental. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang 

mempengaruhi pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Selatan oleh beberapa 

faktor pendorong terjadinya pernikahan dini akan dipaparkan sesuai   dengan 

kenyataan yang ada di masyarakat. 

  Beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini dalam 

kehidupan masyarakat Kecamatan Bungku Selatan yaitu: 

a. Faktor Ekonomi 

  Problema perekonomian menjadi salah satu faktor utama dan terbanyak 

pada setiap daerah, umunya di negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan 

salah satu negara yang memiliki posisi kemiskinan yang tinggi, terdapat berbagai 

macam hal-hal mengakibatkan rendahnya tingkat perekonomian di Indonesia sulit 

ditemuinya suatu solusi akan hal tersebut, berbagai macam cara yang telah 

diaplikasikan guna untuk mencari solusi untuk menangani permasalahan tersebut, 

akan tetapi sampai saat ini problem perekonomian tidak dapat teratasi dengan 

maksimal malah semakin meningkat sejalan dengan perubahan sosial dalam pola 

hidup masyarakat. 

  Terjadinya pernikahan dini disebabkan karena rendahnya perekonomian 

keluarga, dalam hal memulihkan keadaan perekonomian keluarga, oleh karena itu 

mereka menikahkan anaknya dengan laki-laki yang memiliki perekonomian yang 

stabil dan dianggap mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. 

Mereka menganggap dengan menikahkan anaknya walaupun belum mencukupi 
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umur dapat meringankan dan membantu masalah perekonomian keluarga. Hal 

inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Makwa adalah perempuan yang menikah pada usia 13 tahun 

Pendidikan terakhir SD.  

Saya memutuskan untuk menikah di usia dini dikarenakan kondisi 

perekonomian keluarga rendah dan merupakan keinginan saya sendiri,  

apabila dengan menikah dapat meringankan beban perekonomian orangtua 

saya maka sebaiknya saya menikah saja.6 

  Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pada kenyataannya 

permasalahan perekonomian merupakan penyebab yang mendorong terjadinya 

pernikahan dini. 

  Adapun dari pengakuan ibu Iza yang merupakan pelaku pernikahan usia din. 

Ia menikah Ketika berusia 14 tahun, Pendidikan terakhirnya hanya tamatan SD . Ia 

menyatakan bahwa: 

Saya memilih untuk menikah di usia muda karena saya sudah menginginkan 

untuk menikah di usia saya sekarang, dan hal ini juga karena kemauan saya 

sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari keluarga atau dari pihak manapun. 

Saya menikah karena memang telah lama berpacaran dengan pria itu yang 

menjadi suami saya kami berpacaran kurang lebih dua tahun jadi saya 

berpikir lebih baik saya menikah daripada saya melakukan perbuatan-

perbuatan yang melanggar norma agama, dan dengan menikah juga dapat 

meringankan beban keluarga dan menjadikan saya lebih berpikir dewasa.7 

 

  Dari pengakuan di atas, bahwa permasalahan ekonomi di Kecamatan 

Bungku Selatan mengakibatkan masyarakat sulit untuk maju terkhususnya dalam 

bidang Pendidikan. Kebanyakan masyarakat tidak dapat melanjutkan Pendidikan 

 
6 Makwa, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 22 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
7 Iza, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, 22 Desember 2022 di Bungku Selatan. 
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ke tingkat yang lebih tinggi dan mengakibatkan pekerjaan yang dilakukan hanyalah 

dalam bidang buruh saja. 

b. Faktor Pendidikan 

  Pendidikan menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan 

pernikahan usia dini. Rendahnya pendidikian orang tua maupun anak dan 

rendahnya kondisi perekonomian keluarga menjadi faktor yang menyebab anak 

menikah muda dan tidak melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah, hal 

tersebut dilakukan agar dapat membantu perekonomian keluarga. 

  Terjadinya suatu permasalahan dalam rumah tangga, saat menjalani 

pernikahan usia muda, seperti halnya dalam mengurus rumah tangga, terutama 

mengurus anak jika tidak adanya suatu pengetahuan dan pengalaman akan hal 

tersebut menjadi kendala dalam mengurus rumah tangga, hal ini dikuatkan oleh 

pernyataan ibu Ani yaitu: 

Saya memilih menikah di usia dini karena sudah ada yang datang melamar, 

kemudian orangtua saya berpendapat bahwa lebih baiksaya menikah dan 

meninggalkan pendidikan saya, karena kondisi perekonomian keluarga saya 

pada saat itu belum stabil. Setah menjalani hubungan pernikahan karena 

kurangnya pendidikan yang didapatkan disebabkan karena putu sekolah oleh 

karena itu saya mengalami kendala dalam hal pengurusan rumah tangga 

terutama dalam hal mengurus anak, yang akhirnya membutuhkan bantuan 

dari orangtua.8 

  Dalam pernyataan berikut, ketika lahirnya seorang anak tentunya juga 

timbul peran masalah yang bersangkutan dengan anak. Tentunya juga dalam hal 

mengasuh anak, dengan usia remaja yang belum matang dalam hal kesiapan mental 

maupun fisik, pasangan tersebut belum memiliki pemahaman tentang hal yang 

 
8 Ani, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022. 
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berkaitan dengan pengurusan anak. Oleh karena itu masih bergantung pada 

orangtua. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ima ia mengatakan bahwa: 

Jika dipikir-pikir lagi apabila belum terjadinya pernikahan lebih baik 

melanjutkan pendidikan daripada menikah di usia yang belum mendapatkan 

pendidikan yang layak dalam menata kehidupan berumah tangga, saya 

merasa ada penyesalan yang terselip karena memilih untuk menikah di usia 

muda daripada melanjutkan pendidikan saya, karena saya sudah terlanjur 

menikah disebabkan sudah sama-sama mau dan saling mencitai, akan tetapi 

karena kurangnya pengetahuan tentang mengurus keluarga terutama dalam 

hal mengurus anak, dan membutuhkan bantuan dari orangtua, hal inilah yang 

menyebabkan timbulnya penyesalan tersendiri karena tidak melanjutkan 

pendidikan.9 

Seharusnya pelaksanaan pernikahan usia dini seyogyanya tidak 

dilaksanakan karena dalam hal beradaptasi dengan lingkungan dan mengurus diri 

sendiri saja kebanyakan masih bermasalah. Lebih lagi jika mereka menikah dan 

memiliki seorang anak. Tentunya menemui suatu permasalahan yang lebih besar 

lagi. Bagaimanapun juga pasangan yang menikah dini merupakan seorang remaja 

yang masih membutuhkan suatu pembelajaran. Remaja pada umunya memiliki sifat 

yang belum stabil/seimbang, berbuat semaunya sendiri, emosionalnya masih labil 

dan tentunya belum berpikir dewasa. 

c. Faktor Perjodohan 

  Perjodohan merupakan faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu 

hubungan perkawinan, yang mana pihak laki-laki ataupun pihak perempuannya 

ditentukan oleh orang ketiga yakni orangtua, bukan karena kemauan seorang anak 

yang akan menikah. Dalam ajaran agama Islam perjodohan merupakan salah satu 

bentuk upaya yang diperbolehkan untuk dilakukan, dikarenakan cara tersebut 

 
9 Ani, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Bungku 

Selatan. 
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dapat menjauhkan remaja dari hal-hal yang tidak diinnginkan yang merupakan 

larangan agama, seperti halnya perbuatan maksiat (zina). 

  Faktor perjodohan merupakan faktor yang mendorong dilakukannya 

pernikahan usia dini di Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morawali seperti 

yang diungkapkan oleh ibu Qolbi yang merupakan remaja yang menikah di usia 

muda yakni menikah pada usia 15 tahun, ia masih menempuh jenjang pendidikan 

di bangku sekolah SMP. Sedangkan suaminya tamatan pendidikan SMA dan 

menikah pada usia 20 tahun dan pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Dan 

setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki dan 

sekarang sudah mempunyai rumah sendiri. Ia mengatakan; 

Saya menikah di usia muda dikarenakan suatu perjodohan keinginan 

keluarga, namun saya bersedia untuk dinikahkan karena orang yang 

dipilihkan sebagai calon suami saya adalah anak dari teman baik keluarga 

saya, sempat saya menolak untuk djodohkan karena pada saat itu saya masih 

berstatus sebagai siswa dan masih duduk di kelas 3 SMP, akan tetapi keluarga 

saya membujuk sayadan akhirnya membuat saya luluh dan menerima 

perjodohan ini.10 

 

  Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pernikahan di usia dini 

diakibatkan karena keinginan orangtua untuk menikahkan anaknya dengan cara 

memilihkan pasangan yang disukainya untuk anaknya, tanpa memperhitungkan 

atau tanpa adanya pertimbangan usia, pendidikan, kesediaan dan kemampuan 

anaknya untuk membangun sebuah rumah tangga di usia yang masih muda dan 

rentan apalagi masih menempuh pendidikan di tingkat SMP. 

 
10 Qalbi, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
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  Adapun dari pengakuan ibu Idah penyebab ia menikah dini karena    

perjodohan. Ia mengatakan: 

Saya bersedia untuk menikah karena dijodohkan oleh orangtua saya. Saya 

menikah dengan laki-laki yang dipilihkan oleh keluarga saya, saat itu saya 

menikah di tahun 2015 dan masih duduk di kelas 3 SMP dan setelah menikah 

awal mula kehidupan berumah tangga tentunya terjadi suatu permasalahan-

permasalahan dan sering bergantung pada orangtua, namun seiring 

berjalannya waktu kehidupan rumah tangga saya berjalan dengan baik, 

madiri, dan membuat saya lebih berpiki dewasa dan sekarang ini sudah di 

karuniai dua orang anak, anak pertama berjenis kelamin perempuan dan anak 

kedua berjenis kelamin laki dan sekarang saya sudah mempunyai rumah 

sendiri dan tidak bergantung lagi dengan orangtua.11 

 

  Dari pengakuan di atas, dapat dilihat bahwa menikah di usia dini yang 

disebabkan karena faktor perjodohan, orangtua yang memiliki hak dalam memilih 

pasangan dari anaknya. Akan tetapi pernikahan usi dini karena faktor tersebut juga 

dapat memberikan dampak positif yaitu menjadikan keperibadian anaknya untuk 

cepat berpikir dewasa dan bisa hidup mandiri. 

d. Faktor Saling Mencintai 

  Faktor saling mencintai atau kemauan sendiri pada umumnya menjadi salah 

satu faktor pendorong terjadinya pernikahan di usia dini, hal tersebut diakibatkan 

karena karena adanya hubungan saling suka sama suka antara pihak laki-laki dan 

pihak perempuan juga memiliki perasaan cinta yang dalam dan adanya keinginan 

untuk segera menjalin hubungan yang lebih serius yaitu hubungan berumah tangga, 

akan tetapi pada umumnya dari persoalan yang didapatkan sebagai bentuk dari 

akibat hubungan saling cinta yang dalam juga dapat membuat pasangan remaja 

 
11 Idah, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Bungku 

Selatan. 
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terperosok atau terjerumus ke dalam hal-hal yang melangggar norma agama, 

sosial maupun hukum atau perbuatan zina, baik itu terjadi pada mada-mudi yang 

telah dewasa ataupun terjadi pada usia anak-anak  remaja.  

  Pasangan remaja yang berkeinginan menikah, akan tetapi tidak memperoleh 

restu dari keluarga, terkadang bisa berbuat nekat melakukan tindakan  yang tidak 

diharapkan, seperti halnya berbuat hubungan yang tidak lazim, yakni berbuat 

layaknya hubungan suami istri, akhirnya menyebabkan dampak negatif yakni hamil 

sebelum menikah. Adapun tindakan remaja yang lainnya yaitu nekat melakukan 

kawin lari atau pergi dari rumah agar bisa mendapatkan restu dari keluarga. Tetapi 

ada juga pasangan remaja melakukan tindakan layaknya seperti hubungan suami-

istri pada umumnya dikarenakan hanya sebagai pelampiasan   nafsu belaka. Seperti 

pernikahan dini yang dialami oleh ibu Indah. Ia mengatakan: 

Saya menikah di usia muda karena faktor hamil di luar nikah. Pada saat itu 

kehamilan saya berusia dua bulan. Sebelumnya saya memiliki niat untuk 

menghilangkan kandungan saya, akan tapi hal tersebut duluan diketahui oleh 

orangtua saya, dan akhirnya orang tua menyuruh saya menyebutkan siapa 

orang yang telah melakukan hal tersebut sehingga saya hamil dan orangtua 

saya kemudian membicarakannya pada keluarga laki- laki itu agar mereka 

segera melaksanakan pernikahan kami, untuk menutupi aib tersebut, agar 

tidak membuat reputasi keluarga di lingkungan   masyarakat terlihat buruk.12 

 

  Terjadinya pernikahan di usia dini seperti yang diungkapkan di atas 

diakibatkan karena perempuan tersebut telah hamil sebelum terjadinya suatu 

pernikahan, yang akhirnya mau tidak mau harus segera menikah untuk menutupi 

aib keluarga dan menjaga reputasi keluarga di lingkungan masyarakat. Kemudian 

 
12 Indah, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
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pernikahan dini yang dialami oleh ibu Risma yang menikah pada usia 15 tahun, ia 

mengatakan: 

Saya memilih untuk menikah di usia muda karena kami memiliki rasa cinta 

yang dalam dan kami sudah ingin menikah, saya berpikir lebih baik saya 

menikah di usia muda agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, 

dan juga dapat meringankan beban keluarga saya.13 

  Adapun pernikahan usia dini yang terjadi karena faktor kemauan sendiri 

yakni bapak Goni yang menikah pada usia 18 tahun. Ia mengatakan bahwa: 

Saya memilih untuk menikah di usia muda karena keinginan saya sendiri, 

begini ceritanya karena kami tidak direstui sama orangtua pacar saya, 

sehingga kami memutuskan untuk pergi dari rumah dan mendatangi rumah 

pacar saya, karena menurut saya itulah jalan satu-satunya agar cinta kami 

direstui dan cara kami berhasil, kami akhirnya dinikahkan dengan mahar dan 

uang penai seadanya.14 

  Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini ini disebabkan karena 

kemauan sendiri karena sudah saling mencintai, walaupun awalnya tidak direstui 

oleh keluarga pacarnya, tetapi karena keinginan dan bertekad untuk hidup menikah 

hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara agar mendapat restu dari orangtua 

pacarnya. 

  Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada kenyataanya 

faktor saling suka sama suka atau saling mencintai merupakan salah satu hal yang 

menyebabkan mereka melakukan pernikahan di usia dini. Hal tersebut diperkuat 

oleh pengakuan dari ibu Linda, ia menikah pada usia 13 tahun pendidikan terakhir 

SD, Selama pernikahannya tidak dikaruniai seorang anak, pernikahannya tidak 

berlangsung lama hanya bertahan selama 7 bulan sampai akhirnya mereka memilih 

 
13 Risma, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
14 Goni, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Bungku 

Selatan. 
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untuk bercerai yang diakibatkan karena faktor tidak adanya kasih sayang dan 

tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dalam melaksanakan perannya, dan 

sering terjadinya kekerasan kepada dalam rumah tangga mereka.  

Saya memilih untuk menikah di usia muda karena kami sudah suka sama 

suka. Dan saya pada saat itu menikah tidak mendapat restu dari keluarga dan 

akhirnya saya nekat untuk kawin lari, pada saat itu, saya bersekolah dan sudah 

menempuh pendidikan di tingkat kelas 2 SMP. Namun setelah menikah 

selang waktu yang tidak lama hanya bertahan selama kurang lebih 7 bulan 

kami memilih untuk bercerai karena disebabkan adanya kekerasan dalam 

rumah tangga dan tidak adanya tanggung jawab kepala rumah tangga sebagai 

suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga saya tidak bisa 

menahan perlakuan suami saya, dan dan karena perbuatan mantan suami saya 

tersebut hingga saat ini keluarga saya masih kesal dengan mantan suami 

saya.15 

  Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor kemauan 

sendiri atau saling mencintai menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan 

usia dini karena saling mencintai pada umumnya bermula dari perasaan suka sama 

suka hingga akhirnya mengarah pada istilah pacaran dan kemudian lambat laun rasa 

saling mencintai akhirnya menjadi perasaan ingin saling memiliki antara satu sama 

lain semakin kuat. Memiliki hubungan pacaran merupakan hal yang tidak lazim lagi 

terjadi di lingkungan remaja karena pada umunya di jaman sekarang ini pacaran 

sudah dapat dirasakan oleh siapa saja baik itu anak-anak remaja maupun dewasa. 

Namun, seyogyanya yang terdapat pada ajaran agama Islam hubungan anatara laki-

laki dan perempuan yang bukan muhrim (berpacaran) merupakan hal yang tidak 

dibolehkan, akan tetapi ada hubungan yang dibolehkan dan dianjurkan oleh   agama 

yaitu berta’aruf. 

  Selanjutnya penuturan dari ibu Haliza yang mengatakan sebagai berikut: 

 
15 Linda, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
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Saya memilih untuk menikah di usia muda karena saya sudah menginginkan 

untuk menikah di usia saya sekarang, dan hal ini juga karena kemauan saya 

sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari keluarga atau dari pihak manapun. 

Dan saya menikah karena memang telah lama berpacaran dengan pria itu 

yang menjadi suami saya kami berpacaran kurang lebih dua tahun jadi saya 

berpikir lebih baik saya menikah daripada saya melakukan perbuatan-

perbuatan yang melanggar norma agama, dan dengan menikah juga dapat 

meringankan beban keluarga dan menjadikan saya lebih berpikir dewasa.16 

 

  Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa, pernikahan usia dini yang 

diakibatkan karena faktor keinginan sendiri dan sudah saling mencintai, tanpa 

adanya suatu unsur paksaan dari pihak orangtua maupun dari pihak manapun 

dengan alasan karena telah memiliki hubungan kasih (berpacaran) sehingga pada 

akhirnya lebih baik memilih untuk menikah muda, daripada berbuat tindakan- 

tindakan yang melanggar norma agama yaitu perbuatan zina. 

3. Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Bungku Selatan  

a. Dampak Negatif 

1) Dampak Psikologis 

  Secara psikologis seorang anak belum memiliki kesiapan dan belum 

memahami arti hubungan berumah tangga secara spesifik, sehingga akan 

menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit 

disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada 

perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan 

perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak 

bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam 

diri anak. 

 
16 Haliza, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 24 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
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  Seperti yang dialami oleh pak Goni yaitu pada awal-awal pernikahan 

sempat terjadi kesenjangan karena telah mempunyai beban dan tanggung jawab 

terhadap istri sehingga pada awalnya merasa belum siap menanggung beban 

tersebut. Ia mengatakan: “Sebelum pernikahan, biasanya bermain sama kawan-

kawan, tiba-tiba setelah pernikahan kehidupan berubah, jarang dengan kawan-

kawan dan lebih sering dengan istri sekarang”.17 

  Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Ima: 

Jika dipikir-pikir lagi apabila belum terjadinya pernikahan lebih baik  

melanjutkan pendidikan daripada menikah di usia yang belum mendapatkan 

pendidikan yang layak dalam menata kehidupan berumah tangga, saya 

merasa ada penyesalan yang terselip karena memilih untuk menikah di usia 

muda daripada melanjutkan pendidikan saya, karena saya sudah terlanjur 

menikah disebabkan sudah sama-sama mau dan saling mencitai, akan tetapi 

karena kurangnya pengetahuan tentang mengurus keluarga terutama dalam 

hal mengurus anak, dan membutuhkan bantuan dari orangtua, hal inilah yang 

menyebabkan timbulnya penyesalan tersendiri karena tidak melanjutkan 

pendidikan.18 

  Adanya kecemasan dan stress yang dirasakan oleh orang-orang yang 

menikah dini biasanya terjadi di awal-awal pernikahan karena berubahnya pola 

kehidupan. Pada awalnya merupakan seorang anak yang hanya menanggung beban 

pendidikan dan bermain bersama teman-teman harus menanggung beban dan 

tanggung jawab menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri.  

  Berubahnya status dari seorang anak menjadi suami atau istri terkadang 

dapat menimbulkan suatu perselisihan antar keduanya, yang pada hakekatnya 

kematangan usia dalam menikah menjadi sebuah syarat pernikahan agar pernikahan 

 
17 Goni, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Bungku 

Selatan. 
18 Ibu Ima, (Masyarakat Kecamatan Bungku Selatan), Wawancara di Kecamatan Bungku 

Selatan, pada tanggal 20 Desember 2022. 
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dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia. Sifat pelaku pernikahan dini yang 

cenderung berubah-ubah karena usia yang belum matang dapat mengakibatkan 

mudah terjadi kerenggangan dalam keluarga. 

2) Terjadinya Perceraian 

  Terjadinya suatu perceraian pada pasangan suami-istri yang menikah di usia 

muda, diakibatkan karena pikiran mereka belum matang dan mereka belum bisa 

mengendalikan emosi mereka dalam menghadapi berbagai persoalan dalam 

berumah tangga. Seperti yang dialami oleh ibu Linda. 

Pada awal-awal menikah perekonomian keluarga kami belum stabil, dan juga 

pendapatan suami saya belum memadai dalam memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Sehingga mengakibatkan sering terjadinya percekcokan dalam keluarga 

kami, suami saya sering marah-marah tidak jelas dan berkelakuan kasar 

terhadap saya. Pada akhirnya tidak berselang waktu lama kami memutuskan 

untuk bercerai, usia pernikahan kami tidak bertahan lama hanya berlangsung 

selama tujuh bulan disebabkan karena adanya tindakan kekerasan dalam 

rumah tangga sehingga saya tidak bisa menahan diri lagi dan tidak bisa 

mengontrol emosi saya dengan perlakuan suami saya itu, dan akhirnya saya 

memilih untuk bercerai saja. Karena KDRT yang dilakukan oleh mantan 

suami saya tersebut sampai detik ini keluarga saya masih kesal terhadap 

mantan suami saya.19 

 

  Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa pernikahan di usia dini dapat 

menyebabkan terjadinya suatu perceraian yang dikarenakan belum berpikiran yang 

matang dan dewasa juga belum bisa menstabilkan emosi mereka dalam menghadapi 

berbagai problema dalam rumah tangga 

3) Dampak Sosial 

 
19 Linda, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
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  Pandangan-pandangan buruk terhadap pernikahan dini merupakan salah 

satu dampak sosial yang langsung berakibat pada psikologi pelaku pernikahan dini. 

Masyarakat yang mengetahui terjadinya sebuah pernikahan dini dan penyebab 

pernikahan dini tersebut akan membicarakan tentang pernikahan tersebut. Jika 

pernikahan tersebut karena kecelakaan (pergaulan bebas) maka pelaku pernikahan 

dikucilkan dan menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat, sebagaimana 

diutarakan oleh Indah sebagai berikut: “Setelah melakukan pernikahan akan 

menjadi bahan gosip (buah bibir) di tengah masyarakat”.20 

Pernyataan di atas merupakan pernyataan dari informan yang bernama ibu 

Indah karena menikah setelah hamil duluan sebelum menikah, ia merasakan 

terjadinya pengucilan di awal-awal pernikahan sehingga malu untuk keluar rumah 

dalam waktu yang lama. 

4) Dampak Ekonomi 

  Selain membantu kehidupan keluarga, pernikahan dini juga berdampak 

negatif bagi ekonomi karena keluarga yang baru dan berusia muda cenderung 

belum mampu untuk memikirkan ekonomi. Jika seorang pria melakukan 

pernikahan pastinya akan membiayai hidup istri dan anak-anaknya karena 

merupakan kewajiban yang harus diemban sebagai kepala keluarga. 

  Seperti pernikahan yang dialami oleh pak Goni yang menikah di usia muda. 

Ia mengatakan: 

 
20 Indah, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
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Awal-awal saya menikah perekonomian dalam keluarga mengalami kendala 

karena saya belum mendapatkan pekerjaan, karena itu saya dan istri saya 

masih menumpang di rumah orangtua saya dan ditanggung oleh orangtua.21 

  Dari pernyataan di atas pernikahan dini berdampak pada perekonomian 

keluarga yang menikah dini karena menikah dalam usia muda mereka belum 

mampu memikirkan perekonomian di awal-awal pernikahan, sehingga semua harus 

dibebankan pada orangtua. Namun lama kelamaan mencari kerja karena tidak ingin 

membebani orangtua. 

b. Dampak Positif 

1) Dapat Meminimalisir Angka Perzinaan 

  Pada fenomena pernikahan di usia muda dalam kalangan remaja, merupakan 

suatu hal yang bias terjadi di kalangan masyarakat luas. Fenomena pernikahan di 

usia dini merupakan hal yang biasa didengar dalam lingkungan masyarakat, 

pernikahan di usia dini memang kerap kali terjadi pada remaja, dan hal tersebut 

menjadi problema tersendiri bagi pelaku pernikahan di usia dini, akan tetapi 

pernikahan dini juga dapat membawa dampak positif bagi pelakunya seperti 

meminimalisir tingkat perzinaan dikalangan muda-mudi, karena dengan menikah 

orang akan terhindar dari yang namanya perzinaan dan seyogyanya perbuatan zina 

sangat dilarang oleh ajaran Islam. Selain itu, menikah di usia dini juga dapat 

membentuk kehidupan dalam masyarakat menjadi tenteram juga dapat membuat 

pasangan muda-mudi terhindar dari perbuatan melanggar norma agama, sosial 

maupun norma hukum yang berlaku. Hasil wawancara dengan ibu Haliza yang 

mengatakan bahwa: 

 
21 Goni, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Bungku 

Selatan. 
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Saya memilih untuk menikah di usia muda karena saya sudah menginginkan 

untuk menikah di usia saya sekarang, dan hal ini juga karena kemauan saya 

sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari keluarga atau dari pihak manapun. 

Dan saya menikah karena memang telah lama berpacaran dengan pria itu 

yang menjadi suami saya kami berpacaran kurang lebih dua tahun jadi saya 

berpikir lebih baik saya menikah daripada saya melakukan perbuatan-

perbuatan yang melanggar norma agama, dan dengan menikah juga dapat 

meringankan beban keluarga dan menjadikan saya lebih berpikir dewasa.22 

 

  Diperkuat dengan pernyataan dari ibu Risma ia mengatakan bahwa: 

Saya memilih untuk menikah di usia muda karena kami memiliki rasa cinta 

yang dalam dan kami sudah ingin menikah, saya berpikir lebih baik saya 

menikah di usia muda agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, 

dan juga dapat meringankan beban keluarga saya.23 

 

  Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan usia 

dini yang terjadi dikalangan muda-mudi di Kecamatan Bungku SelatanKecamatan 

Bungku Selatan dapat mengurangi tingkat perzinaan yang ada di Kecamatan 

Bungku Selatan, selain itu menikah muda juga dapat mengurangi beban keluarga 

dapat menjadikan hidup manusia tenteram dan juga mencegah dari perbuatan keji 

dan mungkar. 

2) Dapat Meringankan Beban Hidup Keluarga 

  Selain mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah saw, pernikahan di usia muda 

juga dapat memulihkan kondisi perekonomian keluarga. Kondisi perekonomian 

keluarga yang tidak seimbang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan 

pernikahan di usia muda, dengan tujuan dapat memulihkan beban kehidupan 

sebagaimana pernyataan ibu Makwa yang  mengatakan bahwa: 

 
22 Haliza, (Pelaku pernikahan dini), Wawancara, pada tanggal 24 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
23 Risma, (Pelaku pernikahan dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
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Saya memilih untuk menikah di usia muda karena keadaan ekonomi keluarga 

saya dan merupakan keinginan dari diri saya sendiri, jika dengan menikah 

muda dapat meringankan dan memulihkan beban keluarga saya dari 

permasalahan perekonomiannya, maka saya berpikir akan lebih baik jika saya 

menikah.24 

  Kemauan dari diri sendiri untuk menikah muda tanpa adanya unsur paksaan 

dari pihak keluarga atau pihak manapun itu. Tujuannya yaitu apabila dengan 

menikah dapat meringankan beban keluarganya, maka lebih baik memilih untuk 

menikah walaupun belum memenuhi batasan usia dalam ketentuan hukum yang 

berlaku 

3) Cepat Berpikir Dewasa 

  Berbagai macam rintangan dan permasalahan-permasalah dalam kehidupan 

hubungan umah tangga, tentunya dapat melatih mental dan fisik seseorang agar 

dapat berpikir lebih dewasa, pasangan muda-mudi yang menikah di usia muda 

akan lebih mengerti akan kehidupan berumah tangga dari problema yang sering 

dilalui dalam kehidupannya. Hasil wawancara dengan ibu Idah penyebab ia 

menikah dini karena perjodohan. Ia mengatakan: 

Saya bersedia untuk menikah karena dijodohkan oleh orangtua saya. Saya 

menikah dengan laki-laki yang dipilihkan oleh keluarga saya, saat itu saya 

menikah di tahun 2015 dan masih duduk di kelas 3 SMP dan setelah menikah 

awal mula kehidupan berumah tangga tentunya terjadi suatu permasalahan-

permasalahan dan seringa bergantung pada orangtua, namun seiring 

berjalannya waktu kehidupan rumah tangga saya berjalan dengan baik, 

madiri, dan membuat saya lebih berpikir dewasa dan sekarang ini sudah di 

karuaniai dua orang anak, anak pertama berjenis kelamin perempuan dan 

anak kedua berjenis kelamin laki dan sekarang saya sudah mempunyai rumah 

sendiri dan tidak bergantung lagi dengan orangtua.25 

 
24 Makwa, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di 

Bungku Selatan. 
25 Idah, (Pelaku Pernikahan Dini), Wawancara, pada tanggal 23 Desember 2022 di Bungku 

Selatan. 
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  Dari pernyataan di atas diketahui bahwa pernikahan dini dapat membuat 

pribadi menjadi lebih dewasa dan tidak bergantung lagi dengan orang tua. 

 

C. PEMBAHASAN 

  Pada bagian pembahasan peneliti membandingkan hasil data dengan 

peneliti sebelumnya ataupun teori. Beberapa hasil penelitian dan teori penelitian 

yang digunakan, namun beberapa lainnya peneliti dapatkan dari data lapangan 

terkumpul. Hal ini agar sesuai dengan prinsip penggunaan dalam metode penelitian 

deskriptif kualitatif. 

1. Pelaksanaan Pernikahan Usia Dini 

Teori fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons yaitu sebuah teori 

struktur sistem sosial yang terkenal di kalangan para sosiolog. Teori ini 

menganalilisis tentang suatu keluarga atau masyarakat sebagai sebuah insitusi 

yang diatur oleh sistem dan setiap unsur-unsur yang terintegrasi sesuai dengan 

tujuan dan fungsinya masing-masing agar dapat mencapai suatu konsistensi dan 

keharmonisan. Pendekatan struktural fungsional membenarkan adanya 

keanekaragaman dalam suatu kehidupan sosial sehingga terakomodasi dalam suatu 

unsu-unsur sistem sosial sesuai dengan fungsi dan perannya dalam masyarakat.  

  Talcott Parsons dan Ogburn merupakan sosiolog yang mengembangkan 

teori struktural fungsional ini dalam kehidupan keluarga dan masyarakat pada 

abad ke-20an.26  Teori ini menegaskan bahwa dalam hal keharmonisan sistem sosial 

 
26 Herien Puspita, Konsep dan Teori Keluarga, (Bogor: Fakultas Ekonomi Manusia, 2013), 

h. 9. 
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yang seimbang dalam kehidupan sosial keluarga ataupun masyarakat, demi 

terwujudya suatu tujuan. Kapasitas setiap sistem sosial dalam menerapkan fungsi 

dan perannya sebagai suatu sistem agar dapat memperoleh suatu keseimbangan dan 

keharmonisan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Menutur Parson, tidak 

ada seseorang melakukan suatu tindakan tanpa adanya tujuan, hal ini merupakan 

antisipasi individu sebagai suatu kondisi yang diharapkan suatu saat nanti yang 

pencapaiannya diupayakan dapat terwujud melalui tindakan individu tersebut.  

  Oleh karena itu, para pelaku yang melaksanakan pernikahan dini untuk 

memudahkan terwujudnya suatu tujuan membutuhkan adanya sarana dan 

prasarana, yang mana sarana dan prasarana tersebut ditentukan sesuai dari keadaan 

keluarga di saat itu. Seperti halnya dalam kejadian pernikahan usia dini yang 

terdapat di Kecamatan Bungku Selatan salah satunya disebabkan oleh hamil 

sebelum adanya pernikahan atau ikatan secara resmi sehingga para pelaku 

pernikahan dini. Mereka berbuat hal demikian karena disebabkan oleh pengaruh 

sistem sosial atau budaya yang dipegang oleh masyarakat Kecamatan Bungku 

Selatan. 

  Dalam suatu struktur dan sistem sosial yang ada di masyarakat Kecamatan 

Bungku Selatan kedudukan seseorang secara luas pada umunya tidak terlepas dari 

peran dan status sosialnya (social rule and status) dalam suatu kehidupan 

masyarakat. Dalam Pelaksanakaan hubungan di dalam masyarakat tentunya peran 

dan status sosial tidak lengkap jika hanya disadari oleh individu sendiri akan tetapi 

juga pengakuan dari masyarakat atau lingkungan sosialnya. Sehingga suatu 

tindakan yang dilakukan oleh individu tidak diterima atau dianggap peran dan 
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status sosialnya, sama halnya dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai arti 

apa- apa sebagai manusia di dalam lingkungan sosial budaya masyarakat. 

  Adapun bentuk cemohan orang sekitar yang mengakibatkan reputasi 

keluarga terlihat buruk dimata masyarakat yang disebabkan oleh kelakuan buruk 

dari anaknya, seperti pengaruh pergaulan yang tak terbatas terhadap anak-anak 

mereka yang menyeleweng dari norma-norma agama, sosial ataupun norma hukum. 

Akibatnya mereka terperosok pada perbuatan zina, yang akhirnya mengakibatkan 

hamil di luar nikah. Perilaku demikian juga membawa beban moral  bagi keluarga 

yang dapat membuat keluarga merasa malu karena memperoleh hinaan dan 

cemohan yang buruk dari orang-orang sekitar baik itu dari keluarga sendiri ataupun 

dari masyarakat. Sebagai orangtua, mereka merasa gagal dalam memberikan 

pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga mengakibatkan mereka dapat 

berbuat apapun agar bisa memperbaiki dan membersihkan reputasi atau nama baik 

keluarga di lingkungan masyarakat. 

  Desakan dari lingkungan masyarakat mendorong para orangtua melakukan 

tindakan melawan hukum yaitu melaksanakan pernikahan anaknya dengan laki- 

laki yang menghamili anaknya atau wanita yang dihamilinya sesegera mungkin, 

agar pernikahan tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, para pelaku 

pernikahan dini dapat melakukan cara apapun walaupun melakukan tindakan yang 

melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yakni dengan cara memanipulasi 

data/identitas anaknya yaitu dengan mengubah atau menambahkan umur pada surat 

keterangan nikah anaknya karena belum mencukupi syarat dalam pernikahan. 

Mereka berbuat hal demikian karena tidak mau anaknya melahirkan tanpa adanya 
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kehadiran sosok bapak, apabila hal demikian terjadi maka harga diri, dan 

reputasi/martabat keluarga akan bertambah buruk dalam pandangan masyarakat. 

  Tindakan tindakan yang diperbuat oleh pelaku pernikahan dini diantaranya  

pasangan yang menikah, orangtua, penghulu dan pegawai KUA tersebut adalah 

suatu interpretasi atau bentuk penyesuaian diri dalam sistem sosial di masyarakat 

agar para pelaku pernikahan dini dapat menyelamatkan peran dan status sosial 

keluarganya. 

2. Pelaksanaan Fungsi Keluarga pada Pernikahan Usia Dini 

a. Fungsi Pengaturan Keturunan 

  Fungsi ini berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, seperti 

halnya dapat melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan atau status 

sosial dalam keluarga, serta dapat memberikan pemeliharaan pada hari tuanya. 

Sehingga pada dasarnya suatu masyarakat mengatakan bahwa dalam suatu keluarga 

yang tidak mempunyai keturunan merupakan suatu kemalangan dan menjadi 

permasalahan yang mendasar di dalam hubungan keluarga karena karena hal 

tersebut dapat mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan seperti perselisihan, 

percekcokan, perceraian bahkan melakukan poligami. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ada dua keluarga pernikahan usia dini tidak berfungsi 

sebagaimana mestinya.  

  Pertama, pernikahan yang dialami oleh pasangan menikah muda yaitu Ibu 

Indah dan suaminya bernama bapak Parek, pasangan ini tidak memiliki anak, usia 

pernikahan mereka kurang lebih 7 bulan; pernikahan mereka gagal karena faktor 

KDRT. Kedua, pernikahan yang dialami oleh pasangan menikah muda yaitu bapak 
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Goni dan istrinya bernama ibu Rahmi mereka belum dikaruniai seorang anak 

namun pernikahan mereka masih langgeng sampai sekarang. 

b. Fungsi Perlindungan 

  Keluarga pada umunya mempunyai kewajiban untuk memelihara 

keluarganya baik dalam keaadan sakit, menderita maupun dalam usia tuanya. Suatu 

keluarga memiliki tanggung jawab kepada anggota keluarganya dengan 

pertanggung jawaban khusus akan anggotanya jika mereka bergantung pada 

masyarakat. Suatu keluarga memiliki fungsi untuk melindungi seluruh anggota 

keluarganya dari berbagai macam marabahaya yang mengancam kehidupan 

keluarganya. Fungsi perlindungan merupakan bentuk pertanggung jawaban suatu 

keluarga akan kehidupan keluarganya, fungsi ini memeiliki tujuan untuk 

melindungi agar para anggota keluarga dapat terhindar dari hal-hal yang buruk atau 

hal-hal yang negatif. Dalam setiap keluarga dapat memberikan perlindungan fisik, 

ekonomis dan psikologis bagi seluruh anggotanya. Dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, ada suatu keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya yaitu, 

dari pernyataan narasumber yang melakukan perniakahan dini yakni ibu Risma ia 

mengalami dampak psikologis karena menikah di usia muda, ia merasa menyesal 

karena tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk  menikah muda. 

c. Fungsi Sosialisasi 

  Keluarga merupakan suatu tempat dimana individu atau anggota keluarga 

mendapatkan suatu pembelajaran utama, di mana suatu keluarga diharuskan 

mampu mendidik anggota keluarganya menjadi makhluk sosial yang berguna bagi 

masyarakat, pembentukan watak dan kepribadian seseorang mempunyai pengaruh 
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besar sesuai bagaimana cara suatu keluarga mendidik anggota keluarganya 

terutama didikan dari seorang ibu.  

  Pentingnya sosialisasi sebagai sebuah bentuk pembelajaran sosial, 

merupakan fungsi sosialisasi sebagai bentuk dalam menunjukan peranan keluarga 

sebagai dasar pembentukan kepribadian seorang anak. Oleh karena itu, melalui 

fungsi sosialisasi ini keluarga harus mengupayakan dalam mempersiapkan bekal 

yang lengkap kepada anak dengan memberikan pembelajaran tentang pola tingkah 

laku, sikap, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat 

setempat serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka. 

Namun karena rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman instrumen akan hal 

tersebut dengan demikian pelaksanaan fungsi keluarga yakni dalam fungsi 

sosialisasi ini tidak berjalan dengan baik dan masih membutuhkan bantuan dari 

keluarga. 

  Oleh karena itu, berarti bahwa seseorang yang melakukan pernikahan dini 

berarti belum berhasil dalam membangun sebuah keluarga. Karena mereka belum 

paham apa peran serta fungsi mereka dalam keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan 

pernyataan dari seorang istri yang menikah muda menyatakan bahwa dirinya belum 

paham mengenai tugas yang akan ia emban dan tidak sanggup untuk 

mengerjakannya. 

d. Fungsi Ekonomi 

  Keluarga berperan sebagai unit unit produksi yang bertindak sebagai unit 

yang mengkoordinir dalam mengadakan pembagian kerja di antara anggota 

anggotanya, jadi keluarga sebagai unit yang berperan sebagai sistem yang mengatur 
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dalam produksi ekonomi di mana dalam setiap keluarga akan bekerjasama untuk 

mengadakan pembagian kerja dan perannya dalam rumah tangga agar setiap 

pekerjaan itu menjadi bagian dari unit produksi dalam keluarga. Keluarga 

merupakan unit primer yang memproduksi kebutuhan ekonomi bagi kehidupan 

keluarga. 

  Fungsi ekonomi merukapan bagian penting sebagai kunci kekuatan dalam 

keluarga yang sangat dibutuhkan dalam membangun suatu hubungan. 

Terpenuhinya kebutuhan ekonomi suatu keluarga ditentukan dari bagaimana 

pekerjaan kepala keluarga dan perlu adanya perhitungan antara pendapatan dengan 

kebutuhan dalam suatu keluarga baik dari pihak isteri maupun suami. Dalam 

menjalankan fungsi ekonomi pada keluarga dapat mempengaruhi pembangunan 

dalam hubungan pernikahan termasuk penghasilan dalam keluarga, hal demikian 

juga didukung oleh kelayakan suatu pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga.  

  Ada beberapa keluarga tidak berfungsi dengan baik karena di awal 

pernikahan perekonomian mereka tidak berjalan dengan baik, karena susahnya 

dalam mencari pekerjaan dan juga karena menikah di usia yang terlalu muda 

sehingga pemikirannya belum matang dan belum mampu memikirkan masalah 

perekonomian sehingga beban ekonomi bergantung kepada orangtuanya. 

e. Fungsi Penentuan Status 

   Apabila dalam suatu masyarakat terdapat adanya perbedaan status yang 

besar, maka dari itu setiap keluarga akan mewariskan statusnya pada setiap anggota 

keluarganya atau keturunanya sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-
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hak istimewa. Dalam setiap keluarga diharapkan mampu menentukan status bagi 

anggota keluarnya atau anak-anaknya. Dalam fungsi ini yang dapat dijalankan 

oleh suatu adalah menentukan status berdasarkan jenis kelamin, urutan 

kelahiran, pendidikan dan sebagainya. Suatu Pendidikan merupakan tempat untuk 

mendapatkan pengetahuan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi keluarga 

seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat pendidikan informan dalam 

penelitian yang didapat yaitu kebanyakan hanya tamatan SD dan SMP. Pelaksanaan 

fungsi keluarga pada keluarga yang menikah dini tidak berfungsi dengan baik, 

Karena kurangnya pengetahuan informan akan pentingnya dalam mengartikan 

bagaimana melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan statusnya masing 

masing. 

  Penentuan status atau pemberian peran pada anak dalam keluarga dan 

masyarakat oleh orang, berhubungan dengan struktur sosial dalam keluarga, dan 

struktur keluarga dalam masyarakat. Struktur orangtua masih dominan berfungsi 

sebagai pengelola aktif dalam membentuk dan memberikan peran-peran agar anak 

bisa mengambil bagian dalam kehidupan sosial anak. Oleh karena itu, berarti bahwa 

seseorang yang melakukan pernikahan dini berarti belum berhasil dalam 

membangun sebuah keluarga. Karena pada umunya tingakat pendidikan informan 

dalam penelitian yang didapat yaitu kebanyakan hanya tamatan SD dan SMP. 

  Kurangnya pengetahuan informan dalam mengartikan bagaimana 

melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan statusnya masing masing, oleh 

karena itu mereka sebagai orangtua tidak bisa memberikan penentuan status pada 
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anak-anak mereka yang disebakan oleh tidak adanya pemahaman dalam mendidik 

anak dan tidak meiliki pengetahuan baik dari segi agama maupun umum. 

f. Fungsi Afeksi (Perasaan)  

  Fungsi afeksi atau perasaan merupakan suatu kebutuhan penting bagi 

manusia yaitu kebutuhan akan adanya rasa kasih sayang dan saling menghargai. 

Jika ditelaah dari berbagai studi telah menunjukan bahwa terjadinya kenakalan 

remaja adalah karena pada umunya kebanyakan mereka yang tidak mendapatkan 

perhatian atau merasakan kasih sayang dari keluarganya terutama kedua 

orangtuanya. 

  Fungsi afeksi yaitu dalam suatu keluarga bagaimana mereka memberikan 

hubungan sosial yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, kemesraan, saling 

menghargai dan mendapatkan kenyamanan dalam keluarga tersebut dan fungsi ini 

seharusnya dapat tercapai dalam setiap hubungan keluarga agar kebutuhan dan 

pelaksanaan tugas-tugas dan perannya dalam keluarga dapat terpenuhi sesuai 

dengan fungsinya masing-masing seperti yang diharapkan oleh keluarga manapun 

yaitu adanya suatu keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga.27  

  Dari penetian yang dilakukan oleh peneliti ada satu keluarga dalam 

pelaksanaan fungsi keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya yaitu keluarga 

dari pasangan menikah muda yakni ibu Indah dan suaminya bernama bapak Parek, 

mereka gagal dalam pernikahannya; pernikahan mereka tidak harmonis dan  tidak 

ada kebahagiaan yang diberikan oleh suami dari ibu Indah kepada dirinya, 

 
27 Paul B. Horton, Chester L. Hunt, Sosiologi, (Jakarta : Erlangga, 1984), h. 274-278. 

 



85 

 

suaminya melakukan KDRT terhadap dirinya sehingga ibu Indah tidak bisa 

mempertahankan pernikahan mereka, sehingga ia memilih untuk mengakhiri 

pernikahannya, pernikahan mereka hanya bertahan kurang lebih 7 bulan, dan 

mereka tidak dikaruniai seorang anak. 

  Fungsi afeksi sangat penting bagi sebuah hubungan pernikahan dan menjadi 

kebutuhan dasar yang sangat penting dalam hidup manusia. Sebab jika tidak ada 

afeksi tentu manusia akan sangat sulit untuk bertahan dengan lingkungannya karena 

tidak memiliki mental yang baik. 

  Dalam kaitannya dengan teori strukturan fungsional Talcott Parsons 

mengemukakan syarat-syarat fungsional sistem yang harus terpenuhi agar seluruh 

sistem dapat berfungsi dan terlaksana dengan baik. Persyaratan tersebut adalah 

adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan Latency. Keempat persyaratan tersebut 

dikenal dengan skema AGIL yang dikemukakan oleh Talkott Parsons, sebagai 

berikut: 

1) Adaptation: kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan 

dan alam. 

  Dalam membangun suatu hubungan rumah tangga perlu adanya kesiapan 

baik itu dari segi kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, spiritual maupun 

kesiapan ekonomi. Namun pada kenyataannya pasangan yang melakukan 

pernikahan dini hanya mengutamakan kesiapan fisiknya saja, kesiapan fisik berarti 

juga belum siap untuk memikul beban menjadi orangtua. Mereka belum mengerti 

bagaimana peran dan fungsinya masing-masing dalam keluarga, sehingga masih 

membutuhkan bantuan dari orangtua maupun keluarga lainnya yang sudah 
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paham akan hal berumah tangga. Oleh karena itu, pasangan yang menikah dini 

harus beradaptasi dengan keadaan tersebut agar dapat melangsungkan hubungan 

rumah tangga mereka. 

2) Goal-Attainment: Kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan- tujuan 

masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu.  

  Tujuan dalam suatu keluarga yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, 

sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya 

keseimbangan sistem dan ketahanan dalam keluarga, yaitu dengan terpenuhinya 

ketahanan fisik-ekonomi, sosial dan psikologis. Dalam pelaksanaan fungsi keluarga 

pada pasangan yang menikah dini belum stabil diakibatkan fungsi ekonomi dalam 

keluarga tersebut tidak berjalan dengan baik, karena susahnya mencari pekerjaan 

disamping itu juga karena rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan 

kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan dasar yakni sandang, pangan dan papan belum bisa terpenuhi 

sepenuhnya, disamping itu juga karena menikah di usia yang terlalu muda sehingga 

pemikirannya belum matang dan belum mampu memikirkan masalah 

perekonomian sehingga beban ekonomi bergantung kepada orangtuanya. 

  Fungsi ekonomi pada pasangan pernikahan dini tentu saja akan berpengaruh 

pada keseimbangan sistem dan keharmonisan dalam keluarga, karena mereka perlu 

mempunyai kemampuan resiliensi agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti 

kebutuhan sandang pangan dan papan. Akan tetapi yang terjadi adalah adalah 

pasangan yang telah memutuskan untuk melakukan pernikahan dini tentunya masih 

banyak yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 
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  Keseimbangan ekonomi dapat digambarkan ketika kemampuan keluarga 

dalam memenuhi kebutuhannya demi bisa melangsungkan kehidupannya dengan 

nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan yang nyaman berarti memiliki rumah 

yang layak dan berkesinambungan berarti keluarga tersebut selalu memiliki 

pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun jika 

melihat realitasnya pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga yang menjadi 

masalah dan tantangan khususnya bagi pasangan yang telah menikah muda. 

  Ketahanan ekonomi ini menjadi sebuah faktor utama yang menyebabkan 

keseimbangan sistem dan keharmonisan keluarga dari pernikahan usia dini menjadi 

roboh. Jika ada salah satu konsep fungsi keluarga seperti halnya ketahanan ekonomi 

tidak dapat terpenuhi, tentunya akan berpengaruh ke konsep fungsi keluarga yang 

lain hingga menyebabkan tidak harmonisnya hubungan sebuah keluarga. 

Pernikahan muda berpengaruh terhadap ketahanan agar meningkatkan taraf 

kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, apabila 

kenyataannya adalah kondisi yang tercipta tidak membuat nyaman, aman dan 

tentram dan tidak terpenuhinya ketahanan fisik-ekonomi, sosial, dan psikologis 

maka ketahanan keluarga yang dibangun belum mencapai kondisi yang stabil. 

3) Integration atau Harmonisasi 

  Keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement 

mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Dalam membentuk 

keluarga yang harmonis tidak hanya dilihat dari segi ketahanan ekonomi saja akan 

tetapi juga tergambar apabila tercapainya dimana dalam suatu keluarga mampu 

memberikan hubungan sosial yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, 
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kemesraan, saling menghargai dan melindung satu sama lain dalam keluarga, dalam 

artian mampu memenuhi fungsi afeksinya dalam   keluarga.  

  Pada pasangan keluarga yang menikah dini, rata-rata telah mampu 

memberikan fungsi tersebut terhadap keluarganya meskipun ada satu keluarga yang 

gagal dalam memenuhi peran dan fungsinya dalam keluarga dan mereka telah 

bercerai. Namun jika dilihat dari segi ketahanan ekonomi yaitu mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan dan papan, juga mampu memberikan 

kenyamanan dalam keluarga dalam artian kenyamanan yaitu memiliki rumah yang 

layak dan berkesinambungan berarti keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan 

dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Namun pada 

kenyataannya pasangan yang menikah muda belum mampu memenuhi kebutuhan 

dasar tersebut dengan sepenuhnya dan masih bergantung pada orangtua. Oleh 

karena itu tujuan dalam membangun hubungan keluarga yakni kelurga yang 

harmonis belum tercapai sepenuhnya karena perekonomian yang belum stabil. 

4) Latency (Latent-Pattern-Maintenance) 

  Memelihara sebuah pola,  dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu 

seperti budaya, norma, dan aturan-aturan. Pada akhirnya di dalam keluarga itu harus 

ada latency atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada (pattenrn maintance) 

yakni bahwasanya setiap keluarga harus mempertahankan, memperbaiki, baik 

motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan 

nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam 

keluarga. Latency tersebut dapat terwujud jika dalam suatu keluarga mampu 

menjalankan peran tugasnya masing-masing dalam keluarga.  
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  Namun, dalam pelaksanaan fungsi kelurga pada pasangan yang menikah 

dini tidak berjalan dengan optimal salah satunya dalam fungsi penentuan status dan 

sosialisasi, mereka tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga 

karena mereka tidak paham akan pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma 

yang berlaku di masyarakat dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan 

pemahaman mereka akan hal tersebut. Sehingga mereka tidak bisa memberikan 

pendidikan dan pemahaman akan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat 

kepada anak-anak mereka dan pada akhirnya mereka membutuhkan bantuan dari 

keluarga yang paham tentang hal tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bungku 

Selatan Kabupaten Morowali adalah antara lain: faktor ekonomi, faktor 

pendidikan, faktor perjodohan, dan faktor cinta sejati. Faktor ekonomi, karena 

keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga memilih untuk menikahkan 

anaknya agar dapat membantu meringankan beban orangtua. Faktor 

pendidikan, karena rendahnya pemikiran dan pengetahuan orangtua akan 

pentingnya pendidikan bagi anak sehingga tidak melanjutkan pendidikan dan 

memilih untuk menikahkan anaknya. Faktor perjodohan, karena orangtua 

mempersiapkan atau mencarikan jodoh untuk anaknya dengan anggapan masa 

depan anaknya akan lebih baik dan juga dapat meringankan beban keluarga. 

Faktor saling cinta, karena   hubungan di antara laki-laki dan perempuan sudah 

dekat dan sudah saling suka sama suka maka mereka memutuskan untuk segera 

menikah. 

2. Pelaksanaan fungsi keluarga pada responden pernikahan usia dini di 

Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali tidak berjalan sebagaimana 

mestinya seperti: fungsi pengaturan keturunan, dua pasangan dari sembilan 

pasangan tidak memiliki anak sehingga menyebabkan terjadinya percekcokan 
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dan perselisihan. Satu pasangan gagal dalam pernikahannya karena terjadinya 

KDRT sehingga tidak bisa lagi mempertahankan pernikahannya dan delapan 

pasangan sudah berjalan dengan baik. Fungi perlindungan satu pasangan 

kurang berfungsi karena mengalami dampak psikologis bagi pasangan 

menikah muda dan delapan pasangan sudah berjalan dengan baik. Fungsi 

ekonomi dua pasangan berfungsi dengan baik dan tujuh pasangan kurang 

berfungsi. Fungsi penentuan status tidak berfungsi sebagaimana mestinya 

karena kebanyakan hanya tamatan SD dan SMP sehingga mereka tidak 

memahami peran dan fungsinya dalam membangun rumah tangga.  

Fungsi sosialisasi kurang berfungsi karena rendahnya tingkat pendidikan dan 

pemahaman pasangan pernikahan dini dalam mendidik keturunan mereka dan 

masih membutuhkan bantuan keluarga. Fungsi afeksi sudah berjalan dengan 

baik. Meskipun pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga pada sebagian keluarga 

pelaku pernikah usia dini tidak berfungsi sebagaimana mestinya namun sampai 

sekarang tidak mempengaruhi kelangsungan hubungan rumah tangga mereka 

akan tetapi ada satu pasangan yang tidak mampu mempertahankan dan 

melaksanakan fungsi keluarga yang akhirnya berujung pada bercerai. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka implikasi penelitian 

ini ialah bahwa hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan terutama bagi 

masyarakat bahwa dengan adanya ketentuan pembatasan usia pernikahan 

diharapkan dapat terpenuhi dan tercapainya hak atas anak serta perlindungan anak 
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akan kemungkinan buruk yang terjadi ketika memutuskan untuk menikah dibawah 

umur, serta sebagai edukasi bagi masyarakat akan kedewasaan usia dalam 

pernikahan, sehingga tercapailah tujuan dari pernikahan. 

 

C. Saran-Saran 

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis 

bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 

lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya sebagai beriku: 

1. Penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan usia dini di 

Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. 

Dengan adanya Tesis ini diharapkan menjadi sumbangsi pembaca yang ingin 

mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan usia dini. 

2. Perlu adanya upaya penundaan usia pernikahan di kalangan remaja dan harus 

dilakukan secara bersama. Pernikahan handaklah melihat akan pentingnya 

faktor usia karena usia sangat mempengaruhi kesiapan fisik, maupun non 

fisik seperti cara berpikir dalam menyikapi suatu masalah. Usia merupakan 

hal yang penting dalam menjalani seuatu hubungan keluarga, karena seiring 

dengan bertambahnya usia seseorang maka cara berpikirnyapun juga akan 

berubah. Dalam suatu hubungan rumah tangga kesadaran akan tanggung 

jawab terhadap keluarga sangat diperlukan. Karena dengan begitu hubungan 

keluarga akan menjadi seimbang dan harmonis. 

3. Kepada pemerintah desa, tokoh masyararakat, dan tokoh agama agar 

dilakukannya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, terkhususnya 
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kepada orangtua dan para remaja, akan pentingnya suatu pendidikan bagi 

anak usia sekolah. 
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