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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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

 Śa ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di ح

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
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 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha H ha ه

 Hamzah , apostop ء

 Ya Y ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ
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 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

 ي

 

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 

 ..ا|َ يَ ...

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  

 ي

 

 

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 
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 ۇ

 

 

dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

 

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

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

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.    = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

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

HR  = Hadis Riwayat 

SEMA             = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI                 = Kompilasi Hukum Islam 
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ABSTRAK 

 

NAMA       :  Fathul Khaeriah 

NIM           : 10100119065 

JURUSAN : Hukum Keluarga Islam 

JUDUL     : Strategi Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir 

Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi di KUA Kecamatan Manggala 

Kota Makassar) 

 Penelitian ini membahas tentang strategi pegawai Kantor Urusan Agama 
dalam meminimalisir pernikahan anak di bawah umur di KUA Kecamatan 
Manggala Kota Makassar. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk 
mengetahui realitas pernikahan anak di bawah umur di KUA Kecamatan 
Manggala. 2) Untuk mengetahui upaya pegawai KUA dalam meminimalisir 
pernikahan anak di bawah umur di KUA Kecamatan Manggala. 
 Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
termasuk kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah 
pendekatan normatif syar’i dan sosiologis . Adapun sumber data penelitian ini 
adalah Kepala KUA Kecamatan Manggala, Penghulu, Penyuluh, JFU Penyaji 
Bahan dan JFU Penyusunan Bahan Kerumahtanggaan. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Realitas pernikahan anak di 
bawah umur di KUA Kecamatan Manggala, sesuai dengan peraturan yang ada 
jika ada calon mempelai pengantin yang tidak memenuhi syarat pendaftaran nikah 
seperti salah satu atau kedua calon mempelai pengantin masih di bawah umur 
maka pihak KUA berhak untuk menolak dengan tegas pengajuan tersebut. Calon 
mempelai pengantin dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dispensasi nikah 
dengan ketentuan memiliki alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti 
pendukung yang kuat. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan bahwa selama 
empat tahun terakhir di mulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, 
pernikahan di bawah umur yang ada dispensasi nikah dari pengadilan agama 
terdapat 8 kasus. 2) Adapun dari hasil wawancara dengan beberapa pihak KUA 
Kecamatan Manggala terkait upaya yang dilakukan untuk meminimalisir atau 
mencegah pernikahan anak di bawah umur yaitu sebagai berikut : a) Upaya 
Administrasi, b) Penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, c) 
Bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin, dan d) Dikembalikan ke Orang 
tuanya. 

Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Upaya yang dilakukan untuk 
meminimalisir atau mencegah pernikahan anak di bawah umur terkait penyuluhan 
dan sosialisasi agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkala dan 
menyeluruh di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
Selain itu kiranya petugas KUA dapat mempertahankan strategi yang telah 
dijalankan sehingga bisa lebih optimal. 2) Orang tua agar lebih memperhatikan 
sikap dan pergaulan anak-anak yang baru beranjak dewasa. Sehingga terhindar 
dari pergaulan bebas yang dapat memberikan dampak yang buruk, dan 
meninggalkan kebiasaan dengan menikahkan anaknya di usia muda. 

Kata kunci: Strategi, Pernikahan Anak, Kantor Urusan Agama 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nikah adalah suatu akad atau perjanjian perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara 

istilah pernikahan merupakan perjanjian yang menghalalkan pergaulan antara 

laki-laki dan perempuan yang bukan merupakan mahramnya.1 Setiap makhluk 

Tuhan diberkahi dengan hak kodrati untuk menikah. Khususnya bagi manusia 

yang merupakan makhluk terbaik karena memiliki kelebihan dibanding makhluk 

hidup lainnya. 

Dalam kehidupan keluarga selalu memimpikan adanya keselarasan dan 

keharmonisan, Sakinah, mawaddah, dan warahmah, karena kehidupan sehari-

hari seperti itu akan membawa keharmonisan bagi kehidupan keluarga yang 

bersangkutan maupun bagi orang lain. Sebagai pasangan dalam ikatan suci 

pernikahan, manusia diciptakan oleh Allah Swt. agar dapat berhubungan satu 

sama lain, saling mencintai, melahirkan anak, dan hidup damai. Dalam al 

Qur’an di nyatakan bahwa berpasang-pasang, hidup berjodoh-jodoh adalah 

naluri segala mahluk Allah, termasuk   manusia.   Firman   Allah   Swt.   dalam   

QS.   Adz-Dzariyat/51: 49 

ذكََّرُوْنَ وَمِنْ كُل ِ شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تَ   

Terjemahnya: 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah)”.2 

Allah Swt. telah memberikan penjelasan tentang perkawinan lewat 

                                                             

1 Rahman Gazhaly, Fikih Munakahat, (Prenada Media Group: Jakarta, 2019), h.6 

2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya,(Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1989), h. 522 
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firman-firmannya, agar manusia lebih mengetahui kebesaran-Nya. Ada dua hal 

utama dari ayat di atas yang harus dipahami sebagai manusia. Pertama, sudah 

menjadi sunnatullah bahwa pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan 

perempuan dari golongan manusia, bukan golongan jin. Kedua, Sakinah, 

mawaddah, dan warahmah adalah tiga komponen ketentraman rumah tangga 

yang harus dimiliki seseorang agar merasa tenteram. Intinya adalah suami 

memberikan tempat berlindung yang aman bagi istrinya sehingga dia bisa 

merasa nyaman, begitu pula sebaliknya.3 

Adapun penjelasan dari tafsir jalalain (Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq 

kepada lafal Khalaqnaa (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua 

jenis, yaitu jenis pria dan wanita; ada langit dan ada bumi; ada matahari dan ada 

bulan; ada dataran rendah dan ada dataran tinggi, ada musim panas dan ada 

musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang 

(supaya kalian berfikir) asal kata Tadzakkaruuna adalah Tatadzakkaruuna, lalu 

salah satu huruf Ta-nya dibuang sehingga jadilah Tadzakkaruuna. Karena itu 

kalian mengetahui bahwa Pencipta pasangan-pasangan itu adalah Esa, lalu kalian 

menyembah-Nya.4 

Menurut Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat 

dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram, dan saling 

mengasihi. Pernikahan merupakan fitrah manusia sebagai sarana untuk 

melimpahkan rasa cinta dan kasih sayang yang telah dikaruniakan Tuhan Yang 

Maha Esa kepada hamba-Nya. Kita diciptakan laki-laki dan perempuan agar 

dapat hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah 

                                                             

3 Alvian Lasaturu, “Peran Pegawai KUA dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Kecamatan 

Leksula”, Skripsi, (Ambon: Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri 

Ambon, 2021), h. 2  

4 Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, (Surabaya: Imaratullah, 

2003), h. 335 
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Allah Swt dan petunjuk Rasulullah saw.5 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah “Ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa”.6 

Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan pernikahan kedua belah pihak 

harus menjaga pernikahan dengan perlu adanya kesiapan dari kedua belah pihak, 

baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik. Dalam hal kesiapan fisik laki-laki 

dan perempuan sudah mencapai batas umur yang telah ditentukan menurut 

hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. 

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu mewujudkan 

keluarga Sakinah dan menghasilkan keturunan, maka kriteria yang sangat 

dijunjung tinggi oleh Undang-undang perkawinan adalah kematangan biologis 

dan psikologis calon mempelai. Dikhawatirkan pernikahan usia dini akan 

menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini dikarenakan pasangan muda 

kurang memiliki pengetahuan tentang teknik pengasuhan, sehingga pola 

pengasuhan dan pendidikan yang kurang ideal bagi anaknya. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan pengurangan jumlah perkawinan anak yang belum berusia 19 

tahun baik laki-laki maupun perempuan untuk menghilangkan resiko tersebut. 

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran agama Islam untuk umatnya 

sebagai suatu ibadah yang saling melengkapi dalam bentuk berpasang-pasangan. 

Dalam Islam sendiri batas usia untuk melangsungkan pernikahan itu tidak diatur, 

melainkan berpegang pada unsur balighnya anak tersebut. Dimana perempuan 

                                                             

5 Riska, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa 

Bontobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo”, Jurnal Qadauna 4, No. 1 (2022): h. 69 

6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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saat sudah terjadi menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah.  

Karena tidak adanya ayat dalam Al-Qur’an dan hadits yang secara jelas 

dan tegas menyatakan batas usia tertentu untuk menikah, maka fikih pada 

dasarnya tidak menetapkan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan 

untuk melangsungkan pernikahan. Secara teori, Islam mengizinkan pernikahan 

pada usia berapa pun, termasuk masa anak-anak.7 

Berbeda dengan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia, 

yang memberikan batasan usia bagi yang akan melangsungkan pernikahan. 

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun.8  

Salah satu alasan perubahan pembatasan usia pernikahan adalah untuk 

menekan angka pernikahan anak di bawah umur. Dimana pernikahan anak ini 

merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Selain itu, sampai 

saat ini di Indonesia pernikahan anak di bawah umur dianggap lumrah terjadi.9  

Adanya aturan mengenai pembatasan umur dalam Undang-undang agar 

kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri. Karena 

perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mengubah kedudukan, hak, dan 

tanggung jawab seseorang, maka diperlukan pembatasan usia. Perubahan 

                                                             

7 Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif 

Maslahat”, Jurnal Al-Qadau 7, No. 1 (2020): h. 61 

8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan 

9 Tsamratus Syifa, “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Sesuai Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Qadauna 4, No. 1 (2022): h. 294 
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tersebut diantaranya adalah perubahan seorang anak menjadi suami atau istri.10 

Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan anak yang terjadi 

terlalu cepat dimana salah satu atau kedua mempelai masih berusia dibawah 

umur. Secara medis pernikahan anak di bawah umur memiliki efek negatif bagi 

ibu dan anak. Dari segi sosial, pernikahan anak di bawah umur dapat merusak 

keharmonisan keluarga, dikarenakan emosi yang masih labil, gejolak anak muda, 

dan cara berpikir yang belum dewasa. 

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah 

umur, antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, seperti kurangnya 

pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat sehingga 

menimbulkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah 

umur; faktor adat istiadat dan kehamilan diluar nikah.11 

Pernikahan anak di bawah umur masih marak terjadi di berbagai daerah 

di Indonesia. Pergaulan bebas yang mendorong pernikahan dini agar keluarga 

atau orang tua tidak merasa malu jika anaknya hamil tanpa adanya suami, 

sehingga dilakukanlah pernikahan tersebut. Pernikahan dini tidak menutup 

kemungkinan pernikahan yang akan menimbulkan perselisihan dan perselisihan 

tersebut pada akhirnya berujung pada perceraian. Ada juga orang yang percaya 

pernikahan mereka baik-baik saja, meskipun faktanya mungkin ada 

kesalahpahaman di antara mereka. 

Pernikahan anak di bawah umur merupakan praktik yang umum terjadi di 

masyarakat Indonesia, bahkan ada beberapa wilayah yang menjadikan 

pernikahan anak di bawah umur sebagai tradisi, misalnya di Madura, Jawa 

                                                             

10 Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), 

h.68 

11 Rahmat Nur Hidayah, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus 

Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa”, Jurnal Qadauna 3, No. 3 (2022): h. 676 
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Timur. Dan tentunya masing-masing wilayah memiliki alasan tersendiri 

mengapa pernikahan anak di bawah umur tersebut dijadikan tradisi. Meskipun 

secara tegas batas minimal usia dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan. 

Namun, kenyataan menunjukkan masih banyak anak di bawah usia dinikahkan 

setelah diberikan dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan 

pertimbangan hukum-hukum tertentu.12 

Strategi adalah seni untuk menggukan kemampuan dan sumber daya 

yang dimiliki untuk mencapai tujuan dengan cara yang dianggap dapat efektif 

dan efisien. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan akhir.13 

Di era globalisasi ini keberadaan Kantor Urusan Agama menjadi sangat 

penting, khususnya dalam menangani pernikahan anak di bawah umur. Kantor 

Urusan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah yang 

muncul dalam kehidupan masyarakat seperti kasus pernikahan anak di bawah 

umur yang marak terjadi. 

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam kasus tersebut sekaligus 

untuk meminimalisir terjadinya pernikahan anak di bawah umur yaitu dengan 

cara memeriksa semua persyaratan untuk setiap calon pengantin yang akan 

melaksanakan pernikahan dan mensosialisasikan tentang Undang-undang No. 1 

Tahun  1974 tentang Perkawinan dan perubahannya  Undang-undang No. 16 

Tahun 2019 dengan cara memberikan pembinaan seperti nasehat atau ceramah 

singkat tentang pernikahan untuk memberikan pemahaman serta kesadaran 

kepada masyarakat mengenai Undang-undang perkawinan. 

Setelah penulis melakukan observasi dan mendapatkan data awal terkait 

                                                             

12 Marilang, “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”, Jurnal Al Daulah: Jurnal 

Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 7, No. 1 (2018): h. 140 

13 Nanda Akbar Gumilang, pengertian strategi serta jenis, tujuan, dan contohnya, 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/ diakses pada hari senin 26 desember 2022 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/
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kasus pernikahan anak di KUA Kecamatan Manggala, penulis mendapatkan data 

bahwa pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di wilayah tersebut. Dalam 

menangani kasus pernikahan anak di bawah umur, Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Manggala Kabupaten Makassar membutuhkan strategi ataupun 

upaya untuk menekan angka kasus tersebut. Melihat latar belakang diatas penulis 

tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi ataupun 

upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menekan angka pernikahan 

anak di bawah umur di wilayah Kecamatan Manggala, dan penulis akan 

menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “STRATEGI PEGAWAI 

KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN 

ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN 

MANGGALA KOTA MAKASSAR)”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

a. Strategi Pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan 

Manggala 

b. Pernikahan Anak di Bawah Umur 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan judul di atas penulis akan memberikan deskripsi fokus 

agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka 

penulis memberikan definisi makna dari judul di atas melalui uraian 

berikut ini: 

a. Strategi merupakan suatu perencanaan (planning) dan 

manajemen untuk mencapai suatu tujuan.  

b. Kantor Urusan Agama merupakan lokasi tempat penelitian 

penulis   

c. Pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang di 

lakukan oleh calon pengantin baik salah satu atau keduanya 

belum mencukupi umur untuk menikah sesuai peraturan yang 

ada. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

pokok permasalahannya adalah bagaimana strategi pegawai Kantor Urusan 

Agama dalam meminimalisir pernikahan anak di bawah umur  (studi kasus 

di KUA Kecamatan Manggala) ? maka masalah pokok diurai dalam dua sub 
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masalah yaitu: 

1. Bagaimana realitas pernikahan anak di bawah umur di 

wilayah Kecamatan Manggala ? 

2. Bagaimana upaya pegawai KUA dalam meminimalisir 

pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Manggala ? 

 
D. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis menggunakan literatur 

yang berkaitan dengan pembahasan masalah strategi pegawai Kantor Urusan 

Agama dalam meminimalisir pernikahan anak di bawah umur. Ditinjau dari 

judul skripsi yang penulis teliti, maka dibawah ini terdapat beberapa kajian yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain yang dianggap relevan dengan judul penelitian 

di atas yaitu: 

1. Sirajuddin, dalam jurnal qadauna dengan judul Dampak Pernikahan 

Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. 

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa faktor terjadinya pernikahan anak, 

yaitu kemauan sendiri dan paksaan orang tua. Sedangkan akibat yang 

ditimbulkan dari pernikahan anak adalah menambah beban orang tua 

dan mengurangi beban kedua orangtua.14  

2. Maulana Muzaki Fatawa dengan judul skripsi “Peran Kantor Urusan 

Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi kasus di 

KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. Skripsi ini 

membahas tentang peran pegawai KUA Kecamatan Mranggen 

Kabupaten Demak yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap calon 

pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat 

                                                             
14 Sirajuddin, “Dampak Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga 

Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Qadauna 4, No. 1 (2022): h. 37-44 
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umum tentang batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 di desa yang berada di Kecamatan Mranggen 

dengan menggandeng berbagai instansi pemerintah maupun swasta. 

Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan 

Mranggen yaitu faktor hamil di luar nikah, orangtua, dan pendidikan.15 

3. Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, Jurnal Indonesia Sosial Sains: 

Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. Pada jurnal ini bukan 

hanya membahas tentang penyebab terjadinya pernikahan dini di 

Indonesia, akan tetapi juga membahas permasalahan yang ditimbulkan 

dari pernikahan dini yaitu mendorong maraknya pernikahan anak, 

pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan 

dan kesehatan psikolog anak.16 

4. Buku yang ditulis oleh Catur Yunianto dengan judul “Pernikahan Dini 

dalam Perspektif Hukum Perkawinan”, merupakan sebuah buku yang 

mencakup pembahasan mengenai pernikahan dini yang merupakan 

fenomena sosial yang sering terjadi di Indonesia dan mengibaratkan 

pernikahan dini sebagai fenomena gunung es yakni kasus ini sedikit 

yang terekspos akan tetapi marak terjadi di tengah-tengah masyarakat 

luas. Dalam buku ini juga mengungkap bahwa beberapa kasus yang 

terjadi di Indonesia justru mengatas namakan dasar agama dan adat 

                                                             

15 Maulana Muzaki Fatawa, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir 

Pernikahan Dini (Studi kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak), Skripsi 

(Makassar: Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 

h. 106 

16 Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia”, 
Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, No. 5 (2021): h. 742-743 
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yang melatar belakangi pernikahan atau perkawinan tersebut.17 

5. Abdi Fauji Hadiono, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, 

Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam dengan judul Pernikahan 

Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. Di dalam jurnal ini 

dijelaskan faktor penyebab pernikahan dini beserta dampak yang 

ditimbulkan baik dari segi positif maupun segi negatif. Selain itu, 

bukan hanya membahas tentang penyebab dan dampak pernikahan dini 

akan tetapi dijelaskan juga mengenai konsepsi psikologi tentang 

manusia.18 

6. Muh. Risal dengan judul skripsi “Metode Dakwah KUA dalam 

Meminimalisir Pernikahan Dini di Kelurahan Tamallayang Kecamatan 

Bontonompo Kabupaten Gowa”. Dalam skripsi ini menekankan upaya 

dalam meminimalisir pernikahan dini yakni penerapan metode dakwah 

yang dilakukan dengan lemah lembut dan sifatnya membangun pada 

masyarakat dengan menggunakan metode dakwah sosialisasi, metode 

ceramah dan metode silaturrahmi.19  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian 

yaitu: 

                                                             

17 Yunianto, Catur. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan” (Jakarta: 

Nusamedia, 2018)  

18 Abdi Fauji Hadiono, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”, Jurnal 

Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 9, No. 2 (2018): h. 

391-392 

19 Muh. Risal, Metode Dakwah KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kelurahan 

Tamalayyang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), h. 60-64  



 
12 

 

 

a. Untuk mengetahui realitas pernikahan anak di bawah umur di 

KUA Kecamatan Manggala 

b. Untuk mengetahui upaya pegawai KUA dalam meminimalisir 

pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Manggala.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah pengetahuan khususnya bagi penulis maupun 

pembaca mengenai strategi pegawai KUA dalam meminimalisir 

pernikahan dini. 

b. Sebagai tambahan kepustakaan serta bahan bacaan bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan dini dan 

Kantor Urusan Agama. 

c. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan KUA 

untuk menentukan strategi yang diperlukan dalam meminimalisir 

pernikahan dini.
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Secara bahasa, kata an-nikah memiliki dua makna yakni: jimak ialah 

hubungan seksual atau hubungan badan atau disebut juga al-wath’u. Akad atau al-

‘aqdu, artinya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.1 

Pernikahan adalah ikatan yang bertujuan untuk menghalalkan pergaulan 

bebas dan menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang sebelumnya tidak halal. 

Berdasarkan berbagai mazhab yang di kenal dalam hukum Islam baik Imam 

Syafi’i maupun Imam Hanafi, pada dasarnya istilah kawin atau nikah diartikan 

adanya suatu hubungan seksual yang halal antara pria dengan wanita yang 

sebelumnya diawali oleh sebuah akad atau pejanjian. Begitu pun dengan Imam 

Malik yang mengatakan bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan 

hukum untuk membolehkan wathi’ (bersetubuh), bersenang-senang, dan 

menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang telah dinikahinya.2  

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa 

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, serta 

dalam KHI pasal 3 di sebutkan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

                                                             

1 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2019), h. 3 

2 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 

h. 24 
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kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah”.3 Pernikahan 

yang terjadi antara seorang pria dan wanita menimbulkan akibat lahir maupun 

batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat, dan juga dengan harta 

kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama 

pernikahan berlangsung. Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada 

Allah dalam segala aktifitas apapun, dan pemenuhan naluri manusia salah satunya 

yaitu pemenuhan biologis.4 Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk 

melanjutkan keturunannya melalui pernikahan. 

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan 

adalah suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan seksual antara 

laki-laki dan perempuan. 

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2 

yang berbunyi: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan 

terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak 

pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.5 

Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batasan umur asalkan sudah baligh serta 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.    

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara 

                                                             

3 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Inpress RI No. 7, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2001), h. 7 

4 Halim Talli, “Tugas dan fungsi Badan Penasihatan dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di 
Kabupaten Gowa”, Jurnal Al-Qadau 6, No. 2 (2019): h. 134. 

5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan 



15 
 

 

manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis 

antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari 

perkawinan tersebut. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa semua mahluk 

hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya 

adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui 

jenjang pernikahan yang ketentuannya ditetapkan dalam aturan-aturan tersendiri. 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum/30: 21. 

هتِيٰاٰ نْمِوَ  ٖ  ٖ ِ م مْكَُل قََلخَ نَْا   لَعَجَوَ اهَيَْلِا ا وُْنكُسَْتِ ل اجًاوَزَْا مْكُسُِفنَْا نْ

َّم مْكُنَيْبَ َّوً ةَّدوَ َّنِاۗ ةًمَحْرَ  نَوْرَُّكَفَتَّي مٍوَْقِ ل تٍيٰلََٰ كَلِذٰ يِْف 

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir”.6 

Dasar hukum pernikahan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, 

yaitu: 

a) Menurut Al-Qur’an 

QS. An-Nur/24: 32. 

لِحِيْنَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَامَِاۤىِٕكُمْۗ انِْ يَّكُوْنوُْا فقَُرَاۤءَ  وَانَْكِحُوا الَْيَاَمٰى مِنْكُمْ وَالصّٰ

ُ مِنْ فَضْلِه ٖۗ ٖ  يغُْنهِِمُ اللّّٰٰ   ُ    عَلِيْم   وَاسِع   وَاللّّٰٰ

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 Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.7 

                                                             

6 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1989), h. 406 

7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1989), h. 354 
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Mengenai ayat di atats adapun menurut tafsir jalalain ialah Dan 

kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal 

Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang 

tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang 

tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan 

yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang 

Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-

hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal 'ibaadun adalah bentuk 

jamak dari lafal 'Abdun. (Jika mereka) yakni orang-orang yang 

merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya 

perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) 

pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) 

mereka.8 

b) Menurut hadist 

Hadist Rasulullah saw. dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh 

Bukhari: 

قالف شيا نجد لً  شبابا وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا :قل الله عبد عن  رسول لنا 
 الله

انةف فليتزوج .الباءة منكم استطاع من :معشرالشباب يا وسلم عليه الله صلى  

 اغض
بخاريال روه .وجاء له فانه بالصوم فعليه يستطع لم ومن ,للفرج واحصن للبصر  

 

“Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah saw, kami 
adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw 
berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda, siapa yang mampu berumah 
tangga, kawinlah. Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan 
memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, 
berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya’.” (H.R. 
Bukhari) 

                                                             

8 Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, (Surabaya: Imaratullah, 

2003), h. 222 
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Pernikahan merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 

tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu 

asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum 

yang lima) menurut perubahan keadaan: 

1. Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang 

akan menambah takwa. Nikah juga diwajibkan bagi orang yang 

telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya 

dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana 

kecuali dengan pernikahan. 

2. Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya 

tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, 

melaksanakan kewajiban lahir dan batin serta niat untuk menikah 

hanya untuk menyakiti hati wanita. 

3. Makruh, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu 

melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban 

lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan 

kewajiban batin seperti mencampuri istri. 

4. Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu 

tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan 

haram, dalam hal ini, maka nikah lebih baik daripada membujang 

karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. 

5. Mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk 

nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, 
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ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.9 

3. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Suatu akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan 

dengan rukun dan syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Rukun 

merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu 

ibadah, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut10. 

Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut: 

a. Mempelai laki-laki 

b. Mempelai perempuan 

c. Wali 

d. Dua orang saksi 

e. Shigat dan kabul11 

Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada tetapi sesuatu itu 

tidak termasuk yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah dan sesuatu itu tidak 

termasuk kedalam rangkaian ibadah tersebut. Adapun syarat-syarat nikah yaitu: 

Syarat suami sebagai berikut: 

a. Bukan mahram dari mempelai perempuan 

b. Tidak terpaksa, merdeka, dan atas kemauan sendiri 

c. Orangnya jelas 

d. Tidak sedang ihram 

e. Beragama Islam 

Syarat istri sebagai berikut: 

                                                             

9 Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kaajian Fikih Nikah Lengkap (Depok: 

PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 10-11 

10A. Kumedi Ja’far. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Bandar Lampung:CV Arjasa 

Pratama, 2021), h. 33 

11 Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 12 
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a. Tidak ada halangan syara’, tidak sedang bersuami, bukan 

mahrom mempelai laki-laki, dan tidak sedang dalam masa iddah. 

b. Tidak terpaksa, merdeka, dan atas kemauan sendiri 

c. Orangnya jelas 

d. Tidak sedang ihram 

e. Beragama  

f. Beragama Islam 

Ijab dan qabul (sighat) syaratnya adalah: 

a. Sighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang 

yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi 

b. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap 

c. Ijab dan qabul harus bersambung dan bersesuaian. 

Wali syaratnya sebagai berikut:  

a. Laki-laki 

b. Baligh  

c. Berakal dan sehat (melihat dan mendengar) 

d. Adil  

e. Tidak terpaksa 

f. Tidak sedang ihram 

Syarat saksi adalah:  

a. Laki-laki 

b. Baligh 

c. Berakal dan sehat (melihat dan mendengar) 

d. Adil 

e. Tidak terpaksa 

f. Tidak sedang ihram 



20 
 

 

g. Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul.12 

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan  

Salah satu ayat yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan tujuan 

pernikahan adalah Q.S Ar-Rum/30:21 

ٖ  ٖ  وَمِنْ اٰيٰتهِ نْ  لكَُمْ  خَلقََ  انَْ   ا ازَْوَاجًا انَْفسُِكُمْ  م ِ  وَجَعَلَ  اِليَْهَا ل ِتسَْكُنوُْ 

وَدَّةً  بيَْنكَُمْ  يٰتٍ ل ِقَوْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ  مَّ رَحْمَةً ۗانَِّ فيِْ ذٰلِكَ لََٰ وَّ  

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir”13 

Menurut tafsir jalalain adalah Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa 

tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta 

dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya 

di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah.14 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menginginkan terjalin 

keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu 

sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah 

tangga yang seperti itulah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah. 

                                                             

12 A. Kumedi Ja’far. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 39-40 

13 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1989), h. 406 

14 Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, (Surabaya: 

Imaratullah, 2003), h. 257 
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Ada tiga kunci yang disampaikan oleh Allah Swt. dalam ayat tersebut dikaitkan 

dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-

sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-rahmah). 

Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang 

melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan 

perintah Allah Swt. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari 

suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi 

(al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. 

Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah 

inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari 

Allah Swt, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami dan istri dan 

anak-anak mereka. 

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah pernikahan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Meyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri 

yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. 

Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan 

hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui pernikahan, 

sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran 

seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena 

itu, ulama fiqh mengatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya 

cara yang sah dan benar dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga 

masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. 

2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan 

keturunan secara sah. Dalam kaitannya, Rasulullah saw. bersabda: 

“Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, 
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karena saya akan merasa bangga sebagai nabi yang memiliki banyak 

umat disbanding nabi-nabi lain di akhirat kelak”. (HR. Ahmad bin 

Hanbal). 

3. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri ini berkembang 

secara bertahap sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang 

manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri 

tersebut. 

4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik 

anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk 

membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 

5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini 

dipikul masing-masing pihak. 

6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan 

silaturahmi semakin kuat dsn terbentuk keluarga baru yang lebih 

banyak. 

7. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan 

yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 

menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan 

lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah 

selama hidupnya.15 

Tujuan pernikahan mensyaratkan lingkungan mental dan intelektual yang 

baik bagi semua anggota keluarga, khususnya suami dan istri. Pemenuhan syarat-

syarat normative (yuridis) yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-

undangan bukanlah satu-satunya faktor yang menunjang tercapainya tujuan 

                                                             

15 Agustina Nurhayati, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an”, ASAS 3, No. 1 (2011): 

h. 100 
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pernikahan. Namun, pria dan wanita harus mempertimbangkan sejumlah faktor 

sebelum menikah. Seiring dengan usia, kematangan emosional atau psikologi, 

kematangan fisik, biologis atau kesehatan, juga kedewasaan berpikir diperlukan 

untuk mengatasi tantangan yang sering mereka hadapi saat membangun rumah 

tangga.16 

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Akad nikah yang telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, 

akan menimbulkan akibat hukum. Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-

laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak 

mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak 

itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki 

sebelumnya.17 Hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami, begitu pula 

kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima jika 

kewajiban belum dilaksanakan. 

Adapun kewajiban suami sekaligus hak istri adalah: 

a. Pemberian nafkah 

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaqa-yunfiqu-

infaqan yang berarti al-Ikhraju. Nafkah di ambil dari kata al-infaq yang 

artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jama’nya adalah nafaqaatun 

secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk 

tanggungannya. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi 

sudah dipakai dengan arti pengeluaran. 

b. Menyediakan tempat tinggal 

                                                             

16 Fadli Andi Natsif, “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan 
Hukum Positif”, Jurnal Al-Qadau 5, No. 2 (2018): h. 181 

17 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (CV PUSTAKA SETIA: Bandung, 2016), h. 

11 
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Ayat yang berbicara masalah nafkah terkait tempat tinggal adalah 

QS. At-Talaq/65: 6 

َٖ وْهنَُّ لِتضَُي ِقوُْا سْكِنوُْهنَُّ مِنْ حَ  جْدِكُمْ وَلََ تضَُاۤرُّ نْ وُّ يْثُ سَكَنْتمُْ م ِ

عَليَْهِنَّۗ وَانِْ كُنَّ اوُلٰتِ حَمْلٍ فاَنَْفِقوُْا عَليَْهِنَّ حَتّٰى يضََعْنَ حَمْلهَُنََّّۚ فاَِنْ 

فٍَّۚ وَانِْ ارَْضَعْنَ لكَُمْ فاَٰتوُْهنَُّ اجُُوْرَهنََُّّۚ وَأتْمَِرُوْا بيَْنكَُمْ بمَِعْرُوْ 

ٖ  ٖ  تعَاَسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لهَ ىۗ اخُْرٰ      

Terjemahnya: 

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri 

yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka 

berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya”.18 

Mengenai ayat di atas adapun dari tafsir jalalain ialah 

Tempatkanlah mereka yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat 

kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut 

kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini 

menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan 

mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan 

adanya mudhaf. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, 

bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (dan janganlah 

kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan 

memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, 

sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, 

                                                             

18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1989), h. 559 
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lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri. (Dan jika 

mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) 

maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan 

mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah 

menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan 

mereka (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak 

kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan 

mengenai upah menyusukan (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya 

kalian enggan untuk menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut 

masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan 

menyusukannya (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya 

menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) 

dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.19 

c. Memperlakukan istri dengan cara yang baik  

Adapun hak yang bukan benda yang harus ditunaikan suami 

terhadap istri disimpulkan dari QS. An-Nisa/4: 19   

يٰ ايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ يَحِلُّ لكَُمْ انَْ ترَِثوُا الن ِسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلََ 

 الََِّ  انَْ يَّأتْيِْنَ تعَْضُلوُْهنَُّ لِتذَْهَبوُْا ببِعَْضِ مَا  اٰتيَْتمُُوْهنَُّ 

بيَ نِةٍَ َّۚ وَعَاشِرُوْهنَُّ باِلْمَعْرُوْفِ َّۚ فاَِنْ كَرِهْتمُُوْهنَُّ فعََسٰ ى  بِفاَحِشَةٍ مُّ

ُ فيِْهِ خَيْرًا كَثيِْرًا يَجْعلََ اللّّٰٰ  انَْ تكَْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian 

dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka 

                                                             

19 Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, (Surabaya: 

Imaratullah, 2003), h. 361 
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melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan 

mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, 

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 

padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”20 

Kalimat wa’asyiruhunna bil ma’ruf dalam ayat diatas merupakan 

titik tekan dalam pembahahan hak dan kewajiban suami istri. Menurut 

al-Thabari kata ‘asyir sama dengan al-‘asyrah yang merupakan sinonim 

dari kata al-Mashabihah yang berarti pergaulan. Sehingga ayat di atas 

memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan 

istri dengan cara yang baik.  

d. Memberikan mahar 

Adapun dalil yang berisi tentang kewajiban memberikan mahar 

yaitu QS. An-Nisa/4: 4 

وَاٰتوُا الن سَِاۤءَ صَدقُٰتهِِنَّ نحِْلةًَ ۗ فاَِنْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ 

ـًٔا
رِيْۤ ـًٔا مَّ

نْهُ نَفْسًا فكَُلوُْهُ هَنيِْۤ    م ِ

Terjemahnya: 

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

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”21 

Adapun menurut tafsir jalalain ialah (Berikanlah kepada wanita-

wanita itu maskawin mereka) jamak dari shadaqah (sebagai pemberian) 

karena ketulusan dan kesucian hati (Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati) nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa'il; artinya hati 

mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu 

                                                             

20 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1989), h. 80 

21 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1989), h. 77 
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kepadamu lalu mereka berikan (maka makanlah dengan enak) atau 

sedap (lagi baik) akibatnya sehingga tidak membawa bencana di akhirat 

kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya.22 

Asbab al-Nuzul ayat di atas adalah sebagai teguran terhadap 

kebiasaan seorang laki-laki pada zaman Nabi yang menikahi wanita 

hamba sahaya tanpa memberikan mahar. Sebaliknya yang terjadi 

wanitalah yang dimintai mahar. Di lihat dari sebab ayat tersebut di 

turunkan maka ayat di atas merupakan perintah memberikan mahar 

kepada wanita yang dinikahi.23 

Dalam Hukum Perdata (BW) dijelaskan hak dan kewajiban suami istri 

meliputi beberapa aspek: 

a. Kewajiban suami istri, meliputi: a) kesetiaan antara suami istri dengan 

jalan dengan saling bantu dalam kehidupan sehari-hari; b) suami istri 

harus memelihara dan mendidik anak-anaknya. 

b. Kewajiban suami, meliputi: a) suami wajib memberi bantuan hukum 

atau menghadap pengadilan untuk kepentingan istrinya; b) suami wajib 

memelihara harta kekayaan istrinya; c) suami tidak boleh menjual 

barang-barang tidak bergerak kepunyaan istrinya atau membebaninya 

dengan hipotek dengan tidak ada izin dari istrinya; d) suami wajib 

melindungi istrinya; e) suami wajib memberi nafkah dan keperluan-

keperluan lainnya kepada istrinya sesuai dengan penghasilannya. 

c. Kewajiban istri, meliputi: a) istri wajib menurut kepada suaminya, oleh 

karena suami sebagai kepala keluarga; b) istri wajib berdiam bersama-

                                                             

22 Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, (Surabaya: 

Imaratullah, 2003), h. 48  

23  Haris Hidayatulloh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”, Jurnal 

Hukum Keluarga Islam 4, No. 2 (2019): h. 162 



28 
 

 

sama dengan suaminya dan mengikutinya kemana-mana.24 

B. Konsep Pernikahan Anak di Bawah Umur 

1. Pengertian Pernikahan Anak di Bawah Umur 

Istilah pernikahan dini merupakan isitilah kekinian. Kata “dini” 

berkaitan dengan waktu, yaitu sangat di awal pada waktu tertentu. Perkawinan 

seorang wanita antara usia 13-14 tahun dan seorang pria antara usia 17-18 

tahun bukanlah hal yang aneh bagi orang yang hidup pada awal abad ke-20 

atau lebih awal. Namun, tidak lazim di masyarakat saat ini. Istilah “terlalu 

dini” mengacu pada wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun dan pria 

yang menikah di bawah usia 25 tahun.25 

Pernikahan di bawar umur atau masyarakat luas lebih mengenal dengan 

istilah pernikahan dini. Istilah tersebut terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” 

dan “dini”. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 

adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia 

dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.26 Sedangkan dini dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”. 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), 

pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun.27  

                                                             

24 Zeni Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Mengurangi 

Angka Pernikahan Dini”, Skripsi (Surakarta: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta, 2020), h. 31 

25 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau 2, 

No. 1 (2015): h. 17 

26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas maka, pernikahan anak di bawah 

umur adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada 

saat usia mereka masih di bawah batas minimal yang sah, kedua mempelai 

belum siap lahir batin dan keduanya belum memiliki mentalitas yang matang, 

selain itu mereka belum siap secara materi. 

2. Usia Ideal Menikah 

Undang-undang perkawinan mengijinkan pernikahan, jika pria dan 

wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan 

rumah tangga dalam setiap pernikahan. Kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga ini harus dipertimbangkan secara komprehensip terhadap kemaslahatan 

anak yang akan melangsungkan pernikahan. 

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata menggunakan batas 

umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya 

undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawianan yang ada di 

KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan batasan anak-anak, dalam 

hukum perikatan atau transaksi kebendaan dinyatakan dengan menggunakan 

istilah belum dewasa (pasal 330 KUHPerdata), yaitu mereka yang belum 

mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. 

Undang-Undang perkawinan secara ekspilit tidak melarang pernikahan 

di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi 

pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan 

tertentu jika memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon 

mempelai harus segera dikawinkan. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 

ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua 

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan 

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.28 Dispensasi 

nikah terhadap anak di bawah umur merupakan kajian terhadap batas usia 

seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia 

perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan 

perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani 

dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan akan 

mempengaruhi banyak hal terhadap diri seseorang, dan juga berpengaruh 

terhadap rumah tangga atau keluarga yang hendak dibina.29 

Dalam hukum Islam syarat perkawinan adalah calon laki-laki dan 

perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Masa aqil baligh pasti 

akan dialami setiap manusia, baik pria maupun wanita yang telah dewasa. 

Masa aqil baligh bagi seorang pria diawali dengan peristiwa “mimpi”, 

sedangkan bagi perempuan masa aqil baligh ditandai dengan terjadinya 

menstruasi.30 Juga terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan dalam 

Undang-undang perkawinan, di antaranya adalah asas kedewasaan calon 

mempelai. Artinya, setiap calon suami dan calon istri yang hendak 

melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik 

maupun psikis. 

Pada dasarnya dalam fikih konvensional tidak ditemukan penetapan 

batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan 

perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak adanya ayat Al-Qur’an maupun 

                                                             

28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

29 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di 

Bawah umur, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 7 

30 Nuramanah Amalia, “Konsep Baligh dalam Al-Qur’an dan Implikasinya Pada 
Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan”, Jurnal Al-Qadau 8, No. 1 (2021), h: 78 
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hadis yang secara jelas dan tegas menyebutkan batas usia kawin tertentu, 

sehingga pada prinsipnya Islam membolehkan perkawinan pada semua 

tingkatan usia termasuk dalam usia anak-anak,31 dasarnya adalah tindakan 

Rasulullah saw yang menikahi Aisyah dalam usia anak-anak, selain itu 

Rasulullah saw juga menikahkan putrinya Ummu Kalsum dengan Ali pada 

usia belia, demikian juga Abdullah bin Umar yang menikahkan anaknya 

ketika masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya.32 

Islam tidak secara tegas melarang anak yang berusia di bawah 19 tahun 

untuk menikah selama kedua belah pihak telah mampu memenuhi syarat dan 

rukun pernikahan serta pernikahan tersebut untuk memperkokoh rasa 

keberagaman diantara keduanya. Namun, karena lebih banyak dampak negatif 

dibandingkan dampak positifnya, maka lebih baik tidak menikahkan anak di 

bawah usia 19 tahun jika tujuannya semata-mata untuk memuaskan nafsu.33 

Karena tujuan pernikahan adalah hidup bahagian dan memiliki 

keturunan yang baik, calon pengantin diharapkan cukup dewasa secara fisik 

dan mental untuk mengarungi rumah tangga. Untuk mencegah perceraian di 

kemudia hari atau masalah lainnya. Tingginya angka perceraian memberikan 

dampak yang signifikan bagi masyarakat. Masalah terkait perceraian akan 

memberikan trickle down effect pada berbagai faktor, antara lain angka putus 

sekolah, indeks pembangunan masusia yang rendah, stabilitas negara, dan 

sebagainya.34 

                                                             

31 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage), 

(Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 58 

32 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), h. 371-372 

33 Ibnu Izzah, “Analisis Yuridis Terhadap Praktik Pernikahan Anak di Kelurahan Onto 
Kabupaten Bantaeng”, Jurnal Al-Qadau 4, No. 1 (2022): h. 68 

34 Patimah Halim dan Farahdiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi dalam Mengatasi 

Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, Jurnal Al-Qadau 7, No. 2 (2020): h. 55 
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Hikmah disyariatkannya pernikahan adalah terciptanya keluarga sakinah, 

serta untuk memperoleh keturunan. Hikmah ini merupakan fitrah yang bisa 

tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya 

serta siap melakukan proses reproduksi. Hikmah perkawinan ini akan sulit 

diwujudkan apabila kedua mempelai pria dan wanita masih berstatus di bawah 

umur dan belum independent sepenuhnya karena masih berada di bawah 

bayang-bayang wali atau orang tuanya. 

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam 

menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini 

Kartono menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 

14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock menetapkan 13-

21 tahun, F.J. Monte menetapkan 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 

12-22 tahun. Beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masa 

remaja berada pada rentang usia 12-21 tahun untuk wanita dan 13-22 tahun 

untuk pria.35 

3. Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur 

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik 

maupun biologis remaja, diantanya yaitu: 

1. Dampak pernikahan Dini bagi remaja 

a. Remaja yang sedang hamil lebih mungkin terkena anemia selama 

kehamilan dan persalinan, yang merupakan salah satu penyebab 

tingginya angka kematian ibu dan bayi. 

b. Anak yang menikah muda memiliki kecenderungan untuk 

                                                             

35 Muhamad Risqi Rosidi, “Strategi KUA Pekalongan dalam Mengatasi Pernikahan Dini 

Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), h. 59  
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melalaikan pendidikannya, terutama ketika mereka segera memiliki 

anak. Ia akan terlalu sibuk mengurus keluarga dan anak-anaknya, 

sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

c. Interaksi dengan teman sebaya berkurang. Pernikahab dini dapat 

mempengaruhi hubungan dengan teman sebaya, mereka akan 

merasa tidak nyaman dan enggan bersosialisasi dengan teman 

sebaya. 

d. Sempitnya mendapat kesempatan kerja yang secara otomatis 

mengkekalkan kemiskinan dan status ekonomi keluarga rendah 

karena pendidikan yang minim. 

e. Pernikahan dini pada umumnya akan menjadi tantangan tersendiri 

untuk mencapai tujuan pernikahan dengan baik. Dan pada akhirnya 

akan menimbulkan penderitaan atau kekerasan dalam rumah tangga 

akan banyak terjadi. 

f. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan 

sehat karena rentan terkena penyakit. 

g. Remaja yang masih mengalami proses pertumbuhan kemudian 

hamil, sering terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang 

dikandungnnya, sehingga berat badan ibu hamil sulit naik dan 

beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. 

h. Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia 

kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik 

pada ibu maupun pada anak.  
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2. Dampak bagi sang anak 

a. Akan lahir dengan berat yang lebih rendah 

b. Cedera saat lahir 

c. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka 

kematian 

d. Karena pernikahan dini menyebabkan pendidikan anak terputus 

maka hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan 

akses informasi anak 

e. Kesehatan psikologis anak terganggu karena ibu yang melakukan 

pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang 

sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri 

f. Anak beresiko mengalami keterhambatan perkembangan, kesulitan 

belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula 

pada usia dini. 

Ahli Gizi Dr. Marudut Sitompul, MPS menyebut, pernikahan dini memang 

dapat membuat anak yang lahir dalam kondisi stunting. Hal ini, lantaran kesiapan 

tubuh dari sang ibu yang belum memenuhi standar, sehingga berisiko menjadi 

komplikasi.36  Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang 

ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.37 

                                                             

36 Kevi Laras.”Kenapa Pernikahan Dini Bisa Sebabkan Anak Lahir Stunting ?”, 

https://www.okezone.com/tren/read/2023/02/01/620/2757360/kenapa-pernikahan-dini-bisa-

sebabkan-anak-lahir-stunting. Diakses pada hari rabu 21 Juni 2023 

37 Desi Fajar Susanti. “Mengenal Apa Itu Stunting”, 
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting. Diakses pada hari rabu 

23 Juni 2023 

https://www.okezone.com/tren/read/2023/02/01/620/2757360/kenapa-pernikahan-dini-bisa-sebabkan-anak-lahir-stunting
https://www.okezone.com/tren/read/2023/02/01/620/2757360/kenapa-pernikahan-dini-bisa-sebabkan-anak-lahir-stunting
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting


35 
 

 

Disamping itu, besarnya angka perceraian anak yang diakibatkan oleh KDRT 

(kekerasan dalam rumah tangga) karena tidak adanya kesiapan psikologis-fisik, 

tidak adanya kematangan pengetahuan sosiologis dalam menghadapi dunia 

perkawinan.38 

C. Konsep Maqashid Syari’ah 

Maqashid al-Syari’ah menurut al-Syatibi adalah tujuan-tujuan 

disyariatkannya hukum oleh Allah Swt. yang berintikan kemaslahatan umat 

manusia di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiat persyariatan hukum oleh Allah 

Swt. mengandung maqasid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat 

manusia.39 

Jamaluddin ‘Atiyyah adalah nama salah seorang ahli maqashid a-syari’ah. 

‘Atiyyah memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang maqashid, atau 

makna di balik pensyariatan perkawinan. Dengan memahami dan menafsirkan al-

qur’an dan as-sunnah serta memadukan berbagai pandangan dari berbagai ulama 

tentang perkawinan, ‘Atiyyah memperjelas tujuan tersebut. Menurut ‘Atiyyah40 

Maqashid al-syari’ah dari pernikahan meliputi: 

1) Mengatur hubungan antara laki-laki dan Perempuan 

2) Menjaga keturunan 

3) Menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan Rahmah 

4) Menjaga garis keturunan 

                                                             

38 Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 9 

39 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996), h.63-65 

40 Jamaluddin ‘Atiyyah, Nahwa Taf’il Maqashid Syari’ah, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

2001), h. 148 
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5) Menjaga keberagamaan dalam keluarga 

6) Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga 

7) Mengatur finansial keluarga 

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama 

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama tertuang dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Urusan Agama, yaitu dalam pasal 1,2, dan 3: 

Pasal 1: 

1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA 

Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

2) Kantor Urusan Agama berkedudukan di Kecamatan 

Pasal 2: 

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan 

masyarakat Islam di wilayah kerjanya. 

Pasal 3: 

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan 

pelaporan nikah dan rujuk; 

b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat 

Islam; 

c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen 
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KUA Kecamatan; 

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan; 

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; 

g. Pelayanan dan bimbingan penerangan agama Islam; 

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA 

Kecamatan. 

2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan 

manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler. 

Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang 

berada di masing-masing distrik atau kecamatan tentu sangat memperhatikan 

setiap kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek yang telah menjadi tugas dan 

tanggungjawab secara professional. Sehingga dalam prosesnya selama bertahun 

tahun KUA sesungguhnya telah bekerja secara maksimal dalam melayani setiap 

kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan pernikahan.41

                                                             
41 Raodatul Jannah, “Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal 

Qadauna 3, No. 2 (2022): h. 456 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), artinya 

data dikumpulkan di lapangan untuk mengamati fenomena yang terjadi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang digambarkan 

secara keseluruhan, dengan menggunakan berbagai teknik ilmiah dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa.  

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu pengumpulan data pada suatu 

latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci.1 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Manggala, di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar’i dan 

pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif syar’i yaitu tentang peraturan 

perundang-undangan hukum perdata khususnya dalam masalah pernikahan, 

Kompilasi Hukum Islam, dan juga pendekatan sumber hukum Islam berupa, Al-

Qur’an, hadist, ijma dan fatwa yang tentunya berhubungan dengan objek yang 

akan diteliti. Sedangkan dari segi pendekatan sosiologinya dengan mengamati 

tanggapan atau beberapa pendapat dari subjek yang diteliti kemudian mencatat 

                                                             

1 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), h. 8 
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informasi apa saja yang didapatkan, tujuannya untuk menghasilkan sebuah 

penelitian yang sesuai dan valid. 

C. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber aslinya, seperti 

individua atau perseorangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

primer adalah pegawai KUA Kecamatan Manggala. Data ini dapat disajikan 

sebagai hasil wawancara, tanggapan kuesioner, atau dokumentasi pembelian 

barang dan tiket parkir. Semua data tersebut merupakan data mentah yang 

selanjutnya akan diolah untuk kebutuhan tertentu. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah 

dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Data sekunder ini misalnya buku, 

laporan perusahaan, dokumen, jurnal, internet, dan sebagainya.2 

D. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data berupa 

pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber, dengan tujuan 

mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi narasumber adalah pegawai KUA Kecamatan Manggala. Namun 

seiring dengan perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula 

dilakukan melalui media tertentu, seperti telepon dan skype. 

                                                             

2 Dermawan Wibisono, Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 37 
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b. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.3 Observasi merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, 

dan direncanakan secara sistematis.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi yang diperoleh dari 

observasi dan wawancara dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. 

Metode ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.  

E. Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data pada 

saat penelitian dilaksanakan. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

yang meliputi observasi dan wawancara maka peneliti menyediakan instrumen-

instrumen sebagai berikut: 

1. Instrumen pertanyaan 

2. Buku catatan 

3. Alat tulis berupa pulpen 

4. Alat perekam 

5. Alat pengambilan gambar (foto dan video) 

 

 

 

                                                             

3 I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: 

Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 91 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas, akurat dan sistematis. 

Analisis data merupakan upaya untuk menyusun dan mencatat hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis. Tujuan dari analisis 

data ini adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang merujuk pada proses 

pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan 

lapangan yang tertulis. 

2. Penyajian data 

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang 

bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan 

serta memberikan tindakan.4 

3. Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan 

sementara yang akan berubah jika diperoleh data baru dalam 

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang ditemukan selama 

dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 

meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan 

kesimpulan. 

                                                             

4 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 244 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Ada beberapa cara pengujian keabsahan data yang bisa digunakan peneliti 

yaitu: 

1. Pengamatan yang tekun 

Dengan meningkatkan ketekunan dan kegigihan, berarti peneliti 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. 

Upaya peneliti untuk memperdalam dan memperinci temuan setelah data 

dianalisis adalah dengan peneliti harus melakukan pengecekan ulang 

apakah data yang didapatkan sesuai dan menggambarkan konteks 

penelitian yang spesifik. 

2. Triangulasi 

Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data dapat dilakukan 

sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara 

triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan 

akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan tiga strategi yaitu: 

a. Triangulasi sumber 

Melalui triangulasi sumber, peneliti mencari informasi lain 

tentang topik yang dikaji dari sumber atau partisipan lain. Pada 

dasarnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik 

hasilnya.  

b. Triangulasi metode 

Triangulasi ini memadukan atau menggunakan lebih dari 

satu metode dalam menganalisis data penelitian. Misalnya dalam 

penelitian ini tidak hanya menggunakan metode wawancara saja 

dalam menggali informasi melainkan juga menggunakan metode 

observasi dan dokumentasi. Triangulasi ini mengharuskan 
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digunakannnya lebih dari satu metode untuk melakukan 

pemeriksaan ulang. 

c. Triangulasi waktu 

Triangulasi yang dapat digunakan untuk dalam 

pemeriksaan data adalah triangulasi waktu. Triangulasi ini 

melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang 

berbeda.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

5 Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 135-136 
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BAB IV 

STRATEGI PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM 

MEMINIMALISIR PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR 

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Manggala 

1. Lokasi Geografis Kecamatan Manggala 

Kecamatan Manggala merupakan salah satu dari 14 Kecamtan yang ada di 

Kabupaten Makassar, Kecamatan Manggala memiliki luas 24,14 kilometer 

persegi atau sekitar 13,17% dari total luas kota yang terbagi menjadi 8 kelurahan. 

Sebelah utara wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, serta sebelah timur berbatasan 

dengan Kecamatan Panakkukang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Maros.  

Kecamatan Manggala terdiri dari 8 Kelurahan diantaranya Antang, 

Bangkala, Batua, Biring Romang, Bitowa, Borong, Manggala dan Tamangapa.  

Kelurahan Antang merupakan yang tertinggi yaitu 24 meter di atas permukaan air 

laut, jika dilihat dari masing-masing kelurahan di atas permukaan air laut, 

sedangkan Kelurahan Borong dan Bangkala merupakan yang terendah sekitar 7 

meter di atas permukaan air laut. 

2. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) kota Makassar bahwa 

jumlah penduduk Kecamatan Manggala pada tahun 2022 tercatat 148.462 jiwa 

yang terdiri dari 74.113 penduduk laki-laki dan 74.349 penduduk perempuan. 

Adapun kehidupan beragama di Kecamatan Manggala sangat rukun antar umat 

beragama. Meskipun banyak perbedaan dalam memeluk agama, akan tetapi warga 

masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati antara masing-masing 
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pemeluknya. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini belum pernah ada konflik 

antar umat beragama di Kecamatan Manggala. Agama yang menjadi mayoritas di 

Kecamatan Manggala adalah Islam. 

Selain itu, salah satu bidang yang sangat mempengaruhi kualitas hidup 

masyarakat adalah ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin besar jumlah pendapatan 

masyarakat, semakin tinggi kedudukannya dalam masyarakat setempat. 

Sebaliknya, jika perekonomian masyarakat mengalami penurunan, maka 

kedudukannya di masyarakat juga akan menurun. Tingkat perekonomian di 

Kecamatan Manggala bervariasi, yang mana bekerja dalam berbagai profesi 

diantaranya petani, pedagang, swasta, wirausaha, Pegawai Negeri Sipil, 

TNI/POLRI, dan lain-lainnya. 

3. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan terbaik adalah sesuatu yang berhak dimiliki setiap anak. Oleh 

karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang yang mengatur sistem 

pendidikan negara yang mengontrol kualitas pendidikan, khususnya di sekolah 

formal.  Pemerintah mewajibkan agar mengikuti program wajib belajar 9 tahun. 

Adapun tingkat pendidikan di Kecamatan Manggala dapat di lihat dalam bentuk 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.0 

Tingkat pendidikan di Kecamatan Manggala Tahun 2022 

Tingkat sekolah Jumlah 

Belum Sekolah 6.617 

Tidak Tamat SD 3.356 

SD/MI Sederajat 12.286 

SMP/Sederajat 9.698 
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SMA/SMK/Sederajat 26.024 

Diploma 4.763 

S1 7.241 

S2 725 

S3 99 

Sumber Data: Dasawisma PKK Kota Makassar 

Dari keterangan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di 

Kecamatan Manggala masih tergolong rendah, dikarenakan salah satu penghasilan 

masyarakatnya sebagai petani. Akibatnya penghasilan yang tidak terlalu tinggi 

dapat berdampak terhadap tingkat pendidikan, hal ini dapat dilihat pada jumlah 

anak yang tidak menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) terbilang masih tinggi dengan 

jumlah 3.356 orang. Dengan bertambahnya tingkat pendidikan maka hal tersebut 

dapat membuat pola pikir yang lebih baik dan sebagai penerus bangsa sudah 

sepantasnya untuk menjadi lebih baik dan siap bersaing agar dapat memperbaiki 

perekonomian di negara kita. 

4. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Manggala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala merupakan salah satu dari 14 

(empat belas) KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota 

Makassar. KUA Kecamatan Manggala merupakan pemekaran dari dari KUA 

Kecamatan Panakkukang, yang pembentukannya berdasarkan KMA Nomor 323 

Tahun 2002. Di samping itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala 

merupakan salah satu kantor pemerintah yang terletak dalam Kelurahan Manggala 

Kecamatan Manggala Kota Makassar yang pembangunan fisiknya dibiayai oleh 

anggaran Departemen Agama dan tanahnya adalah fasilitas sosial diperuntukkan 
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umtuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala berdasarkan Surat Keputusan 

Walikota Makassar No. 450 Kep/593.3/2004 tertanggal 29 Juni 2004.1 

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan KUA Kecamatan 

Manggala mengalami beberapa pergantian kepala kantor sebagai berikut: 

1) H. Muh. Idrus Yusuf, S.Hi Tahun 2002-2007 

2) Drs. H. M. Arif. B Tahun 2007-2011 

3) Syaifuddin Alwi, S.Hi Tahun 2011-2013 

4) Andi Muh. Reski, M.Ag Tahun 2013-2014 

5) Dr. M. Ihsan Darwis, M.Si Tahun 2014-2017 

6) H. Sambarani S.Ag., M.A Tahun 2017-2019 

7) Musliadi, S.Ag., M.A Tahun 2019-2020 

8) Ahmad Jazil, S.Th.I, M.Pd Tahun 2020-Sekarang 

5. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) 

1) Visi 

“Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam membangun kehidupan 

beragama di Kecamtan Manggala “ 

2) Misi 

a) Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NR 

b) Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan 

Manggala 

c) Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap ZIS 

d) Mewujudkan kesadaran masyarkat muslim terhadap pemberdayaan 

wakaf 

e) Meningkatkan kualitan dan kondisi masjid yang kondusif 

f) Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sectoral yang harmonis 

                                                             

1 Buku Laporan Tahunan KUA Kecamatan Manggala 
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g) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat2 

B. Realitas Pernikahan Anak di Bawah Umur di KUA Kecamatan 

Manggala 

Pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh calon 

mempelai pengantin baik salah satu maupun keduanya yang tidak memenuhi 

syarat batas usia minimal pernikahan. Ketentuan batas usia minimal diatur dalam 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan terhadap 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan 

belas) tahun.3 

Fenomena pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di berbagai 

wilayah di Indonesia. Tentunya pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor 

Urusan Agama (KUA), karena bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, usia 

minimal menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, dan bagi perempuan adalah 16 

tahun. Kini batas minimal tersebut telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Di sanalah ditetapkan usia minimal menikah baik laki-laki 

maupun perempuan adalah 19 tahun. 

Pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di berbagai wilayah di 

Indonesia tentu menjadi semangat utama adanya revisi tersebut. Penyetaraan usia 

minimal menikah antara laki-laki dan perempuan mengandung visi supaya dapat 

menekan angka pernikahan anak di bawah umur. Sebab. Jika dipandang dari 

                                                             

2 Buku laporan tahunan KUA Kecamatan Manggala 

3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 



49 
 

 

berbagai aspek: fisik, psikis, dan finansial, anak-anak masih sangat rentan dan 

penuh dengan resiko. 

Secara yuridis, apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi 

batas minimal usia perkawinan, orang tua mereka dapat mengajukan permohonan 

ke pengadilan yang dikenal dengan istilah dispensasi kawin (pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal ini, Pengadilan Agama 

memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

permohonan dispensasi kawin.  

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka calon 

pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal dapat mengajukan 

permohonan ke Pengadilan Agama. Seperti halnya di jelaskan oleh Pak Ahmad 

Jazil: 

“Kasus yang ada di Manggala tidak seberapa, kalau ada yang tercatat tentu 

ada dispensasi nikah dari pengadilan.”4 

Hal yang sama disampaikan juga oleh ibu Nani: 

“Biasanya pernikahan anak di bawah umur itu kita arahkan ke pengadilan, 

karena pernikahan di bawah umur itu tidak dilaksanakan di KUA.”5 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kasus pernikahan anak 

di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Manggala tidak tercatat di KUA 

Kecamatan Manggala, kecuali pernikahan tersebut sudah ada dispensasi nikah 

yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama. 

Fenomena pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Manggala masih 

ada setiap tahunnya meskipun sudah berkurang setiap tahun. Dari data yang 

tercatat di KUA Kecamatan Manggala bahwa angka pernikahan anak di bawah 

umur dari tahun 2019-2022: 

                                                             

4 Ahmad Jazil, Kepala KUA, Wawancara, Antang, 16 Maret 2023 

5 Farhani Arsyad Daud, JFU Penyaji Bahan, Wawancara, Antang, 14 Maret 2023 
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Tabel 1.1 

Angka pernikahan anak di bawah umur 

Tahun Jumlah Pernikahan Anak di Bawah Umur 

2019 5  

2020 2 

2021 1 

2022 0 

Total  8 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jumlah pernikahan anak di bawah 

umur di KUA Kecamatan Manggala dari tahun 2019-2022 terdapat 8 kasus. Pada 

tahun 2019 jumlah pernikahan anak di bawah umur adalah 5 kasus, dan cenderung 

semakin menurun dari tahun 2020 sampai 2022. Dimana di tahun 2020 terdapat 2 

kasus, tahun 2021 terdapat 1 kasus, dan tahun 2022 tidak terdapat kasus 

pernikahan anak di bawah umur. Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa 

pernikahan anak di bawah umur dari empat tahun terakhir mengalami penurunan. 

Dari 8 kasus pernikahan anak di bawah umur di atas peneliti menemukan 

alasan mengapa pasangan tersebut menikah yakni disebabkan faktor hamil diluar 

nikah, ekonomi, pendidikan dan saling mencintai satu sama lain. Dari sekian 

banyak penyebab rata-rata kasus pernikahan anak di bawah umur yang terjadi 

disebabkan karena hamil di luar nikah. 

Telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan bahwa 

batas usia minimal untuk melakukan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan 

adalah 19 tahun. Di KUA Kecamatan Manggala usia yang melakukan pernikahan 

anak di bawah umur, laki-laki yang menikah 19 tahun terdapat 2 orang, usia 18 



51 
 

 

tahun 2 orang, usia 17 tahun 1 orang. Sedangkan usia perempuan yang melakukan 

pernikahan anak di bawah umur pada usia 18 tahun 2 orang, usia 17 tahun 1 

orang, usia 16 tahun 4 orang dan usia 15 tahun terdapat 1 orang. 

Bukan hanya karena peraturan pernikahan anak di bawah umur dilarang 

akan tetapi pernikahan tersebut dapat memberikan berbagai dampak negatif 

seperti dari segi aspek kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga yang 

berakhir dengan perceraian. Seperti yang diungkapkan bapak Ramli: 

“Yang jelasnya bahwa pernikahan anak di bawah umur itu bertentangan 

dengan aturan yang ada. Ada beberapa aspek yang terkait di dalamnya 

misalnya aspek persoalan Kesehatan.”6 

Hal ini dibenarkan oleh ibu nani yakni: 

“Dampak negatif diantaranya masalah kesehatan seperti stunting dan kdrt. 

Karena masih labil atau anak-anak makanya terjadi kdrt. Makanya biasa 

banyak juga yang masih muda tapi sudah minta cerai”7 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dampak negatif yang 

ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur salah satunya dalam aspek 

kesehatan yaitu masalah stunting.  

Adapun dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan anak di bawah 

umur yaitu dampak pada kandungannya. Penyakit kandungan yang banyak 

diderita wanita yang menikah usia di bawah umur diantaranya infeksi pada 

kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peralihan 

sela anak-anak ke sel dewasa yang terjadi terlalu cepat. Dan pada umumnya 

pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 

tahun.  Selain dari pada masalah kesehatan, pernikahan anak di bawah umur juga 

dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan emosi anak 

masih labil dan belum bisa mengontrol emosi dengan baik, sehingga belum 

                                                             

6 Ramli, Penyuluh, Wawancara, Antang, 15 Maret 2023 

7 Farhani Arsyad Daud, JFU Penyaji Bahan, Wawancara, Antang, 14 Maret 2023 
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memiliki kemampuan yang matang untuk menghadapi konflik-konflik yang 

dihadapi. Mereka yang tidak tahan jika mendapatkan kekerasan lebih memilih 

untuk bercerai. 

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad Jazil selaku Kepala 

KUA dan beberapa pegawai KUA, bahwa ada beberapa faktor yang penyebab 

dilakukannya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Manggala yaitu 

diantaranya: 

1. Faktor Ekonomi 

Pernikahan anak di bawah umur seringkali disebabkan oleh 

ketidakmampuan keluarga untuk menghidupi diri sendiri secara finansial. 

Akibatnya, anak mereka biasanya menikah di usia muda daripada menunggu 

sampai mereka lebih tua untuk menikah. Hal ini di jelaskan oleh Pak Ahmad 

Jazil: 

“Faktor ekonomi mungkin saja, ketika anaknya ada yang lamar 

walaupun dia tidak tahu apakah usia anaknya sudah bisa, karena faktor 

ekonomi sehingga dia menerima lamaran seorang laki-laki karena jika 

sudah berkeluarga akan dibiayai suaminya”8 

Tantangan finansial merupakan salah satu variable yang menyebabkan 

terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Ketika keluarga menghadapi 

tantangan keuangan, saat anaknya ada yang melamar langsung menerima 

lamaran tersebut walaupun mereka tidak tahu apakah usia anaknya sudah 

bisa melakukan pernikahan atau tidak. Mereka menganggap bahwa dengan 

menikahkan anaknya akan menjadi solusi untuk mengurangi beban ekonomi 

keluarga, karena jika sudah menikah anaknya akan dibiayai oleh suaminya. 

 

                                                             
8 Ahmad Jazil, Kepala KUA, Wawancara, Antang, 16 Maret 2023 
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2. Faktor Sosial 

Pada zaman yang modern ini masih ada masyarakat yang merasa 

bangga jika menikahkan anaknya diusia muda. Selain itu pergaulan juga bisa 

menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur. Jika 

anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik maka mereka akan 

melakukan hal di luar batas kewajaran. Seperti halnya yang disampaikan 

Pak Haeruddin yaitu: 

“Penyebab pernikahan di bawah umur yang paling sering terjadi itu 

seperti pergaulan bebas. Saya kira itu sebab yang paling sering di 

jumpai, pergaulan bebas yang bisa menimbulkan hal yang buruk 

seperti hamil di luar nikah, jadi mau tidak mau orang tua pasti 

menikahkan anaknya.”9 

3. Faktor Keluarga 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, penulis 

menemukan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di 

bawah umur adalah faktor keluarga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak 

Ramli: 

“Faktor eksternal dari orang tuanya, mungkin kurang kontrol, kurang 

pemahaman persoalan pernikahan apa dampak negatifnya anak 

menikah di bawah umur. Pokoknya orang tuanya acuh dan kurang 

perhatian terhadap anak sehingga anak itu bebas bergaul semaunya 

saja. Dari pergaulan bebas itu ketemu dengan teman laki-laki, sudah 

macam-macam yang dilakukan sehinggah terjadilah hamil. Umurnya 

baru belasan tahun karena sudah hamil ya mau bagaimna lagi.”10 

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat betapa pentingnya peran 

orang tua. Anak-anak yang beranjak dewasa perlu mendapatkan perhatian 

dari kedua orang tuanya terutama dengan pergaulan anak mereka. Jangan 

sampai anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat 

                                                             

9 Haeruddin, Penghulu, Wawancara, Antang, 16 Maret 2023 

10 Ramli, Penyuluh, Wawancara, Antang, 15 Maret 2023 
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mengakibatkan banyak dampak negatif. 

4. Faktor Individu 

Faktor individu itu sendiri yaitu jika pasangan sudah saling mencintai 

dan tanpa berpikir Panjang memutuskan untk menikah meskipun usia 

mereka belum cukup untuk menikah. Hal ini juga karena kurangnya 

pendidikan yang diterima sehingga pola pikir mereka belum matang. Mereka 

sampai berbuat sesuatu yang melanggar norma tanpa memikirkan akibat 

jangka panjang dari perbuatannya, jika mereka medapatkan pendidikan yang 

layak tentu saja pola pikirnyanya pun akan semakin lebih baik dan selalu 

berpikir akibat apa yang akan ditimbulkan jika melalukan perbuatan 

tersebut. Seperti yang disampaikan Pak Ahmad Jazil: 

“Kemudian ada faktor yang paling urgent adalah ketika saling 

mencintai dan sudah terjadi sesuatu akhirnya mau tak mau harus nikah 

seperti itu.”11 

Dikatakan urgent karena jika sudah dalam kondisi hamil, mereka harus 

segera dinikahkan walaupun umur mereka belum mencukupi. Dalam hal ini 

orang tua bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan 

bukti-bukti yang cukup.  

5. Hamil di luar nikah 

Pergaulan bebas di kalangan remaja memberikan dampak yang sangat 

besar, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah berhubungan suami istri 

tanpa ikatan pernikahan sampai terjadi kehamilan di luar pernikahan. Seperti 

yang dikatakan oleh Ibu Nani: 

“Biasa hamil di luar nikah, sehingga terpaksa menikah rata-rata 

begitu.”12 

                                                             

11 Ahmad Jazil, Kepala KUA, Wawancara, Antang, 16 Maret 2023 
12 Farhani Arsyad Daud, JFU Penyaji Bahan, Wawancara, Antang, 14 Maret 2023 
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Berdasarkan wawancara di atas, jika kondisinya sudah hamil di luar 

nikah, maka orang tua tentunya akan menikahkan anaknya meskipun anak 

tersebut belum cukup umur, hal ini guna memperjelas status anak yang 

dikandung. Tentu saja hal ini juga memaksa mereka untuk bertanggung 

jawab dari akibat perbuatan yang dilakukan. 

Adapun analisis peneliti yaitu, pernikahan merupakan suatu ibadah 

yang dirahmati oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya, dan bukan alasan untuk 

memuaskan tuntutan seksual yang bersifat biologis semata. Tujuan dari 

pernikahan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, 

dimana hal tersebut akan tercapai jika kedua belah pihak sudah menyadari 

tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga, yang akan menimbulkan 

hubungan saling membantu dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-

masing, yang akan tercermin dalam bentuk sikap dan tindakan yang muncul 

dari pola pikir yang matang. 

Pernikahan anak di bawah umur yang terjadi Kecamatan Manggala 

sebagian besar terjadi karena hamil di luar nikah. Hal ini bisa terjadi karena 

orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anaknya, sehingga anak 

bebas bergaul dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dari pergaulan 

bebas ini anak mulai mengenal lawan jenis dan mulai tertarik dengan lawan 

jenisnya, sampai dengan berhubungan yang melanggar norma. Dikarenakan 

orang tua kurang memperhatikan, maka tidak ada yang mengawasi atau 

mengontrol prilaku anaknya. 

Ketika sudah terjadi hamil di luar nikah maka orang tua terpaksa 

menikahkan anaknya, tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya 

mengandung tanpa seorang suami. Dan sebagai tanggung jawab dari akibat 

perbuatan anak tersebut, meskipun mereka tidak siap untuk mengarungi 
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bahtera rumah tangga. 

C. Strategi Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Anak 

di Bawah Umur 

Strategi merupakan tindakan berupa perencanaan (planning) yang 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara yang lebih efektif 

dan efisien. Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana pelayanan 

pencatatan pernikahan, terkait dengan salah satu fungsi Kantor Urusan Agama 

yaitu, pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan 

rujuk. Maka Kantor Urusan Agama membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan 

mencegah pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Manggala. 

Dari hasil wawancara yang dilakukakan peneliti ada beberapa strategi 

ataupun upaya yang di lakukan untuk meminimalisir/mencegah pernikahan anak 

di bawah umur yaitu: 

1. Upaya Administrasi 

Pernikahan harus tercatat di Kantor Urusan Agama yang berada di 

kecamatan. Ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon 

pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Calon pengantin terlebih 

dahulu mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Manggala dengan 

membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan persyaratan nikah. 

Berikut ini sejumlah dokumen yang harus di lengkapi oleh calon pengantin 

yaitu: 

 N1 = Surat Pengantar Nikah Dari Lurah/Desa 

 N2 = Surat Permohonan Kehendak Nikah Dari Lurah 

 N4 = Surat Persetujuan Calon Pengantin Dari Lurah 

 N5 = Surat Izin Orangtua 
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 N6 = Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Asli dari 

Kelurahan jika Janda/Duda ditinggal mati 

 Akta cerai asli 

 Surat Izin bagi TNI dan Polri 

 Rekomendasi Nikah dari KUA apabila calon pengantin 

menikah di luar Kecamatan 

 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

 Fotocopy KTP orangtua kandung/wali 

 Fotocopy Akta Lahir 

 Surat Keterangan Berbadan Sehat 

 Surat Keterangan Mahar 

 Pas foto 2x3 (4 lembar latar biru) 

 Pas foto 4x6 (1 lembar latar biru) 

 Fotocopy KTP saksi 

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala apabila ada 

sepasang calon pengantin yang mengajukan pendaftaran, maka sebagai 

pegawai pencatat nikah memeriksa terlebih dahulu persyaratan yang harus 

dipenuhi. Jika salah satu calon mempelai ada yang bermasalah atau tidak 

memenuhi persyaratan, sepeti calon pengantin yang masih di bawah umur. 

Pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan calon pasangan 

tersebut dikarenakan usia yang masih di bawah umur, sesuai dengan UU 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 
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1974 tentang perkawinan bahwa batas usia minimal untuk menikah baik 

laki-laki maupun perempuan 19 tahun. Hal ini ditegaskan pula oleh pak 

kepala KUA: 

“Sesuai regulasi ketika ada yang mendaftarkan dan kita sudah 

verifikasi dan periksa bahwa usianya tidak cukup 19 tahun kita berikan 

penolakan secara formal. Dari hasil penolakan itu bisa saja di ajukan 

ke pengadilan agama. Jadi kita begitu secara administrasi diberikan 

penolakan kemudian kita berikan semacam masukan dan usulan 

supaya bisa ditunda pernikahannya.”13 

Pihak KUA memiliki hak untuk tidak menikahkan karena bertentangan 

dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap 

ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria 

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung 

yang cukup.14 Jika telah mendapatkan izin nikah dari Pengadilan Agama 

(N8) maka pengajuan pernikahannya dapat segera diproses oleh pihak KUA. 

2. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan 

Tujuan penyuluhan adalah untuk mengubah perilaku dengan 

menggunakan strategi pendidikan. Strategi pendidikan yang dimaksud yaitu 

serangkaian tindakan yang terorganisir, terencana, dan terarah yang 

melibatkan orang, kelompok, atau komunitas dalam memecahkan masalah 

dengan mempertimbangkan variable sosial, ekonomi, dan budaya daerah 

tersebut. Dalam meminimalisir praktik pernikahan anak di bawah umur agar 

tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka salah satu Upaya 

yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Manggala yaitu dengan 

                                                             

13 Ahmad Jazil, Kepala KUA, Wawancara, Antang, 16 Maret 2023 

14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini di tegaskan pak 

Ramli: 

“Dalam hal ini kua berupaya bagaimana supaya tidak terjadi 

pernikahan di bawah umur ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 

kua seperti misalnya ada kegiatan BRUS namanya bimbingan remaja 

anak usia sekolah, memberikan penyampaian dari segi aspek agama 

maupun yg lainnya terhadap anak usia sekolah termasuk juga anak usia 

yang sudah siap untuk menikah. Termasuk juga kegiatan-kegiatan 

misalnya oleh penyuluh di majelis taklim maupun di tempat-tempat 

kelompok pengajian disampaikan materi-materi tentang persoalan 

pernikahan di bawah umur.”15 

Pihak KUA menjelaskan Undang-Undang tentang pernikahan dan 

memberi penjelasan akan bahayanya pernikahan anak di bawah umur. 

Penyuluhan yang dilakukan di harapkan dapat mengubah pola pikir orang 

tua. Selain itu penyuluhan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman 

kepada remaja-remaja bahwa pernikahan bukan hanya semata-mata untuk 

menyalurkan hawa nafsu, akan tetapi untuk membina rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan warahmah. 

Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Manggala memberikan 

dampak yang positif, hal ini dibuktikan dengan data yang didapatkan 

peneliti bahwa dari tahun 2019-2022 pernikahan anak di bawah umur yang 

terjadi di Kecamatan Manggala mengalami penurunan yang signifikan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah pernikahan anak di bawah umur adalah 5 

kasus, dan cenderung semakin menurun dari tahun 2020 sampai 2022. 

Dimana di tahun 2020 terdapat 2 kasus, tahun 2021 terdapat 1 kasus, dan 

tahun 2022 tidak terdapat kasus pernikahan anak di bawah umur. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pernikahan anak di bawah umur dalam kurun waktu 

empat tahun terakhir mengalami penurunan. 

                                                             

15 Ramli, Penyuluh, Wawancara, Antang, 15 Maret 2023 
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Hal ini berarti penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

KUA membuahkan hasil, masyarakat sudah mulai memahami tentang 

Undang-Undang perkawinan dan menyadari bahwa dampak negatif dari 

pernikahan anak di bawah umur sangat banyak dan dapat merugikan 

generasi. 

3. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin 

Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau biasa juga 

disebut Kursus calon pengantin (suscatin) merupakan salah satu program 

yang dilakukan pada KUA yang ada di Kecamatan. Begipula di KUA 

Kecamatan Manggala yang menggiatkan suscatin bagi calon pengantin. 

Seperti halnya yang di jelaskan ibu Nani: 

“Jadi harus ada sertifikat yang diperlihatkan di KUA kalau mau 

menikah. Makanya calon pengantin itu harus mengikuti suscatin 

(kursus calon pengantin), itu harus diikuti kita tidak kasih buku nikah 

kalau tidak ikut.”16 

Bimbingan secara terpadu berkala KUA mengadakan bimbingan 

kepada calon pengantin, mulai dari aspek kesehatan. Dalam hal ini KUA 

mendatangkan ahli kesehatan yang memberikan petunjuk bagaimana cara 

merawat kamdungan, merawat bayi setelah lahir, dan memberi makan bayi 

sesuai dengan ketentuan kesehatan. Selain itu, pihak KUA mendatangkan 

psikolog dan motivator untuk memberikan pedoman bagaimana nantinya 

bekerja agar etos kerjanya baik. KUA juga membimbing calon pengantin 

agar bisa memiliki bisnis, dan biasanya penghulu atau penyuluh yang 

memberikan bimbingan mengingatkan bahwa usaha mereka pada akhirnya 

bergantung pada Allah Swt. yang harus mereka andalkan. 

                                                             

16 Farhani Arsyad Daud, JFU Penyaji Bahan, Wawancara, Antang, 14 Maret 2023 
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Bimbingan pra nikah calon pengantin dalam hal ini penyuluh 

memberikan nasehat sehingga calon pengantin bisa mendapatkan saran dan 

arahan kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar selalu terjaga 

pendidikan, akhlak, gaya hidup, dan lain-lain. Dalam hal ini pihak KUA 

juga mendatangkan pihak dari Puskesmas untuk menjelaskan mengenai 

aspek kesehatan kepada calon pengantin. 

Dari hasil wawancara di atas, jika calon pengantin tidak mengikuti 

kursus calon pengantin ini maka pihak KUA memiliki hak untuk menahan 

buku nikahnya. Dan dibuktikan dengan memperlihatkan sertifikat suscatin 

yang di keluarkan pihak KUA. Bimbingan perkawinan diharapkan dapat 

memberikan bekal kepada calon pengantin untuk mengarungi kehidupan 

rumah tangga, dan diharapkan pasangan dapat mengatur kehidupannya lebih 

baik. Kedua mempelai harus mampu mempersiapkan rumah tangganya 

dengan baik, melahirkan generasi yang berkualitas, mengelola ekonomi 

keluarga, menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri, serta 

menyelesaikan konflik yang ada, sehingga bahtera rumah tangga tetap 

langgeng walau dihantan oleh masalah dalam rumah tangga. 

4. Dikembalikan ke Orang tuanya 

Salah satu cara mencegah pernikahan anak di bawah umur yaitu 

dengan peran orang orang tua. Di mana orang tua memegang peran yang 

sangat penting dalam perubahan anak-anak beranjak dewasa. Orang tua 

harus berupaya untuk perhatian kepada anaknya dan mengedukasi anaknya 

tentang pernikahan anak di bawah umur dan dampak yang diakibatkan jika 

hal tersebut terjadi. Salah satu upaya ini di sampaikan oleh Ibu Hudesani:  

“Sebenarnya kita kembalikan ke keluarga itu pondasi yang utama. 

Kalau kita di kua itu hanya sebatas menerima permintaan masyarakat. 

Tapi yang paling menetukan itu adalah keluarga. Bagaimana 

pentingnya keluarga itu memberikan pengetahuan anaknya bahwa 
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pernikahan anak di bawah umur itu sangat-sangat tidak di anjurkan 

untuk dilakukan, karena banyak efeknya, selain daripada dia belum 

siap secara finansial. Disinilah pentingnya keluarga itu memberikan 

pengetahuan yang baik agar dapat menghindari pernikahan anak di 

bawah umur.”17 

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa orang tua juga memegang 

peranan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. 

Orang tua tidak seharusnya hanya sibuk bekerja akan tetapi juga memperhatikan 

pertumbuhan dan perubahan anaknya. Agar tidak terjerumus ke pergaulan yang 

salah. 

Adapun analisis penulis, Kantor Urusan Agama memiliki peran yang 

cukup besar dalam pembinaan keluarga sakinah. KUA Kecamatan Manggala 

membantu masyarakat dalam mencapai keluarga sakinah dan sejahtera. Kantor 

urusan Agama Kecamatan Manggala berfungsi sebagai tempat konsultasi 

masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan maupun pasca pernikahan. 

Tujuannya adalah agar calon pengantin dipersiapkan untuk memahami makna 

pernikahan dalam Islam, menjadikannya alat utama untuk mengarungi bahtera 

rumah tangga. 

Upaya yang di lakukan KUA Kecamatan Manggala sudah memenuhi 

syarat yang tercantum pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Upaya 

yang dilakukan KUA Kecamatan Manggala memberikan manfaat bagi masyarakat 

Kecamatan Manggala yang dapat dilihat dari berkurangnya jumlah pernikahan 

anak di bawah umur setiap tahunnya. Masyarakat yang telanjur menikah di bawah 

umur harus mendapatkan bimbingan dari penyuluh mengenai cara berumah 

tangga yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. 

                                                             

17 Hudesani, JFU Penyusun Bahan Kerumahtanggan, Wawancara, Antang, 14 Maret 2023 
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KUA Kecamatan Manggala benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, 

seperti melaksanakan program penyuluhan tentang Undang-Undang Perkawinan 

dengan pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat untuk menyinkronkan 

peraturan yang berlaku, serta memberikan kajian tentang keluarga sakinah agar 

tercapai tujuan pernikahan. 

Menurut penulis pernikahan anak di bawah umur banyak terjadi 

dikarenakan hamil di luar nikah. Pergaulan anak zaman sekarang sudah tidak ada 

batas antara lawan jenisnya, salah satu penyebab hamil di luar nikah adalah 

pergaulan bebas. Selain itu, penulis berpendapat bahwa ini semua terjadi 

merupakan salah satu dampak negatif penggunaan handpone, anak-anak sekarang 

sejak masih kecil sudah menggunakan handphone pribadi tanpa pengawasan 

orang tua.  

Penulis juga berpendapat bahwa upaya yang bisa dilakukan untuk 

mencegah pernikahan anak di bawah umur yaitu: 

a. Peran aktif orang tua terhadap pergaulan anak 

Peran orang tua merupakan hal yang sangat penting untuk 

mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur karena orang 

tua merupakan tempat awal seorang anak mendapatkan pendidikan 

dan pembelajaran. Selain itu, orang tua harus memperhatikan 

pergaulan anaknya, memberikan pengertian dan nasehat agar 

terhindar dari pergaulan bebas. 

b. Sosialisasi tentang pendidikan seks terhadap anak 

Kurangnnya informasi terkait hal-hal reproduksi seksual menjadi 

salah satu alasan masih tingginya pernikahan anak di bawah umur 

di Indonesia. Mengedukasi anak-anak tentang kesehatan dan hal-

hal reproduksi seksual sangat penting untuk dilakukan. Hal ini 
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karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual 

yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan. 

c. Memberdayakan masyarakat tentang bahaya pernikahan anak di 

bawah umur 

Masyarakat dan orang tua merupakan stakeholder terdekat yang 

dapat mencegah pernikahan anak di bawah umur. oleh karena itu, 

penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait 

konsekuensi negatif dari pernikahan anak di bawah umur. Adanya 

pemberdayaan tersebut diharapkan agar masyarakat tidak lagi 

menikahkan anaknya di bawah umur dan mereka juga 

mengedukasi anak mereka tentang bahaya pernikahan anak di 

bawah umur serta menjaga pergaulannya. 

Untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibutuhkan kerjasama antara 

masyarakat dan pemerintah. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan 

tentang batas usia perkawinan akan tetapi, jika masyarakat kurang perhatian dan 

abai maka pernikahan anak tersebut masih akan terjadi terus menerus. Selain itu, 

salah satu hal yang penting untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur yaitu 

menanamkan keimanan kepada anak, agar anak tidak mudah terpengaruh ataupun 

terjerumus pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan hamil di luar nikah.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Strategi 

Pegawai Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan anak di bawah 

Umur (Studi di KUA Kecamatan Manggala Kota Makassar), maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Realitas pernikahan anak di bawah umur di KUA Kecamatan 

Manggala, sesuai dengan peraturan yang ada jika ada calon mempelai 

pengantin yang tidak memenuhi syarat pendaftaran nikah seperti salah 

satu atau kedua calon mempelai pengantin masih di bawah umur maka 

pihak KUA berhak untuk menolak dengan tegas pengajuan tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan bahwa selama empat tahun 

terakhir di mulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah 

pernikahan anak di bawah umur yaitu 8 kasus. Dari 8 kasus tersebut 

rata-rata disebabkan karena hamil di luar nikah, selain itu disebabkan 

karena faktor ekonomi, pendidikan, dan saling mencintai. 

2. Adapun dari hasil wawancara dengan beberapa pihak KUA Kecamatan 

Manggala terkait upaya yang dilakukan untuk meminimalisir atau 

mencegah pernikahan anak di bawah umur yaitu: Upaya Administrasi, 

Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, Bimbingan 

Perkawinan pra nikah calon pengantin, dan Di kembalikan kepada 

Orang tuanya. 
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B. Implikasi Penelitian 

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah pernikahan 

anak di bawah umur terkait penyuluhan dan sosialisasi agar kegiatan tersebut 

dapat dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh di setiap kelurahan yang ada di 

Kecamatan Manggala Kota Makassar. Selain itu kiranya petugas KUA dapat 

mempertahankan strategi yang telah dijalankan sehingga bisa lebih optimal.  
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Gambar 1. (Wawancara dengan Pak Ahmad Jazil selaku Kepala KUA Kecamatan 

Manggala) 
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Gambar 2. (Wawancara dengan Pak Ramli salah satu Penyuluh di KUA 

Kecamatan Manggala) 
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Gambar 3. (Wawancara dengan ibu Nani salah satu JFU Penyaji Bahan di KUA 

Kecamatan Manggala) 

 

 

 

Gambar 4. (Wawancara dengan Ibu Hudesani salah satu JFU Penyusun Bahan 

Kerumahtanggaan di KUA Kecamatan Manggala) 
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Gambar 5. (Wawancara dengan Pak Haeruddin salah satu Penghulu di KUA 

Kecamatan Manggala) 
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Gambar 6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Manggala 

 

 

 

Gambar 7. Visi dan Misi KUA Kecamatan Manggala 
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	2. Haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir dan batin serta niat untuk menikah hanya untuk menyakiti hati wanita.
	3. Makruh, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
	4. Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini, maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
	5. Mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

	3. Rukun dan Syarat Pernikahan
	Suatu akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan rukun dan syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, namun sesuatu itu termas...
	Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:
	a. Mempelai laki-laki
	b. Mempelai perempuan
	c. Wali
	d. Dua orang saksi
	e. Shigat dan kabul
	Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada tetapi sesuatu itu tidak termasuk yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah dan sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian ibadah tersebut. Adapun syarat-syarat nikah yaitu:
	Syarat suami sebagai berikut:
	a. Bukan mahram dari mempelai perempuan
	b. Tidak terpaksa, merdeka, dan atas kemauan sendiri
	c. Orangnya jelas
	d. Tidak sedang ihram
	e. Beragama Islam
	Syarat istri sebagai berikut:
	a. Tidak ada halangan syara’, tidak sedang bersuami, bukan mahrom mempelai laki-laki, dan tidak sedang dalam masa iddah.
	b. Tidak terpaksa, merdeka, dan atas kemauan sendiri (1)
	c. Orangnya jelas (1)
	d. Tidak sedang ihram (1)
	e. Beragama
	f. Beragama Islam
	Ijab dan qabul (sighat) syaratnya adalah:
	a. Sighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi
	b. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap
	c. Ijab dan qabul harus bersambung dan bersesuaian.
	Wali syaratnya sebagai berikut:
	a. Laki-laki
	b. Baligh
	c. Berakal dan sehat (melihat dan mendengar)
	d. Adil
	e. Tidak terpaksa
	f. Tidak sedang ihram
	Syarat saksi adalah:
	a. Laki-laki (1)
	b. Baligh (1)
	c. Berakal dan sehat (melihat dan mendengar) (1)
	d. Adil (1)
	e. Tidak terpaksa (1)
	f. Tidak sedang ihram (1)
	g. Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul.

	4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan
	Salah satu ayat yang dapat dijadikan dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan adalah Q.S Ar-Rum/30:21
	وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ
	Terjemahnya:
	“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu be...
	Menurut tafsir jalalain adalah Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-...
	Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menginginkan terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang seperti itulah yang di...
	Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut ...
	Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah pernikahan diantaranya sebagai berikut:
	1. Meyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah m...
	2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitannya, Rasulullah saw. bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan merasa bangga sebagai nabi yang memiliki banya...
	3. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan. Naluri ini berkembang secara bertahap sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
	4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
	5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
	6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dsn terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
	7. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah ...
	Tujuan pernikahan mensyaratkan lingkungan mental dan intelektual yang baik bagi semua anggota keluarga, khususnya suami dan istri. Pemenuhan syarat-syarat normative (yuridis) yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan bukanlah satu-satun...

	5. Hak dan Kewajiban Suami Istri
	Akad nikah yang telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum. Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua bel...
	Adapun kewajiban suami sekaligus hak istri adalah:
	a. Pemberian nafkah
	Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaqa-yunfiqu-infaqan yang berarti al-Ikhraju. Nafkah di ambil dari kata al-infaq yang artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jama’nya adalah nafaqaatun secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia un...
	b. Menyediakan tempat tinggal
	Ayat yang berbicara masalah nafkah terkait tempat tinggal adalah QS. At-Talaq/65: 6
	َسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَم...
	Terjemahnya:
	“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mere...
	Mengenai ayat di atas adapun dari tafsir jalalain ialah Tempatkanlah mereka yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal aya...
	c. Memperlakukan istri dengan cara yang baik
	Adapun hak yang bukan benda yang harus ditunaikan suami terhadap istri disimpulkan dari QS. An-Nisa/4: 19
	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ ك...
	Terjemahnya: (1)
	“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaa...
	Kalimat wa’asyiruhunna bil ma’ruf dalam ayat diatas merupakan titik tekan dalam pembahahan hak dan kewajiban suami istri. Menurut al-Thabari kata ‘asyir sama dengan al-‘asyrah yang merupakan sinonim dari kata al-Mashabihah yang berarti pergaulan. Sehi...
	d. Memberikan mahar
	Adapun dalil yang berisi tentang kewajiban memberikan mahar yaitu QS. An-Nisa/4: 4
	وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا
	Terjemahnya: (2)
	“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan)...
	Adapun menurut tafsir jalalain ialah (Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka) jamak dari shadaqah (sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati (Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang h...
	Asbab al-Nuzul ayat di atas adalah sebagai teguran terhadap kebiasaan seorang laki-laki pada zaman Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberikan mahar. Sebaliknya yang terjadi wanitalah yang dimintai mahar. Di lihat dari sebab ayat tersebut ...
	Dalam Hukum Perdata (BW) dijelaskan hak dan kewajiban suami istri meliputi beberapa aspek:
	a. Kewajiban suami istri, meliputi: a) kesetiaan antara suami istri dengan jalan dengan saling bantu dalam kehidupan sehari-hari; b) suami istri harus memelihara dan mendidik anak-anaknya.
	b. Kewajiban suami, meliputi: a) suami wajib memberi bantuan hukum atau menghadap pengadilan untuk kepentingan istrinya; b) suami wajib memelihara harta kekayaan istrinya; c) suami tidak boleh menjual barang-barang tidak bergerak kepunyaan istrinya at...
	c. Kewajiban istri, meliputi: a) istri wajib menurut kepada suaminya, oleh karena suami sebagai kepala keluarga; b) istri wajib berdiam bersama-sama dengan suaminya dan mengikutinya kemana-mana.


	B. Konsep Pernikahan Anak di Bawah Umur
	1. Pengertian Pernikahan Anak di Bawah Umur
	Istilah pernikahan dini merupakan isitilah kekinian. Kata “dini” berkaitan dengan waktu, yaitu sangat di awal pada waktu tertentu. Perkawinan seorang wanita antara usia 13-14 tahun dan seorang pria antara usia 17-18 tahun bukanlah hal yang aneh bagi o...
	Pernikahan di bawar umur atau masyarakat luas lebih mengenal dengan istilah pernikahan dini. Istilah tersebut terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah “ikatan lahir batin ant...
	Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
	Berdasarkan beberapa definisi diatas maka, pernikahan anak di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada saat usia mereka masih di bawah batas minimal yang sah, kedua mempelai belum siap lahir batin dan keduanya b...

	2. Usia Ideal Menikah
	Undang-undang perkawinan mengijinkan pernikahan, jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam setiap pernikahan. Kemaslaha...
	Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata menggunakan batas umur 15 tahun bagi wanita dan umur 18 tahun bagi laki-laki. Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawianan yang ada di KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Ke...
	Undang-Undang perkawinan secara ekspilit tidak melarang pernikahan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika memang sangat me...
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada P...
	Dalam hukum Islam syarat perkawinan adalah calon laki-laki dan perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Masa aqil baligh pasti akan dialami setiap manusia, baik pria maupun wanita yang telah dewasa. Masa aqil baligh bagi seorang pria dia...
	Pada dasarnya dalam fikih konvensional tidak ditemukan penetapan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak adanya ayat Al-Qur’an maupun hadis yang secara jelas dan tegas menyebutka...
	Islam tidak secara tegas melarang anak yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah selama kedua belah pihak telah mampu memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut untuk memperkokoh rasa keberagaman diantara keduanya. Namun, karena...
	Karena tujuan pernikahan adalah hidup bahagian dan memiliki keturunan yang baik, calon pengantin diharapkan cukup dewasa secara fisik dan mental untuk mengarungi rumah tangga. Untuk mencegah perceraian di kemudia hari atau masalah lainnya. Tingginya a...
	Hikmah disyariatkannya pernikahan adalah terciptanya keluarga sakinah, serta untuk memperoleh keturunan. Hikmah ini merupakan fitrah yang bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduk...
	Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 t...

	3. Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur
	Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantanya yaitu:
	1. Dampak pernikahan Dini bagi remaja
	a. Remaja yang sedang hamil lebih mungkin terkena anemia selama kehamilan dan persalinan, yang merupakan salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi.
	b. Anak yang menikah muda memiliki kecenderungan untuk melalaikan pendidikannya, terutama ketika mereka segera memiliki anak. Ia akan terlalu sibuk mengurus keluarga dan anak-anaknya, sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih ti...
	c. Interaksi dengan teman sebaya berkurang. Pernikahab dini dapat mempengaruhi hubungan dengan teman sebaya, mereka akan merasa tidak nyaman dan enggan bersosialisasi dengan teman sebaya.
	d. Sempitnya mendapat kesempatan kerja yang secara otomatis mengkekalkan kemiskinan dan status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim.
	e. Pernikahan dini pada umumnya akan menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai tujuan pernikahan dengan baik. Dan pada akhirnya akan menimbulkan penderitaan atau kekerasan dalam rumah tangga akan banyak terjadi.
	f. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan terkena penyakit.
	g. Remaja yang masih mengalami proses pertumbuhan kemudian hamil, sering terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnnya, sehingga berat badan ibu hamil sulit naik dan beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.
	h. Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak.
	2. Dampak bagi sang anak
	a. Akan lahir dengan berat yang lebih rendah
	b. Cedera saat lahir
	c. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian
	d. Karena pernikahan dini menyebabkan pendidikan anak terputus maka hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak
	e. Kesehatan psikologis anak terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri
	f. Anak beresiko mengalami keterhambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini.


	C. Konsep Maqashid Syari’ah
	Maqashid al-Syari’ah menurut al-Syatibi adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah Swt. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiat persyariatan hukum oleh Allah Swt. mengandung maqasid (tujuan-tujua...
	Jamaluddin ‘Atiyyah adalah nama salah seorang ahli maqashid a-syari’ah. ‘Atiyyah memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang maqashid, atau makna di balik pensyariatan perkawinan. Dengan memahami dan menafsirkan al-qur’an dan as-sunnah serta memad...
	1) Mengatur hubungan antara laki-laki dan Perempuan
	2) Menjaga keturunan
	3) Menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan Rahmah
	4) Menjaga garis keturunan
	5) Menjaga keberagamaan dalam keluarga
	6) Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga
	7) Mengatur finansial keluarga
	D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama
	Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, yaitu dalam pasal 1,2, dan 3:
	Pasal 1:
	1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh...
	2) Kantor Urusan Agama berkedudukan di Kecamatan
	Pasal 2:
	KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.
	Pasal 3:
	1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
	a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
	b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
	c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
	d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
	e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
	f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
	g. Pelayanan dan bimbingan penerangan agama Islam;
	h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
	i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.
	2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.
	Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang berada di masing-masing distrik atau kecamatan tentu sangat memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek yang telah menjadi tugas dan tanggungjawab secara professional...
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