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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ’ Apostrof ء

ٌ Ya Y Ye 

 

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

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

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 d}ammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ًَ  fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ى 
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 fath}ah dan wau Au a dan i ى ىَ 

Contoh: 

ُ فَ   kaifa  : ك 
ل  haula : ه ى 
 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas ... ََ... َي

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

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

Contoh: 

اتَ   ma>ta : ي 
ي ً  <rama: ر 

ُ مَ   qi>la: ل 
تَ  ى   ً  َ :yamu>tu 
 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

فالَ  ا لأ ط  ةَ  ض  و   raud}ah al-at}fa\>l : ر 
ه ة َا نَ  انف اض  َ ُ ةَ  د   ً  : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

ة َ  ً ك   al-h}ikmah :  ا ن ح 
 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Contoh: 

بَُّا َ  <rabbana : ر 
ُ ُا َ  <najjaina : َ جَّ
كَ   al-h}aqq : ا ن ح 

 nu‘‘ima : َ ع ىَ 

 aduwwun‘ : ع د وَ 
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 ٍَ ه   Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

 ٍَ ب   Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

 

6. Kata Sandang 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

 

Contoh: 

صَ   ً  al-syams (bukan asy-syamsu) : ا نشَّ
ن ة َ ن س   al-zalzalah (az-zalzalah) :  ا ن سَّ

ف ة َ  al-falsafah : ا ن ف ه س 
 al-bila>d:  ا ن ب لا د َ
 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 ٌَ و  ر   ta’muru>n :  ت أ ي 

ءَ   ‘al-nau :  ا نَُّى 

ءَ   ً  ’syai :  ش 
تَ  ر   umirtu :  أ ي 
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
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kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi@n 
 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

hamzah. 

Contoh: 

َالله َ  ٍ  َ  billa>hب االله َ  di>nulla>hد 
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة َالله َ  ً ح  َر   ٍ َف   hum fi> rah}matilla>hه ى 
 

10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 
saw.      = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 
H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.          = Wafat tahun 

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

HR       = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Zaid, Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 
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ABSTRAK 

Nama :  Syukur 

NIM :  80100220139 

Judul :  Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Pernikahan Tidak 

Tercatat Di Kecamatan Bungku Tengah 

 

Tesis ini membahas tentang peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi 

pernikahan tidak tercatat. Hal ini dilatarbelakangi dengan maraknya pernikahan tidak 

tercatat yang melakukan pernikahan tetapi tidak mendafatarkan pernikahan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah pada tahun 2020 sampai 2022. Pokok 

masalah penelitian ini adalah bagaimana peran KUA dalam menangani pernikahan 

tidak tercatat di kecamatan Bungku Tengah, selanjutnya untuk memecahkan pokok 

masalah tersebut, maka dirumuskan sub masalah yaitu; 1) Faktor pernikahan tidak 

tercatat di kecamatan Bungku Tengah. 2) Implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan 

tidak tercatat. 3) Kendala yang dihadapi serta upaya Kantor Urusan Agama dalam 

mengatasi pernikahan tidak tercatat. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah: pendekatan yuridis, pendekatan fenomenologi, dan 

pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu Camat Bungku 

Tengah, Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, dan 

masyarakat pelaku pernikahan tidak tercatat. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Kemudian teknik pengolahan dan analisi data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu faktor penyebab dari pernikahan 

tidak tercatat diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya 

pencatatan, faktor ekonomi, perkawinan di bawah umur, tidak mendapatkan izin dari 

atasan atau perusahaan tempat bekerja untuk mengurus segala keperluan administrasi 

nikah, hamil di luar nikah, dan poligami. Kendala yang dihadapi dalam mengatasi 

pernikahan tidak tercatat ini diantaranya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah terbatas, pendapatan 

perekonomian masyarakat masih sangat kecil, rasa malu serta malas bagi kedua 

keluarga dan calon mempelai untuk mendaftarkan pernikahannya karena kasus hamil 

di luar nikah, sebagian masyarakat masih mendengarkan pendapat tokoh 

agama/Imam  di desa maskipun tokoh tersebut tidak memahami proses administrasi 

nikah, belum ada sanksi hukum yang tegas bagi pelaku perkawinan tidak tercatat, 

Pengadilan Agama memudahkan proses Itsbat Nikah dalam hal syarat administrasi 

dokumen dengan hanya melampirkan KTP dan Kartu Keluarga. 



xiv 
 

 
 

Implikasi dari perkawinan tidak tercatat: 1) Pernikahan tidak diakui negara 

jika belum dicatat oleh KUA. 2) Mengalami kesulitan dalam hal administratif. 3) 

Tidak memiliki dokumen resmi pernikahan yang bisa dijadikan sebagai bukti ketika 

terdapat sengketa, seperti waris, perceraian, hak asuh, warisan dan nafkah. Setiap 

pernikahan mempunyai akibat hukum, demikian juga pernikahan yang dilaksanakan 

secara tidak tercatat, mempunyai dampak bagi pasangan suami istri dan anak yang 

lahir dari pernikahan tersebut. Upaya KUA dalam mengatasi pernikahan tidak tercatat 

ini diantaranya adalah menggalakkan sosialisasi, penyuluhan terkait adminsitrasi 

pernikahan. 
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ABSTRACT 

Name : Syukur 

NIM : 80100220139 

Title : The Role of the Office of Religious Affairs in Overcoming Unrecorded 

Marriages in the Bungku Tengah District Area 

 

 

 This thesis discusses the role of the Office of Religious Affairs in dealing 

with unregistered marriages. This is motivated by the rise of unregistered marriages 

that carry out marriages but do not register marriages at the Religious Affairs Office 

of Bungku Tengah District in 2020 to 2022. The main problem of this research is 

what is the role of the KUA in handling unregistered marriages in Bungku Tengah 

sub-district, then to solve the problem these problems, then the sub-problems are 

formulated, namely; 1) The marriage factor was not recorded in Bungku Tengah sub-

district. 2) The implications arising from unrecorded marriage. 3) Obstacles faced and 

efforts of the Office of Religious Affairs in overcoming unrecorded marriages. 

This type of research uses qualitative research with the research approaches 

used are: juridical approach, phenomenological approach, and sociological approach. 

The data sources for this research are the Bungku Tengah District Head, the Head of 

the Office of Religious Affairs, the Penghulu, the Islamic Religion Counselor, and the 

community of undocumented marriages. The data collection methods used by 

researchers are observation, interviews, and documentation. Then the data processing 

and analysis techniques were carried out in three stages, namely: data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. 

The results obtained from this study are the causal factors of unregistered 

marriages including lack of public understanding of the importance of registration, 

economic factors, underage marriages, not getting permission from superiors or the 

company where they work to take care of all administrative needs of marriage, 

pregnant out of wedlock, and polygamy. The obstacles faced in dealing with 

unrecorded marriages include limited human resources (HR) working at the Bungku 

Tengah sub-district office of religious affairs, the community's economic income is 

still very low, shame and laziness for both families and the prospective bride and 

groom to register their marriage due to cases of pregnant out of wedlock, some people 

still listen to the opinion of religious leaders/Imams in the village even though these 

figures do not understand the marriage administration process, there are no strict legal 

sanctions for perpetrators of unregistered marriages, the Religious Courts facilitate 
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the process of Itsbat Nikah in terms of document administration requirements with 

only attach KTP and Family Card. 

Implications of unregistered marriages: 1) Marriages are not recognized by the 

state if they have not been registered by the KUA. 2) Experiencing difficulties in 

administrative matters. 3) Do not have official marriage documents that can be used 

as evidence when there are disputes, such as inheritance, divorce, custody, inheritance 

and maintenance. Every marriage has legal consequences, as well as marriages that 

are carried out in an unregistered manner, which have an impact on the husband and 

wife and the children born from the marriage. KUA's efforts in dealing with 

unrecorded marriages include promoting outreach and counseling related to marriage 

administration. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Allah swt. telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan 

diberikan keutamaan dengan akal
1
, dan dengan potensi akal tersebut, manusia dapat 

memenuhi hajat kehidupannya baik kebutuhan jasmanai maupun rohani dalam bentuk 

lahiriyah dan batiniyah. Kebutuhan jasmani secara lahiriyah dapat berupa makan, 

minum, olahraga, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan batiniyah misalnya perasaan 

cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia terutama terhadap lawan jenisnya. 

Penyaluran cinta dan kasih sayang manusia kepada lawan jenisnya diatur 

dalam fikih munakahat (pernikahan). 

Islam memandang bahwa pernikahan adalah suatu hal yang disyariatkan, 

karena, dengan pernikahanlah salah satu sarana untuk mendapatkan sakinah dalam 

kehidupan dan melalui pernikahanlah akan dihasilkannya keturunan yang akan 

                                                             
1
 Kata akal yang sudah menjadi kata Indonesia itu berasal dari bahasa Arab al-áql. Artinya, 

pikiran atau intelek (daya atau proses pikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan ilmu pengetahuan). 

Dalam bahasa Indonesia perkataan akal menjadi kata majemuk akal pikiran. Lihat Mohammad Daud 

Ali, Pendidikan Agama Islam, (Cet. II: Jakarta; Rajawali Pers, 2008), h. 385. 

Perkataan akal dalam bahasa asalnya (Arab) mengandung beberapa arti, di antaranya 

mengikat dan menahan. Makna akar katanya adalah ikatan. Ia juga mengandung arti mengerti, 

memahami, dan berpikir. Para ahli filsafat dan ahli ilmu kalam mengartikan akal sebagai daya 

(kekuatan, tenaga) untuk memperoleh pengetahuan, daya yang membuat seseorang dapat membedakan 

dirinya dengan orang lain, daya untuk mengabstrakkan (menjadikan tidak berwujud) benda-benda 

yang ditangkap oleh pancaindra. Lihat Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agam islam, h. 385; dikutip 

dalam Harun Nasution, Akal dan Wahyu (Jakarta: UI Press, 1986) h. 12. 
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meneruskan estafet kehidupan di dunia sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-

Furqon/ 25:54 

(۵٤ وكََانَ رَبُّكَ قَدِيرًا )الَفُرقَان : نَسَبًاوَصِهْرًا   ‚ءِ بَشَرًا فَخَعَلَوُ مِنَ آلْمَآوَىُوَ آلَّذِى جَلَقَ   

Terjemahnya: 

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu 
(mempunyai) keturunan dan musāharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa

2
. 

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri, selalu 

memerlukan dan melakukan interaksi dalam segi kehidupannya sehingga 

memerlukan kehadiran orang lain. Dalam mempertahankan eksistensinya, manusia 

membutuhkan pasangan hidup, di samping untuk melestarikan keturunan, juga 

membutuhkan pasangan dalam menjalani kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka perkawinan adalah solusi bagi kebutuhan mendasar tersebut. 

Salah satu fase penting dalam kehidupan  yang lazimnya dijalani seseorang 

adalah menemukan pasangan hidup kemudian melangsungkan pernikahan. Laki-laki 

dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan  ikatan perkawinan. Ikatan 

perkawinan dapat diajukan oleh laki-laki dan perempuan. oleh karena itu, ikatan 

perkawinan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan. 

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup seseorang yang utama dalam 

kehidupan bermasyarakat yang sempurna selain itu pula pernikahan merupakan 

                                                             
2
 Kementerian Agama Repblik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta, PT. Sinergi 

Perkasa Indonesia, 2012), h. 365. 
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perintah dan sunnah Rasul, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan 

pahala, sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam sabdanya : 

ْ  حُ سُنَّتِِْ فَمَنْ رَغِبَ لنِّكَا اَ  عَنْ سُنَّتِِْ فَ لَيْسَ مِنِّ  

Artinya: 

Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku 
bukan golonganku

3
. 

Namun perkawinan juga merupakan sesuatu hal yang tentunya mempunyai 

dasar-dasar hukum jelas dan pasti, karena perkawinan mempunyai ketentuan hukum, 

baik itu menurut syariat Islam maupun hukum menurut UU. 

Perkawinan dalam beberapa literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua 

kata, yaitu An nikâhu )ُااَنِّكَاح( dan Az zawwâj َ(َ ) اخ  وَّ ا نسَّ . Kedua kata ini yang terpakai 

dalam kehidupan sehari- hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan 

hadis Nabi.
4
 

Pengertian nikah dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau m   āqan  hal  āh bertujuan untuk mentaaati perintah Allah swt. dan 

melaksanakannya adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk 

membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara  seorang pria dan 

                                                             
3
 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam Dan 

Hukum Materil, (Tangerang: Yayasan Asy-Syari‟ah Modern Indonesia, 2018) h. 36. 

4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 36. 
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wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga  yang bahagia dan kekal 

berdasarkan syariat Hukum Islam
5
. Harapannya adalah bahwa perkawinan untuk 

selama-lamanya
6
, perkawinan itu dilaksanakan untuk melansungkan keturunan dan 

membina rasa cinta serta kasih sayang selama hidup.  

Pernikahan dalam konteks tipe cinta merupakan akumulasi dari semua tipe 

cinta. Pernikahan merupakan perwujudan dari: Tipe cinta persaudaraan; Tipe cinta 

keibuan; Tipe cinta erotis; Tipe cinta diri sendiri; Tipe cinta terhadap Allah.
7
 

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa  hukum yang 

sangat sakral. Sakralnya sebuah pernikahan tampak pada akibat hukum yang  

ditimbulkan. Dalam hal ini, pernikahan secara esensial menghalalkan suatu perbuatan 

yang pada asalnya adalah diharamkan, yakni hubungan seksual. Selain itu pula, 

bahwa perkawinan juga dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat  penting 

dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya  menyangkut 

perempuan dan laki-laki, tetapi juga orang tua kedua belah  pihak, saudara-

saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing masing
8
. Dengan demikian, 

perkawinan harus betul-betul memperhatikan dan memenuhi segala aspek yang 

                                                             
5
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), h. 

65; dikutip dalam Hidayatullah, Fiqih. (Cet. I; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan  

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 83. 

6
 Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, Kumpulan Asas-Asas Hukum (Cet. IV; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2021), h.101. 

7
 Abdul Mujib, Risalah Cinta: Meletakkan Puja pada Puji (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 149-150. 

8
 Soerojo Wignjidipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Cet. VII; Jakarta: Gunung 

Agung, 1984), h. 122. 
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berkaitan dengan legalitasnya yang secara umum tidak ada perbedaan dengan 

pengertian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif 

mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan merupakan  Undang-undang 

perkawinan nasional.  

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 berlaku bagi seluruh warga negara 

tanpa menghilangkan identitas khas suatu golongan masyarakat. Hali ini karena 

perkawinan adalah suatu bentuk hubungan sakral yang berkenaan dengan agama, 

khususnya bagi masyarakat Islam.
9
 

Undang-undang ini juga, selain meletakkan dasar-dasar hukum perkawinan 

nasional, di dalamnya juga terkandung  prinsip-prinsip sebagai landasan hukum 

praktik perkawinan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap pelaksanaan 

perkawinan yang berdasarkan Undang-undang ini, dipandang sebagai peristiwa 

hukum  yang memiliki akibat hukum, yakni memiliki hak untuk mendapat  

pengakuan dan perlindungan hukum. 

Kebijakan yang berkaitan dengan sistem dan tata cara perkawinan di 

Indonesia, memperlihatkan adanya suatu perkembangan dan upaya-upaya 

penyempurnaan. Oleh  sebab itu, pada tahun 1991 dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam  

adalah rangkaian dari sejarah hukum perkawinan nasional yang terdapat di  

                                                             
9
 Sirajuddin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I;  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 150. 
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Indonesia. Dinyatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam  merupakan wujud 

respon pemerintah terhadap kebutuhan hukum dalam masyarakat.  Oleh karena itu, 

tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

merupakan jawaban dan kepastian hukum untuk  bangsa Indonesia (khususnya umat 

Islam) ketika melaksanakan perkawinan di Indonesia, sekaligus memberikan solusi 

atas berbagai permasalahan bahwa hukum perkawinan yang berlaku tidak 

bertentangan  dengan hukum Islam. 

Dalam Undang-undang No.1  Tahun 1974 Tentang  Perkawinan
10

,  Pasal 2  

ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu; dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita dapat 

pahami bahwa sebuah  perkawinan  adalah  sah  jika  telah sesuai  menurut  hukum  

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa suatu 

perkawinan jika telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah 

dilaksanakan (bagi umat  Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan 

nikah atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut agama dan 

kepercayaan masyarakat, tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan 

kepercayaan masyarakat perlu diakui lagi oleh negara yang dalam hal ini harus sesuai 

                                                             
10

 Republik Indonesia, “Undang-undang No. 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan” dalam Siska 

Lis Sulistiani,  Kedudukan Hukum Anak: HasilPerkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & 

Hukum Islam (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 137. 
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ketentuannya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, 

tentang pencatatan perkawinan. 

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menitik beratkan pada 

adanya  pencatatan perkawinan yang secara terinci diatur di dalam PP. No. 9 Tahun  

1975, Bab II, yaitu:
11

 

Pasal 2 

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya  
menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana 
dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak  dan Rujuk. 

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya  
menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, di lakukan 
oleh  Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana 
dimaksud  dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan 
perkawinan. 

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi 
tata  cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang 
berlaku, tata  cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 3  sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. 

 
Pencatatan dalam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum 

perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan adanya akta  nikah dan suami 

istri masing-masing mendapat salinannya, sehingga apabila  terjadi perselisihan atau 

konflik di antara mereka atau salah satu  pihak ada yang tidak bertanggung jawab, 

maka yang lain bisa melakukan upaya hukum untuk memperoleh atau 

mempertahankan hak masingmasing. 

                                                             
11

 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab 

II, pasal 2. 
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Dengan adanya pencatatan dalam perkawinan maka eksitensi perkawinan 

secara yuridis formal dapat diakui.
12

 Oleh sebab itu, maka suatu perkawinan dianggap 

sah atau legal apabila telah memenuhi dua syarat,  yaitu : 

1. Terpenuhinya ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan sesuai 

dengan syarat dan rukun menurut hukum Islam. 

2. Terpenuhinya ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan oleh Pegawai  

Pencatat Nikah yang berwenang. 

Selain daripada itu, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan dua peraturan tentang perkawinan  

yang saling melengkapi antara satu sama lain. Maka dasar inilah sehingga tidak ada 

ditemukan suatu argument, baik secara telogis maupun yuridis  untuk tidak tunduk 

dan patuh pada ketentuan atau peraturan-peraturan perkawinan yang berlaku secara 

positif di Indonesia. Menyalahi Undang-undang perkawinan berarti menyalahi  

ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Demikian juga sebaliknya, 

menyelenggarakan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan 

di Indonesia  berarti telah melaksanakan hukum agama (syariat Islam). 

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan dari hukum materil  tetapi tidak 

memenuhi ketentuan dari hukum formil dianggap tidak pernah  ada perkawinan atau 

wujuduhu ka‟adam h , sedang perkawinan yang  telah memenuhi ketentuan hukum 

                                                             
12

 Mukti Arto. Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan: Mimbar Hukum,  (Jakarta: 

Inter masa, 1993), h. 47. 
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formil tetapi ternyata tidak  memenuhi ketentuan hukum materil dapat dibatalkan.
13

 

Perkawinan yang dilaksanakan di luar dari pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 

meskipun sah, tetapi di anggap tidak mempunyai kekuatan hukum.  Oleh karena itu 

untuk memperoleh kekuatan hukum, dan demi kemaslahatan, sekaligus  agar dapat 

mencegah segala kemungkinan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh  

perkawinan tersebut, maka secara normatif perlu dilakukan dihadapan dan di bawah  

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
14

. Sebagaimana yang telah tertuang pada  

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdapat di pasal 5 dan 6. 

Namun demikian, dalam kenyataannya masih saja ditemukan  perkawinan 

atau peristiwa nikah yang tidak sesuai dengan kaidah atau ketentuan hukum positif 

Indonesia. Pelaksanaan pernikahan yang menyalahi  aturan yang berlaku dipandang 

sebagai pernikahan illegal dan tidak tercatat atau dalam  istilah lain disebut sebagai 

perkawinan di bawah tangan. Hal ini terjadi  dikarenakan oleh adanya pemahaman 

sebagian masyarakat bahwa  perkawinan yang diselenggarakan sudah sah apabila 

mengacu pada ketentuan dari fikih klasik. Di mana dalam hal ini, tidak perlu 

diadakan pencatatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang 

perkawinan. 

Praktik perkawinan yang banyak terjadi di lingkungan  masyarakat tidak 

sepenuhnya mengacu kepada peraturan-peratutan atau Undang-undang. Sebagian 

                                                             
13

 Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:  

Rajawali Pers, 2010), h. 351. 

14
 Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif  

(Yogyakarta: Teras, 2011), h. 37. 
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masyarakat melangsungkan proses perkawinan mengacu kepada norma hukum Islam 

yang mengizinkan perkawinan meskipun tidak tercatat dan bukan hukum positif 

negara sebagai dasar otoritatif.  Konsekuensinya, pilihan hukum pada bidang 

keluarga cenderung  diserahkan sebagai wilayah kewenangan pribadi. Sehingga 

menimbulkan  kerentanan, baik dari sisi nafkah, kepemilihan harta hingga  

perlindungan terhadap anak, meski belakangan keputusan  Mahkamah Konstitusi 

telah mengakomodasi anak dari perkawinan yang tidak tercatat, namun karena 

prosesnya cukup sulit dalam hal  pembuktian, maka norma hukum baru tersebut 

dalam beberapa kasus tidak dijadikan acuan oleh masyarakat
15

. 

Perkawinan tidak tercatat sama dengan perkawinan di bawah tangan, yang 

dimaksud dengan “tidak tercatat sama atau perkawinan di bawah tangan adalah 

perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan Hukum Islam, tetapi 

tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). 

Sedangkan hukum nikah yang tidak dicatatkan ke KUA dan Perkawinan yang  

dilakukan tanpa diawasi oleh pegawai pencatat nikah (PPN) Nikah tidak mempunyai  

kekuatan hukum
16

, walaupun dianggap telah sah menurut hukum agama, karena 

sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi pernikahan ini masih 

meninggalkan persoalan. Setidaknya yang  pelaku pernikahan tersebut dianggap telah 

                                                             
15

 Hamka Ishak, Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri, (Bandung:  Edukasia 

Press, 2014), h. 3. 

16
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta; CV. Akademika Press Indo, 2007), h. 114. 
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“berdosa” karena telah mengabaikan perintah Alquran untuk melaksanak aturan 

pemerintah (ulil amri). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisa/4:59 

(۵۵...)النّسآء: وَاَطِي ْعُواالرَّسُوْلَ وَاوُِ  اْلَامْرِ مِنْكُمْ اَطِي ْعُوااللهَ مَنُ وْآاٰ ي ُّهَاالِّذِيْنَ يَٰ   

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu sekalian kepada Allah swt. 
dan  patuhlah kamu kepada Rasul dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu.

17
 

 

Istilah “tidak tercatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua 

istilah tersebut mengandung arti dan makna yang berbeda. Pada istilah “perkawinan 

tidak tercatat” memiliki makna bahwa perkawinan tersebut tidak mengandung unsur 

“dengan sengaja” yang menunjukkan iktikad atau niat seseorang untuk tidak 

mencatatkan perkawinannya. Begitupun istilah “perkawinan yang tidak dicatatkan” 

mengandung iktikad atau niat buruk dari suami, khususnya yang bermaksud 

perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. Oleh karena itu penulis 

memadankan “perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum 

dicatatkan”.
18

 

Seperti telah dipaparkan di atas, bahwa pelaksanaan perkawinan yang sah 

telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Tetapi, 

hingga  saat ini masih ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang melakukan 

berbagai macam  praktik penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan. Khususnya 

                                                             
17

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahnya, h. 87. 

18
 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat,  (Jakarta : Sinar 

Garfia, 2010), h. 153. 
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di wilayah Kecamatan  Bungku Tengah Kabupaten Morowali dengan letak geografis 

yang strategis, saluran komunikasi sangat baik, jalur transportasi darat yang 

menghubunkan antara desa-desa sekitar dengan ibu kota kecamatan sangat lancar dan 

cukup muda dijangkau, tetapi masih banyak orang yang melaksanakan pernikahan 

tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Salah satunya adalah perkawinan yang tidak didaftarkan atau 

tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah  pada Kantor Urusan Agama hal inilah 

yang membuat penulis tertaris untuk meneliti faktor-faktor penyebab pernikahan 

tidak tercatat serta implikasinya bagi masyarakat muslim di kecamatan Bungku 

Tengah. 

Problem perkawinan yang tidak tercatat ini di tengah masyarakat sangat sulit  

untuk dipantau dan diawasi oleh pejabat yang berwenang tersebut. Umumnya 

pernikahan yang tidak tercatat ini hanya dilaksanakan di hadapan tokoh agama atau 

seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu atau dilaksanakan 

berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam kelompok masyarakat itu saja, tentunya 

hal tersebut sulit dilegalkan dan tidak mempunya landasan hukum yang jelas adalah 

jika proses nikah tidak tercatat tersebut yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di 

hadapan ustaz, ulama atau kyai. Pernikahan ini  selanjutnya tidak dilaporkan kepada 

Pejabat yang berwenang atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang  beragama 

Islam dan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil bagi pelaku pernikahan yang 

beragama non muslim agar dicatat pernikahannya. Dari sisi negatif tentunya masalah 
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perkawinan yang tidak tercatat pastinyanya akan menimpa kepada yang  

bersangkutan. 

Beberapa kerancuan yang dapat terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat dilansungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ustaz 

atau lainnya, sementara tidak ada penyerahan hak wali dari wali nikah 

yang berhak kepada ustaz tersebut. Padahal dalam ajaran Islam yang 

diprioritaskan adalah wali nikah.
19

 

2. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak dipertanyakan apakah calon 

istri masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak.
20

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam 

menangani pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungku Tengah”. Guna 

memberikan pemahaman dan memperjelas arah penelitian  ini, maka perlu 

dipaparkan beberapa istilah agar tidak terjadi kekeliruan dalam  memahami 

maksud penelitian. 

                                                             
19

 Prioritas wali dalam Islam telah dirumuskan dalam pasa 21 ayat (1,2,3,4) Kompilasi Hukum 

Islam, bunyi ayat (1) wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang 

satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat dan tidaknya susunan kekerabatan dalam calon 

mempelai wanita. 

20
 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam: Menguak 

Kesakralan Perkawinan yang sangat krusial dan Menjadikannya sebagai Sebuah Wadah dalam Ikatan 

mii āqan  awaddah wa Rahmah yan    r dha  Allah swt  (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 

h. 149. 
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“Peranan atau peran (role)” merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.
21

 Pentingnya 

peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan 

menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan 

perbuatanperbuatan orang lain. Peranan diatur oleh norma-norma yang 

berlaku. 

“Kantor Urusan A ama” mempunya tugas melaksanakan layanan 

dan bimbingan msayarakat Islam di wilayah kerjanya. Salah satu fungsi dari 

KUA yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan 

nikah dan rujuk.
22

 

 “Pern kahan” dari kata dasar nikah, Secara bahasa, nikah artinya 

menghimpun. Nikah juga berarti  bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul 

dan bahasa, bersetubuh  merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad 

merupakan makna  majāzī.
23

 Sedangkan menurut ahli fiqh, makna  hakiki 

nikah adalah akad, sementara makna majāzī-nya adalah  bersetubuh, karena 

makna itulah yang masyhur dalam al-Qur‟an dan  hadis.
24

 sedangkan 

                                                             
21

 Suryono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

h. 243. 

22 Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 

2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agam Kecamatan, bab I, pasal 2. 

23
 Iffah Muzammil,  Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam  (Cet. I; Tangerang:  

Tira Smart, 2019), h. 1. 

24
 Iffah Muzammil,  Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam, h. 1. 
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menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perjanjian antara laki-laki 

dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)
25

, terkadang pernikahan 

disebut juga dengan kata perkawinan atau kawin, dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia berarti perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi saumi 

istri.
26

  

2. Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini dirasa sangat penting untuk ditentukan 

sebelumnya yang bertujuan  untuk menghindari multitafsir  atau kesalahan 

terhadap judul dan pembahasan  penelitian. Hal tersebut untuk menegaskan 

tentang gagasan objek penelitian agar tidak terlalu meluas dan keluar dari 

konteks permasalahan atau pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang menjadi latar 

belakang penyebab terjadinya pernikahan yang tidak tercatat dan 

implikasinya terhadap musyarakat muslim di kecamatan Bungku Tengah. 

Dalam meneliti permasalahan ini maka penulis perlu menarik 

beberapa batasan fokus agar penelitian ini dapat teratur secara sistematis dan 

mudah untuk dipahami, adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Fokus pertama yaitu mengenai faktor atau penyebab yang melatar 

belakangi terjadinya penikahan siri di Kecamatan Bungku Tengah. 

                                                             
25

 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 800. 

26
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  h. 532. 
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2. Fokus kedua yaitu mengenai implikasi dan dampak yang diakibatkan 

terjadinya pernikahan siri di kecamatan Bungku Tengah. 

3. Fokus ketiga adalah mengenai kendala-kendala dan pandangan Pegawai 

Pencatat Nikah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tidak 

tercatat di kecamatan Bungku Tengah. 

Tentunya peneliti harus menetukan daerah yang di mana menjadi 

fokus peneliti akan meneliti sehingga  penelitian tersebut akan terpaku pada 

tempat yang diteliti dan tidak keluar dari  bahasan yang akan diteliti 

nantinya. Dalam penelitian ini maka peneliti akan meneliti di kecamatan 

Bungku Tengah kabupaten Morowali dengan peristiwa pernikahan siri yang 

yang terjadi pada tahun 2020-2022. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok 

masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran KUA 

dalam menangani pernikahan tidak tercatat di kecamatan Bungku Tengah? 

Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pokok masalah yang telah 

disebutkan di atas, dikembangkan dengan beberapa sub permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di 

kecamatan Bungku Tengah? 
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2. Bagaimana implikasi dari pernikahan tidak tercatat bagi masyarakat 

muslim yang terjadi di kecamatan Bungku Tengah tersebut? 

3. Apa kendala-kendala yang dialami serta apa pandangan dan upaya 

Pegawai Pencatat Nikah untuk menangani dan meminimalisir terjadinya 

pernikahan yang tidak tercatat? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Untuk penyusunan Tesis ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 

rujukan atau sumber yang memiliki relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum 

penulis melakukan penelitian, penulis telah melakukan analisis kajian terhadap karya-

karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang berkaitan dan memiliki korelasi dengan 

pembahasan ini agar penulis mendapatkan referensi serta gambaran dalam 

penyusunan penelitian ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi  dengan judul 

penulis, sebagai berikut: 

1. “Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2009-

2010: Analisis Yuridis Menurut Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam”. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah, 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian adalah termasuk dalam kategori 

peneilitian lapangan yang di mana dalam tesisnya menyatakan bahwa Peristiwa 

perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan  Wara Kota Palopo dapat 

dilihat dalam berbagai bentuk dan motif. Perkawinan di bawah tangan yang 

terjadi di masyarakat Kecamatan  Wara pada umumnya disebabkan oleh berbagai 
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faktor, yaitu:  rendahnya pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, mengambil 

jalan  pintas, pemahaman tentang keabsahan perkawinan, menghindari  peraturan 

yang dirasa sangat birokratis dan berbelit-belit serta  perkawinannya tidak 

diketahui oleh orang banyak. Sedangkan  bentuk-bentuk perkawinan di bawah 

tangan yang terjadi di  Kecamatan Wara Kota Palopo, yaitu;  

a. Silariang. 

b. Kawin poligami.  

c. Kawin adat. 

d. Kawin agama.  

e. Kawin paksa. 

Serta membahasa akibat yang ditimbulkan di mana peneliti menyatakan 

bahwa dari perkawinan di bawah tangan adalah  tidak dikategorikan sebagai 

perbuatan hukum. Sebuatan suatu  perbuatan yang tidak diakui sebagai perbuatan 

hukum, tidak  mempunyai akibat hukum berupa jaminan dan perlindungan 

hukum  untuk memperoleh hak-haknya. Suatu perkawinan dipandang sebagai  

perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum jika dilakukan  menurut 

ketentuan perundang-undangan, yakni harus melalui  pencatatan atau terdaftar 

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Akibat lain yang muncul dari 

perkawinan di bawah tangan adalah  jika terjadi perceraian, maka perceraian itu 

juga harus berlangsung di  bawah tangan. Implikasinya adalah dapat merugikan 

kedua belah  pihak dan anak-anaknya dalam memperoleh hak-hak yang timbul  
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akibat perkawinan.
27

 Sedangkan pada penelitian tesis yang akan dilakukan ini 

salah satu yang akan menjadi fokusnya adalah pernikahan di bawah umur yang 

juga menjadi faktor terjadinya pernikahan tidak tercatat. 

2.  “Legalisasi Nikah Sirri  Melalui Isbat Nikah Menurut KHI”. Tesis yang ditulis 

oleh Mukhtaruddin Bahrun, penelitian yang dilakukan oleh  Mukhtaruddin 

adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus yang 

menyatakan bahwa pelaku pernikahan sirri yang mengajukan permohonan isbat 

nikah adalah pernikahan sirri yang terjadi dengan alasan : (1) fikih sentris dan 

kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; (2) Silariang; (3) 

Kelalaian imam; (4) Pelaksanaan perkawinan di muka pejabat yang tidak 

berwenang untuk melaksanakan perkawinan; (5) Pernikahan diluar negeri. Serta 

alasan-alasan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama untuk melegalkan 

pernikahan sirri melalui isbat nikah karena pertimbangan Maslahat; Pasal 7 ayat 

3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; pencatatan perkawinan tidak mengurangi 

keabsahan perkawinan; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 

K/PDT/2007; Pernikahan sirri tanpa muatan konflik; dan Pendekatan qauli.
28

 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada faktor-faktor 

pernikahan tidak tercatat dan imlplikasinya terdadap masyarakat muslim di 

kecamatan Bungku Tengah. 

                                                             
27

 Muhammad Nasrullah, “Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Wara Kota Palopo 

Tahun 2009-2010.” Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2012), h. 112-114. 
28

 Mukhtaruddin Bahrun, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi  

Kasus pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)”. Tesis, (Makassar: PPs Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), h. xvi. 
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3. “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pengajuan Isbat Nikah Di 

Pengadilan Agama Maros Kelas IB”. Tesis yang ditulis oleh M. Faried Wadjedy 

al-Haq adalah penelitian yang bersifat penelitian lapangan (filed research). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi 

permohonan isbat nikah di  Pengadilan Agama kelas IB Maros. Faktor-faktor 

tersebut yaitu: 1. Faktor  penyebab permohonan isbat nikah. Ditinjau dari segi 

penyebabnya,  permohonan isbat nikah disebabkan oleh: kelalaian para pihak, 

menghindari walimah (resepsi), menempuh pendidikan, kepentingan pekerjaan, 

pernikahan  dibawah umur. 2. Faktor dalam hal tujuan permohonan isbat nikah. 

ditinjau dari  hal tujuan permohonan isbat nikah, permohonan isbat nikah 

diajukan dengan  berbagai tujuan berikut: membuat akta kelahiran, pengesahan 

pernikahan dalam  rangka perceraian, kelengkapan berkas pelaksanaan haji. 

Pembahasan mengenai faktor-faktor pengajuan isbat nikah memberikan  

gambaran sebab dan akibat yang diperoleh sehingga berakhir di pengadilan untuk 

menjadi pemohon isbat nikah bagi masyarakat, sehingga memungkinkan  untuk 

memunculkan kesadaran bahwa hal-hal yang terdapat dalam kajian ini  untuk 

dapat dihindari semaksimal mungkin. Sehingga masyarakat tertib  pencatatan 

nikah. Mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah  

memungkinkan bagi masyarakat yang memiliki masalah serupa untuk  

mengantisipasi hal-hal yang mungkin dipertimbangkan dalam persidangan,  

sehingga memudahkan untuk Majelis Hakim maupun Pemohon.
29

 Sedangkan 

                                                             
29

 M. Faried Wadjedy al-Haq,  “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pengajuan Isbat 
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yang akan dibahas pada penelitian tesis ini adalah faktor pernikahan tidak tercatat 

dan implikasinya. 

4. “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam” . Jurnal yang ditulis oleh M. Thahir 

Maloko adalah menggunakan penelitian pustaka yang  membahas tentang Nikah 

Sirri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah  Terhadap Kompilasi Hukum Islam) 

dengan mengungkapkan masalah, yaitu: (1) Bagaimana nikih sirri dalam 

perspektif hukum Islam, (2) Faktor-faktor apa saja yang  melatar belakangi 

sehingga terjadinya nikah sirri, dan (3) Bagaimana dampak yang  ditimbulkan 

bagi orang yang melakukan nikah sirri terhadap diri dan keluarganya. Jurnal ini 

juga membahas penyebab nikah sirri antara lain: faktor ekonomi, status sosial, 

dan  krisis akhlak. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang akan timbul 

dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal yaitu: (1) 

Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama 

dan kepercayaan, (2) Anak yang lahir dari perkawinanan tersebut hanya 

mempunyai  hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. (3) Akibat lebih 

jauh dari  perkawinan yang tidak tercatat adalah, tidak berhak menuntut nafkah 

atau warisan  dari ayahnya
30

. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

berfokus pada kasus-kasus pernikahan tidak tercatat yang terjadi dalam 

masyarakat. 

                                                                                                                                                                              
Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB”. Tesis (Makassar: PPs Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2020), h. 99-100. 
30

 M. Thahir Maloko, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”,  S pakalebb ‟ 1, no. 2 

(Desember 2014), h. 217. 
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5. “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam”. Jurnal yang ditulis oleh 

Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, dan Nur Taufiq Sanusi. Penelitian ini 

merupakan penelitian pustaka yang membahas tentang pandangan hukum Islam 

dan undang-undang terhadap status hukum pernikahan sirri. Penulis 

menggunakan pedekatan yuridis  yaitu hukum sebagai norma yaitu implementasi 

ketentuan undang-undangan. Pembahasan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa pernikahan sirri terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan 

yaitu faktor ekonomi, faktor usia, faktor ikatan dinas, faktor kurangnya 

pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan, faktor poligami, dan 

faktor perbuatan zina
31

. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

membahasa tentang faktor pernikahan tidak tercatat serta dampaknya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang telah dipaparkan, 

maka peneliti  merumuskan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi pernikahan tidak 

tercatat di kecamatan Bungku Tengah. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisa serta memberikan gambaran bagaimana 

implikasi dari pernikahan tidak tercatat yang terjadi di wilayah kecamatan 

Bungku Tengah. 

                                                             
31

 Andi Lismiaty, dkk., “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam”, Alauddin Law 

Development (ALDEV) 2, no. 2 (Agustus 2020), h. 96. 
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c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta pandangan Pegawai 

Pencatat Nikah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tidak tercatat di 

kecamatan Bungku Tengah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah  referensi kepustakaan 

serta wawasan ilmu pengetahuan dalam  hukum keluarga khususnya mengenai 

pernikahan siri dan serta dampaknya. 

b. Dapat memberikan manfaat buat penulis serta para pecinta penelitian hukum  

dalam rangka pengembangan hukum Islam umumnya dan khususnya hukum  

Islam seputar pernikahan yang tidak tercatat. 

c. Dapat memberikan informasi serta gambaran yang sistematis dan komprehensif 

seputar peran Pegawai Pencatat Nikah dalam meminimalisir pernikahan tidak 

tercatat dengan segala  bentuk permasalahannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pernikahan 

1. Definisi Pernikahan dalam Hukum Islam 

Islam adalah Agama yang mencakup segala sisi kehidupan. Tidak ada suatu  

masalah yang di dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Serta tidak ada satu pun  

masalah yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam, walaupun masalah tersebut 

nampak kecil  dan terlihat sangat sederhana. Itulah Islam, agama yang memberikan 

rahmat dan kasih sayang bagi sekalian alam. Dalam  urusan pernikahan, Islam telah 

mengajarkan banyak hal. Mulai dari bagaimana cara memilih dan melihat kriteria 

calon pendamping hidup, hingga bagaimana cara memperlakukannya di saat telah 

resmi menjadi pasangan suami istri, Islam mengarahkannya. Begitu pula Islam 

memberikan pedoman bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan, namun tetap 

mendapatkan berkah serta tidak melanggar tuntunan sunnah dari Rasulullah 

Shallallahu „Alaihi Wa Sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun 

tetap sakral. 

Pernikahan dan atau sering disebut Perkawinan adalah merupakan Sunnatullah 

yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik itu pada manusia, hewan, 

maupun tumbuh-tumbuhan dan itu adalah merupakan suatu cara yang dianugerahkan 
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oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, serta 

melestarikan hidupnya. 

Nikah berarti berkumpul, bertemu; akad yang menghalalkan seorang laki-laki 

untuk menggauli wanita, dan harus dengan lafal nikah atau tazwij
32

. Pernikahan 

dalam Al Qur‟an disebutkan dengan dua kata, yaitu Az Zawwâj ( اخَ  وَّ  dan An )ا نسَّ

Nikâhu )  Kata Az Zawwâj atau Az Zawju itu sendiri dari segi bahasa dapat .)ا نُ  ك اح 

berarti: sepasang atau sejodoh. Juga menunjukkan dua hal (sesuatu). Yaitu akad 

(perjanjian) yang menyebabkan halalnya seorang lelaki (suami) bersenang-senang 

dengan perempuan (istri) dan tidak ada ikatan yang melarang mereka secara syar‟i.
33

 

Nikah menurut bahasa memiliki dua arti, yaitu arti kias (majaz) dan arti yang 

sebenarnya (haqiqi). Arti kiasannya dari “Nikah”, ialah Watha yang berarti setubuh 

atau “Aqad” yang berarti mengadakan perjanjian  pernikahan, sedangkan arti yang 

sebenarnya dari nikah ialah dham yang berarti  menghimpit, menindih atau 

berkumpul
34

. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari pemakaian kata “Nikah” lebih 

sering digunakan dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan kata 

“nikah” dalam  arti yang sebenarnya sangat jarang dipakai saat ini. 

                                                             
32

 Syarif Yahya, Kamus Pintar Agama Islam (Cet. I; Bandung: Nuansa Cendekia, Juni 2014), 

h. 206. 
33

 Anis Ismail Abu Daud,  alîlussâ lîn; Alqur‟ânulkarîm, Assunnatunnabaw yyah, 

Aqwâlussalaf, Alqishâsh, Asy-syâ‟ r, Cet. Ke-1 (Jeddah: Al Mamlakah Al Arabiyyah As Sa‟udiyyah, 

1996), h. 607; dikutip dalam A. Kadir, Perspektif Baru Hukum Perkawinan Islam: Talak,Nikah, Rujuk 

(Cet. I; Semarang: Fatawa Publishing, 2020), h. 1. 

34
 Kamal Muchtar, Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1974),  h. 4; dikutip dalam Hidayatullah, Fiqh, (Cet. I; Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 83. Lihat juga dalam Wahbah al- u ailī, Al-Fiqhul Islami 

wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., Fiqih Islam Wa Adillatuhuh, Jilid 9. h. 39. 
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Walaupun nikah memiliki makna hakiki dan makna majazi,  tetapi kedua 

makna ini tidak mengalami perbedaan secara prinsipil. Maksudnya, baik makna 

hakiki ataupun makna majazi, keduanya mengarah kepada makna penyatuan dua jenis 

kelamin yang berbeda di dalam satu ikatan perjanjian. Begitupun juga, makna hakiki 

dan makna majazi nikah keduanya merujuk kepada arti interaksi biologis antara laki-

laki dan perempuan. Di mana dalam hal ini, nikah dapat dimaknai sebagai hubungan 

seks antara suami isteri dan dapat pula diartikan sebagai keinginan antara seorang 

pria dengan seorang wanita untuk mengikatkan diri dalam hubungan suami isteri 

untuk mencapai tujuan hidup dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah swt. 

Kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu nikaahun ( َكاح ) yang berarti adalah  

suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan  

perempuan, serta saling tolong menolong antara keduanya, serta menentukan batas  

antara hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam kamus Bahasa Indonesia asal  

kata dari perkawinan adalah “kawin” yang menurut arti bahasanya adalah  

membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan. hubungan bersetubuh
35

. 

Sedangkan menurut Abū al-Husain A mad bin Fāris bin  akariyyā al-Rāzī 

dalam bukunya Mu‟jam Maqāyīs al-Lughah, menyatakan Al-Qur‟an dan Al Hadis 

menyebutkan bahwa pernikahan disebut dengan al-n kāḥ dan alzawāj. Secara harfiah, 

kata al-n kāḥ berarti al-waṭ‟u, al-ḍammu, dan al-jam‟u  Al waṭ‟u berasal dari kata 

                                                             
35

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai  

Pustaka, 1994), cet ke-3 edisi kedua, h. 456. 



27 
 

 
 

waṭ ‟a-yaṭa‟u waṭ‟an yang memiliki makna berjalan di atas, memijak, melalui,  

menginjak, menaiki, memasuki, bersetubuh, dan menggauli, atau  bersenggama. Al-

ḍammu berasal dari kata ḍamma-yaḍummu-ḍamman yang berarti  mengumpulkan, 

menggenggam, memegang, menyatukan, menyandarkan, menggabungkan, 

merangkul, menjumlahkan, dan memeluk. Sedangkan al-jam‟u berasal dari kata 

jama‟a-yajma‟u-jam‟an yang berarti menghimpun, mengumpulkan, menyatukan, 

menjumlahkan, menggabungkan, dan menyusun.
36

 

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah 

pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat 

dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang 

mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan 

intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut 

bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga
37

. 

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah 

ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki 

untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan 

bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah 

memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. 

                                                             
36

 Abū al-Husain A mad bin Fāris bin  akariyyā al-Rāzī,  u‟jam  aqāy s al-Lughah juz 2  

(Bairut: Dār al-Kutub al-ʼIlmiyyah), h. 581. 

37
 Wahbah al- u ailī, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., 

Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 39. 
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Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan 

memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak 

kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat 

melarang poliandri dan membolehkan poligami.
38

 

Secara terminologi para ulama memberikan definisi yang berbeda termasuk 

ulama empat mazhab serta juga ulama-ulama kontemporer. 

1) Menurut kalangan ulama Syafi‟iyah pengertian nikah mempunyai 

rumusan yang biasa digunakan adalah :  

 عَقَدَ يتضمن ابَاحة الوطء بلَفظ الانكاح

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan 
kelamin dengan menggunakan lafazh na-ka-ha atau za-wa-ja. 

Rumusan tersebut mengandung maksud, setidaknya terdapat tiga yakni: 

yang pertama, penggunan kata عمد bermaksud untuk menjelaskan bahwa 

perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau 

pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan; kedua, menggunakan kata 

َ َانىطء َابا حة  yang mengandung arti membolehkan hubungan َتضًٍ

kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempaun itu 

adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara 

                                                             
38
 Wahbah al- u ailī, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., 

Fiqih Islam Wa Adillatuhuh, Jilid 9. h. 39. 
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hukum syara‟; ketiga, menggunakan kata َالاَكاح  yang berarti ب هفظ

menggunakan lafazh na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud  bahwa 

akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan 

perempuan itu mesti dengan menggunakan nakaha atau za-wa-ja.
39

 

2) Definisi nikah menurut ulama bermazhab Hambali 

Ulama dalam mazhab ini tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian 

dari nikah. Menurut ulama Hanbaliyah, nikah adalah akad perkawinan 

atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij, dan lafadz yang 

punya makna sepadan.
40

 

3) Definis nikah menurut ulama bermazhab Hanafiyah 

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad 

yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara 

sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan 

seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, 

dengan kesengajaan. Dengan adanya kata "perempuan" maka tidak 

termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil.
41

 

                                                             
39

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

Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 38; dikutip dalam Moh. Ali 

Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil 

(Tangerang: Yayasan Asy-Syari‟ah Modern Indonesia, 2018), h. 30-31. 

40
 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya 

Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Cet. II; Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2020), h. 58. 

41
 Wahbah al- u ailī, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., 

Fiqih Islam Wa Adillatuhuh, Jilid 9. h. 39. 
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4) Nikah menurut ulama mazhab Malikiyah 

Di kalangan mazbab Maliki, seperti yang disampaikan oleh  Shaleh Ibn 

Al-Sami dalam kitabnya Syarah Risalah Al-Qirwani mengatakan bahwa 

Nikah secara bahasa adalah َطء َانى َفٍ َحمُمة َفهى َنغة  adapun nikah) أياانُكاح

secara bahasa adalah hakikat untuk suami istri).
42

 bahwa adalah Nikah 

secara bahasa adalah hakikat untuk untuk hubungan suami istri), ada juga 

yang mendefinisikan bahwa nikah adalah akad kepemilikan yang 

mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk 

dinikmati.
43

 

Definisi nikah menurut ulama mazhab yang dinyatakan di atas, meskipun 

berbeda secara redaksional namum secara esensi memiliki makna yang sama. 

Sajuti Thalib menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang  

kuat dan kokoh untuk dimanfaatkan sebagai landasan hidup bersama secara sah  

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan demi membentuk keluarga yang  

kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, tentram dan bahagia.
44

 

                                                             
42

 Shaleh Ibn Al-Sami, Syarah Risalah Al-Qirwani  (Bairut: Maktabah Nashir, t,t, juz. 1, h. 

436; dikutip dalam Kosim, Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dak 

keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatatnegaraan Indonesia (Cet. I; Depok: Rajagrafindo 

Persada, 2019), h. 2. 

43
 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arb'ah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986) h.  

9-12; dikutip dalam Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum 

Islam dan Hukum Materil (Tangerang: Yayasan Asy-Syari‟ah Modern Indonesia, 2018), h. 31. 

44
 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet. I;  Jakarta: Universitas Indonesia, 

1974), h. 47. Di kutip dalam Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), h. 2. 
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2. Defenisi Pernikahan menurut Undang-undang 

Definisi pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pada Bab I, pasal 1 berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Definisi itu bila dirinci akan ditemukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan sorang wanita sebagai suami isteri. Kemudian juga, 

ikatan lahir batin tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan sejahtera
45

. 

Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

perkawinan yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat mii āqan  hal  āh untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
46

 

                                                             
45

 Neng Djubaedah dkk, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Hecca 

Mitra Utama, 2005), h. 55. 

46
 Lihat KHI buku ke 1 tentang perkawinan pasal 2. Kata miiṡāqan ghalīẓāh (janji yang  

sangat kuat) di dalam Al Qur‟an hanya digunakan 3 kali yaitu pertama, janji antara Allah dan rosulnya 

(QS   l Ahzāb/33: 7) yang berbunyi:  

ثاَقَ هُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ ن ُّوْحٍ وَّابِْ رٰ  وَاِذْاَخَذْنََمِنَ  َ مِي ْ ي ْثاَقاًغَلِيْظاً   ى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيََم ىِيْمَ وَمُوْسٰ النَّبِينِّ (۷)الاحزاب: وَاَخَذْنََمِّ  
Terjemahnya: Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau 

(sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka 

perjanjian yang tegu. 

Kedua, janji Musa kepada umatnya dalam QS  n Nisa   4: 154 yang berbunyi: 

ثاَقِهِمْ وَقُ لْنَالََمُُ ادْخُلُواالْ  دًاوَّقُ لْنَالََمُْ لاتََ عْدُوْافِِ السَّبْتِ وَاَخَذْنََمِن ْهُمْ مِي ْثاَقاًغَاليِْظاً )اانّسوَرَفَ عْنَافَ وْقَ هُمُ الطُّوْرَبِيِ ْ (۴۵۱ء :آبَابَ سُجَّ  

Terjemahnya: Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. 

Dan Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud”, 
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Pengertian pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang 

perkawinan, setidaknya mengandung lima unsur penting yaitu: 

Pertama, ikatan lahir batin. Pernikahan terjadi disebabkan adanya ikatan 

(akad) lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan dalam pernikahan 

tidak sekedar perjanjian atau ikatan yang dikenal dalam perjanjian biasa yang hanya 

mengikat secara lahiriah saja, tetapi lebih dari itu, pernikahan terbentuk sebagai 

akibat adanya ikatan secara lahir batin sehingga kedua belah pihak yang telah 

melansungkan pernikahan harus menjaga ikatan tersbut dengan jalan menunaikan 

kewajiban serta tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya kehidupan 

suami istri; 

Kedua,  antara pria dan wanita. Frasa kata “antara pria dan wanita” 

mengandung arti bahwa pernikahan hanya dizinkan untuk mereka yang berlawanan 

jenis. Hal tersebut menampik perkawinan yang sejenis atau homoseksual. Pernikahan 

sejenis sudah jelas sangat dilarang oleh agama-agama di Indonesia serta dikuatkan 

oleh konstitusi. 

Ketiga, seorang pria serta seorang wanita. Hal tersebut memberikan arti 

bahwa meskipun Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas poligami 

                                                                                                                                                                              
dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari 

Sabat.” Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. 

Ketiga, janji perkawinan sebagaimana di dalam QS  n Nisa   4: 21 yang berbunyi: 
ي ْثاَقاًغَلِيْظاً )النّسآء :وكََيْفَ تََْخُذُونوَُ وَقَدْافَْظٰ  (١٢ى بَ عْضُكُمْ اَِ  بَ عْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُم مِّ  

Terjemahnya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu 

sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat 

(ikatan pernikahan) dari kamu. 
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terbuka, tetapi juga masih mengutamakan monogami walaupun tidak mutlak seperti 

dianut sebelumnya oleh kitab Undang-undang Hukum Perdata. Aturan monogami 

yang termuat di dalam Undang-undang perkawinan, terlihat jelas bahwa prosedur 

dalam hal poligami tidaklah mudah, terlebih lagi poligami bagi aparatur sipil negara. 

Keempat, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Frasa 

“bahagia” memberikan arti bahwa pernikahan bertujuan utuk mewujudkan 

kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat (1) bahwa 

perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calin mempelai.
47

 Artinya bahwa 

kebahagian tentunya akan terwujud bagi kedua mempelai disebabkan karena yang 

akan menjadi pasangannya adalah orang diharapka dan didambakan, bukan sekedar 

menjadi pilihan orang tuanya. Sedangkan frasa “kekal” mengandung makna bahwa 

pernikahan dibentuk agar bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal, bukan 

sementara waktu saja. 

Kelima, berdasarkan ketuhanan yang  maha esa, Hukum pernikahan di 

Indonesia mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga 

negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat dengan jelas digambarkan dalam pasal 

                                                             
47

 Republik Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab II, pasal 6 

ayat (1). 
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2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaanya itu”.
48

 

Pernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang 

sangat kuat (mii āqan  hal  āh) untuk mentaati perintah Allah swt., dan 

melaksanakannya adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, 

pernikahan bukan hanya semata hubungan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga berdasarkan kebutuhan 

biologis. Pernyataan tersebut secara jelas bahwa pernikahan bukan sesuatu yang dapat 

dijadikan bahan permainan, tapi lebih dari itu, pernikahan meru[akan sesuatu yang 

sakral dan penuh rasa tanggung jawab. Adanya pernikahan merupakan suatu sarana 

bagi umat muslim untuk melestarikan keturunan dan menjadi pembeda antara umat 

manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yang di mana untuk 

melestarikan keturunan tersebut tentu dengan jalan serta prosedur yang telah diatur, 

baik itu menurut syariat dan hukum perundang-undangan. Pernikahan juga 

merupakan suatu ikatan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. 

Oleh sebab itu, Islam bahkan undang-undang perkawinan memiliki prinsip untuk 

mempersulit perceraian dan prosedur poligami. 
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 Republik Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab I, pasal 2 

ayat (1). 
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3. Hukum pernikahan dalam Islam 

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala hubungan manusia 

dengan sesamanya yang berkaitan dengan penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, 

serta hak dan kewajiban yang sangat berhubungan erat dengan dampak dari  

pernikahan tersebut. Para ulama saat membahas tentang hukum pernikahan, 

menyatakan bahwa ternyata pernikahan itu kadang dapat menjadi sunnah (mandub), 

kadang bisa menjadi wajib atau kadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. 

Bahkan di dalam kondisi tertentu dapat menjadi makruh. Serta terdapat juga hukum 

pernikahan yang haram untuk dilaksanakan. Hal tersebut akan sangat tergantung dari 

situasi dan kondisi seseorang dan permasalahannya. 

Banyak ayat yang menjadi dasar hukum pernikahan di antaranya adalah 

firman Allah di dalam QS Al Nisā  4: 3 

نَ النِّسَآءِمَثْ نٰٰ وَثُ لٰثَ وَربُٰعََۚ فَاِنْ خِفْ  فْتُمْ اَلاَّتُ فْسِطوُْافِِ الْيَ تٰمٰى فَ نْكِحُوامَطاَبَ لَكُمْ مِّ  فَ وَاحِدَةً  تُمْ اَلاَّتَ عْدِلُوْاوَاِنِْْ

 (٣) اوَْمَامَالَكَتْ ايَْْاَنُكُمْ  ذَلِكَ ادَْنٰٰٓ اَلاَّتَ عُوْلُوْا  

Terjemahnya: 

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 
tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 
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sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu 
tidak berbuat zalim

49
. 

QS Al Nūr/24: 32 

 وَاللُّٰ   مِنْ فَضْلِوِ  اِنْ يَّكُوْنوُافُ قَرَآءَيُ غْنِهِمُ اللُّٰ  كُمْ  ئِ لِحِيْنَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَاِمَآى مِنْكُمْ وَااصّٰ وَانَْكِحُواالْاَيََمٰ 

(٣١وَاسِعٌ عَلِيْمٌ )  

Terjemahnya: 

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 
dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 
mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha 
Mengetahui.

50
 

Sedangkan hadits yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam terdiri 

dari beberapa hadist, di antaranya: 

: يََمَعْشَرَ آلشَبَابِ إمَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ آلْبَاءَةَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍرَضِى الله قَالَ لَنَارَسُولُ الله 

 وِجَاءٌ. )مُتّ فَقٌ عَلَيْوِ(فَ لْيَ تَ زَوَّخْ، فَإِنوُّ أَغَضّ للِبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِفَرجِ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ بِالصّوْمِ: فَإِنوُّ لَوُ 

Artinya: 

Dari Abdullah bin Mas‟ud ra. Beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: 
“Wahai jamaah para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang 
mampu kawin, maka hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan 
itu lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka 
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hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana 
pengebirian.” (Muttafaqqun ʻalaih).

51
 

Para ulama telah bersepakat bahwa pernikahan disyariatkan di dalam  Islam. 

Dan menikah menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah  

hukumnya terbagi menurut situasi dan kondisi orang-orang tertentu, yaitu: 

b. Madzab Hanafiyah, berpendapat bahwa hukum nikah itu terdiri dari: 

1) Fardhu apabila memenehuni empat syarat, yaitu : Pertama, seseorang  

menyakini apabila tidak nikah akan terjerumus dalam perbuatan zina; kedua,  

tidak mampu untuk berpuasa sebagai alat untuk peredah yang bisa terhindar  

dari perbuatan zina; Ketiga, tidak akan mampu mengambil umat, juga bebas  

untuk memilih; keempat, mampu mambayar mayar, dan memberi nafaqah  

dengan usaha halal bukan hasil usaha yang haram seperti  

menipu,menghasab, mencuri. 

2) Wajib bukan fardhu apabila bagi seseorang sangat berkeinginan untuk nikah  

dan takut jatuh keperbuatan zina, adapun syarat-syaratnya seperti dalam  

hukum fardhu. 

3) Sunnah Muakadah adalah apabila bagi seseorang yang berkeinginan untuk  

nikah, ia adalah orang yang adil dan menyakini akan terjerumus dalam  

perbuatan zina dan tidak takut berbuat zina jika tidak nikah. 

                                                             
51

 Syaikh Muhammad Ismail Amirul Yamani al- Shan‟ani, Subul al-salam Syarh Bulugh al-
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4) Haram apabila diyakini bercari hartanya dengan cara yang haram dan  

medhalimi mereka karena di syari‟atkannya nikah adalah untuk  

kemashlahatan manusia. 

5) Makruh tahrim apabila takut sampainya kedzaliman dan aniaya tapi tidak  

menyakininya. 

6) Mubah bagi orang yang menginginkan nikah tetapi tidak kawatir terjerumus  

dalam perbuatan zina dan tidak meyakininya namun malakukan nikah karena  

kebutuhan syahwat.
52

 

b) Mazhab Malikiyyah  

1) Fardhu nikah bagi orang yang berkeinginan nikah dan takut bagi terjerumus  

dalam perbuatan zina, jika tidak nikah ia tidak mampu menahan dirinya  

dengan puasa, walaupun dirinya lemah untuk mencari rizki yang halal maka  

difardhukan nikah dengan tiga syarat; pertama, ia takut pada dirinya  

terjerumus dalam perbuatan zina; kedua, ia tidak kuat untuk berpuasa yang  

dapat menahan dari perbuatan zina atau mampu untuk berpuasa tetapi tidak  

cukup untuk menahan dari perbuatan zina; ketiga, ia lemah untuk mengambil  

umat yang dapat memenuhinya. 

2) Haram nikah bagi orang yang tidak takut terjerumus perbuatan zina dan  

lemah untuk memberi nafaqah pada istrinya dari usaha yang halal atau  lemah 

untuk wathi (hubungan suami istri). 
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3) Sunah nikah bagi orang yang tidak berkeinginan nikah tetapi mengharapkan  

keturunan dengan syarat ia mampu melakukan kewajibannya mencari rizki  

yang halal dan mampu untuk malakukan wathi (hubungan suami istri). 

4) Makruh nikah bagi orang tidak berkeinginan nikah akan tetapi takut untuk  

melaksanakn sebagian kewajiban yang dibebankan kepadanya dan tidak  

mampu untuk melakukan kebaikan. 

5) Mubah nikah bagi orang yang tidak berkeinginan nikah dan tidak  

mengharapkan keturunan dan ia mampu serta dapat berbuat baik.
53

 

c) Mazhab Syafi‟iyyah, menyatakan bahwa hukum asal dari nikah adalah  mubah. 

Dasar hukum yang digunakan adalah, perkawinan itu seperti halnya dengan 

makan dan minum, yaitu untuk memperoleh kelezatan dan kenikmatan yang 

hukumnya mubah.
54

 Maka, bagi seseorang dimubahkan melakukan pernikahan 

untuk tujuan  mencari kesenangan dan kenikmatan. 

1) Wajib nikah untuk tujuan mencegah perbuatan haram seperti seorang takut  

pada dirinya terjerumus dalam berbuat dosa tidak bisa dicega kecuali dengan  

nikah, maka baginya wajib nikah. 

2) Makruh nikah bagi seseorang yang takut tidak bisa melaksanakan hak-hak  

suami istri seperti seorang yang tidak ingin nikah dan tidak mampu untuk  

membayar mahar serta memberi nafaqah. 
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3) Sunah apabila seseorang berkeinginan nikah dan mampu untuk menanggung  

biaya hidup.
55

 

d) Madzab Hanabilah menyatakan bahwa hukum pernikahan terdiri dari: 

1) Fardhu nikah terjadi bagi orang-orang yang takut terjerumus dalam perbuatan 

zina. 

2) Haram nikah bagi orang yang berada di daerah peperangan kecuali dalam  

kondisi darurat. 

3) Mubah Jika dalam suatu daerah peperangan kondisinya tidak sulit untuk  

melakukan pernikahan. 

4) Sunnah nikah bagi orang yang berkeinginan nikah tapi jika tidak nikah tidak  

takut terjerumus dalam perbuatan zina.
56

 

Secara umum menurut jumhur ulama, hukum pernikahan terbagi lima yaitu, 

wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. 

4. Rukun dan syarat pernikahan 

c. Rukun Nikah 

Keabsahan pernikahan menurut hukum Islam adalah di saat terpenuhinya 

semua rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam pada bab IV pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada
57

: 
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1) Calon suami; 

2) Calon istri; 

3) Wali nikah; 

4) Dua orang saksi dan; 

5) Ijab dan kabul. 

Di kalangan ulama, dalam penetapan rukun nikah, para ulama berbeda 

pendapat: 

1) Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu 

akad yang dilakukan oleh pihak wali  perempuan dan calon pengantin laki-

laki).
58

 

2) Menurut ulama Malikiyah, rukun nikah terdiri dari: 

a) Mempelai laki-laki 

b) Mempelai wanita 

c) Wali 

d) Dua orang saksi 

e) Ijab dan kabul 

f) Mahar 

3) Menurut ulama Syafiiyah, rukun nikah adalah: 
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a) Mempelai laki-laki 

b) Mempelai perempuan 

c) Wali 

d) Dua orang saksi 

e) Ijab kabul 

4) Menurut ulama Hanabilah, rukun pernikahan terdiri dari: 

a) Mempelai laki-laki 

b) Mempelai perempuan 

c) Wali 

d) Dua orang saksi 

e) Ijab kabul
59

 

b. Syarat pernikahan 

Menurut jumhur ulama sebagaima yang telah dipaparkan di atas nahwa rukun 

perkawinan ada lima, dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. 

Jadi untuk memudahkan pembahasan tentang syarat-syarat pernikahan, maka uraian 

dari syarat-sayarat pernikahan akan disusun sesuai rukun-rukun pernikahan tersebut. 

1) Calon suami, syarat-syaratnya:
60

 

a) Beragama Islam. 
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b) Laki-laki. 

c) Jelas orangnya. 

d) Dapat memberikan persetujuan. 

e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
61

 

2) Calon istri, syarat-syaratnya:
62

 

a) Beragama, meskipun Yahudi dan Nasrani.
63

 

b) Perempuan 

c) Jelas orangnya. 

d) Dapat dimintai persetujuannya.
64

 

e) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

3) Syarat-syarat wali:
65

 

a) Laki-laki 
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b) Beragama Islam 

c) Dewasa 

d) Mempunyai hak perwalian 

e) Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

Masalah perwalian di dalam pernikahan adalah merupakan syarat yang wajib 

dipenuhi, karena pernikahan tanpa wali nikah adalah pernikahan yang tidak sah. 

Hadis nabi yang menerangkan tentang wali nikah adalah:
66

 

. )رواه الاربعة واحمد(  لَانِكَاحَ اِلاَّبِوَلِِّ

Artinya: 
Tidak boleh nikah tanpa wali. (H.R. Ahmad dan Imam Empat) 

Wali nikah ini terdiri dari wali nasab dan waki hakim.
67

 Wali nasab yang 

memiliki hak perwalian harus berdasarkan urutan kerabat yang paling dekat dengan 

calon istri. Jumhur ulama berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi 

wali, dalam artian selama masih ada wali nasab, maka wali hakim tidak bisa menjadi 

wali dan selama masih ada wali nasab yang lebih dekat maka wali yang jauh tidak 

dapat menjadi wali nikah. Jika dinyatakan semua wali nasab tidak ada, belum dewasa, 

tidak beragama Islam, atau tidak diketahui keberadaannya, maka wali hakim dapat 

menjadi wali nikah untuk menggantikan wali nasab. 
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Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan wali 

nasab berdasarkan kedekatan kekerabatan ada 4, yaitu:
68

 

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok 
yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya 
susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 
Pertama :  kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusunya. 
Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara 

laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung 

ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah kakek dan kuturunan laki-laki mereka. 
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali 
ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang 
paling berhak menjadi wali ialah kerabat dari kerabat yang hanya seayah. 

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabay seayah, mereka 
sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih 
tua dan memenuhi syarat-syarat wali. 
 

4) Syarat-syarat saksi: 

a) Minimal dua orang laki-laki 

b) Hadir dalam ijab kabul 

c) Dapat mengerti maksud akad 

d) Islam dan adil 

e) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuli. 

Keempat madzhab telah sepakat bahwa saksi merupakan salah satu syarat 

untuk sahnya suatu pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa adanya minimal dua 
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orang saksi selain wali, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan 

oleh Aisyah ra. 

 لَانِكَاحَ إِلاَّبِوَلِِّ وَشَاىِدَيْ عَدلٍ. رواه الدارقطن وابن حبان

Artinya: 

Tidak sah nikah tanpa adanya  wali dan dua orang saksi yang adil. (HR Darul 
Qutni dan Ibnu Hibban).

69
 

 Saksi dalam pernikahan harus dua orang laki-laki yang beragama Islam yang 

sudah dewasa dan tidak tuli. Kedua orang saksi tersebut harus hadir pada saat 

pelaksanan akad nikah, karena kehadiran saksi adalah merupakansalah satu dari 

bagian yang akan menetukan sah maupun tidaknya suatu pernikahan. Kehadiran 

kedua orang saksi tersebut dipertegas di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana 

yang terdapat pada pasal 26 yaitu: 

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara lansung akad nikah serta 
menadatangani Akad [Akta] Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah 
dilansungkan.

70
 

Kehadiran saksi sangat penting di dalam penentuan sah atau tidaknya suatu 

pernikahan, selanjutnya saksi pernikahan juga akan diminta untuk menandatangani 

akta nikah sesaat setelah akad nikah dilansungkan, sehingga tercantum di dalam akta 

nikah. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa telah dilaksanakan pernikahan dengan 

disaksikan oleh kedua orang saksi nikah yang namanya telah tercatat pada akta nikah. 
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5) Syarat-syarat Ijab qabul:
71

 

a) Adanya pernyataan menikahkan dari wali. 

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. 

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut. 

d) Antara ijab dan qabul bersambungan 

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya. 

f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah 

g) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon 

mempela laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. 

Aturan ijab dan qabul ini harus diucapkan secara beruntun atau bersambungan 

dan tidak ada jeda, di saat kalimat ijab diucapkan oleh wali dan  kalimat qabul oleh 

calon suami, jadi kalimat ijab qabul harus bersambung antara kalimat penyerahan 

dengan kalimat penerimaan. Ijab kabul ini telah diatur sebagaimana yang tercantum 

dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 29, yaitu
72

: 

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi 
(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria 

lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas 
secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk 
mempelai pria. 

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai 
pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilaksansungkan. 
 

6) Mahar  
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Mahar adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pernikahan 

umat muslim. Mahar memiliki sejarah panjang penetapannya sehingga menjadi 

bagian penting dalam proses akad nikah, dimulai dari zaman Rasulullah saw. hingga 

saat ini. 

Karena pentingnya suatu mahar sehingga Mālikiyah berpendapat bahwa 

mahar termasuk dari salah satu rukun nikah, sementara jumhur ulama menyatakan 

bahwa mahar tidak termasuk dalam rukun maupun syarat dari suatu pernikahan, 

melainkan kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. 

Mahar (dari bahasa Arab mahr) atau maskawin adalah sejumlah uang atau 

barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang calon suami kepada 

calon istrinya pada saat mengucapkan akad nikah.
73

 Walaupun eksistensi dari  mahar  

ini menurut para ulama adalah wajib, tetapi tentang kisaran jumlahnya, baik nilai 

minimal ataupun maksimal, tidak ada ketentuannya dalam nash al-Qur‟an dan hadis. 

Terkait dengan hal ini para ulama sepakat mengenai tidak ada batas maksimal dari 

mahar. Oleh sebab itu mahar tidak boleh ditetapkan dengan suatu ukuran tertentu. 

Dasar dari diwajibkannya mahar diberikan kepada calon istri telah ditetapkan 

di dalam al-Qur‟an dan hadis. Dalil yang menyatakan tentang tentang mahar di dalam 

QS An Nisā‟/4: 4. 

(۳)ا ئً ا مَّريِْٓ ى ً فَاِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَن شَيْءٍمِنْوُ نَ فْسًافَكُلُوْهُ ىَنِيْٓ  تِهِنَّ نِِْلَةً  توُاالنِّسآءَصَدُقٰ وَاٰ   
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Terjemahnya: 
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan 
kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah 
dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

74
 

 
Begitupun juga di dalam firman Allah dalam QS An Nisā‟ 4: 24. 

(۴۱) .…فَريِْضَةً  اجُُوْرَحُنَّ  تُ وْىُنَّ مِن ْهُنَّ فَاٰ بِهٖ مَااسْتَمْتَ عْتُمْ فَ …    

Terjemahnya: 
... maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 
maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban....

75
 

 
Wajibnya mahar juga didasarkan pada hadis Rasulullah saw. 

وَلَوْخَاتََاً مِنْ حَدِ يْدِ )رواه متفق العليو( الْتَمِسْ   

Artinya: 

Berikan (mas kawinnya) walau berupa cincin dari besi. (HR Muttafaq alaīh).
76

 

Dalam pandangan jumhur ulama, tidak ada ketentuan besaran nilai mahar 

yang akan diserahkan kepada calon istri karena memang tidak ada ditemukan dalam 

ayat-ayat al-Qur‟an maupun hadist tentang ketetapan nilai minimal maupun maksimal 

dari suatu mahar. Hal ini juga seperti yang dicontohkan mengenai besaran mahar 

maupun sesautu yang dapat dijadikan mahar dalam sejarah Rasulullah saw ketika 

beberapa orang sahabat yang menikah, ada sahabat yang maharnya adalah sepasang 

sendal, cincin besi bahkan seorang sahabat yang sangat miskin yang tidak memiliki 
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harta apa-apa, memberikan mahar kepada calon istrinya berupa mengajarkan ayat al-

Qur‟an kepada istrinya. Di dalam masyarakat sekarang ini ketentuan dari nilai atau 

jumlah mahar biasanya diserahkan kepada kebiasaan masyarakat setempat dan 

kemampuan dari calon pengantin laki-laki yang kemudian disepakati oleh calon 

pengantin perempuan. Pemberian mahar kepada calon istri bukanlah dianggap 

sebagai harga dari seorang perempuan yang akan dinikahi itu serta bukan juga 

sebagai pembelian wanita dari orang tuanya, perintah pemberian mahar juga  

merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu  

hubungan timbal balik yang disertai kasih sayang dengan pemberian status  

kepemimpinan keluarga kepada suami dalam  menjalani kehidupan berumah tangga. 

Jadi pemberian mahar kepada calon istri adalah merupakan lambang penghormatan 

terhadap perempuan sekaligus simbol tanggung jawab seorang suami dalam memberi 

nafkah kepada istri. 

5. Tujuan dan hikmah pernikahan 

a. Tujuan pernikahan 

Pernikahan tidak semata-mata karena dimaksudkan hanya agar terpenuhinya 

hasrat biologis. Oleh sebab itu Allah swt. menyediakan tempat yang legal untuk 

terlaksananya penyaluran hasrat tersebut sesuai derajat kemanusiaan. Pernikahan 

yang diajarkan Islam meliputi beberapa aspek.
77
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1) Aspek personal: 

a) Penyaluran kebutuhan biologis 

b) Memperoleh keturunan 

2) Aspek Sosial: 

a) Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik 

b) Membuat manusia kreatif 

3) Aspek ritual: 

a) Mengikuti sunnah Nabi 

b) Menjalankan perintah Allah swt. 

c) Bagian Dari Tanda Kekuasan Allah
78

 

4) Aspek moral 

5) Aspek kultural. 

b. Hikmah pernikahan 

Hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah merupakan 

sunnatullah di alam kehidupan manusia, agar manusia mampu membangun 

kehidupan dunia sekaligus memakmurkan bumi Allah swt. Oleh karena itu, 

keterkaitan manusia dengan pernikahan juga adalah merupakan keterikatan manusia 

dengan sesama makhluk sekaligus terhadap sang pencipta. 

Sebagai kebutuhan yang fitri bagi manusia, pernikahan memberikan bayka 

hikmah penting, di antaranya adalah: 

                                                                                                                                                                              
Kesakralan Perkawinan yang sangat krusial dan Menjadikannya sebagai Sebuah Wadah dalam Ikatan 

mii āqan  awaddah wa Rahmah yan    ridhai Allah swt, h. 19-21. 
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 Ahmat Sarwat, Fiqih Nikah (t.t., t.p., t.th.), h. 7. 
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1) Membentuk sebuah keluarga yang di mana seseorang dapat menemukan 

ketentraman dan kedamaian pikiran. Menemukan pasangan hidup yang 

menjadi tempat berbagi baik dalam kesenangan maupun dalam penderitaan. 

2) Gairah seksual marupakah hal fitrah bagi seorang manusia dan suatu 

keinginan yang penting dan kuat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

tentunya dalam lingkungan yang tenang dan aman. 

3) Melalui pernikahan, proses regenerasi manusia berlanjut. Anak-anak 

menjadi faktor penting untuk menguatkan pondasi keluarga serta menjadi 

sumber kebahagiaan bagi orang tua mereka. 

4) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan  nista dan mampu 

mengekang syahwat serta menahan  pandangan dari sesuatu yang 

diharamkan (perbuatan  maksiat).
79

 

6. Akibat hukum pernikahan 

Dengan terselenggaranya suatu pernikahan, maka akan menimbulkan akibat 

hukum, baik terhadap suami maupun istri, harta kekayaan serta anak yang dilahirkan 

dalam pernikahan. Akibat-akibat hukum yang itmbul dari terlaksananya suatu 

pernikahan adalah
80

: 

a. Akibat hukum perkawinan terhadap suami istri 
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1) Suami maupun istri memikiul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (KHI pasal 30); 

2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat (Pasal 31 ayat 1); 

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami 

adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 2 dan 3) 

4) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1). 

b. Akibat pernikahan terhadap harta kekayaan 

1) Timbul harta bawaan dan harta bersama; 

2) Suami istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta 

bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun; 

3) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap harta bersama (pasal 35 dan 36). 

c. Akibat pernikahan terhadap anak 

1) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah adalah anak yang sah 

(pasal 42); 

2) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata saja dengan ibunya. 
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B. Pencatatan Nikah 

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat, maka akad nikah dalam sebuah 

pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting. Meskupun demikian, menjadi 

wilayah ijtihad baru dalam mengkaji dan menelaah hukum Islam mengenai penarikan 

suatu kesimpulan bahwa apakah akad nikah harus dituliskan atau dicatatkan. 

Sudah sering dijelaskan dan dibahas dalam berbagai kajian bahwa dalam hal 

pencatatan pernikahan ini pada dasarnya semua negara muslim mengatur dan 

memberlakukannya. Tetapi setiap negara memiliki perbedaan dalam praktek 

pelaksanaan terhadap kebijakan tersebut. 

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur  

mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 bahwa “  

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  

Kemudian di jelaskan kembali dalam PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  

Undang-Undang Perkawinan pasal 3 bahwa “setiap orang yang akan melangsungkan  

perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat  

perkawinan akan dilangsungkan 

1. Sejarah Pencatatan Nikah. 

Pencatatan pernikahan di Indonesia memiliki sejarah panjang sehingga 

berkembang hingga saat ini. Penulis akan menguraikan secara singkat proses 

pencatatan nikah dengan membagi tiga fase yang dimulai dari pada masa penjajahan; 
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masa sebelum kemerdekaan sebelum terbitnya UU perkawinan; masa setelah 

terbitnya UU perkawinan. 

Pencatatan perkawinan di Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dari 

pengaruh dunia barat dari bangsa yang telah menjajah Indonesia yakni bangsa 

Belanda yang telah lebih dulu menetapkan aturan pencatatan dalam pernikahan baik 

mengenai syarat, tata cara, sampai kepada akibat hukum dari suatu pernikahan. 

Hukum perkawinan bangsa Belanda ini terlihat dari berbagai bentuk peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda dan diberlakukan di 

Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda beberapa peraturan dalam bidang perkawinan 

memperlihatkan sifat pluralisme hukum yang terlihat dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan di antaranya:
81

 

1) Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 147 Nomor 23 

2) Regeling Op De Gemengle Huwelijkwn, Staatsblad 19 Nomor 158 

3) Huwelijksordonantie, Staatsblad 1929 Nomor 348 (Peraturan tentang 

Perkawinan dan perceraian bagi orang-orang Islam di Jawa dan Madura); 

4) Vorstenlandse Huwelijksordonantie, Staatsblad 1933 Nomor 98 jo 

Staatsblad 1941 Nomor 320; (Peraturan tentang perkawinan dan 

Talak/Perceraian bagi orang-orang Islam di Gubernemen Surakarta dan 

Yogyakarta); 

5) Huwelijksordonantie Buitengewesten, Staatsblad 1932 Nomor 482. 
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Pluralisme hukum tersebut masih berlanjut hingga di masa awal-awal 

kemerdekaan  sampai pada tahun 1946  terbitlah Undang-undang nomor 22 tahun 

1946 (Undang-undang tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk) yang menyatakan 

bahwa beberapa peraturan perundangan-perundangan yang diterbitkan oleh 

pemerintah Hindia Belanda kecuali Huwelijksordonantie, Staatsblad 1929 Nomor 

348 dan Vorstenlandse Huwelijksordonantie, Staatsblad 1933 Nomor 98 jo 

Staatsblad 1941 Nomor 320.
82

Dan pada tahun 1954 (lembaran Negara 1954 Nomor 

98) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh 

Indonesia. Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 

tanggal 21 Nopember 1946, yang  terdiri dari 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai 

berikut:
83

  

1) Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6, yang isinya di antaranya adalah 

Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah 

yang diangkat oleh menteri agama, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada 

Pegawai pencatat Nikah, yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, 

Talak dan Rujuk Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama, bila PPN 

berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk, biaya Nikah, Talak dan  

Rujuk ditetapkan Menteri Agama. 
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73-77. 



57 
 

 
 

2) Pasal 2 terdiri dari ayat 1 sampai ayat 3, yang isinya di antaranya adalah, 

PPN  membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan  petikan 

catatan kepada yang berkepentingan. 

3) Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, yang isinya antara lain; sanksi orang yang  

melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak di bawah  Pengawasan PPN, 

sanksi orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan 

petugas.  

4) Pasal 4, isinya adalah hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 yang 

dipandang sebagai pelanggaran. 

5) Pasal 5 isinya peraturan yang diperlukan untuk menjalankan  undang-

undang ditetapkan oleh Menteri Agama. 

6) Pasal 6 terdiri 2 ayat, isinya nama undang-undang, dan  berlaku untuk 

daerah luar Jawa dan Madura. 

7) Pasal 7, isinya undang yang berlaku untuk Jawa dan  Madura. 

Dari pasal-pasal yang dibentuk tersebut, dapat digambarkan bahwa  sesuatu 

yang menjadi penguatan dari undang-undang tesebut adalah adanya keinginan 

pemerintah dalam menciptakan efektifitas dari catatan perkawinan,  perceraian, 

maupun rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

yang kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974   

tentang perkawinan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku secara  
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efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 ini merupakan undang-undang pertama yang    

memuat seluruh unsur-unsur di dalam perkawinan maupun perceraian. Adapun 

kandungan  isi  dari  undang-undang  perkawinan Nomor 1 tahun 1974 terdiri dari 14  

bab dan 67 pasal. 

2. Pencatatan Nikah dalam Persfektif Hukum Islam 

Pencatatan nikah saat ini menimbulkan perdebatan tersendiri terkait 

penempatan posisi pencatatan pernikahan di mana ia ditempatkan, apakah pencatata 

pernikahan itu termasuk syarat atau kah hanya sekedar pelengkap saja. 

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa ada beberapa 

analisis yang menjadi penyebab, mengapa pencatatan pernikahan tidak menjadi 

perhatian serius oleh ahli fiqih di masa awal Islam meskipun terdapat ayat al-Qur‟an 

yang menganjurkan agar mencatat segala transaksi muamalah. Pertama, larangan 

untuk menulis sesuatu selain al-Qur‟an. Sehingga mengakibatkan budaya tulis tidak 

begitu berkembang dibandingkan dengan budaya hafalan; Kedua, meneruskan budaya 

hafalan, maka mereka sangat mengandalkan kekuatan hafalan. Karena untuk 

mengingat sebuah pernikahan bukanlah menjadi suatu hal yang sulit; Ketiga, tradisi 

wal matul u rs dengan mengundang kerabat atau tetangga sudah merupakan saksi di 

samping adanya saksi syar‟i tentang sebuah pernikahan; Keempat, terdapat kesan 

bahwa pernikahan yang berlansung pada masa-masa awal Islam, belum terjadi antar 

wilayah atau negara yang berbeda. Biasanya pernikahan pada masa itu berlansung di 
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mana calon suami maupun calon istri berada di dalam suatu wilayah yang sama, 

sehingga alat bukti pernikahan selain dari saksi belum dibutuhkan.
84

 

Berbeda perlakuannya dengan masalah mualamalah yang dengan tegas 

dinyatakan di dalam al-Qur‟an untuk mencatatkannya, pada peristiwa pernikahan 

pada zaman dahulu, Islam menilai bahwa suatu pernikahan telah dianggap sah jika 

telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Jadi pencatatan pernikahan pada waktu bukanlah 

menjadi sesuatu yang dianggap penting, sehingga pembuktian adanya suatu 

pernikahan bukanlah dengan melakukan pencatatan oleh pejabat negara, melainkan 

cukup dibuktikan dengan saksi nikah serta upacara walimah yang dihadiri oleh 

banyak orang. Tetapi meskipun tidak ada kewajiban dalam pencatatan pernikahan, 

Rasulullah saw. tetap memerintahkan untuk tetap mengumumkan suatu pelaksanaan 

pernikahan. Jadi bisa dikatakan bahwa Islam tetap memrintahkan agar suatu 

pernikahan dilaksanakn secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. 

Jadi bisa dikatakan bahwa ketentuan tentang mengenai pencatatan pernikahan 

baru ada ketika adanya pembaharuan dalam hukum pernikahan 

3. Pernikahan Tidak Tercatat dalam persfektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif 

Dalam berbagai penjelasan terkait syarat dan rukun pernikahan, tidak 

tercantum unsur yang membahas masalah pencatatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa 
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hukum perkawinan yang tidak tercatat menurut hukum Islam adalah tetap sah asalkan 

sudah terpenuhi rukun dan syarat penikahan. 

Menurut hukum Islam, bahwa tujuan dari syari‟at Islam (maqās dus syar  ah) 

yaitu untuk mendatangkan maslahat dan menghindarkan keburukan (maslahah 

mursalah) karena pernikahan yang tidak dicatat oleh lembaga resmi pemerintah dapat 

menimbulkan dampak negatif kepada istri, anak, serta harta bersama.
85

 

Secara administratif, ada peraturan maupun kebijakan yang mengharuskan 

agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini dimaksudkan agar sebuah lembaga yang berwenang mencatatkan pernikahan 

yang memiliki tempat maupun peran yang sangat penting serta strategis dalam 

masyarakat bisa melindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab. Misalnya mengantisipasi adanya pengingkaran telah 

terlaksananya akad nikah oleh suami di kemudian hari. 

Jadi pencatatan suatu pernikahan dimaksudkan untuk memberikan jaminan 

hukum terhadap istri agar terhindar dari sikap suami yang bertindak sewenang-

wenang. Karena apabila suami bertindak sewenang-wenang, maka istri dapat 

mengajukan tuntutan cerai ke pengadilan agama. Maka tujuan dari hukum Islam yang 

ingin mewujudkan kemaslahatan tentu haruslan menjadi pertimbangan utama dalam 

menetapkan hukum yang tentunya mengharuskan seseorang mencatatkan 

pernikahnnya jauh lebih memberikan maslahah daripada membiarkan orang Islam 
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menikah tanpa adanya bukti resmi berupa dokumen pernikahan yang nantinya 

melahirkan kemudharatan atau kehancuran dalam rumah tangga. 

4. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan 

Dasar hukum Pencatatan pernikahan sebagaimana yang telah diatur terdapat 

di dalam: 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pernikahan. 

c. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 yang disempurnakan 

dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. 

e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Aturan pencatatan pernikahan yang dinyatakan di dalam Undang-undang 

Perkawinan terdapat Bab 1, pasal 2: 

1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaanya itu. 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang 
berlaku.

86
 

Sedangkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur di dalam pasal 3: 

1) Setiap orang yang akan melansungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tenpat perkawinan akan 
dilansungkan. 
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2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 
hari kerja sebelum perkawinan dilansungkan. 

3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan 
sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati 
Kepala Daerah.

87
 

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, penjelasan tentang pencatatan 

perkawinan terdapat pada pasal, 4, 5, 6, dan 7. 

Pasal 4. 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 
pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Pasal 5 

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap 
perkawinan harus dicatat. 

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 
Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 

Pasal 6 

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 
dilansungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 
Nikah. 

2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Pasal 7 

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah. 

2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat 
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

88
 

 

Segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui 

Undang-undang maupun Peraturan lainnya yang terkait dengan pencatatan 
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 Departemen Agama R.I., Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 07 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, h. 142. 
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 Departemen Agama R.I., Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 07 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, h. 167. 
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pernikahan tentun bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara 

yang melaksanakan pernikahan serta untuk mewujudkan ketertiban kehidupan 

berumah tangga di dalam lingkungan masyarakat. Pelaksanaan pencatatan pernikahan 

ini lebih khusus bertujuan untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. 
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C. Kerangka Teoritis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu metode yang bertujuan  untuk 

mempelajari satu  atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan 

mengadakan pemeriksaan  yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan 

oleh fakta tersebut. 
89

  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dapat di artikan sebagai 

metode  penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel  

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis  data bersifat 

kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis  yang telah di tetapkan.
90

 

Peneliti tertarik memilih jenis penelitian ini karena tertarik untuk  menyelidiki 

secara lansung fenomena yang terjadi terkait perilaku masyarakat di kecamatan 

Bungku Tengah dalam hal mengapa pernikahan yang tidak dicatatkan termasuk 

alasan dan faktor-faktor penyebabnya serta implikasinya. 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet. III; Jakarta: UI-Press, 2019), h. 2-3. 
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 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Meteodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta; Literasi 

Media Publishing, 2015), h. 27. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, 

Propinsi Sulawesi Tengah yang sekaligus juga merupakan wilayah dari Ibu Kota 

Kabupaten. 

Alasan yang menjadi dasar peneliti mengambil lokasi tersebut karena: 

a. Kecamatan Bungku Tengah merupakan Ibu Kota Kabupaten yang seharusnya 

menjadi acuan (contoh) dalam hal pengelolaan administrasi dan penerapan aturan 

bagi wilayah kecamatan lain termasuk dalam hal ketertiban pencatatan nikah. 

b. Kecamatan Bungku Tengah merupakan Ibu Kota kabupaten rentan yang 

terjadinya pernikahan siri dengan jumlah pencari kerja dari berbagai wilayah 

yang menetap di kecamatan Bungku Tengah. 

c. Belum ada penelitian yang membahas tentang status pernikahan siri di wilayah 

tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Di dalam suatu penelitian tentu terdapat beberapa pendekatan-pendekatan, 

dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari bebrbagai 

aspek mengenai fenomena yang sedang dicari jawabannya. 

Adapun pendekatan yang yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan Yuridis, yaitu melakukan penelitian dengan mendekati masalah-

masalah serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam 
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Undang-undang, yaitu UU Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan dan 

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

2. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan fenomenologi dimulai dengan memperhatikan dan menelaah 

fokus fenomena yang akan diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif 

dari perilaku objek.
91

 Selanjutnya peneliti akan melakukan penggalian data 

berupa pemaknaan objek dala memberikan arti terhadap fenomena yang 

terkait. 

3. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan dengan menganalisa berbagai 

peristiwa pernikahan yang tidak tercatat dilihat dari sudut pandang sosiologi 

serta menelaah faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhinya. Penerapan 

pendekatan  sosiologi dalam penelitian ini didasarkan pada suatu teori sosial 

C. Sumber Data 

Agar penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang maksimal maka data 

yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian harus lengkap. Penelitian ini 

menggunakan dua sumber data sebagai bahan penelitian, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

2. Sumber data primer adalah sumber data atau dokumen yang dikemukakan 

atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu 
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 R. Zulki Zulkifli Noor, Metode Penelitian Kaulitatif dan Kuantitatif: Petunjuk Tekhnis 

Penyusunan Skrip, Tesis, dan Disertasi TAHUN 2015 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 107. 
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kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat 

dijadikan saksi.
92

 

3. Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data tambahan yang diambil 

tidak  secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah  dibuat 

orang lain, misalnya: al Qur‟an, buku, dokumen, foto, dan statistik.
93

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian adalah hal yang sangat urgen. 

Pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian yang tidak dihindari oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

sangat strategi di dalam penelitian, sebab tujuan utama dalam suatu penelitian adalah  

mendapatkan data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, maka  peneliti tidak 

akan menemukan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan 

obervasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Obeservasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 
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 Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif ( Cet. I; Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 103. 
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 Farida Nugrahani,  Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa 
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empat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan 

perasaan.
94

 

2. Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang 

bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan  tanya jawab antara peneliti dengan 

obyek yang diteliti.
95

 

3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,  notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya.
96

 

E. Instrumen Penelitian. 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk  memperoleh atau 

mengumpulkan data dalam  rangka memecahkan masalah penelitian atau  mencapai 

tujuan penelitian.
97

 

Kualitas suatu penelitian terletak dari hasil penelitian yang diperoleh secara 

valid. Hal tersebut tentunya sangat bergantung dari kualitas data yang diperoleh dari 

sumber data yang tepat melalui penjabaran instrumen yang juga berkualitas. Menurut 

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur bahwa Instrumen dalam penelitian 
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 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 165. 

95
 Suchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 

2021) h.  143. 
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 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Meteodologi Penelitian, h. 77-78. 
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kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri.
98

 Sebagai instrumen kunci 

tentunya tidak ada alat yang paling tepat untuk dapat mengungkap fakta-fakta data 

maupun lokasi penelitian kecuali peneliti itu sendiri. 

Selain menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, 

penelitian ini juga membutuhkan instrumen pendukung yaitu: 

1. Buku catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang peneliti 

dengarkan, lihat, alami, dan pikirkan dalam pengumpulan data serta 

merefleksikan pada data dala sebuah studi kualitatif.
99

 

2. Pedoman wawancara, yaitu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan oleh 

peneliti dalam proses wawancara kepada informan. 

3. Data dokumentasi, yaitu media atau alat-alat ayang digunakan oleh peneliti 

untuk menunjang kelengkapan informasi diantaranya kertas, pena, kamera 

digital atau handphone dan sebagainya. 

F. Teknik pengolahan dan analisis data 

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data.
100

 Analisi data 

adalah proses mencari dan menyusun secara  sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan  lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 
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 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 95. 
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ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
101

 

Setelah data yang dibutuhkan oleh peneliti terkumpul maka peneliti akan 

menganalisis data dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, merangkum, serta 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang sifatnya naratif, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data dapat tersusun dalam pola 

yang saling berhubungan, sehingga akan mudah untuk dipahami dan memudahkan 

dalam penarikan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam suatu penelitian terutama penelitian kualitatif faktor keabsahan data 

harus sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak 

mendapatkan pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan dari hasil 

penelitian faktor-faktor pernikahan tidak tercatat dan implikasinya terhadap 

masyarakat muslim di kecamatan Bungku Tengah yang dilakukan ini terletak pada 

keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. 

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengujian 

keabsahan data yaitu: 
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4. Perpanjangan keikutsertaan 

Bertujuan agar peneliti akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji 

ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal 

dari diri peneliti sendiri maupun dari informan, dan membangun kepercayaan 

subjek.
102

 

5. Ketekunan pengamatan 

Tujuannya yaitu agar peneliti dapat menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
103

 

6. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada.
104

 Dalam hal ini peneliti akan:
105

 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang berdasarkan strata sosial, tingkat pendidikan, status sosial 

dan dengan instansi yang terkait dengan masalah perkawinan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Kecamatan Bungku Tengah 

1. Letak dan batas geografis kecamatan Bungku Tengah  

Berdasarkan UU No : 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, 

Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999, tambahan 

Lembaran Negara No : 3900) sebagaiman telah diubah dengan UU No : 11 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas UU No : 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. 

Buol, Kab.Morowali dan Kab. Banggai (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No : 223, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966). Maka terjadi 

perubahan Wilayah Kewedanaan Pembantu Bupati menjadikan Bungku Tengah 

sebagai Ibu Kota  Kabupaten Morowali. 

Kecamatan Bungku Tengah atau yang lebih dikenal dengan Kota Bungku 

merupakan pusat pemerintahan kabupaten Morowali provinsi Sulawesi Tengah. 

Kecamatan Bungku tengah berbatasan langsung dengan laut Banda, dilewati oleh 6 

sungai dan 3 Gunung. Luas Wilayah Kecamatan Bungku Tengah sebesar  725,57 

KM. 

Wilayah kecamatan Bungku Tengah memiliki 13 Desa dan 6 Kelurahan yaitu: 
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a. Desa : Lanona, Bahomante, Bahomoleo, Bahomohoni, Bente, Ipi, Bahoruru, 

Matansala, Sakita, Tofuti, Bahontobungku, Tudua dan Puungkoilu. 

b. Kelurahan : Bungi, Matano, Lamberea, Marsaoleh, Mendui dan Tofoiso. 

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Bungku Tengah adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah kecamatan Bungku Barat 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah kecamatan Bungku Timur 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan perairan teluk Tolo 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah propinsi Sulawesi Selatan 

2. Luas Wilayah Kecamatan menurut Desa/Kelurahan 

 

No Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Km
2
) 

1. Puungkoilu 15,00 

2. Bahontobungku 21,00 

3. Tofuti 13,00 

4. Sakita 62,0 

5. Mendui 0,28 

6. Tofoiso 0,10 

7. Marsaoleh 0,20 

8. Lamberea 45,00 

9. Bungi 25,00 

10. Matano 0,81 

11. Matansala 45,00 

12. Bahoruru 66,00 

13. Ipi 11,00 

14. Bente 110,00 

15. Bahomohoni 113,00 
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16. Bahomoleo 66,72 

17. Bahomante 60,37 

18. Lanona 60,89 

19. Tudua 10,00 

 Kecamatan 725,57 

 

3. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Geografis 

No Desa/Kelurahan Desa Pantai 
Desa Bukan 

Pantai 

1. 
 

Puungkoilu 

 

1 

 

- 

2. Bahontobungku 1 - 

3. Tofuti 1 - 

4. Sakita - 1 

5. Mendui - 1 

6. Tofoiso 1 - 

7. Marsaoleh 1 - 

8. Lamberea - 1 

9. Bungi - 1 

10. Matano 1 - 

11. Matansala 1 - 

12. Bahoruru 1 - 

13. Ipi 1 - 

14. Bente 1 - 

15. Bahomohoni 1 - 

16. Bahomoleo 1 - 

17. Bahomante 1 - 

18. Lanona 1 - 

19. Tudua 1 - 

 Kecamatan 15 4 
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7. Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan 

NO Desa/Kelurahan 

JUMLAH 

KK 
PENDUDUK 

L P L + K 

1 Puungkoilu 313 478 427 905 

2 Bahontobungku 304 491 475 966 

3 Tofuti 314 477 444 921 

4 Sakita 602 1.012 919 1.931 

5 Mendui 234 341 314 655 

6 Tofoiso 233 338 329 667 

7 Marsaoleh 538 772 720 1.492 

8 Lamberea 557 865 745 1.610 

9 Bungi 461 658 531 1.189 

10 Matano 622 902 788 1.690 

11 Matansala 711 1.085 957 2.042 

12 Bahoruru 706 1.069 1.009 2.078 

 13 Ipi 505 743 644 1.387 

14 Bente 1.305 1.899 1.664 3.563 

15 Bahomohoni 1.439 1.973 1.625 3.598 

16 Bahomoleo 687 1.000 782 1.782 

17 Bahomante 581 858 798 1.656 

18 Lanona 599 905 778 1.683 

19 Tudua 181 292 270 562 

 Kecamatan 10.892 16.158 14.219 30.377 
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8. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Desa/Kelurahan 

No Desa/Kelurahan Jarak (Km) 

1. Puungkoilu 7,00 

2. Bahontobungku 4,00 

3. Tofuti 1,00 

4. Sakita 2,00 

5. Mendui 0,10 

6. Tofoiso 0,10 

7. Marsaoleh 0,00 

8. Lamberea 1,00 

9. Bungi 2,00 

10. Matano 1,00 

11. Matansala 3,00 

12. Bahoruru 5,00 

13. Ipi 6,00 

14. Bente 7,00 

15. Bahomohoni 10,00 

16. Bahomoleo 12,00 

17. Bahomante 14,00 

18. Lanona 15,00 

19. Tudua 6,00 
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9. Struktur Organisasi Kecamatan Bungku Tengah 

(Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 9 Tahun 2016 ) 
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Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan memegang peranan sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, 

khususnya yang berhubungan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari 

acuan yang menjadi dasarnya, yaitu:  

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.  

2. UU No. 22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 

tahun 1974 tentang perkawinan. 

3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan 

yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.  

4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan 

struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi 

pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga 

sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan 

umat. 

5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan 

kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor 

Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas 

Urusan Agama Islam. 

6.  Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan 

tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Dari ke 13 kecamatan yang ada di kabupaten Morowali yang menjadi fokus 

peneliti untuk diteliti yaitu wilayah kecamatan Bungku Tengah pada Kantor Urusan 

Agama. Secara geografis kecamatan Bungku Tengah adalah merupakan wilayah ibu 

kota kabupaten yang mempunyai ketinggian 6 m dari permukaan laut dengan suhu 

maksimum 35˚c dan minimum 25˚c dengan kondisi wilayah datar dan bukit. 

Kantor Urusan Agama kecamatan Bungku Tengah terletak di desa Matansala, 

lokasi tanah yang ditempati adalah tanah milik dengan “Status Tanah Milik” yang 

dibangun sejak tahun 2006 dengan luas tanah ± 726,75 m² dan luas bangunan 83,3 

m². Secara historis Kantor Urusan Agama kecamatan Bungku Tengah telah ada sejak 

tahun 1968. Struktur organisasi dan personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bungku Tengah didukung oleh 8 orang diantaranya 4 orang ASN dan 4 orang tenaga 

honorer staf dan karyawan, serta 6 diantaranya 1 Orang ASN dan 5 orang tenaga 

honorer Penyuluh Agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah 

adalah merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang terdepan, juga sebagai 

sebuah organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan visi yaitu 

terciptanya pemahaman dan pelayanan agama dan keagamaan menuju masyarakat 

madani yang dijabarkan dengan misi:  

1. Optimalisasi layanan nikah dan rujuk 

2. Efektifitas pemberdayaan zakat, wakaf, dan haji 

3. Meningkatkan peran lembaga dakwah 
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4. Memaksimalkan kemitraan umat dan pengembangan keluarga sakinah 

B. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di kecamatan 

Bungku Tengah 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dalam masalah isbath nikah 

(Pengesahan Perkawinan) karena faktor awalnya adalah dengan melaksanakan 

pernikahan tetapi tidak dicatat. Berikut jumlah persitiwa nikah dari tahun 2020 

sampai tahun 2022 dan peristiwa nikah dari masyarakat yang menjadi pelaku 

pernikahan tidak tercatat dan mengajukan permohonan isbath nikah (Pengesahan 

Perkawinan) yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah 

pada tahun 2020-2022: 

Data persitiwa nikah di wilayah kecamatan Bungku Tengah tahun 2020-2022. 

No Desa/Kelurahan 
Jumlah Peristiwa Nikah 

2020 2021 2022 

1. Puungkoilu 12 7 7 

2. Tudua 7 7 4 

3. Bahontobungku 19 5 6 

4. Tofuti 7 7 5 

5. Sakita 15 21 13 

6. Mendui 3 4 4 

7. Tofoiso 2 6 2 

8. Marsaoleh 7 9 7 

9. Lamberea 16 10 8 
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10. Bungi 10 12 14 

11. Matano 5 7 9 

12. Matansala 36 41 29 

13. Bahoruru 10 12 9 

14. Ipi 14 10 9 

15. Bente 24 26 19 

16. Bahomohoni 20 18 9 

17. Bahomoleo 18 10 13 

18. Bahomante 42 29 13 

19. Lanona 21 13 9 

 Jumlah 288 254 189 

Data itsbath nikah di wilayah kecamatan Bungku Tengah dari tahun 2020-

2022. 

No Desa/Kelurahan 

Jumlah Peristiwa Nikah Tidak 

Tercatat 

2020 2021 2022 

1. Puungkoilu 2 0 1 

2. Bahontobungku 2 1 4 

3. Tofuti 1 0 0 

4. Sakita 2 1 0 

5. Mendui 0 0 0 

6. Tofoiso 0 0 0 

7. Marsaoleh 0 0 0 

8. Lamberea 0 0 1 

9. Bungi 0 0 0 
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10. Matano 0 0 0 

11. Matansala 0 0 0 

12. Bahoruru 0 1 0 

13. Ipi 0 0 0 

14. Bente 2 1 1 

15. Bahomohoni 0 2 0 

16. Bahomoleo 0 1 0 

17. Bahomante 3 1 2 

18. Lanona 2 1 0 

19. Tudua 0 1 0 

 Jumlah 14 10 9 

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat masyarakat 

di kecamatan Bungku Tengah yang melakukan pernikahan tidak tercatat yang baik 

yang sudah mengajukan permohonan untuk melakukan isbat Nikah di Pengadilan 

Agama maupun yang belum mengajukan dengan berbagai macam faktor penyebab 

pernikahan tidak tercatat tersebut.  

Berdasarkan dari data di atas juga, dapat diketahui bahwa jumlah pernikahan 

tidak tercatat di kecamatan Bungku Tengah yang peneliti temukan cenderung 

menurun di tiga tahun terakhir, yaitu ditahun 2020 warga kecamatan Bungku Tengah 

yang mengajukan sebanyak 10 pasangan suami istri yang belum mengajukan ada 4 

pasang, yang mengajukan permohonan isbat nikah ditahun 2021 yaitu 8 pasangan 

suami istri dan yang belum mengajukan sebanyak 4 pasang, sedangkan di tahun 2022 

yang mengajukan sidang itsbath berjumlah 5 pasangan dan yang belum mengajukan 
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sebanyak 4 pasang. Setelah peneliti mendapatkan data tentang istbat nikah 

(pengesahan nikah) dari KUA kec. Bungku Tengah, maka peneliti langsung 

melanjutkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak, di antaranya 

kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bungku Tengah, Penghulu, dan 

penyuluh agama Islam di KUA Bungku Tengah serta beberapa pasangan yang 

melakukan pernikahan tidak tercatat. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yang 

melakukan pernikah tidak tercatat tetapi belum mengajukan pengesahan nikahnya ke 

Pengadilan Agama dengan beberapa faktor penyebab. 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Hamzanwadi, 

S.HI. menyatakan bahwa adanya pernikahan yang dilaksanakan tetapi tidak tercatat 

yang dilakukan oleh masyarakat di daerahnya disebabkan oleh berbagai macam 

faktor diantaranya: 

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya 

pencatatan, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu 

adalah masalah pribadi dan tidak terlalu penting untuk melakukan 

pencatata pernikahan. Selain itu sebagian masyarakat muslim ada yang 

berpegang teguh kepada fikih tradisional, pemahaman mereka bahwa 

perkawinan sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. 
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2. Perkawinan yang biasanya dilakukan tetapi tidak dicatatkan juga biasanya 

disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana pasangan suami istri tersebut 

tidak memeliki kemampuan membayar biaya pencatatan pernikahan. 

3. Karena perkawinan di bawah umur, salah satu syarat melakukan 

perkawinan salah satunya yakni umur kedua calon mempelai sebagai UU 

Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pria maupun wanita 

yang ingin melakukan perkawinan minimal berumur 19 tahun. Perkawinan 

tidak tercatat ini terjadi karena kedua pasangan atau salah satu pasangan 

belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan 

untuk melangsungkan pernikahan. 

4. Perkawinan yang tidak tercatat juga disebabkan oleh izin dari atasan atau 

tempat bekerja dari pasangan yang akan melaksanakan pernikahan belum 

ada sedangkan pelaksanaan pernikahan sudah akan dilaksanakan, dan 

beberapa pasangan bekerja di perusahaan yang ada luar dari kecamatan 

Bungku Tengah. 

5. Karena hamil di luar nikah. Hamil diluar nikah merupakan akibat dari 

pergaulan bebas khususnya di kalangan para remaja. Hamil di luar nikah 

merupakan aib khususnya bagi keluarga perempuan sehingga sebagian 

perempuan hamil di luar nikah melaksanakan perkawinan tetapi tidak 

dicatatkan di KUA di sebabkan salah satu faktornya karena tidak siapnya 
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pasangan tersebut dalam membina rumah tangga dan dari segi materi tidak 

memadai.
106

 

Selain itu, perkawinan tidak tercatat yang terjadi di kecamatan Bungku 

Tengah, juga ditemukan dalam bentuk perkawinan poligami. Menurut Burhanuddin 

bahwa laki-laki yang berpoligami atau beristeri lebih dari satu, pada umumnya hanya 

perkawinan pertama yang dicatat, sedangkan perkawinan kedua dilaksanakan di luar 

pencatatan. Khusus di kecamatan Bungku Tengah, perkawinan tidak tercatat dalam 

bentuk poligami selalu dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada 

pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu, orang yang akan berpoligami cukup 

meminta persetujuan kepada wali perempuan dan selanjutnya mendatangi tokoh 

agama atau ahli agama di wilayahnya atau wilayah lain untuk dinikahkan.
107

 

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Mustari bahwa hampir semua 

pernikahan poligami dilakukan secara tidak tercatat atau tidak sesuai dengan 

prosedur. Hal ini dilakukan untuk menghindari agar tidak diketahui oleh keluarganya, 

khususnya dari pihak isterinya. Di samping itu juga, perkawinan poligami dilakukan 

di luar pencatatan karena syarat berpoligami sangat sulit dan susah untuk dipenuhi. 

Oleh sebab itu, perkawinan poligami dilakuan secara rahasia dan tidak melalui proses 

pencatatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan. 

                                                             
106

 Hamzanwadi, (46 tahun), Kepala KUA Kec. Bungku Tengah, Wawancara, Bungku, 6 

Februari 2023. 

107
 Burhanuddin, (34 tahun), Penghulu KUA Kec. Bungku Tengah, Wawancara, Bungku, 6 

Februari 2023. 
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Bahkan, banyak kasus seseorang diketahui beristeri lebih dari satu atau berpoligami, 

setelah mempunyai anak dari isterinya yang kedua
108

 

Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Witanto, bahwa terdapat beberapa 

alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tidak tercatat di beberapa daerah 

antara lain:
109

 

a. Karena sudah bertunangan untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan 

lebih baik melakukan pernikahan meskipun belum tercatat. Dalam kasus ini 

biasanya terjadi pada calon pengantin yang salah satunya masih sekolah atau 

kuliah. 

b. Untuk menghemat ongkos dan menghindari presedur administrasi yang dianggap 

berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrasi dari RT, Lurah, KUA, ijin istri 

pertama, ijin pengadilan agama, ijin atasan jika PNS/anggota TNI/Polri dan 

sebagainya) 

c. Karena calon istri terlanjur hamil di luar nikah. 

d. Untuk menghindari tuntutan hukum oleh istrinya di belakang hari, karena 

perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dapat dituntut 

secara hukum di pengadilan. Kasus ini terjadi pada perkawinan untuk yang kedua 

kali (poligami). 

                                                             
108

 Mustari, (30 tahun), Penyuluh Agama Islam Kec. Bungku Tengah, Wawancara, Bungku, 6 

Februari 2023. 

109
 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya 

Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, h. 153-154. 
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e. Untuk menghapus jejak agar tidak diketahui oleh istri pertama, sekaligus untuk 

menghindari hukuman administratif yang akan dijatuhkan oleh atasan bagi 

mereka yang berstatus PNS atau anggota TNI/Polri yang akan melakukan 

perkawinan yang kedua kali. 

f. Salah seorang dari calon pengantin (biasanya pihak perempuan) belum cukup 

umur untuk melansungkan perkawinan melalui KUA. 

g. Alasan lain yang bersifat khusus seperti di beberapa daerah yang telah menjadi 

tradisi melakukan perkawinan dan tidak tercatat sebelum menikah di hadapan 

pegawai pencatat nikah (KUA) adanya sikap orang tua/wali yang menganggap 

bahwa ia memiliki hak dan kewajiban menikahkan anaknya (perempuan) dengan 

pasangan yang dicarikan tanpa meminta persetujuan anaknya. 

Menurut Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat adalah sebagai berikut:
110

 

a. Faktor Sosial 

1) Masalah poligami 

Syariat Islam membolehkan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari 

satu istri. Sebagian dari laki-laki ingin mempraktikkan hal ini, namun ada 

hambatan sosial yang menghalanginya sebab poligami dipandang negatif 

                                                             
110

 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto,  ukum Perkaw nan  slam   en uak 

Kesakralan Perkaw nan yan  san at krus al dan  enjad kannya seba a  Sebuah  adah dalam  katan 

m  āqan  awaddah wa Rahmah yan    r dha  Allah swt, h. 150-151. 
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oleh masyarakat atau undang-undang negara yang mempersulit poligami 

atau melarangnya. 

2) Undang-undang usia 

Artinya, ketika seorang laki-laki atau perempuan yang sudah siap 

nikah menikah, tetapi belum terpenuhi usia dalam undang-undang, akhirnya 

memilih jalan ini. 

3) Tempat tinggal yang tidak menetap 

Sebagian orang tidak menetap tempat tinggalnya karena terikat 

dengan pekerjaan atau selainnya. Kadang-kadang ia harus tinggal dalam 

waktu yang cukup lama, sedangkan istrinya tidak bisa menemaninya. 

Kemudian memlih pernikahan secara tidak tercata. 

b. Faktor Harta 

Ketika ada pasangan suami istri yang ridha dengan mahar yang relatif murah, 

mereka menempuh pernikahan ini karena khawatir dihina oleh masyarakat di 

lingkungan mereka. 

c. Faktor Agama 

Termasuk juga faktor lemahnya iman, yakni sebagian orang kebih menempuh jalan 

ini untuk memenuhi hasrat bersama pasangannya dan tidak ingin terikat dengan 

pernikahan resmi. 

Menurut Kustini, ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, 

di antaranya adalah keperluan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak 
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diwajibkan agama, dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah, perkawinan di bawah 

umur. Lainnya adalah karena sudah berumur dan untuk menutupi aib.
111

 

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Pejabat di KUA Kec. Bungku 

Tengah, maka peneliti melanjutkan wawancara kepada pasangan yang telah 

melaksanakan perkawinan tidak tercatat baik yang telah selesai mengajukan 

pengesahan nikahnya di Pengadilan Agama maupun yang belum mengajukan. 

Adapun beberapa pasangan yang peneliti temui di antaranya: 

1. Rahim (60 tahun) dan Sinari (49 tahun) 

Kedua pasangan ini berasal dari desa Bente. Rahman berprofesi sebagai 

wiraswasta dan sudah memiliki satu istri, Sinari bekerja sebagai tenaga 

honorer di salah satu sekolah, Alasan mereka menikah tetapi tidak tercatat 

karena Rahman juga tidak ingin diketahui oleh istrinya sedangkan istrinya 

juga sudah tidak mampu memberikan pelayanan biologis kepadanya 

karena kondisi kesehatan.
112

 

2. Kaimudin (17 tahun) dan Ratna (16 tahun) 

Pasangan yang berasal dari desa Bahomante ini memilih tidak mencatat 

nikah karena usia keduanya belum memenuhi syarat sesuai aturan untuk 

                                                             
111

 Kustini, Kepala Bidang pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 

Banyak Sebab Perkawinan Tak Dicatat, https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-sebab-

perkawinan-tak-dicatat-lt50df765e9b48d/?page=2 (21 Februari 2022) 

112
 Rahim (60 tahun) dan Sinari (49 tahun), Pelaku pernikahan tidak tercatat, Wawancara, 

Bente, 8 Februari 2023. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-sebab-perkawinan-tak-dicatat-lt50df765e9b48d/?page=2
https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-sebab-perkawinan-tak-dicatat-lt50df765e9b48d/?page=2
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melaksanakan pernikahan kemudian untuk proses mendapatkan dispensasi 

dari pengadilan dianggap sulit dan rumit.
113

 

3. Ma‟ruf (25 tahun) dan Narlin (24 tahun) 

Ma‟ruf beralamatkan di Kota Samarinda sesuai yang tertera di KTP dan 

Narlin berdomisili di kel. Lambera. Pasangan ini tidak mencatatkan 

pernikahannya karena Ma‟ruf yang berkerja di salah satu perusahaan 

tambang tidak mendapatkan cuti dari tempatnya bekerja sehingga belum 

memiliki waktu untuk kembali ke daerah asalnya untuk melengkapi 

dokumen yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran nikah.
114

 

4. Sudarmin (20 tahun) dan Hilda (19 tahun) 

Pasangan ini berasal dari desa Lanona, memiliki latar belakang pendidikan 

yang hanya lulusan SD, ketika ingin mencatatkan pernikahannya yang 

ternyata dokumen kependudukannya tidak lengkap seperti Kartu Keluarga 

dan Akte Kelahiran sedangkan untuk mendapatkan Kertu Keluarga dan 

Akte Kelahiran yang dibutuh adalah Buku Nikah orang tua yang juga 

dulunya tidak tercatat.
115

 

5. Hasrianto (17 tahun) dan Aida (16 tahun) 

                                                             
113

 Kaimudin (17 tahun) dan Ratna (16 tahun), Pelaku pernikahan tidak tercatat, Wawancara, 

Bahomante, 8 Februari 2023. 

114
 Ma‟ruf (25 tahun) dan Narlin (24 tahun), Pelaku pernikahan tidak tercatat, Wawancara, 

Lamberea, 8 Februari 2023. 

115
 Sudarmin  (20 tahun) dan Hilda (19 tahun), Pelaku pernikahan tidak tercatat, Wawancara, 

Lanona, 9 Februari 2023. 
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Pasangan yang berasal dari desa Bahomante ini memilih tidak mencatat 

nikah karena Aida telah hamil sedangkan usia keduanya belum memenuhi 

syarat sesuai aturan untuk melaksanakan pernikahan.
116

 

6. Masdam (16 tahun) dan Hasrina (17 tahun) 

Pasangan yang menikah dari desa Bahontobungku ini pernikahannya tidak 

tercatat karena syarat usia belum terpenuhi sedangkan orang tua keduanya 

khawatir akan terjadi hal-hal yang diingikan oleh kedua keluarga akaibat 

pergaulan bebas.
117

 

7. Hasdin (17 tahun) dan Misdar (18 tahun) 

Pasangan yang menikah dari desa Bahomante ini pernikahannya tidak 

tercatat syarat usia juga belum terpenuhi tetapi orang tua sepakat untuk 

menikahkan karena khawatir tehadap pergaulan bebas serta keinginan 

mereka untuk melanjutkan pendidikan.
118

 

8. Alim Purnama (38 tahun) dan Yulianti (25 tahun) 

Pasangan yang menikah di desa Bahomoleo ini pernikahannya tidak 

tercatat disebabkan Alim Purnama yang sudah lama pisah dengan istri 

pertamanya tetapi belum mengajukan perceraiannya ke Pengadilan Agama 

dan sehingga tidak memiliki akta cerai. 

                                                             
116

 Hasrianto (17 tahun) dan Aida (16 tahun), Pelaku pernikahan tidak tercatat, Wawancara, 

Bahomante, 9 Februari 2023. 

117
 Masdam (16 tahun) dan Hasrina (17 tahun), Pelaku pernikahan tidak tercatat, Wawancara, 

Bahontobungku, 8 Februari 2023. 

118
 Hasdin (17 tahun) dan Misdar (17 tahun), Pelaku pernikahan tidak tercatat, Wawancara, 

Bahomante, 8 Februari 2023. 
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9. Mustamin (31 tahun) dan Ratna Fitri (30 tahun) 

Pasangan ini berdomisili dan menikah di desa Bahontobungku ini 

pernikahannya tidak tercatat disebabkan Ratna Fitri yang sudah lama pisah 

dengan suami sebelumnya menganggap bahwa karena sudah 5 tahun tidak 

bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi lagi di antara mereka, maka 

pemahamannya dia anggap sudah bercerai sehingga ketika mengajukan 

pendaftaran nikah dan dimintakan Akta Cerainya, Ratna Fitri tidak dapat 

menunjukkannya, ketika diarahkan ke Pengadilan Agama untuk 

melaksanakan proses sidang agar Akta Cerainya bisa terbit tetapi karena 

dianggap proses tersebut masih membutuhkan waktu yang lama 

sedangkan proses pernikahan akan dilaksanakan, maka mereka sepakat 

untuk menikah tanpa melakukan proses pencatatan di KUA. 

C. Implikasi dari pernikahan tidak tercatat bagi masyarakat muslim yang terjadi 

di kecamatan Bungku Tengah 

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait pernikahan yang tidak 

tercatat, dengan keputusan Komisi B Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II 

tahun 2006 tentang Masail Waqi‟iyyah Mu‟ashirah Nikah di Bawah Tangan yaitu: 

Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini sama halnya dengan 

pernikahan tidak tercatat yang memenuhi semua rukun dan syaratnya yang ditetapkan 

oleh hukum Islam tetapi tidak dicatat oleh pejabat yang bewenang dalam hal ini 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-
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undangan, bahwa perkawinan seperti ini seringkali menimbulkan mudharat terhadap 

istri maupun anak yang dilahirkan terkait hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris 

dan lain sebagainya.
119

 

Perkawinan tidak tercatat juga bertentangan dengan Undang-Undang 

perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Oleh sebab itu, perkawinan yang 

tidak tercatat memiliki konsekuensi hukum diantaranya:  

1. Meski perkawinan dilakukan menurut sesuai syariat Islam, tetapi di 

hadapan hukum negara pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara jika 

belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama. 

2. Mengalami kesulitan dalam hal administratif. 

3. Tidak memiliki dokumen resmi pernikahan (Kutipan Akta nikah) yang 

bisa dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis hakim, ketika terdapat 

sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir 

akibat pernikahan, seperti waris, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan 

lain sebagainya. 

4. Hak asuh anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan 

maka hak asuhnya jatuh kepada isteri jika terjadi perceraian. 

5. Warisan dan nafkah terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan 

diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi biasanya ketika terjadi 

perceraian suami tidak memberikan nafkah kepada isteri. 

                                                             
119

 Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Nikah di Bawah Tangan”, Situs Resmi MUI, 

https://mui.or.id/produk/fatwa/1037/nikah-di-bawah-tangan/ (21 Februari 2022). 

https://mui.or.id/produk/fatwa/1037/nikah-di-bawah-tangan/
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Kepala KUA Kec. Bungku Tengah menjelaskan bahwa apabila seorang laki-

laki dan seorang perempuan bersepakat untuk melaksanakan pernikahaan, berarti 

mereka telah saling berjanji untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Hak serta kewajiban pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan tidak 

tercatat tersebut tergantung kesepakatan bersama. Oleh karena itu setelah 

melaksanakan akad nikah, biasanya Bapak Imam Desa memberi nasehat dan petunjuk 

kepada suami untuk berjanji kepada istrinya. Dengan harapan bahwa janji tersebut 

kedua belah pihak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Tetapi 

dalam perkembangan selanjutnya tentunya akan muncul suatu persoalan yaitu apakah 

hak suami dan istri itu dilindungi oleh Undang-Undang dan apakah istri bisa 

menuntut haknya di Pengadilan Agama apabila terjadi perceraian. Sudah barang tentu 

karena dalam pernukahanan tidak tercatat tersebut tidak memiliki bukti otentik 

tentang pernikahannya maka hak suami maupun hak istri tidak dilindungi oleh 

Undang-Undang. Oleh sebab itu, jika suami atau istri ingin mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama tentunya tidak dapat diterima karena pernikahan yang telah 

dilaksanakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dilaksanakan atau diawasi 

oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah.
120

 

Terdapat suatu fakta bahwa ternyata kemudahan meninggalkan pasangan, 

dalam kasus pernikahan tidak tercatat tidak hanya dilakukan oleh para suami tetapi 

juga dilakukan oleh istri, karena bagaimanapun juga bahwa pernikahan tanpa 
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pencatatan formal tentu akan memberikan peluang kepada siapapun, baik suami 

ataupun istri untuk bisa saling mengingkari pernikahannya. Pernikahan tidak tercatat 

selain memberikan kemudahan kepada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, 

juga bisa memberikan peluang dengan mudah untuk melakukan poligami. Banyak 

perempuan yang menderita karena poligami, akan tetapi sampai saat ini poligami 

masih sering terjadi bahkan terkesan semakin banyak laki-laki yang melakukannya, 

meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bukan hanya dari kalangan 

masyarakat biasa yang latar belakang pendidikannya bisa dikatakan hanya tamatan 

sekolah dasar, bahkan di kalangan orang yang berpendidikan tinggi dan yang 

memiliki jabatan juga melakukan praktik ini.
121

 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Majelis Ulama 

Indonesia Kab. Morowali bahwa apabila terjadi perceraian yang dialami oleh 

pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya, maka istri secara hukum negara 

tidak berhak untuk menuntut hak pembagian harta gono-gini, sebab pernikahan 

tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Meskipun mantan suami berbaik hati 

memberikan sejumlah uang kepada mantan istrinya, tetapi akan dianggap itu hanya 

sekadar tali asih ataupun sumbangan, yang besarnya mungkin tidak seberapa. 

Bandingkan dengan seandainya pernikahan tersebut tercatat sah secara hukum 
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negara, maka harta bersama yang menjadi hak istri adalah setengah dari kekayaan 

mereka setelah menikah.
122

 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala KUA kec. Bungku Tengah bahwa saat ini 

sudah mulai banyak masyarakat yang mengerti dan bersentuhan dengan masalah 

administrasi. Karena di kec. Bungku Tengah banyak terjadi pada mereka yang 

dulunya menikah secara tidak tercatat sudah mulai mengerti pentingnya surat nikah, 

seperti sebagai syarat anaknya mendaftar sekolah negeri, membuka rekening pada 

bank. Apalagi di masa pandemi covid-19 sejak tahun 2020 sampai sekarang ini 

pemerintah juga banyak membuat program bantuan sosial yang bersentuhan dengan 

masyarakat secara langsung, terutama yang ekonominya miskin. Hal ini turut 

menambah kesadaran hukum bagi masyarakat pentingnya memiliki surat nikah. 

Karena mereka yang ingin mendaftar sebagai penerima bansos, tentunya harus 

memiliki kartu identitas yang jelas berupa KTP. Sedangkan syarat untuk membuat 

KTP, harus memiliki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan untuk membuat Kartu 

Keluarga dan Akta Kelahiran yang dibutuhkan adalah Buku nikah.
123

 

Perkembangan awal anak dimulai dari keluarga, dari situlah mereka tumbuh 

dan berkembang. Keluarga menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam setiap 

individu yang terdiri dari ayah, ibu serta anak. Sedangkan dalam pernikahan yang 
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tidak tercatat banyak ditemukan keluarga yang bercerai, banyak suami tidak mau 

bertanggung jawab dan pergi begitu saja. Hal ini juga yang dikhawatirkan oleh 

saudari Misdar 17 tahun, yang menyatakan bahwa sebenarnya narasumber takut mbak 

kalau suaminya pergi meninggalkannya dan tidak kembali lagi, sedangkan dia sudah 

memiliki anak. Kekhawatiran tersebut jika nanti anaknya sudah besar dia diejek 

temannya karena tidak punya bapak, dan yang paling narasumber khawatirkan adalah 

akan berdampak pada mental dan psikologinya anak tersebut. Dari penuturan tersebut 

itulah menunjukkan bahwa nikah tidak tercatat membawa banyak sekali dampak 

negatif, dari mendapat gunjingan dari masyarakat atau tetangga sekitar dan dampak 

psikologi bagi anak.
124

 

D. Kendala-kendala yang dialami dan upaya Pegawai Pencatat Nikah untuk 

menangani dan meminimalisir terjadinya pernikahan yang tidak tercatat 

1. Kendala-kendala yang dialami oleh KUA Kec. Bungku Tengah dalam 

mengatasi dan meminimalisir pernikahan tidak tercatat 

Setiap instansi, lembaga, ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu 

berskala kecil maupun besar tentunya dalam melaksanakan kegiatan untuk 

mencapai hasil penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai kendala dan 

hambatan, baik itu kendala kecil maupun kendala besar, baik berupa kendala dari 

luar organisasi ataupun dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun 

rapihnya suatu sistem organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas, wewenang, 

                                                             
124

 Misdar (18 tahun), Pelaku pernikahan tidak tercatat, Wawancara, Bahomante, 8 Februari 

2023. 



100 
 

 
 

maupun kekuasaan tentu tidak akan terlepas dari namanya suatu kendala, sekecil 

apapun bentuknya kendala tersebut pasti akan berpengaruh terhadap proses dari 

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. 

Berdasarkan pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui wawancara, ada 

beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku 

Tengah dalam mengatasi dan meminimalisir pernikahan tidak tercatat yang dilakukan 

oleh masyarakat yang dalam wilayah kerjanya. Menurut Hamzanwadi, S.H.I. selaku 

Kepala KUA, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi. Adapun kendala 

yang dihadapi yaitu: 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bungku Tengah sangat kurang, tenaga yang hanya berjumlah 14 

Orang dengan 4 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 

orang sebagai Pegawai tidak tetap (Honorer) baik yang menjadi staf maupun 

Penyuluh Agama Islam, sedangkan penduduk yang beragama islam yang berada 

di Kecamatan Bungku Tengah kurang lebih 30.300 jiwa. 

b. Sebagian besar pendapatan perekonomian masyarakat masih sangat kecil dalam 

kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka beralasan bahwa 

ketidakmampuannya untuk membayar biaya administrasi pernikahan meskipun 

sering diadakan sosialisasi bahwa jika melaksanakan pernikahan di KUA tidak 

dikenakan biaya administrasi pernikahan. 
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c. Adanya rasa malu serta malas bagi kedua keluarga dan calon mempelai untuk 

mendaftarkan pernikahannya atau mendaftarkan anaknya untuk melakukan 

pernikahan di Kantor Urusan Agama. Disebabkan bahwa salah satu sumber 

permasalahannya ada pada dalam mental diri pasangan yang akan melaksanakan 

pernikahan, adanya rasa malu dan malas ini disebabkan karena status penikahan 

mereka yang ternyata berasal dari suatu “kesalahan” yang telah mereka lakukan. 

d. Sebagian masyarakat masih mendengarkan pendapat tokoh agama/Imam  di desa 

tempat tinggal mereka karena dianggap dituakan sehingga meskipun pendapat 

tokoh agama tersebut tdak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara 

terkait pelaksanaan pernikahan, tetap mereka jadikan sebagai dasar untuk 

melaksanakan pernikahan tersebut. 

e. Sebagian masyarakat menetapkan hari pelaksanaan pernikahan tanpa mencari 

informasi terlebih dahulu mengenai dokumen atau persyaratan yang diperlukan 

untuk proses pencatatan nikah sehingga ketika mendekati hari pelaksanaan 

kemudian memberitahukan kehendak nikahnya ke Kantor Urusan Agama dan 

ternyata dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi pencatatan nikah 

tidak lengkap atau terdapat halangan  menurut agama dan undang-undang maka 

proses pernikahan tersebut tetap mereka laksanakan dengan alasan bahwa 

undangan pernikahan sudah disebar dan tidak mungkin lagi untuk dibatalkan.  

f. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika telah pisah dengan istri atau 

suaminya apalagi yang sudah lama tidak bersama maka mereka sudah bisa 

menikah kembali. 
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g. Belum ada sanksi hukum yang tegas bagi pelaku perkawinan tidak tercatat. 

h. Pengadilan Agama memudahkan proses Itsbat Nikah dalam hal syarat 

administrasi dokumen dengan hanya melampirkan KTP dan Kartu Keluarga. 

2. Upaya Pegawai Pencatat Nikah untuk menangani dan meminimalisir 

terjadinya pernikahan yang tidak tercatat di kecamatan Bungku 

Tengah 

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama 

adalah agar seseorang memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-

benar telah melaksanakan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang 

dianggap sah sebagai bukti adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara. 

Ketika pernikahan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, tentunya seseorang telah 

memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di hadapan 

majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun 

sengketa yang timbul akibat pernikahan, seperti hak asuh anak, waris, nafkah, 

perceraian, dan lain sebagainya. 

Realitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat bahwa saat ini masih 

sangat banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan pernikahan tetapi secara 

tidak tercatat, maka sangat penting adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya pernikahan tidak tercatat 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kec. Bungku 

Tengah Bapak Hamzanwadi, S.H.I. menyatakan bahwa berbagai upaya dan strategi-
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strategi usaha dilakukan untuk meminimalisasi pernikahan tidak tercatat tersebut, 

karena perkawinan tidak tercatat jika tidak mendapatkan upaya-upaya pencegahan 

dari pemerintah, ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di 

Indonesia khusunya terkait dalam pelaksanaan tertibnya pencatatan nikah. Oleh sebab 

itu, pernikahan kawinan di bawah tangan yang terjadi harus mendapat perhatian dari 

semua pihak, bukan hanya pemerintah, akan tetapi juga diperlukan keterlibatan tokoh 

agama dan masyarakat.
125

 

Upaya-upaya atau strategi yang dilakukan oleh Kepala KUA kecamatan 

Bungku Tengah dalam mengatasi pernikahan tidak tercatat yaitu: 

a. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan di saat 

menghadiri prosesi akad nikah di desa-desa serta melalui sambutan-sambutan 

diperingatan acara keagamaan.  

b. Memberikan sosialisasi dengan menghadirkan dan melibatkan aparat desa, tokoh 

agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat tentang syarat, rukun 

dan pentingnya pencatatan pernikahan. 

c. Memberikan pesan-pesan disaat mengisi pengajian terkait pencatatan pernikahan 

d. Membuat akun media sosial yaitu akun Instagram dengan nama akun 

@kua_bungku_tengah untuk mensosialisasikan info terkait proses pernikahan 

serta syarat administrasi pencatatan pernikahan. 
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e. Membuat kesepakatan dengan Tokoh Agama, tokoh adat dan Aparat Pemerintah 

Desa untuk tidak menghadiri acara pernikahan dan memberikan pelayanan 

administrasi jika ada yang ingin melaksanakan pernikahan tetapi tidak 

memberitahukan kehendak nikahnya ke Kantor Urusan Agama. 

f. Memberikan kemudahan kepada calon yang akan melaksanakan pernikahan 

dalam bentuk keterangan izin yang diperkuat dengan surat yang diterbitkan oleh 

KUA Kec. Bungku Tengah kepada perusahaan tempat calon pengantin bekerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya serta hasil dari 

penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

3. Pelaksanaan nikah tetapi tidak tercatat yang terjadi di wilayah kecamatan 

Bungku Tengah, kabupaten Morowali dalam perspektif hukum Islam ada 

yang sudah sah dan telah sesuai karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya 

menurut hukum Islam. Tetapi oleh negara dianggap tidak sah karena tidak 

dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama. Dan terdapat juga kasus pernikahan 

yang tidak tercatat yang oleh peneliti anggap tidak sah dan tidak sesuai 

dengan hukum Islam yaitu kasus istri ditinggal oleh suaminya dalam waktu 

yang lama dan suami tidak pernah mengajukan permohonan cerai baik lisan 

maupun tertulis kepada Pengadilan Agama sedangkan syarat putusnya 

perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan pada bab VIII yang mengatur tentang putusnya perkawinan dan 

akibatnya, pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: 

a. Kematian, 

b. Perceraian dan 

c. Atas keputusan Pengadilan 
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4. Pernikahan yang tidak tercatat dalam Islam dianggap sah ketika telah 

terpenuhi syarat dan rukunnya tetapi pernikahan ini dapat mengakibatkan 

dosa bagi pelakunya, dengan adanya implikasi yang diakibatkan dari 

terjadinya pernikahan tersebut sehingga ada pihak yang terdzalimi dan 

tentunya dzalim adalah perbuatan dosa, yang dalam hal ini yang berdosa 

adalah pihak suami karena telah menelantarkan anak dan istri. 

5. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan yang tidak tercatat di 

kecamatan Bungku Tengah karena faktor belum cukup umur, adanya ikatan 

pekerjaan, hamil di luar nikah, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat 

tentang begitu pentingnya melakukan pencatatan pernikahan dan 

pemahamannya tentang hukum Islam. 

6. Implikasi dari pernikahan tidak tercatat akan membawa dampak yang sangat 

merugikan terutama terhadap istri dan anaknya, bagi anak dapat berdampak 

pada kehidupan sosial dan psikologinya. Dilihat dari segi hukum mempunyai 

dampak yang dapat merugikan kedua belah pihak, terutama bagi istri karena 

suami dapat pergi meninggalkan istri kapan saja dan istri tidak dapat 

menuntut suami dihadapan hukum karena pernikahan yang dilakukan 

tersebut tidak mempunyai bukti autentik. Sehingga akhirnya istrilah yang 

harus menanggung semua nafkah, biaya, dan termasuk pendidikan sang 

anak. 

7. Bahwa setiap pernikahan itu mempunyai akibat hukum, demikian juga 

dengan pernikahan yang dilaksanakan secara tidak tercatat, mempunyai 
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dampak bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Akibat hukum adalah 

terhadap harta benda adalah harta benda dalam perkawinan bukan harta 

bersama tetapi merupakan harta masing-masing dan anak tidak bisa 

mewarisi harta dari bapaknya. Akibat bagi suami istri yaitu orang yang 

melaksanakan pernikahaan yang tidak dicatatkan tidak dapat terlindungi 

karena tidak memiliki kekuatan hukum. 

8. Upaya-upaya dari Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan tidak 

tercatat ini diantaranya adalah terus menggalakkan sosialisasi, penyuluhan 

serta menyampaikan pesan-pesan terkait adminsitrasi pernikahan di sela-sela 

kegiatan yang dihadiri oleh pejabat dari KUA yang melibatkan banyak 

orang. 

C. Implikasi Penelitian 

Pernikahan yang tidak tercatat di kantor urusan agama merupakan fenomena 

yang sudah sering terjadi di dalam masyarakat khususnya di kecamatan Bungku 

Tengah, Kabupaten Morowali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya 

adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari dokumen 

pernikahan serta belum adanya sanksi hukum yang tegas dari aparatur pemerintah 

dalam menangani masalah perkawinan yang tidak tercatat ini. Maka dari itu, peneliti 

merekomendasikan agar: 

1. Pemerintah harus lebih tegas dalam membuat sebuah aturan hukum tentang 

pemberian sanksi bagi pelaku yang melaksanakan pernikahan tetapi tidak 
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mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, terutama kepada 

pelaku yang merugikan pihak lainnya. 

2. Diperlukan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat yang lebih 

intens, khususnya tentang Undang-undang perkawinan agar pemahaman 

masyarakat tentang aturan pernikahan dapat semakin baik yang pada 

akhirnya dapat menjadi langkah antisipatif terjadinya peristiwa pernikahan 

tidak tercatat, serta juga bertujuan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang dampak hukum dari pernikahan tidak tercatat yang 

merugikan bagi suami, isteri dan anak-anaknya. 

3. Sosialisasi dan penyampaian terkait pernikahan, syarat, rukun, dan 

pentingnya pencatatan nikah melalui media sosial harus lebih ditingkatkan 

dengan membuat konten-konten yang lebih menarik. 

4. Sanksi sosial harus diberlakukan di setiap desa di wilayah kecamatan 

Bungku Tengah untuk memberikan efek jera serta pembelajaran kepada 

masyarakat lain sehingga bisa menjadi perhatian bagi yang melaksanakan 

pernikahan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pertanyaan untuk pelaku Nikah tidak tercatat: 

1. Apa Bapak/Ibu tahu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?  

2. Berapa umur Bapak/Ibu saat melangsungkan pernikahan?  

3. Di mana Bapak/Ibu melangsungkan pernikahan?  

4. Apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan pernikahan yang tidak tercatat?  

5. Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan Bapak/Ibu?  

6. Ada berapa orang yang hadir dalam pernikahan Bapak/Ibu?  

7. Bagiamana dampak bagi kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu dari pernikahan 

tidak tercatat?  

8. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan hak-hak dari pasangan pasangannya? 

B. Pertanyaan untuk pegawai/pejabat KUA Kec. Bungku Tengah 

1. Apakah pihak KUA mengetahui adanya pernikahan tidak tercatat di 

kecamatan Bungku tengah? 

2. Apakah ada masyarakat yang melaporkan adanya pernikahan tidak tercatat? 

3. Bagaimana dampak pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kec. Bungku 

Tengah? 

4. Seperti apa model pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kec. Bungku 

Tengah?  

5. Apa dampak yang akan dialami pelaku nikah tidak tercatat di Kec. Bungku 

Tengah?  
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6. Apa upaya yang dilakukan pihak KUA untuk mengatasi pelaku nikah tidak 

tercatat? 
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Lampiran-lampiran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 : Peta Wilayah Kecamatan Bungku Tengah 
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Foto 2: Kantor Kecamatan Bungku Tengah 

Foto 3: Kantor Kecamatan Bungku Tengah 
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Foto 4: Wawancara dengan Sekeretaris Camat Bungku Tengah 

Foto 5: Kantor Urusan Agama Kec. Bungku Tengah 
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Foto 5: Foto Kantor Urusan Agama Kec. Bungku Tengah 

Foto 6: Foto Papan Struktur Organisasi KUA Kec. Bungku Tengah 
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Foto 7: Papan Visi misi KUA Kec. Bungku Tengah 

Foto 8: Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Bungku Tengah 
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Foto 9: Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Bungku Tengah 

Foto 10: Wawancara dengan Penghulu KUA Kec. Bungku Tengah 
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Foto 11: Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Bungku Tengah 

Foto 4: Wawancara dengan salah satu nara sumber, Pelaku 

pernikahan tidak Tercatat 
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