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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A.  Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 

dapat dilih]at pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ  es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengantitik di bawah) ط
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 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ
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 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabung antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ىَ 

fatḥahdanyā’ 

Ai a dan i 

 ى وَ 

fatḥahdanwau 

Au a dan u 

 

:contoh  

 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

HarakatdanHuruf Nama 

HurufdanTan

da 

Nama 

 …ا َ| …ىَ 

fatḥahdanalif

atauyā’ 

Ā 

a dan garis 

di atas 

 kasrahdanyā’ I ى

i dan garis 

di atas 

 ىو

ḍammahdanw

au 

Ū 

u dan garis 

di atas 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  :rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  :yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau 

mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalaupada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

makatā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :   ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

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

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal 
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تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. HamzahAkhir 

:ش ي ءٌَ َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang LazimdigunakandalamBahasa 

Indonesia 

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

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

yang  sudah lazim dirangkaikan dengan  kata  lain  karena ada huruf atau 

harakat  yang dihilangkan,  maka dalam transliterasinya penulisan  kata  

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula 

dirangkaikan. 

Contoh:  

FilZilal al-Qur’an 

Al-Sunnahqabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َََ دِي نَُالََّّ Dinullah َََََ  َ بِاَللََّّ billah 
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Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََهُمَ  ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillahفِي 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 

caps),dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

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

Wa ma Muhammadun illa rasul 

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 
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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 
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ABSTRAK 

Nama           : Muhammad Nur Syahbani 

Nim              : 10100118048 

Jurusan       : Hukum Keluarga Islam 

Judul              : Penerapan Kafa’ah dalam Perkawinan dan Implikasinya   

terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (studi 

kasus di Kabupaten Pangkep) 

 

Penelitian ini berjudul Penerapan Kafa’ah dalam Perkawinan dan 

Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (studi kasus di 

Kabupaten Pangkep. Adapun permasalahan yang diteliti antara lain: 1) 

bagaimana penerapan kafa’ah dalam  perkawinan di Kabupaten Pangkep. 2) 

bagaimana implikasi kafa’ah terhadap keharmonisan rumah tangga di 

Kabupaten Pangkep. 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif, data hasil penelitian 

diperoleh secara langsung dari hasil wawancara masyarakat dengan 

memperhatikan beberapa aspek yang relevan dengan masalah yang dibahas 

seperti syariat Islam mencakup Al-Qura’an dan Hadist dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) masyarakat di 

Kabupaten Pangkep (pangkajene dan kepulauan) secara garis besar tidak 

mengetahui istilah kafa’ah dalam perkawinan. Namun, secara konsep 

mengenai kesesuaian dalam perkawinan sebenarnya telah diterapkan oleh 

masyarakat Kabupaten Pangkep. 2) perkawinan yang dilakukan oleh 

mayoritas masyarakat Kabupaten Pangkep telah menerapkan konsep 

kafa’ah terutama dalam segi agama namun disetiap daerah aspek yang 

menjadi tolak ukur setelah agama bisa jadi berbeda-beda. Sebagai contoh di 

Kecamatan Pangkajene dan Balocci melihat dari tingkat pendidikan dan 

pekerjaan, di Kecamatan  Minasatene, Mandalle dan Liukang Tupabiring 

Utara melihat dari kecocokan keluarga dan pekerjaan. 3) penerapan kafa’ah  

dalam perkawinan terbukti mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam 

rumah tangga masyarakat di Kabupaten Pangkep. 

Implikasi penelitian ini adalah: 1) dalam  menentukan kriteria calon 

pendamping hidup, aspek terpenting yang harus diperhatikan adalah 

agamanya, tapi bukan sebatas memperhatikan agama saja tapi lebih jauh 

adalah memperhatikan akhlaknya. 2)etiap calon yang menerapkan kafa’ah 

hendaknya tidak terlalu berfokus pada satu aspek saja namun ada baiknya 

memperhatikan aspek-aspek pendukung lainnya semisal pekerjaan atau 

tingkat pendidikan. 3) bagi orang tua yang menerapkan kafa’ah terhadap 

anak-anaknya hendaknya tidak mempertimbangkan satu aspek saja 

termasuk kesediaan anak-anaknya. 

            Kata kunci: perkawinan, kafa’ah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan pernikahan memang menjadi hal yang selalu menarik untuk dibahas 

dan diperbincangkan, karena pernikahan adalah bagian utama dari pintu gerbang 

terciptanya sebuah keluarga baru yang tentunya akan menetukan tatanan kehidupan kita 

selanjutnya, dari keluarga baru ini juga akan lahir generasi-generasi penentu masa 

depan bangsa. 

Islam sendiri mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan, melalui jenjang 

perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut 

hukum perkawinan dalam Islam. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan 

umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia 

maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya 

kesejahteraan yang sejahtera dalam perkawinan, karena keluarga merupakan lembaga 

terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung 

kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat 

dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.1 

Menikah itu keputusan besar dan istimewa dalam hidup, lebih besar dari 

keputusan apapun, karena merupakan kerja yang membutuhkan energi besar dengan 

tantangan besar pula. Maka dari itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara asal-

asalan. Sebab, ini terkait dengan masa depan yang panjang bahkan sampai di akhirat. 

Dikarenakan keputusan yang besar, sebaiknya harus dipikirkan dan direncanakan 

sematang mungkin dan sejelas mungkin, karena menikah itu fitrah dan naluri manusia 

untuk membangun rumah tangga yang bahagia.2 

                                                           
1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 13 

2 Muhammad Yasir, Ya Allah Bahagiakan Keluarga Kami, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, 

h. 12 
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Buku Akidah dan Syari’ah karya Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa dalam 

agama islam, kita ditawarkan lima prinsip yang harus dipenuhi dalam membina 

keluarga fase pra nikah, yang pertama adalah saling mengenal dan memahami (at-

Ta’aruf) antara kedua mempelai. Yang kedua adalah al-ikhtibar, ialah tahap penjajakan 

yang dilaksanakan dengan melakukan khitbah. Yang ketiga ar-Ridha (kerelaan), yaitu 

adanya kerelaan dari kedua mempelai. Yang keempat adalah mahar atau mas kawin. 

Dan yang terakhir adalah kafa’ah, yaitu kesejajaran diantara kedua mempelai. Ini 

dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya setelah mengarungi 

bahtera rumah tangga.3 

Salah satu polemik dan permasalahn yang menarik dibahas dalam ranah 

perkawinan adalah konsep kafa’ah (kesetaraan). Sebagian orang berpendapat kalau 

kesetaraan dalam suatu pernikahan sangatlah berpengaruh dalam menentukan tingkat 

keharmonisasian keluarga. Bahkan banyak yang berpendapat, persoalan-persoalan 

dalam hubungan rumah tangga baik dari faktor eksternal maupun internal, sedikit 

banyaknya dipengaruhi oleh tingkat kesetaraan. 

Keserasian atau kesepadanan itu sendiri, dalam hukum perkawinan islam atau 

yang dimaksud sekufu/ kafaah adalah “keseimbangan dan keserasian antara calon isteri 

dan calon suami yang ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam 

pernikahan bukan untuk kesahannya”.4 Secara umum, jika kita mendengar istilah 

keseimbangan ataupun keserasian maka kita akan  memikirkan persoalan kekayaan, 

keturunan, kecantikan dan agama. Persepsi ini sebenarnya selaras dengan anjuran 

dalam agama islam yang menganjurkan kita untuk mencari pasangan hidup dengan 

melihat empat kriteria mendasar tadi. 

Namun seiring perkembangan zaman, persepsi kafa’ah ditengah masyarakat pun 

mulai bergeser, apalagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah ataupun 

masyarakat yang pengaruh kesukuan dan adatnya masih kental. Kafa’ah dimaknai 

haruslah sekufu’ atau sepadan betul-betul dalam segala hal. Mulai dari latar belakang 

                                                           
3 Mahmud Syaltut, Akidah dan Syari’at Islam, alih bahasa Fachrudin, (Jakarta: Bumi 

Aksara,1994). Hlm. 157-163. 

4 Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin S, Fiqh Madzab Syafi’i ( Muamalah, Munakahah, jinayat) 

buku 2, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2007 
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keturunan, jika dia keluarga bangsawan (karaeng/andi) maka calon pasangannya pun 

harus dengan latar belakang serupa. Bahkan mirisnya, paham yang akhirnya 

berkembang ditengah masyarakat adalah si kaya harus mendapatkan pasangan yang 

kaya pula. Si miskin hanya boleh bersanding dengan si miskin yang lainnya, perempuan 

yang telah sarjana minimal mendapatkan pasangan yang telah sarjana pula. 

Dikalangan pengajar pun terkadang terjadi perselisihan pendapat terkait kriteria 

kesepadanan atau kesesuaian dalam memilih pasangan hidup, memang dalam 

menentukan orang yang akan menjadi pasangan hidup tidak bisa asal memilih karena  

pernikahan adalah hal yang sakral. Namun diantara banyaknya kriteria yang ada, 

mereka berpendapat bahwa fakta agama adalah fator yang paling utama untuk dijadikan 

tolak ukur dalam memilih pasangan hidup. Meskipun begitu bukan berarti kriteria yang 

lain dikesampingkan, kriteria yang lain tetap dijadikan bahan pertimbangan namun 

tetap menjadi pertimbangan utama 

Berdasarkan latar belakang diataslah, saya tertarik meneliti bagaimana 

pandangan masyarakat di kabupaten pangkep mengenai konsep kafa’ah. Apakah 

menurut masyarakat di kabupaten pangkep kafa’ah memang sesuatu yang wajib 

diterapkan atau malah sebaliknya. Dan apakah pengimplementasian kafa’ah di 

kabupaten Pangkep (bagi yang menerapkan) betul-betul menjamin keharmonisasian 

hubungan dalam rumah tangga. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah 

penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman 

dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-

benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu fokus penelitian juga 

merupakan batas ruang dalam membangun penlitian agar penelitian yang dilakukan 

tidak trlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan 

pembahasan. 
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Adapun fokus penelitian penulis kali ini adalah penerapan kafa’ah dalam suatu 

perkawinan dan implikasinya terhadap tingkat keharmonisan di dalam kehidupan 

rumah tangga masyarakat Kabupaten Pangkep. Adapun deskripsi fokus penelitian ini, 

penulis uraikan sebagai berikut: 

1. Penerapan Kafa’ah 

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal 

lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh 

suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan 

menerapkan. 

Arti dari Kafa’ah adalah keseimbangan dan keserasian dalam sebuah pernikahan 

antara calon suami dan istri baik dalam kedudukan, akhlak, status sosial maupun 

kekayaannya. Kafa’ah menurut bahasa berarti serupa, seimbang atau serasi. Sayyid 

Sabiq mengartikan kafa’ah dengan sepadan, sederajat dan sebanding yaitu laki-laki 

sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat sosial, akhlak dan kekayaan. 

Jadi kafa’ah dalam pernikahan bisa kita artikan kesesuaian antara kedua calon 

mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yang bertujuan tidak memberatkan 

salah satu pihak. karena kesetaraan atau keseimbangan antara kedua calon mempelai 

akan memberikan jaminan lebih atas keharmonisan dan kesuksesan hidup berumah 

tangga serta dapat mengurangi resiko dari kegagalan dalam berumah tangga. Jadi pada 

penelitian kali ini akan fokus terhadap bagaimana konsep kafa’ah itu di terapkan dalam 

perkawinan. 

2. Implikasi terhadap Keharmonisan 

a. Implikasi  

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya 

penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas 

sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat 
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yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah 

disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah 

keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi 

seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan 

keterlibatkan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa 

Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan 

ketika melakukan sesuatu. 

Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi 

adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan 

kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibatakibat dan konsekuensi-

konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan 

tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi 

adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, 

yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran 

pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Adapun implikasi yang dimaksud 

oleh penulis disini adalah efek dari konsep kafa’ah. 

b. Keharmonisan  

Istilah keharmonisan sendiri berasal dari kata dasar harmonis.  Harmonis atau 

harmonisasi sendiri ialah upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses 

yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan 

kejanggalan. Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula 

dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni.  

Istilah harmonisasi dapat kita artikan sebagai proses atau upaya untuk 

menyelaraskan, menyerasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau 

kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan 

sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal. Dan dalam penelitian ini, saya 

mengkhususkan harmonis dalam hal hubungan, khususnya hubungan dalam rumah 

tangga 
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Jadi implikasi terhadap keharmonisan yang dimaksud penulis disini adalah efek 

yang ditimbulkan oleh kafa’ah dalam tingkat keharmonisan dalam kehidupan rumah 

tangga. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

membuat rumusan masalah pokok yaitu: bagaimanakah penerapan konsep kafa’ah 

dalam suatu perkawinan dan implikasinya  terhadap keharmonisan dalam rumah tangga 

di Kabupaten Pangkep?.  

Adapun sub masalahnya penulis mengelompokkannya menjadi beberapa masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana penerapan konsep kafa’ah dalam perkawinan di Kabupaten Pangkep ? 

2. Bagaimana implikasi kafa’ah terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di 

kabupaten pangkep ? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menelaah literatur 

yang sudah pernah membahas tentang judul yang berkaitan serta relevan dengan 

penelitian ini. 

Beberapa refrensi yang penulis anggap berhubungan serta relevan adalah: 

1. Ahmad dalam skripsinya yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap kafa’ah 

menurut pekerja seks komersial di Pasar Kembang Malioboro Yogyakarta”5 dalam 

skripsi ini ahmad menuturkan para pekerja seks komersial (PSK) di Pasar Kembang 

Malioboro mayoritas tidak mengetahui sepenuhnya terkait kafa’ah, hal ini 

dikarenakan latar belakang pendidikan yang rendah serta pemahaman agama yang 

sangat minim. 

                                                           
5Ahmad, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kafa’ah Menurut Pekerja Seks Komersial 

di Pasar Kembang Malioboro, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
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Lebih spesifik, ahmad meneliti kriteria kafa’ah menurut pandangan para 

pekerja seks komersial (PSK) di Pasar Kembang Malioboro dan akhirnya 

mengelompokkannya dalam beberapa kategori, mulai dari agama, sosial dan 

keturunan, pendidikan, status ekonomi hingga kriteria fisik, kemudian 

mencocokkannya dengan tinjauan hukum islam. Dan hasilnya dari kriteria di atas, 

semuanya telah sesuai antara hukum islam dan pandangan para pegawai seks 

komersial (PSK) kecuali kriteria sosial dan keturunan dan kriteria fisik 

Adapun terkait faktor sosial dan status dan ketrunan, menurut pandangan 

para PSK di Pasar Kembang Malioboro, tidak menjadi kendala dari terciptanya 

keharmonisan dalam rumah tangga, sama halnya dengan kriteria fisik yang juga 

tidak menjadi tolak ukur harmonis tidaknya hubungan rumah tangga. 

Penelitian saya kali ini tidak membahas se spesifik penelitian ahmad yang 

berfokus pada pegawai seks komersial (PSK) namun menurut saya pribadi menarik 

untuk dijadikan tambahan refrensi karena mayoritas penelitian yang membahas 

kafa’ah menilai status sosial bahkan fisik termasuk hal yang penting dan patut 

dipertimbangkan dalam memilih calon pendamping hidup. 

 

2. Husniatul Jauhariyah, S.Hi. dalam tesisnya yang berjudul “penerapan kafa’ah 

dalam perkawinan pada keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum 

Yogyakarta”6 dalam tesis ini dijelaskan bahwa pada praktiknya mereka mempunyai 

tiga kategori pokok, yaitu: berdasarkan agama, ilmu pengetauan dan yang terakhir 

sekaligus kriteria yang paling menentukan adalah nasab. Dijelaskan pula dalam 

tesis ini bahwa kriteria berdasarkan agama menurut pandangan keluarga Krapyak 

Yayasan Ali Maksum adalah mambu santri atau orang yang akan diambil sebagai 

menantu harus pernah merasakan nyantri  dengan alasan agar mudah beradaptasi, 

sedangkan dari segi ilmu pengetahuan haruslah orang yang cerdas agar kedepannya 

bisa menjadi figur dan dapat mengembangkan pondok pesantren. 

                                                           
6 Husniatul Jauhariyah, Tesis, Penerapan Kafa’ah dalam Perkawinan pada Keluarga Pondok 

Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019) 
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Kriteria terakhir adalah nasab, kriteria ini pula yang paling sering dijadikan 

kriteria suatu pondok pesantren dalam memilih pasangan untuk putera/puterinya. 

Pertimbangan kriteria ini menurut pihak pesantren paling aman apabila diterapkan, 

alasannya demi menjaga stabilitas kepesantrenan. 

Kemudian dampak penerapan kafa’ah terkait keharmonisan rumah tangga 

menurut pihak keuarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum terbagi 

menjadi dua kategori, yakni positif ketika diterapkan dan negatif jika tidak 

diterapkan, dan karena kafa’ah adalah tuntutan agama maka niscaya ketika tidak 

diterapkan akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. 

Penelitian saya kali ini bisa dikatakan berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Husniatul Jauhariyah karena tidak berfokus pada satu keluarga, 

lembaga maupun komunitas, namun lebih ke masyarakat secara mayoritas. 

Kendatipun demikian penelitian ini bisa menjadi refrensi sekaligus sampel yang 

cukup bagus karena tidak menutup kemungkinan dalam proses penelitian nanti, bisa 

saja saya menemukan fenomena yang tidak jauh berbeda atau bahkan mirip. 

3. Audia Pramudita dalam skripsinya yang berjudul “kontektualisasi konsep kafa’ah 

dalam membentuk rumah tangga sakinah”7 dalam skripsi ini dijelaskan bahwa 

unsur terpenting yang bisa mendorong terciptanya kebahagian dan keharmonisan 

dalam rumah tangga adalah kafa’ah, malah penerapaan kafa’ah akan lebih 

menjamin perempuan dari kegagalan dan kegonjangan rumah tangga. Dalam skripsi 

ini pula dijelaskan bahwa para ulama empat mazhab menyetujui yang menjadi 

pokok dalam dalam kesekufuan adalah dari segi agama.  

Di sini dijelaskan pula alasan mengapa agama menjadi faktor paling penting 

dalam kesekufuan, alasannya adalah apabila calon suami istri memiliki perbedaan 

agama maka akan mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah 

tangga dan akan menimbulkan banyak perselisihan. Namun seiring berkembangnya 

zaman, aspek-aspek lain dalam kafa’ah pun menjadi penting tergantung tempat 

                                                           
7Audia Pramudita, Skripsi, Kontekstualisasi Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Rumah Tangga 

Sakinah, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018) 
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ataupun kulturnya, misalkan saja daerah yang masih kental akan budaya serta 

adatnya, maka faktor marga yang justru menjadi faktor paling penting. 

Terakhir, dalam penelitian yang dilakukan oleh Audia Pramudita ini, dia 

menekankan bahwa pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kesetaraan, 

rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, sehingga 

secara psikologi keduanya akan terganggu. 

Dan dalam penelitian yang saya lakukan ini, sebenarnya memiliki sedikit 

kesamaan dengan penelitian audia pramudita, karena sama-sama membahas 

penerapan kafa’ah dalam kehidupan berumah tangga, namun penelitian saya kali 

ini lebih berfokus di Kabupaten Pangkep yang mana jelas saja secara sosiologis, 

geografis, kultur hingga budaya sangat berbeda dengan penelitian audia pramudita. 

4. Wawan Setiawan dalam skripsinya yang berjudul “kafa’ah dalam perkawinan 

menurut jama’ah lembaga dakwah islam Indonesia di Desa Mojolawaran 

Kecamatan Gabus Kabupaten Pati”8 dalam skripsinya dia menjadikan LDII sebagai 

obyek penelitiannya, dan menurut saya pribadi penelitian ini sangat menarik 

meskipun dari segi obyek penelitian berbeda dengan penelitian saya. Namun dari 

sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa persepsi kafa’ah, jangankan di setiap 

daerah, di setiap organisasi pun bisa saja berbeda. 

Organisasi keagamaan (LDII) yang di teliti oleh wawan setiawan dalam 

skripsinya menjadi contohnya. Dia memaparkan bahwa LDII mempunyai landasan 

dan ketetapan sendiri dalam menjaankan syariat agama khususnya persoalan 

perkawinan. Mereka menitik beratkan aspek golongan atau aliran sebagai syarat 

kafa’ah dalam proses pencarian tambatan hati. Mereka yang termasuk dalam 

organisasi LDII beranggapan bahwa orang-orang yang tidak berasal dari golongan 

LDII tidaklah sekufu. 

                                                           
8 Wawan Setiawan, Skripsi, Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Jama’ah Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, (Semarang: UIN Walisongo, 

2015) 
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Pada akhirnya yang mereka anggap sekufu hanyalah orang-orang yang 

berasal dari kalangan mereka sendiri. Adapun dasar hukum yang mereka pakai 

adalah Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 dan yang menjadi landasan penguat mereka 

adalah hadist riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun tidak dijelaskan secara 

langsung, tapi landasan inilah yang ditafsirkan oleh para ulama’ LDII bahwa 

golongan merupakan syarat kafa’ah. 

E. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep kafa’ah dalam perkawinan di 

Kabupaten Pangkep. 

b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi kafaah terhadap keharmonisan dalam rumah 

tangga di kabupaten pangkep. 

F. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

1. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum. Khususnya 

terkait teori kafa’ah yang merupakan salah satu aspek penting dalam perkawinan. 

2. Berguna bagi bahan penelitian berikiutnya yang berkaitan dengan masalah ini. 

b. Secara praktis 

1. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya yang beragama islam 

diwilayah kabupaten pangkep mengenai kafa’ah dalam islam 

2. Sebagai tambahan refrensi dalam menyikapi fenomena terkait kafa’ah dalam 

perkawinan ditengah masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Secara bahasa, kawin memiliki arti penggabungan dan percampuran.1 Adapun 

istilah lain bagi perkawinan ialah Az-zawaj, kata Az-zawaj adalah akar dari kata 

zawwaja dengan tasydid waw. Kata zauwj memiliki arti jodoh atau berpasangan 

berlaku bagi laki-laki dan perempuan2. Al-quran juga menggunakan kata zawwaja yang 

berasal dari kata zauwj yang berarti pasangan, yang mana kata ini dalam berbagai 

bentuk dan makna terulang tidak kurang dari 80 kali (Quraish, 2007:253). Secara 

harfiah kata Az-zawaj memiliki arti mengawinkan, mencampuri, menemani, 

mempergauli, menyertai, dan memperistri3. 

Ditinjau dari segi peraturan, perkawinan merupakan suatu hubungan sakral yang 

memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Hal ini tertuang dalam undang-

undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.4 

Dari definisi diatas kita dapat memahami bahwa perkawinan tidak hanya 

tentang melegalkan hubungan seksual saja, namun menekankan hidup bersama. Yang 

mana betujuan untuk menciptakan hubungan serta keluarga yang bahagia, rukun, aman 

dan harmonis antara suami dan istri. 

                                                           
1 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Cetakan Keempat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 

h.3 

2Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (Jakarta: 

Amzah, 2015), h. 36. 

3Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Cetakan Kedua Puluh Lima, 

(Surabaya: Pustaka Progessif, 2002) h. 1461  

4 Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Definisi dari perkawinan juga dapat kita temukan di dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), tepatnya pada pasal (2) KHI,yaitu: “Perkawianan dalam hukum islam 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizhan untuk mentaati 

perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.5 

Perkawinan sendiri sudah menjadi sunnatullah yang berlaku bagi seluruh 

mahluk ciptaan Allah S.W.T. tidak terbatas pada manusia saja, hewan dan tumbuhan 

pun melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan cara yag dipilih allah sebagai jalan 

bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya 

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan.6 

Manusia adalah ciptaan tuhan yang paling sempurna, dan salah satu yang 

membedakan kita dengan mahluk lainnya adalah kita diberi akal untuk berfikir, 

sehingga kita tidak menuhankan nafsu dan menuruti syahwat demi kepuasan belaka. 

Demi menjaga kemuliaan, kehormatan serta martabat manusia, Allah S.W.T telah 

memberikan aturan yang mengatur segala perilaku manusia, tanpa terkecuali dalam hal 

hubungan. 

Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai satu sama lain, 

diatur sedemikian rupa agar hubungan tersebut tidak menjadi sebatas aktivitas pemuas 

nafsu saja, lebih dari pada itu, hubungan yang diimplentasikan dengan jalur perkawinan 

dapat memberikan manfaat serta banyak dampak positif bagi kedua belah pihak, selain 

menjadi penyempurna agama, perkawinan juga dapat menghasilkan keturunan yang 

jalur nasabnya jelas dan tentu saja dapat menjadi investasi akhirat bagi kedua belah 

pihak. 

2. Kedudukan Perkawinan dalam Islam 

 Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat tinggi serta dalam islam, hingga 

disebut mitsaqan ghaliza yang berarti perjanjian yang amat kukuh dan kuat. Bahkan al-

                                                           
5 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), h. 286. 

6 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), h.8. 
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quran dan hadist pun banyak yang membahas persoalan terkait perkawinan. Adapun 

ayat serta hadist yang membahas perkawinan diantaranya: 

  وَمننَْ كُل نَ شَيْءَ  خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لَعَلَّكُمَْ تَذكََّرُوْنََ

Terjemahnya: 

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 

kebesaran Allah. (QS. Az-zariyat 51:49)7 

 Ibnu katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala 

sesuatunya berpasang-pasangan. Mulai dari langit dan bumi, bulan dan matahari hingga 

cahaya dan kegelapan. Adapun menurut tafsir kemenag, ayat ini menjelaskan bahwa 

segala sesuatunya diciptakan memang dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat 

yang saling bertentangan. Karena segala sesuatu memiliki pasangan yang memang 

memiliki tujuan untuk saling melengkapi. 

 Ayat ini menjelaskan ke kita bahwa hidup berpasang-pasangan memang sudah 

menjadi sunnatullah, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia. Dan perkawinan 

adalah cara yang ditetapkan Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk 

merealisasikan hidup berpasang-pasangan, untuk lebih rincinya dijelaskan di ayat-ayat 

selanjutnya yang penulis cantumkan. 

لََ لنتَ عَارَفُ وْاَۚ اننََّ اكَْرَمَكُمَْ عننْدََ اللٰ نَ يَ ُّهَا النَّاسَُ اننََّّ خَلَقْنٰكُمَْ م ننَْ ذكََرَ  وَّانُْ ثٰى وَجَعَلْنٰكُمَْ شُعُوْبًَ وَّقَ بَاۤىِٕ  يٰاٰ
                        اتَْ قٰىكَُمََْۗاننََّ اللٰ ََ عَلنيْمرَ خَبنيْرَ

Terjemahnya:  

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia 
di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 
Maha Mengetahui, Mahateliti (QS. Al-Hujurat 49:13)8 

 

                                                           
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 

h.522 

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 

h.517 
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 Abu Dawud menjelaskan asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa 

yang terjadi pada seseorang sahabat yang bernama Abu Hindin yang biasa berkhidmat 

kepada nabi Muhammad untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan 

bekam, yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah memerintahkan  kabilah Bayadah 

agar menikahkan abu hindin dengan seorang perempuan kalangan mereka. Mereka 

bertanya “apakah patut kami menikahkan gadis-gadis kami dengan seorang budak-

budak?”, maka Allah menurunkan ayat ini agar tidak mencemooh seseorang karena 

memandang kabilahnya.9 

 Dari ayat ini pula kembali ditegaskan bahwa setelah diciptakan berpasang-

pasang maka kita diperintahkan untuk saling mengenal satu sama lain tanpa mengenal 

batasan semisal suku dan kasta. Semuanya dapat di satukan dalam bingkai perkawinan 

karena sejatinya salah satu tujuan perkawinan adalah untuk saling mengenal satu sama 

lain. 

َْ نَكُمَْ مَّوَدَّةًَ وَّرَحََْةًََۗاننََّ فن هَا وَجَعَلََ بَ ي ْ كُمَْ ازَْوَاجًا لن تَسْكُنُ واْا انليَ ْ  وَمننَْ اٰيٰتنهاَ انََْ خَلَقََ لَكُمَْ من نَْ انَْ فُسن
      ذٰلنكََ لََٰيٰتَ  لن قَوْمَ  ي َّتَ فَكَّرُوْنََ

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 (QS. AR-Rum 30:21)10 

Dari ayat ini kita kembali ditegaskan kedudukan perkawinan dalam islam yang 

sangat mulia bila ditinjau dari segi tujuan, yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga 

yang kekal dan bahagia serta menghasilkan rasa kasih sayang antara suami istri hingga 

terciptanya sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. 

                                                           
9 Jalaluddin As-Syuti, Abdul Hayyie, Terjemahan Lubabun Nuqul Fii Asbabin Nuzul (Jakarta: 

Gema Insani, 2008), h. 529. 

10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 

h.406 
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َُجَعَلََلَكُمَْم ننَْ ََوَاللٰ  نََالطَّي نبٰتنۗ كُمَْبنَنيََْوَحَفَدَةًَوَّرَزَقَكُمَْم ن كُمَْازَْوَاجًاَوَّجَعَلََلَكُمَْم ننَْازَْوَاجن انَْ فُسن
َاللٰ نَهُمَْيَكْفُرُوْنََ نُ وْنََوَبنننعْمَتن َيُ ؤْمن  افَبَنالْبَاطنلن

 

Terjemahnya: 

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta 

memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil 

dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl 16:72)11 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa salah satu dari banyaknya nikmat Allah adalah 

menjadikan pasangan bagi laki-laki yaitu istri berasal dari jenisnya sendiri, karena 

seandainya Allah menjadikan pasangan atau istri-istri dari jenis yang lain maka tidak 

akan mungkin tercipta kerukunan dan kasih sayang diantara kita. Dan tentunya alasan 

diciptakannya pasangan  dari jenis kita sendiri tidak terlepas dari tujuan perkawinan 

adalah untuk beranak pinak. 

كُمَْۗ اننَْ يَّكُوْنُ وْا فُ قَرََاۤءََ يُ غْننهنمَُ اللٰ َُ مننَْ فَضْلنهَۗ يََْ مننَْ عنبَادنكُمَْ وَانمَاۤىِٕ نْكُمَْ وَالصٰ لنحن  وَانَْكنحُوا الََْيَٰمٰى من
عرَ عَلنيْمرَ  وَاللٰ َُ وَاسن

Terjemahnya:  

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, 
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu 
yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi 
kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 
(pemberian-Nya), Maha Mengetahui       (QS. An-nur 24:32)12 

 Ayat ini menganjurkan bagi yang masih sendiri untuk menikah dan bagi 

yang belum mampu dari segi ekonomi atau status (budak) untuk dibantu. Dari sini 

dapat kita lihat betapa pentingnya kedudukan perkawinan dalam islam sampai-

sampai mereka yang belum bisa namun sudah layak agar dapat dibantu atau 

diberi kemudahan agar dapat menikah. 

                                                           
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.274 

12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.354 
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هُمَا رنجَالًََ ن ْ هَا زَوْجَهَا وَبَثََّ  من ن ْ دَةَ  وَّخَلَقََ من يَ ُّهَا النَّاسَُ ات َّقُوْا رَبَّكُمَُ الَّذنيَْ خَلَقَكُمَْ م ننَْ ن َّفْسَ  وَّاحن  يٰاٰ
بًا  كَثنيْاً وَّننسَاۤءًََۚ وَات َّقُوا اللٰ ََ الَّذنيَْ تَسَاۤءَلُوْنََ بنه وَالََْرْحَامَََۗ اننََّ اللٰ ََ كَانََ عَلَيْكُمَْ رَقني ْ

Terjemahnya:  

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari 
(diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu 
saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah 
selalu menjaga dan mengawasimu (QS. An-Nisa 4:1)13 

 

Ayat terakhir yang dikutip oleh penulis ini, kembali kita temui anjuran untuk 

menikah. Dalam ayat ini pula kita diperintahkan untuk saling menjaga hubungan baik 

antara laki-laki dan perempuan. Dari sini kita bisa memahami bahwa setiap manusia 

memilik kelebihan dan kekurangan, maka dari itu hubungan laki-laki dan perempuan 

memang ada untuk saling melengkapi satu sama lain dan itu semua dapat tercapai dan 

terwujud dalam bingkai perkawinan. Dari segala keutamaan itulah yang membuat 

pernikahan menjadi salah satu momen sakral dalam agama islam dan serta membuat 

perkawinan menjadi ibadah terlama yang dapat dilakukan oleh umat muslim. 

Sedikitnya ada lima Ada beberapa hukum terkait perkawinan, yang 

dikondisikan dengan keadaan setiap orang, yaitu: 

a. Wajib 

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina 

seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut 

adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib 

menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan 

melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib. 20 

Kemudian ulama Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang 

yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinaan manakala ia 

                                                           
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.77 
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tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Kemudian Malikiyah 

memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikah bagi seseorang, yaitu: 

1) Apabila takut dirinya akan terjurumus ke dalam lembah perzinaan. 

2) Untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tetapi 

tidak bisa mengekang nafsunya. 

3) Tidak mampu meyatukan kekayaan umat manusia.21 

b. Sunnah 

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan 

perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina karena 

mampu mengendalikan dirinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang 

tersebut adalah sunnah. Menikah bagi orang seperti ini tetap dianjurkan walaupun yang 

bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari pelanggaran 

seksual, khususnya zina, sebab membujang seumur hidup tidak dibenarkan dalam 

Islam. 

c. Haram 

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak 

mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban- 

kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan 

terlantarlah dirinya dan isterinya. 

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seorang kawin dengan 

maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus 

hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain. 

d. Makruh 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga 

cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan 

dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak 

mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan 

baik.  
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Ulama Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi 

seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi 

kewajibannya kepada istrinya. Adapun dari kalangan Syafi’iyah bahwa menikah itu 

hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu 

memeberikan kewajiban kepada isterinya.24 

e. Mubah 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila 

tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga 

tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk 

memenuhi kesenanganan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan 

membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang 

antara pendorong dan penghambatnya untukn kawin itu sama, sehingga menimbulkan 

keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi 

belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi 

belum mempunyai kemauan yang kuat.25 

Kemudian Ulama Hambali menyatakan bahwa mubah hukumnya menikah bagi 

orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.26 

3. Tujuan Perkawinan 

Rasululah SAW memperkenalkan kepada umatnya bahwa perkawinan memiliki 

tujuan penataan perihal manusia di dunia dan akhirat.setidaknya ada empat yaitu:14 

1. Rub “al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku mahluk dengan khaliknya 

2. Rub “al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya 

dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. 

3. Rub “al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan 

keluarga 

                                                           
14 Ali Yafie, Pandangan Islam Kependudukan dan Keluarga Berencana, (Jakarta: Lembaga 

Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama dan BKKBN, 1982) h. 1. 
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4. Rub “al-jinayayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang 

menjamin ketentramannya. 

Perkawinan juga memiliki tujuan penataan dan pengenalan ajaran-ajaran agama. 

Setelah menikah tentunya suami yang sering digambarkan sebagai imam akan menata 

keluarga barunya agar sejalan dengan ajaran agama. Istri yang nantinya akan menjadi 

ibu, adalah guru pertama sekaligus pengajar paling berpengaruh dalam hidup anak-

anaknya.  Karena itulah perkawinan juga memiliki peranan penting dalam pendidikan 

di indonesia yang menentukan karakteristik calon penerus bangsa. 

Perkawinan juga ada untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang laki-

laki dan perempuan, yang mempunyai segi-segi keperdataan diantaranya: kesukarelaan, 

persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat.15 

 Perkawinan adalah proses pembentukan keluarga islam yang yang tercipta dari 

gabungan ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang 

(rahmah). Ketiga komponen ini dapat bersatu ketika masing-masing anggota keluarga 

mengetahui hak dan kewajibannya, seperti istri yang patuh dan setia, suami yang jujur 

dan tulus, ayah dan ibu yang memgasihi anak-anaknya hingga anak-anak yang patuh 

kepada kedua orang tuanya. 

 Dikutip dari buku Bekal Pernikahan karya Sulaiman Al-Mufarraj, perkawinan 

memiliki 15 tujuan, yaitu:16 

1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat 

kepada Allah Swt dan Rasul-nya. 

2) Untuk iffah (menjauhkan dari hal-hal yang dilarang) ihsan (membetengi diri) dan 

mubadho”ah (bisa melakukan hubungan intim) 

3) Memperbanyak umat Muhammad SAW 

4) Menyempurnakan agama 

5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah SWT 

                                                           
 15 Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h 124 

 16 M.A Timahi, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010).h.19 
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6) Melahirkan anak  yang dapat meminta pertolongan Allah untuk  ayah dan ibu 

mereka masuk surga 

7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perizinan, dan lain 

sebagainya 

8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi 

suami dan memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di 

rumah 

9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran 

keluarga 

10)  Saling mengenal dan menyayangi 

11)  Mejadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri 

12)  Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan 

ajarannya, karena terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah 

SWT, maka tujuan menikahnya akan menyimpang 

13) Suatu tanda kebesaran Allah SWT, kita melihat orang yang sudah menikah, 

awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya tetapi, dengan 

melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan 

sekaligus mengasihi 

14)  Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarrakkan bumi melalui proses 

pernikahan 

15)  Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang 

diharamkan 

 

4.  Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Positif 

Para ulama telah menentukan rukun perkawinan berdasarkan pemahaman dari 

dalil-dalil yang bersumber dari hukum islam. Sedangkan Sayyid Sabiq dalam bukunya 
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menyatakan bahwa syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan.17 

Agar lebih memahami terkait rukun dan syarat kita bisa melihat pengertiannya 

dalam ilmu Ushul Fiqh, disana dijelaskan terkait perbedaan dan persamaannya. Rukun 

sendiri adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, 

dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat memiliki arti 

sesuatu yang harus ada dan menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan namun sesuatu 

itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.  

Selanjutnya penulis akan memaparkan rukun nikah, adapun yang termasuk 

rukun nikah adalah: 

a. Adanya mempelai laki-laki 

b. Adanya mempelai perempuan 

c. Adanya wali 

d. Adanya dua orang saksi 

e. Dan terakhir adanya shighat ijab kabul 

Dari semua rukun nikah diatas, rukun yang terpenting adalah ijab kabul. Ijab 

kabul sendiri adalah ucapan dari orang tua atau wali dari pihak perempuan kepada calon 

mempelai pria. Adapun syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan 

rukun perkawinan, seperti syarat-syarat bagi kedua calon mempelai, syarat-syarat bagi 

wali, syarat-syarat bagi saksi dan syarat-syarat ijab kabul. Adapun syarat-syaratnya 

sebagai berikut: 

1. Syarat bagi calon mempelai laki-laki 

a. Bukan mahram dari calon istri 

b. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri 

c. Jelas orangnya 

d. Tidak sedang ihram 

2. Syarat bagi calon mempelai wanita 

                                                           
 17 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 

2006), h. 541 
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a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram dan tidak 

sedang dalam masa iddah 

b. Merdeka, atas kemauan sendiri 

c. Jelas orangnya dan 

d. Tidak sedang berihram 

3. Syarat bagi wali 

a. Laki-laki 

b. Baligh 

c. Waras 

d. Tidak dipaksa 

e. Adil dan 

f. Tidak sedang ihram 

4.  Syarat bagi saksi 

a. Laki-laki 

b. Baligh 

c. Waras akalnya 

d. Adil 

e. Dapat mendengar dan melihat 

f. Bebas dan tidak dipaksa 

g. Tidak sedang mengerjakan ihram 

h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul 

5. Adapun syarat shigat atau bentuk akad ialah ada baiknya menggunakan bahasa 

yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad dan seluruh komponen 

yang terlibat. Shigat juga hendaknya menggunakan kalimat yang menunjukkan 

waktu akad dan saksi.18 

  Secara garis besar, syarat dan rukun perkawinan dari segi hukum positif  

mengikuti ketentuan hukum positif. Alasannya karena berdasarkan hukum positif yang 

                                                           
  18 M.A. Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap cet ke-2, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), h.12-14. 
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berlaku, rukun dan syarat perkawinan harus disesuaikan dengan ketentuan agama atau 

kepercayaan masing-masing. Aturan ini tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.19 Namun 

dalam hukum positif ada aturan tambahan yang diwajibkan agar perkawinan tersebut 

dapat diakui oleh negara.  

  Untuk lebih jelasnya, terkait rukun dalam perkawinan dari segi hukum positif 

tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam pada BAB IV tentang rukun dan syarat perkawinan pasal 14, dijelaskan bahwa 

untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua 

orang saksi dan ijab kabul.20 

  Selain itu dari segi hukum positif ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam 

perkawinan, yaitu pencatatan perkawinan. Tujuannya agar perkawinan dapat 

dibuktikan secara hukum. Karena dalam hukum positif, yang menjadi bukti autentik 

suatu perkawinan diakui oleh negara salah satunya adalah adanya surat nikah. Hal ini 

juga dapat kita lihat pada lanjutan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”.21 

 Perkawinan yang tidak dicatatkan masuk dalam kategori  nikah fasid secara 

negara, meskipun sah secara agama. Sebab, antara pencatatan nikah dan pemenuhan 

unsur-unsur yang dapat mensahkan pernikahan pernikahan bersifat komulatif, artinya 

kedua aturan tersebut wajib diadakan.22  

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan 

manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik 

bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang 

                                                           
19 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

20 Pasal 14 BAB IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan 

21 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

22 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006), h. 49. 
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bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali 

syari‟at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.Demikian 

Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-

laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan 

dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, 

hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. 

Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya 

ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.36 

Bila akad telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan 

membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit 

dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, sehigga mereka 

menjadi satu keluarga. Mereka akan melahirkan keturunan yang sah, kemudian 

keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang 

baru dan begitulah seterusnya. Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah 

tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan pernikahan dan akad nikah yang sah, 

serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya 

diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan 

(walimahan).37 Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan 

bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah 

yang paling agung.38 

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah 

dan dapat dibuktikan secara ilmiah:39 

1. Sehat 

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan 

jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual 

(free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai 

sesuatu yang kotor. 

2. Motifator Kerja Keras 
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Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta 

berlaku boros Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan 

dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh 

rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga 

serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-

anaknya). 

3. Bebas Fitnah 

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan 

bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. 

Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu 

yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang dating dari 

orang lain. 

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka 

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 3 bahwa40: “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “pernikahan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

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

Yang Maha Esa.41 

Sebenarnya masih ada banyak tujuan pernikahan lainnya juga menjadi harapan 

setiap pasangan suami istri, diantaranya:42 

1. Menyempurnakan akhlak. 

2. Menyempurnakan pelaksanaan agama. 

3. Melahirkan keturunan yang mulia. 

4. Menciptakan kesehatan dalam diri, secara fiik dan non fisik. 

5. Menjadi keinginan setiap pasangan pengantin adalah mendidik generasi baru. 

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali tujuan dan faedah pernikahan itu ada lima 

hal, yaitu:43 
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1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta 

memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. 

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari 

masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, 

dan memperbesar rasa tanggung jawab. 

Ada pula yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan ialah:44 

1. Menenteramkan jiwa 

Bila sudang terjadi aqad nikah, wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa 

ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pula suami 

merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat 

menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai 

persoalan hidup. 

2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan 

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk 

meneruskan keturunan. Semua manusia merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak 

menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, karena pada umumnya orang rela 

bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya. 

3. Memenuhi kebutuhan biologis 

Hampir semua manusia yang sehat rohani dan jasmaninya menginginkan 

hubungan seks. Keinginan tersebut adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. 

Tetapi pemenuhan kebutuhan biologis tersebut harus diatur melalui pernikahan. 

Sarana pemenuhan kebutuhan seksual atau dorongan libido (syahwat) yang 

merupakan insting dasar semua makhluk Allah. Yang paling jelas bentuk penyaluran 

kebutuhan dasar itu ada pada binatang dan manusia, yaitu melalui alat kelamin mereka. 

Untuk penyaluran yang benar dari rasa suka dan cinta itu Islam mebuat syari‟at untuk 

manusia, yakni pernikahan.45 
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4. Latihan memikul tanggung jawab 

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, maka latihan 

memikul tanggung jawab sangat penting. Hal ini berarti, bahwa pernikahan berarti 

pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala 

kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. 

Dari beberapa penjabaran tujuan pernikahan diatas, maka semuanya sangatlah 

penting. Tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang- 

matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang 

diharapkan.  

B. Kafa’ah 

1. Definisi Kafa’ah 

Kata kafa’ah berasal dari bahasa arab, dari akar kata ئفك yang berarti kesamaan, 

sepadan, sejodoh.23 Dari sini kita bisa mendefinisikan kafa’ah secara bahasa berarti 

sama dan sepadan. Sehingga yang dimaksud kafa’ah dalam perkawinan adalah 

kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam 

tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.24 

Dalam istilah fiqh, kafa’ah memiliki sinonim dengan sejodoh yang memiliki arti 

sama, serupa, seimbang dan serasi.25 Ini juga sesuai dengan pemahaman H. Abd. 

Rahman Ghazali, kafa’ah menurut bahasa artinya adalah setaraf, seimbang atau 

keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.26 

Menurut Otong Husni Taufik, dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan 

cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila 

seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu. Kafa’ah ialah serupa 

seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan 

                                                           
23 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia,(Jakarta: Yayasa Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973), h.378 

24 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Jilid II,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h. 255 

25 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 

h. 69.  

26 M. Abdul Mujib dkk, Kamus Istilah fikih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 147. 
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suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan 

pernikahan. Persesuaian antara calon suami dan calon istri inilah yang dalam istilah 

Fiqh Munakahat dikenal dengan sebutan kafa’ah, sinonim dari kata al-musawah dan 

al- mumatsalah, yaitu persamaan (kesebandingan atau keseimbangan) antara calon 

suami di satu pihak dengan calon istri di pihak lain. 

Pengertian kafa’ah dalam istilah hukum islam ialah keseimbangan dan 

keserasian antara calon istri dan calon suami, yang mengakibatkan adanya keringanan 

antara keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Kesetaraaan dalam konteks ini 

mencakup kesetaraan dalam kedudukan, tingkat sosial, etika dan kekayaan materi.27 

Kafa’ah merupakan kesetaraan dalam perkawinan yang mencakup banyak hal, 

termasuk kesempurnaan dan kekurangan kecuali hal yang berkaitan dengan cacat 

perkawinan.28 

Kafa’ah  juga diartikan sebagai kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, 

yang dengan itu diharapkan akan terwujud kebahagiaan, ketentraman keluarga kelak, 

serta mampu menyingkirkan kesusahan yang datang dikemudian hari.29 Dari definisi 

ini kita dapat dilihat bahwa kafa’ah memiliki konsep sepadan dan kesetaraan. Namun 

para ulama bersepakat bahwa agama dalam artian akhlak yang menjadi faktor utama 

dalam standarisasi kafa’ah, hal ini juga dikuatkan oleh Pasal 61 KHI yang berbunyi: 

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak 

sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al-dien.”30 

Alasan yang lain, karena jika faktor utama kesetaraan dan kesesuaian di 

tentukan dari aspek lain semisal pangkat dan kekayaan, maka akan terjadi pernikahan 

model kasta yang semakin memperdalam jurang kesenjangan sosial. Padahal manusia 

                                                           
27 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 96  

28 Muhammad Syatho Dimyati, I’anah Al-Thalibin, (Beirut: Ihya’ Al-Turats Al-‘Arabi),h. 332 

29 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1, dilengkapi dengan UU Negara Muslim 

Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMIA, TAZZAFA, 2004), h. 217.  

30 Pasal 61 BAB X Kompilasi Hukum Islam tentang Pencegahan Perkawinan 
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semua sama disisi Allah kecuali ketaqwaan masing-masing yang akan membedakannya 

dihadapan Allah.31 

Sebagai penutup, penulis mengutip definisi kafa’ah dari 4 imam mazhab: 

a. Menurut Ulama Hanafiyah, Kafa’ah adalah persamaan laki-laki dan perempuan 

dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, islam, pekerjaan, merdeka, nilai 

ketakwaan dan harta. 

b. Menurut Ulama Malikiyah, Kafa’ah adalah kesamaan dalam dua perkara, yaitu 

ketakwaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk 

melakukan khiyar terhadap suami 

c. Menurut Ulama Syafi’iyah, Kafa’ah adalah persamaan suami dengan istri dengan 

kesempurnaan atau kekurangannya (selain perkara yang selamat dari cacat). 

Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan adalah nasab, islam, merdeka dan 

pekerjaan. 

d. Menurut Ulama Hanabilah, Kafa’ah adalah persamaan dalam lima perkara yakni 

Islam, status pekerjaan, harta, merdeka dan nasab32 

2. Dasar Hukum Kafa’ah 

Berikut penulis paparkan dasar hukum kafa’ah: 

مَُْۖوََ لٌَّلََّّ َۖوَطعََامُكُمَْحن لٌَّلَّكُمْ َوَطَعَامَُالَّذنيْنََاوُْتوُاَالْكنتٰبََحن لََّلَكُمَُالطَّي نبٰتُۗ َالَْيَ وْمََاحُن نٰتن الْمُحْصَنٰتَُمننََالْمُؤْمن
نََالَّذنيْنََاوُْتوُاَالَْ َوَالْمُحْصَنٰتَُمن ذنياْ َوَلَََمُتَّخن يَْ َغَيََْمُسٰفنحن ننيَْ َمُُْصن َاجُُوْرَهُنَّ تُمُوْهُنَّ اٰتَ ي ْ نَْقَ بْلنكُمَْانذَااَ كنتٰبََمن

رنيْنََ نََالْْٰسن رةَنَمن َالَْٰخن َفَ قَدَْحَبنطََعَمَلُهَۖوَهُوََفِن يْْاَنن لَْن َوَمَنَْيَّكْفُرَْبن  ࣖاَخْدَانۗ 

Terjemahnya: 

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan 
(sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi 
mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga 
kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-
perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci 
sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, 
tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan 

                                                           
31 M.A. Tihami dan Sohari Sharani, Fikih Munakahat , Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2013), h. 56. 

32 Misbachul Musthofa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa‟ah Dalam 

Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari‟ah IAIN Surabaya”, Tesis, ( Surabaya: UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2010), h. 23-24  
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gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya 
dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah 5:5)33 

 

َوَالطَّي نبُ وْنََلنلطَّي نبَٰ َوَالطَّي نبٰتَُلنلطَّي نبنيَْ ثُ وْنََلنلْخَبني ْثٰتنۚ َوَالْْبَني ْ ثٰتَُلنلْخَبنيْثنيَْ َلََّمَُْاَلْْبَني ْ كََمُبَََّءُوْنََمِنَّاَيَ قُوْلُوْنَۗ ىِٕ
ۤ
َاوُلٰ تنۚ

كََرنيْْرَ َࣖمَّغْفنرةَرَوَّرنزْقر
Terjemahnya:  

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji 
untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan 
yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-
perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan 
orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (QS.An-Nur 24:26)34 

 Ayat ini cukup istimewa karena turun akibat fitnah perselingkuhan istri nabi 

dan ayat ini menunjukkan kesucian ‘Aisyah r.a. dan Safwan dari segala tuduhan yang 

ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Maka, perempuan 

yang baik pulalah yang menjadi istri beliau. 

Dikisahkan bahwa Aisyah pernah dituduh oleh orang-orang munafik 

berselingkuh dengan Shafwan bin al-Mu'aththal as-Sullami adz-Dzakwani. Saat itu 

orang Mukmin yang munafik mengatakan Aisyah dan Shafwan pulang berdua. 

Shafwan adalah sosok idola di Madinah karena ia seorang yang saleh dan sangat 

menjaga kehormatan dirinya. 

Saat hendak pulang dari Perang Muraisi, Aisyah tertinggal dari rombongan 

Rasulullah SAW. Perang itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriyah. Dikutip 

dari buku berjudul Kearifan Al-Qur'an oleh Muhammad Chirzin, saat itu Aisyah 

tertinggal karena kembali mencari kalungnya yang terputus. 

Sementara itu, rombongan yang lain telah siap berangkat kembali. Mereka pun 

membawa sekedup Aisyah dan memberangkatkanya di atas untanya. Mereka 

menganggap Aisyah ada di dalamnya. 

Setelah menemukan kalungnya, Aisyah kembali ke tempat tadi saat rombongan 

berhenti. Aisyah berpikir mereka akan kembali mencarinya. Namun, saat Aisyah duduk 

dan tertidur, Shafwan yang tertinggal di belakang rombongan melihat sosok seseorang 

dan menghampirinya. 

                                                           
33 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.107 

34 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.352 
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Saat mengenali itu Aisyah, Shafwan pun mengucap bacaan istirja (inna lillahi 

wa inna ilaihi raji'un). Tanpa sepatah kata, Shafwan pun menginjak kaki depan unta 

dan menjauh beberapa saat agar ia tidak melihat cara Aisyah menaiki unta. Selama 

perjalanan, tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut keduanya. 

Namun, saat memasuki Madinah, kaum mukminin sendiri yang mengatakan 

bahwa Aisyah dan Shafwan pulang berdua. Namun, berita kemudian tersebar adalah 

Aisyah dan Shafwan berselingkuh. Hampir tidak ada seorang pun sahabat yang tidak 

percaya pada berita bohong tersebut. Bahkan, Rasulullah pun hampir percaya karena 

yang menyebarkan berita adalah kaum mukmin sendiri, sementara saat itu Aisyah dan 

Shafwan hanya diam. 

Fitnah itu dibuat oleh Abdullah bin Ubayy bin Salul. Sesampai di Madinah, 

Aisyah sakit selama satu bulan dan tidak mengetahui soal fitnah yang disebar 

tentangnya. Namun, ia baru mengetahui saat secara tidak sengaja Ummu Misthah 

menceritakan kepadanya tatkala membimbingnya pergi buang air. 

Aisyah kecewa mendengar pertanyaan Nabi SAW, yang meragukan 

kesetiaannya. Ia tidak berkomentar apa-apa dan hanya mengatakan bahwa ia akan 

menceritakan kesedihan serta kekecewaannya pada Allah. 

Di lain tempat, Abu Salamah berbicara dengan istrinya, Ummu Salamah, soal 

berita Aisyah. Namun, Salamah menjawab, "Wahai Abu Salamah, bagaimana jika ada 

berita saya berselingkuh dan atau jika engkau berselingkuh? Jika saya tidak mungkin, 

apalagi Aisyah." 

Menjawab kesedihan Aisyah, Allah pun berfirman dalam surat an-Nuur. Allah 

menyatakan bahwa berita itu bohong. Allah juga meminta kaum mukminin untuk 

memperbaiki diri dan hati-hati terhadap ucapan mereka. Ketika tabir rahasia itu 

tersingkap, Nabi SAW tertawa gembira. Kalimat pertama yang diucapkan beliau 

kepada Aisyah adalah, "Wahai Aisyah, pujilah Allah karena Dia telah membebaskanmu 

dari tuduhan itu." Allah menurunkan wahyu tentang berita bohong atas Aisyah itu 

dalam Alquran surat an-Nuur ayat 11-19. Akhirnya, orang-orang yang berkonspirasi 

menyebarkan isu hoaks itu pun diberi hukuman dengan dicambuk sebanyak 80 kali. 
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Adapun orang-orang itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul (Paling berperan 

dalam penyebaran berita bohong), Hamnah bi Jahsy (saudara perempuan istri Nabi 

Muhammad, Zainab), Mistah bin Usasah, dan Hisan bin Sabit 

نَْ نَةرَخَيْرَم ن َيُ ؤْمننَََّۗوَلَََمَةرَمُّؤْمن َحَتّٰ  َوَلَََتَ نْكنحُواَالْمُشْرنكٰتن مُّشْرنكَة َوَّلَوَْاعَْجَبَ تْكُمََْۚوَلَََتُ نْكنحُواَالْمُشْرنكنيََْحَتّٰ 
ََۖوَاللٰ َُ كََيَدْعُوْنََانلَََالنَّارن ىِٕ

ۤ
ََۗاوُلٰ َوَّلَوَْاعَْجَبَكُمْ نَْمُّشْرنك  َخَيْرَم ن َمُّؤْمننر نُ وْاََۗوَلَعَبْدر َيدَْعُواْاَانلَََالْْنََّةنَوَالْمَغْفنرةَنَيُ ؤْمن

َُاٰيٰتنهبننَ َلَعَلَّهُمَْيَ تَذكََّرُوْنََ ذْننهَۚوَيُ بَي ن َࣖلنلنَّاسن
Terjemahnya:  

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, 
hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, 
meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik 
(dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba 
sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia 
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga 
dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 
manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Q.S.Al-Baqarah 2:221)35 

 
لْمََ َيََْمُرُوْنََبن نٰتَُبَ عْضُهُمَْاوَْلنيَاۤءَُبَ عْض ٍۘ نُ وْنََوَالْمُؤْمن هَوْنََعَننَالْمُنْكَرنَوَيقُنيْمُوْنََالصَّلٰوةََوَيُ ؤْتُ وْنََوَالْمُؤْمن َوَيَ ن ْ عْرُوْفن

َحَكنيْمرَ ََعَزنيْ زر َُۗاننََّاللٰ  كََسَيَْحَُهُمَُاللٰ  ىِٕ
ۤ
وَرَسُوْلَهَۗاوُلٰ عُوْنََاللٰ ََ  الزَّكٰوةََوَيطُني ْ

Terjemahnya: 

 “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi 
penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan 
mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. 
Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS.At-Taubah 9:71)36 

 

َب ََ نْْۢ نْكُمَْم ننَْذكََر َاوََْانُْ ثٰىََۚبَ عْضُكُمَْم ن َم ن يْعَُعَمَلََعَامنل  َْلََاَاُضن مَُْاَنّ ن ََۚفاَلَّذنيْنََهَاجَرُوْاَفاَسْتَجَابََلََّمَُْرَبُُّّ عْض 
َْسَبنَ مَْوَاوُْذُوْاَفن نَْتََْتنهَاَوَاخُْرنجُوْاَمننَْدنيَٰرنهن َتََْرنيَْمن لَن َّهُمَْجَنٰ ت  هُمَْسَي ناٰتِننمَْوَلََُدْخن تَ لُوْاَوَقتُنلُوْاَلََكَُف نرَنََّعَن ْ يْلنيَْوَق ٰ

َُعننْدَهَحُسْنَُالث َّوَابنَ ََۗوَاللٰ  َثَ وَابًَم ننَْعننْدنَاللٰ ن  الََْنْْٰرُۚ
Terjemahnya:  

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 
“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara 
kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah 
(keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari 
kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan 
Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi 
Allahlah ada pahala yang baik.” (QS.Al-Imran 3:195)37 

                                                           
35 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.35 

36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.198 

37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.76 
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Adapun dari segi hadist, penulis mengutip dua hadist berikut: 

وُا وَسَلَّمََ عَلَيْهنَ اللََُّ صَلَّى اللَّنَ رَسُولَُ قاَلََ قاَلَتَْ عَائنشَةََ عَنَْ إنليَْهنمَْ وَأنَْكنحُوا الَْْكْفَاءََ وَانْكنحُوا لننُطفَنكُمَْ تَََيَّ  
Terjemahnya:  

“Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka 

yang sekufu denganmu dan kawinilah mereka.”38 

رْهُنََّ:َالصَّلاةَُإنذَاَأتََتَْ،َوَالْْنََازةََُإنذَاَحَضَرَتَْ،َ تُ ؤَخ ن َلَََ كَُفُؤًاثَلاثةَرَيََٰعَلنيُّ وَالَْيْ نَُإنذَاَوَجَدَتْ  

Terjemahnya : 

“Pilihlah wanita sebagai wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka 

yang sekufu denganmu dan kawinilah mereka.”39 

 

3. Implikasi Kafa’ah Terhadap Tercapainya Tujuan Perkawinan 

 Tidak ada satu pun manusia yang sempurna, itu juga lah yang menjadi  alasan 

kita diciptakan berpasang-pasang, untuk saling ,melengkapi satu sama lain. 

Dipembahasan sebelumnya telah dibahas kriteria dan aspek yang masuk dalam kategori 

kafa’ah. Namun jika berkaca pada realitas kehidupan, akan sangat sulit menemukan 

calon pasangan yang memenuhi semua kriteria seperti halnya kriteria yang kita 

temukan pada kriteria kafa’ah yang telah dibahas. Itulah yang menjadi alasan agama 

menjadi faktor utama dalam kriteria memilih pasangan hidup.  

 Dari semua kemungkinan gagalnya perkawinan, faktor perbedaan agama 

memiliki potensi paling besar. Pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat M. Quraisy 

Syihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Qur’an. Beliau mengatakan 

perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu 

konflik yang mengarah pada kegagalan.40  

                                                           
38 Abu Hamid al-Mawardzi, Syarh Sunan Ibnu Majjah, (Dar al-Fikr, Beirut, 1997), h. 744 

39 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba‟ah, Juz IV, (Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, Beirut, 2003), h. 52. 

40 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1999), h.197 
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 Konsep kafa’ah, jika berkaca pada tujuan perkawinan dapat mendukung 

terwujudnya tujuan perkawinan. Demi menghindari dan mengurangi resiko terjadinya 

polemik dalam kehidupan berumah tanggalah yang menjadi latar belakang 

diterapkannya konsep kafa’ah. Meskipun dengan menerapkan konsep kafa’ah tidak 

serta merta menjadikan tujuan dari perkawinan mutlak bisa tercapai karena berbicara 

terkait pernikahan adalah suatu hal dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi dan 

banyak faktor yang saling berpengaruh, namun setidaknya dengan adanya konsep 

kafa’ah dapat menjadi salah satu penopang dalam terwujudnya keluarga yang bahagia 

serta harmonis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara 

khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.1  

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Yang mana menurut Bodgan dan Taylor adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara utuh.2 

Adapun tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara 

intensif latar belakang keadaan sekarang, interaksi, lingkungan suatu unit sosial, 

individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. 

Penelitian lapangan kali ini akan meneliti penerapan kafa’ah dikabupaten 

Pangkep serta persepsi masyarakat di kabupaten Pangkep terkait kafa’ah sebagai suatu 

konsep yang dapat meminimalir problematika dalam hubungan rumah tangga. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Karena penelitian yang penulis lakukan kali ini adalah penelitian lapangan, maka 

terlebih dahulu akan menggunakan pendekatan sosial sambil menelusuri fenomena 

yang terjadi ditengah masyarakat, sembari mengkaji refrensi yang berhubungan 

dengan masalah yang penulis teliti. 

                                                           
1 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014), 

h.26 

2 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014), 

h.26 
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2. Selanjutnya penulis akan melakukan pendekatan secara keagamaan, dengan 

berlandaskan hukum-hukum islam yang tentunya berpedoman pada Al-Qur’an dan 

Hadist 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peeliti 

(atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.3 Sumber data primer ini diperoleh 

melalui wawancara dengan beberapa masyarakat di Kabupaten Pangkep, Kecamatan 

Sulawesi Selatan. 

Penulis tentu saja tidak mewawancarai keseluruhan masyarakat yang berada di 

Kabupaten Pangkep, melainkan nmemilih sumber data menggunakan teknik sampling. 

Yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun 

caranya dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi 

dengan topik penelitian.4 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari berbagai sumber 

untuk melengkapi penelitian. Data ini diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi atau 

tersedia melalui publikasi dan informasi yang telah dikeluarkan oleh berbagai 

organisasi, perusahaan, jurnal ataupun penelitian lain yang telah dilaksanakan 

sebelumnya.5 

D.  Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab penelitian.6 Umumnya ada banyak metode pengumpulan 

                                                           
3 Sumadi Suryabrata, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.39. 

4 Nanang Martono, Metodw Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h.79. 

5 Umna Sukana, Metode Analisis Data (Jakarta: Kencana, 2007), h.26. 

6 Sumadi Suryabrata, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.39. 
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data yang digunakan oleh peneliti seperti, wawancara, observasi dan focus group 

discusion. 

 Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan saat meneliti 

nanti diantaranya: 

1.  Observasi  

Penulis terlebih dahulu akan melakukan observasi di lokasi penelitian guna 

melihat langsung keadaan lapangan sembari mengumpulkan sampel yang nantinya 

akan di wawancarai 

2.  Wawancara 

Tahap selanjutnya, setelah mengumpulkan sampel yang cukup, penulis akan 

melakukan wawancara terhadap sampel (masyarakat) berkaitan topik penelitian kali ini. 

Dan tentunya dengan tetap memperhatikan kondisi sampel tersebut baik dari aspek 

sosial dan geografis (merujuk pada hasil observasi, karena bisa saja keadaan tiap 

masyarakat berbeda-beda) 

3.  Dokumentasi 

Terakhir penulis akan melakukan kegiatan dokumentasi selama penelitian 

berlangsung selain akan menjadi metode yang membantu penulis dalam meneliti 

(seperti rekaman suara) juga akan menjadi bukti yang valid bahwa kegiatan penelitian 

ini betul-betul terlaksana. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan penulis gunakan sebagai penunjang 

keberhasilan penelitian lapangan atau field research  ini meliputi kamera, alat perekam 

serta alat tulis berupa buku serta pulpen. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian yang penulis lakukan kali ini berbasis analisis data kualitatif. 

Penelitan kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.7 

Data yang nantinya telah berhasil terkumpul akan penulis analisis dengan 

menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data 

kasus yang diperoleh dari narasumber yang telah penulis wawancarai, kemudian 

penulis akan menarik kesimpulan terkait bagaimana penerapan kafa’ah di Kabupaten 

Pangkep sebagai garansi harmonisasi hubungan dalam hubungan rumah tangga. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Melakukan kegiatan pengujian keabsahan data sangat penting, agar data yang 

telah diperoleh saat melakukan penelitian lapangan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sehingga hasil penelitian yang diperoleh betul-betul dapat dipercaya dan diterima 

sesuai dengan relevansi masalah yang dikaji. Dalam pengujian ini, penulis 

membandingkan data antara hasil wawancara dengan hasil observasi dengan hasil 

dokumentasi yang telah penulis kumpulkan 

 

                                                           
7 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.181 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Geografis dan Batas Wilayah 

 

Kabupaten Pangkep terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 

wilayah daratan 1.112,29 km2 atau 111.229 ha dan luas wilayah lautan mencapai 17.100 

km2 dengan Pangkajene sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Pangkep berada pada 

koordinat antara 110° 119° bujur timur dan 4° 40’ 8° 00” lintang selatan dengan batas-

batas wilayah administratif sebagai berikut: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru. 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros 
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• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Nusa 

Tenggara, Pulau Bali dan Madura 

Kabupaten Pangkep terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, dimana 9 (sembilan) 

kecamatan berada di daratan yang meliputi 2 (dua) kecamatan berada di dataran tinggi 

(pegunungan) yaitu Balocci dan Tondong Tallasa serta 7 (tujuh) kecamatan berada di 

wilayah dataran rendah yaitu Pangkajene, Bungoro, Labbakkang, Ma’rang, Segeri, 

Minasatene, dan Mandalle. Sedangkan 4 (empat) kecamatan lainnya berada di wilayah 

kepulauan yaitu Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Liukang Tupabiring dan Liukang 

Tupabiring Utara. 

 

2. Kondisi Demografis 

Berdasarkan publikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Pangkep Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Pangkep yang bersumber dari 

Database Kependudukan SIAK semester II tahun 2018 mencapai 362.364 jiwa yang 

terdiri dari 178.267 laki-laki atau (49,2%) dan 184.097 atau (50,8%). 

Mayoritas suku yang menghuni Kabupaten Pangkep adalah suku Bugis dan 

Makassar, selain itu terdapat suku lain yaitu suku Mandar, Toraja, dan Jawa. Agama 

Islam merupakan agama mayoritas penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

tapi terdapat juga penganut agama lain yaitu Kristen dan Katolik. 

Pada umumnya masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

menggunakan bahasa Bugis dan Makassar dalam keseharian selain bahasa Indonesia 

sedangkan Masyarakat yang berada di wilayah kepulauan yaitu di Kecamatan 

Liukang Tangaya dan Kecamatan Kalmas umumnya menggunakan bahasa Mandar 

dan Makassar. 

3. Kondisi Topografi 

Kondisi topografi Kabupaten Pangkep relatif bervariasi yang secara garis besar dibagi 

dalam 4 (empat) bagian yakni: 
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• Dataran rendah (0 – 5 mdpl) sebagian besar terletak di Kecamatan Pangkajene, 

Minasatene, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri, dan Mandalle. 

• Dataran tinggi (25 – 100 mdpl) terletak di sebahagian wiayah Kecamatan 

Balocci, Tondong Tallasa, Segeri, Minasetene, Mandalle, terutama dibagian 

utara. 

• Daerah pegunungan (500 – 1000 mdpl) sebagian besar di Kecamatan Balocci, 

Mandalle, Segeri dan Tondong Tallasa atau bagian timur. 

• Daerah pesisir terletak di bagian pantai barat Kabupaten Pangkep dan 

kepulauan Kecamatan Pangkajene, Labbakkang, Ma’rang, Segeri, Mandalle 

serta kecamatan yang berada di wilayah kepulauan yang tergolong sebagai 

daerah datar terletak pada Kecamatan Liukang Tupabiring, Liukang 

Tupabiring Utara, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas. 

Adapun daerah yang penulis ambil sebagai lokasi penelitian ada lima 

kecamatan yaitu, Kecamatan Pangkajene, Mandalle, Minasatene, Balocci dan 

Liukang Tupabiring Utara. Untuk data spesifik terkait kecamatan-kecamatan yang 

penulis jadikan lokasi penelitian ada dipembahasan selanjutnya. 

4. Kondisi kecamatan Lokasi Penelitian 

a. Kecamatan Pangkajene 

Jumlah penduduk dan pembagian wilayah 

 

Desa 

Jumlah 

penduduk 

(jiwa) 

 

Luas km² 

Kepadatan 

jiwa/km² 

Sibatua 3.580 986 3,63 

Bonto Perak 6.318 910 6,94 

Anrong Appaka 5.894 719 8,20 

Tekolabbua 2.299 832 2,76 

Jagong 3.210 132 24,32 

Tumampua 8.163 122 66,91 
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Paddoang-Doangan 5.950 209 28,47 

Mappasaile 8.122 453 17,93 

Pabbundukang 4.880 376 12,98 

Jumlah 48.416 4.739 172,14 

 

b. Kecamatan Minasatene 

Jumlah penduduk dan pembagian wilayah 

 

Desa/Kelurahan 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

 

Luas km² 

Kepadatan 

jiwa/km² 

Desa Kabba 4.456 10,20 437 

Desa Panaikang 2.791 10,25 274 

Kelurahan Bonto 

Langkasa 

4.828 10,47 461 

Kelurahan Bontokio 5.216 6,65 784 

Kelurahan Biraeng 6.490 8,24 788 

Kelurahan Minasatene 5.787 3,42 1.692 

Kelurahan Kalabbirang 4.732 11,30 419 

Kelurahan Bontoa 4.640 16,00 290 

Jumlah 38.940 79,15 509 

c. Kecamatan Mandalle 

Jumlah penduduk dan pembagian wilayah 

 

Desa/Kelurahan 

Jumlah 

Pendukduk 

(jiwa) 

 

Luas km² 

Kepadatan 

jiwa/km² 

Tumarupa 2.499 3,64 686 

Mandalle 3.215 5,22 615 

Manggalung 2.467 7,67 321 



43 
 

Benteng 3.650 10,15 359 

Boddie 2.591 8,06 321 

Coppo Tompong 1.910 5,42 349 

Jumlah 16.332 40,22 406 

d. Kecamatan Balocci 

Jumlah penduduk dan pembagian wilayah 

 

Desa/Kelurahan 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

 

Luas km² 

Kepadatan 

jiwa/km² 

Kassi 3.689 19,23 191 

Tonasa 3.102 4,33 725 

Balocci Baru 3.115 39,00 80 

Balleangin 4.647 23,40 198 

Tompo Bulu 1.639 57,52 29 

Jumlah 16.192 143,48 113 

e. Kecamatan Liukang Tupabiring Utara 

Jumlah penduduk dan pembagian wilayah 

 

Desa/Kelurahan 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

 

Luas km² 

Kepadatan 

jiwa/km² 

Mattiro Bulu 3.347 3,00 112 

Mattiro Labangeng 977 4,00 24 

Mattiro Uleng 1.972 5,00 40 

Mattiro Kanja 1.702 4,72 36 

Mattiro Baji 1.508 4,28 35 

Mattiro Bombang 2.631 22,00 12 

Mattiro Walle 1.728 31,00 6 

Jumlah 13.872 74,00 265 
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B. Penerapan Kafa’ah dalam Perkawinan di Kabupaten Pangkep 

Istilah kafa’ah belum dikenal secara luas oleh mayoritas masyarakat di Kab. 

Pangkep, bahkan fakta tidak terbatas pada masyarakat pelosok saja dikarenakan 

masyarakat di daerah perkotaan juga mayoritas belum pernah mendengar istilah kafa’ah. 

Terlepas dari fakta akan ketidaktahuan masyarakat mengenai istilah kafa’ah,  sebenarnya 

secara konsep masyarakat di Kab.Pangkep tau bahkan menerapkan kafa’ah baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Ketidaktahuan masyarakat akan istilah kafa’ah inilah sebenarnya yang menjadi 

tantangan di awal penelitian ini, maka dari itu terlebih dahulu penulis menjelaskan 

pengertian serta maksud  dari kafa’ah ke setiap keluarga yang penulis jadikan sampel 

penelitian. Adapun hasil wawancara yang telah penulis lakukan sebagai berikut: 

1. Kecamatan Pangkajene 

Pertama keluarga  bapak Ahmad Sirua menjelaskan bahwa melakukan 

penerapan kafa’ah adalah suatu hal yang cukup penting sebagai dasar menentukan 

calon pendamping hidup, karena beliau mengatakan: 

“perlu itu kafa’ah, karena apanya mau dilihat kalo tidak ada unsur kafa’ahnya, kan 
tidak bisaki asal pilih apalagi soal pendamping hidup”1 

Namun terkait penerapan kafa’ah di Kecamatan Pangkajene dewasa ini tidak 

lagi seperti dulu, ini berdasarkan wawancara bersama beliau yang mengatakan: 

“sudah mulaimi ada perubahan, sisa beberapa  disini yang pakai kebangsawanan 
untuk tolak ukur, duluji itu agak kental. Sekarang itu tergantung anak-anak ji 
bagaimana dia maunya, soal kebangsawanan tertentu mami yang masih pakai”2 

Berdasarkan wawancara diatas  bapak Ahmad Sirua dapat disimpulkan dua poin 

penting,  pertama penerapan kafa’ah adalah hal yang penting malah hal yang sudah 

sewajarnya untuk diterapkan. Poin ke dua, terkait aspek penting dalam menentukan 

pasangan sekarang sudah berubah, yang mana dulunya memang masyarakat masih 

menganggap aspek kebangsawanan adalah poin yang sangat diperhatikan, namun 

sekarang tidak lagi. Fakta ini diperkuat oleh pendapat bapak Mukhtar Basira yang 

mengatakan: 

                                                           
1Ahmad Sirua, (42 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Minggu, 15 Mei 2022 
2Ahmad Sirua, Wiraswasta, Wawancara 
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“sekarang kan tingkat pendidikan sudah semakin merata sama sudah semakin baik, 
pergaulan juga sudah semakin luas, bukanmi bilang satu kampungji saja ditemani 
kayak dulu, jadi orang sekarang tidak terlalu pedulimi sama istilah pa’ daengang, 
duluji itu”3 

Terkait  aspek apa yang di jadikan standar kesetaraan dalam menentukan calon 

pendamping hidup, bapak Ahmad Sirua mengatakan: 

“utamakan agamanya, terus keluarganya apakah dari keluarga baik-baikji sama 
faktor ekonomi juga harus dilihat”4 

Sedangkan bapak Mukhtar Basira mengatakan: 

“standar paling penting itu disekitar sini tingkat pendidikannya, kan gara-gara 
pendidikan banyak yang ketemu sama jodohnya dan susahmi diurusi apalagi kalau 
sudah suka sama sukami. Tapi tetap poin pertama jelas tetap dilihat agamanya 
dalam artian bagaimana akhlaknya”5 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa aspek kafa’ah yang paling diperhatikan 

adalah agama serta tingkat pendidikan, alasan mengapa tingkat pendidikan juga 

menjadi aspek yang sangat diperhatikan karena aspek ini erat kaitannya dengan aspek 

penting selanjutnya yaitu aspek ekonomi. 

Terakhir penulis mewawancarai keluarga bapak Jumrah, saat ditanya perihal 

aspek apa yang menjadi penentu dalam menentukan calon pendamping hidup, beliau 

mengatakan: 

“disini itu kalau bicara standar apa dipakai, tidak terlalu banyak ji yang 

diperhatikan. Asal jelas pekerjaan sama jelas pendidikannya biasanya diterimaji, 

tapi jelas sebelum itu diperhatikan dulu agamanya sama akhlaknya”6 

Pernyataan dari bapak Jumrah semakin memperjelas pendapat keluarga-

keluarga sebelumnya yang mengatakan aspek terpenting yang dipakai masyarakat di 

Kecamatan Pangkajene setelah ahklak adalah tingkat pendidikan dan keadaan ekonomi 

si calon.  

2. Kecamatan Minasatene 

Sampel pertama di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Maros ini 

adalah keluarga bapak Ambo. Terkait penerapan kafa’ah dalam perkawinan, bapak 

Ambo menjelaskan: 

“kalau soal penting kayaknya penting ka pasti kalau mau menikah pasti baku bicara 
dulu keluarga besar toh, kalo misal sama-sama sukami dan baku cocokmi 
keluargayya na kasi menikahmi itu anaknya”7 

Sedangkan keluarga bapak Basri berpendapat: 

                                                           
3Muhtar Basira (65 Tahun), Imam mesjid, Wawancara, Minggu, 15 Mei 2022 
4Ahmad Sirua, Wiraswasta, Wawancara 
5Muhtar Basira, Imam mesjid, Wawancara 
6Jumrah (45 Tahun), Penyuluh KUA, Wawancara, Senin, 16 Mei 2022 

       7Ambo (55 Tahun), Petani, Wawancara, Senin, 16 Mei 2022 
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“jelasmi itu penting ditentukan standar kesesuaian, ka kalau bicara soal calon 

pasangan bukan cuma bilang kita berdua tapi ada juga keluarga besar, misal ini 

calon ternyata tidak sesuai sama keluarga besar kan ndak baik juga”8 

Pendapat terkait pentingnya menentukan kesesuaian antar calon pasangan juga 

dikemukakan oleh bapak Andi Faiz: 

“kalau saya ditanya soal keseuaian penting memang, apa ini yang jadi landasan 

sekaligus standar ta’ kalau mau pilih calon, kan ini menikah perkara serius dan 

kalau bisa cukup sekali seumur hidup” 

Berdasarkan berbagai wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan, penerapan 

kafa’ah menjadi hal yang penting serta diterapkan oleh masyarakat. Meskipun dasar 

serta alasan mengapa menerapkan bisa jadi di setiap orang berbeda-beda. Untuk 

mengetahui aspek-aspek apa saja yang dipakai dalam menentukan tingkat kesesuaian 

khususnya di daerah Kecamatan Minasatene dapat kita ketahui dari hasil wawancara 

berikut: 

Mulai dari keluarga bapak Ambo yang mengatakan: 

“kalau disini itu ndak terlalu bagaimanaji soal standar, karena yang tentukan cocok 

tidaknya ya anak-anakji apalagi kan biasanya disini itu pacarnyaji natemani baku 

ambil, kalau bilang status tidak terlalu dipedulikanji, kita juga orang tua kalau diliat 

ini anak baek-baek ji ya kita dukung saja, makanya supaya tidak susah menikah 

cari saja pasangan yang setara sama kaunya”9 

Sedangkan pendapat keluarga bapak Basri sedikit berbeda: 

“kalau disini itu biasanya baku ambil se persepupuanji, dalam artian dalam lingkup 

keluargaji juga, karena selain agama silsilah keluarga itu penting juga, bukan 

bilang mauki jaga gelar bangsawan tetap ada ka sebenarnya ndak terlalu diliatji kita 

bilang bangsawanki atau bukan tapi lebih ke kalau keluarga lebih jelas asal-usulnya 

sama lebih aman dirasa”10 

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh bapak Andi Faiz: 

“kalau saya pribadi agamanya dulu diperhatikan terus diperhatikan juga silsilah 

keluarganya, baru setelah itu kita liat keadaan ekonominya”11 

Berdasarkan  berbagai pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek 

terpenting dan paling diperhatikan setelah agama dan akhlak adalah silsilah keluarga, 

namun perlu digaris bawahi silsilah atau keturunan yang dimaksud disini bukan berarti 

mereka mau menjaga gelar kebangsawanan seperti halnya dibanyak daerah yang harus 

sesama bangsawan.  

                                                           
8Basri (63 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Senin, 16 Mei 2022 
9Ambo, Petani, Wawancara 
10Basri, Wiraswasta, Wawancara 
11Andi Faiz (35 Tahun), Karyawan swasta, Wawancara, Selasa, 17 Mei 2022 
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Aspek silsilah keluarga disini lebih menekankan asal usul dari calon, mengapa 

masih ada yang bahkan mengambil calon dari per sepupu an, karena langkah ini bisa 

mempermudah dalam mencari serta mendeteksi asal usul si calon. Dan terakhir adalah 

aspek ekonomi meskipun aspek ini diterapkan lebih dalam tataran aspek pelengkap atau 

pendukung. 

3. Kecamatan Mandalle  

Berbicara  mengenai Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Barru, 

penulis berhasil mengumpulkan beberapa sampel, sampel pertama adalah keluarga 

bapak Muh.Asri Asiz. Terkait penerapan kafa’ah dalam perkawinan bapak Muh.Asri 

Asiz mengatakan: 

“kalau saya penting, ka sebenarnya mau tidak mau pasti diterapkan. Ka sebenarnya 

tidak ada  itu orang asal pilih calon, pasti ada saja kriterianya itu”12 

Yang menarik adalah pendapat sampel ke dua dan ketiga mulai dari keluarga 

ibu ST.Maimunah yang mengatakan: 

“tidak adaji disini standar, yang penting ada melamar”13 

Sejalan dengan pendapat keluarga ibu Musdalifah yang mengatan: 

“kalau saya ditanya dek, tidak ada apa saya dipaksaka dulu menikah, rata-rata juga 

orang disini dijodohkanji, itu baru-baru kemarin ada tetanngaku menikah, 

dijodohkan jugaji sama orang tuanya”14 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hanya sampel pertama yang mengatakan 

penting dan memakai kafa’ah sedangkan sampel kedua dan ketiga menyatakan tidak. 

Disini penulis memiliki dua pendapat, yang pertama  mungkin karena sampel pertama 

diambil dibagian kota kecamatan dan sampel kedua dan ketiga diambil di dearah 

kampung pedalaman sehingga ada perbedaan yang cukup signifikan.  

Sedangkan pendapat kedua sebenarnya sampel ke dua dan ke tiga juga 

menerapkan kafa’ah hanya saja secara tidak langsung, dalam artian penerapannya 

dilakukan oleh orang tua atau keluarga masing-masing. 

Sedangkan berbicara mengenai aspek apa yang dipakai dapat disimpulkan 

berdasarkan hasil wawancara dibawah ini, mulai dari keluarga bapak Asri Asiz: 

“simpelji kalau disini, yang penting baik agamanya dalam artian akhlaknya toh, 

persoalan seperti pekerjaan atau kekayaan itu urusan dibelakang, diliat juga tapi 

tidak sampai bagaianaji, yang penting realistis”15 

                                                           
12Muh.Asri Asiz (39 Tahun), Staf rumah sakit, Wawancara, Senin, 16 Mei 2022 
13St.Maimunah (25 Tahun), Petani rumput laut, Wawancara, Senin, 16 Mei 2022 
14Musdalifah (31 Tahun), Petani rumput laut, Wawancara, Senin, 16 Mei 2022 
15Muh.Asri Asiz, Staf rumah sakit, Wawancara 
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Sedangkan keluarga ibu ST.Maimunah dan ibu Musdalifah masimg-masimg 

mengatakan: 

“dari orang tuaji, yang penting cocok, ka disini itu ndak neko-nekoji persoalan 

standar, kalau penilaian orang tua bilang bagus ini anak dan mauji kerja terima saja 

asal narasami itu orang tua cocok na iyakan mi, malah disini tergantung siapa 

duluan baku bicara orang tua itu yang jadi”16 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, aspek yang dijadikan faktor kesesuaian di 

daerah Kecamatan Mandalle mayoritas mengedepankan akhlak dan sisanya adalah 

ekonomi, faktor kesetaraan pendidikan maupun kebangsawanan disini tidak menjadi 

permaslahan. Namun penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan kafa’ah disini 

terbagi dua, ada secara langsung dalam artian pasangan itu sendiri yang menentukan 

ditambah pertimbangan keluarga dan secara tidak langsung dalam artian  murni 

pertimbangan keluarga tanpa adanya campur tangan dari masing-masing calon 

mempelai. 

4. Kecamatan Balocci 

Selanjutnya adalah Kecamatan yang berada di daerah pegunungan, penulis juga 

mengumpulkan sampel di daerah ini. Sampel pertama adalah keluarga bapak Syamsul 

Bahri T, adapun mengenai penerapan kesesuaian dalam perkawinan dijelaskan beliau 

sebagai berikut: 

“pakai jugaji disini sebenarnya kesesuaian kalau mau menikah tapi tidak kayakmi 

dulu, karena dimasyarakat sini itu sekarang agak terpengaruhmi sama pergaulan 

bebas”17 

Pendapat mengenai penerapan kafa’ah juga dijelaskan oleh ibu Salma B dari 

keluarga bapak Nawir, beliau mengatakan: 

“jelasmi pakai dek, karena kalau mau menikah ada saja hal yang diperhatikan. 

Karena ini bukan hubungan sebentar, jadi harus memang diperhatikan persoalan 

kesesuaian kalau mauki menikah”18 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat keluarga bapak H. Usman Bakkareng yang 

mengatakan: 

“kalau orang disini itu ditanya pasti bilang tidak tau, tapi sebenarnya naterapkan 

semuaji, mungkin ndak sadarnyaji. Tapi liatmi, orang sini kalau lamaran pasti ada 

saja persyaratan yang ditanyakan atau diajukan”19 

                                                           
16St.Maimunah, Petani rumput laut, Wawancara 
17Syamsul Bahri T (67 Tahun), Pensiunan diknas, Wawancara, Selasa, 17 Mei 2022 
18Salma B (41 Tahun), Ibu rumah tangga, Wawancara, Selasa, 17 Mei 2022 
19H.Usman Bakkareng (73 Tahun), Pemerhati guru, Wawancara, Selasa, 17 Mei 2022 
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Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bahkan didaerah dekat 

pegunungan pun yang notabenenya jauh dari perkotaan yang faktanya sama sekali tidak 

mengetahui persoalan kafa’ah ternyata juga menerapkan kesesuain dalam perkawinan. 

Dan untuk menjawab apa aspek utama dalam penerapan kafa’ah yang  digunakan oleh 

masyarakat di daerah kecamatan Balocci, dapat  kita lihat pada hasil wawancara 

dibawah ini. 

Pertama keluarga bapak Syamsul Bahri T, beliau mengemukakan: 

“kalau dimasyarakat sini itu sekarang agak terpengaruhmi sama pergaulan bebas, 

yang penting itu baku cocokmi, keturunan ndak terlalumi. Lagi pula bedami anak 

sekarang, dulu itu masih bisa diatur, sekarang tidakmi. Jadi disini asal baekmi 

agamanya sama jelas pekerjaannya cukupmi itu.”20 

Adapun pendapat dari keluarga ibu Salma: 

“kalau saya setelah diperhatikan agama jelas diperhatikan juga pekerjaannya, ka 

kalau bicara status andi, kalau sejahtera itu calon biasa diabaikanmi itu gelar 

andi.”21 

Sedangkan hasil wawancara dari bapak  Hj.Usman Bakkareng: 

“didaerah sini masih ada beberapa yang liat keturunan tapi beberapa mami, sisanya 

itu liat pendidan mami sama pekerjaan”22 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di daerah 

Kecamatan Balocci aspek terpenting yang diperhatikan adalah agama, namun aspek 

selanjutnya berbeda ada beberapa daerah yang masih melihat keturunaan tapi kembali 

ditekankan aspek keturunan pun bisa jadi diabaikan ketika si calon ini sejahtera dalam 

artian pekerjaannya jelas. 

5. Kecamatan Liukang Tupabiring Utara 

Daerah terakhir yang penulis teliti adalah daerah kepulauan dan pualau yang 

penulis adalah Pulau Sabutung yang mana adalah ibukota dari kecamatan Liukang 

Tupabiring Utara. Di daerah ini penulis mengambil lima sampel. 

Sampel pertama adalah keluarga bapak Akbar, terkait penerapan kafa’ah beliau 

mengemukakan: 

“kalau saya kuterapkan, karena menurutku kalau menikahki sama orang yang tidak 

sesuai  bakal susah nanti urusannya, semisal tidak baku cocok ki sama sifatnya, kan 

susah”23 

Pendapat kedua dikemukakan oleh Keluarga bapak Muh.Sabri: 

                                                           
20Syamsul Bahri T, Pemerhati guru, Wawancara 
21Salma B, Ibu rumah tangga, Wawancara 
22H.Usman Bakkareng, Pemerhati guru, Wawancara 
23Akbar (38 Tahun), Guru, Wawancara, Jumat, 20 Mei 2022 
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“penting itu diterapkan karena ini kan perintah agama terus ada juga dasarnya di 

hadis nabi kan, saya sendiri juga kuterapkan sebenarnya pas ku dulu mau 

menikah”24 

    Pendapat ketiga dari keluarga bapak Amiruddin, beliau mengemukakan: 

“saya iyya sebenarnya tidak terlalu kuperhatikanji karena sebenbarnya ikut orang 

tua ja saja, jadi pilihannya ji saja orang tua ku kuterima”25 

Pendapat selanjutnya dari keluarga bapak Rudi yang juga senada dengan 

keluarga sebelunmnya: 

“saya juga sebenarnya dijodohkan ja’ dek jadi soal kriteria kayaknya adaji tapi 

lebih ke orang tua ku ji yang tentukanki”26 

     Dan sampel terakhir dari keluarga bapak Rusli: 

“memang itu dek, kalau bicara soal kesesuaian kita pasti terapkan, bukann saja 

hanya karena adanya kriteria pribadita, tapi ini kan juga anjuran agama jadi kita 

terapkan”27 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di pulau sekalipun 

ternyata kafa’ah juga diterapkan meskipun  mayoritas masyarakat tidak menyadari dan 

kembali dalam kasus masyarakat dipulau, penerapannya kadang secara langsung dalam 

artian pasangan ini sendiri yang menerapkan dan secara tidak langsung dalam artian 

keluarga calon yang menentukan.  

Sedangkan terkait aspek-aspek apa yang menjadi parameter, dapat kita ketahui 

dari hasil wawancara berikut, pertama pendapat bapak Akbar yang mengatakan: 

“faktor terpenting itu akhlaknya, biar sama agamanya kalau tidak baik akhlaknya 

jelekji juga. Kan biasa sama ji agamanya orang tapi beda-beda itu akhlaknya, 

apalagi kan disini tidak ada itu non islam”28 

Pendapat kedua dikemukakan oleh bapak Muh.Sabri, beliau mengatakan: 

“agamanya dek yang saya rasa penting, meskipun tidak fokuski sama itu satu aspek 

saja tapi tetap agama yang kita jadikan aspek utama”29 

Pendapat keluarga ke tiga dan ke empat penulis gabungkan karena  dua keluarga 

ini mengikut dari standar orang tua namun yang menarik setelah penulis mengulik lebih 

lanjut ternyata faktor yang orang tua mereka tetapkan adalah jika calon ini dari pihak 

laki-laki harus rajin bekerja dan jika perempuan harus rajin mengurus rumah tangga. 

Dan terakhir adalah pendapat dari keluarga bapak Rusli yang mengatakan: 

                                                           
24Muh.Sabri (40 Tahun), Kaur TU, Wawancara, Jumat, 20 Mei 2022 
25Amiruddin (36 Tahun), Nelayan, Wawancara, Sabtu, 21 Mei 2022 
26Rudi (23 Tahun), Nelayan, Wawancara, Sabtu, 21 Mei 2022 
27Rusli (51 Tahun), Imam mesjid, Wawancara, Minggu, 22 Mei 2022 
28Akbar, Guru, Wawancara 
29Muh.Sabri, Kaur TU, Wawancara 



51 
 

“disini asal rajin beribadah sama rajin bekerja terus baik tingkah lakunya, ituji 

aspek yang penting”30 

   Jadi berdasarkan wawancara diatas agama tetap menjadi aspek utama dan aspek 

selanjutnya adalah timgkat kerajinan bekerja karena menjadi penilaian bisa tidaknya 

menafkahi keluarga. 

C. Implikasi kafa’ah dalam keharmonisan rumah tangga 

Untuk melihat dan dapat mengetahui bagaimana hubungan antara penerapan 

kafa’ah dengan tingkat keharmonisan keluarga di Kabupaten Pangkep, penulis telah 

mengumpulkan serta menganalisis data dari berbagai wawancara di beberapa 

kecamatan yang mana penulis rasa bisa mewakili perspektif masyarakat di Kabupaten 

Pangkep secara umum. 

1. Kecamatan Pangkajene 

Sampel pertama yang penulis paparkan adalah wawancara dari keluarga bapak  

Ahmad  Sirua, beliau mengatakan: 

“kenapa saya bilang penting ini karena lebih enak itu jalani hubungan keluarga 

sama pasangan yang sudah baku cocokki’, tapi tergantung lagi, biar misal lengkap 

semua kafa’ah tapi kalau memang individunya tidak punya pendirian bisa saja 

bakal sering cek-cok”31 

Sejalan dengan pernyataan bapak Ahmad Sirua, keluarga bapak Muhtar Basira  

juga berpendapat bahwa kafa’ah atau kesesuaian memang menjadi faktor pendukung 

dalam menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Hal ini beliau ungkapkan saat 

penulis melakukan wawancara secara langsung, berikut hasil wawancara bersama 

bapak Muhtar Basira: 

“kalau saya pribadi ya kafa’ah memang berkontribusi dalam menjaga 
keharmonisan rumah tangga. Malah saya rasa orang yang tidak menerapkan 
kafa’ah masih perlu bimbingan, apalagi yang masih muda terus menikahmi”32 

Pendapat dari bapak Muhtar Basira ini semakin meperkuat pendapat bapak 

Ahmad Sirua terkait implikasi kafa’ah dalam tingkat keharmonisan rumah tangga. 

Terakhir penulis meminta pendapat bapak Jumrah terkait implikasi kafa’ah dalam 

keharmonisan berumah tangga, beliau memaparkan: 

“relatifji sebenarnya, karena kafa’ah bukan satu-satunya penentu harmonis 
tidaknya hubungan, cuma berdasarkan pengalaman saya selama jadi penyuluh di 
KUA, mayoritas itu berpengaruh cuma kadang tidak disadari”33 

                                                           
30Rusli, Imam mesjid, Wawancara 
31Ahmad Sirua, Wiraswasta, Wawancara 
32Muhtar Basira, Imam masjid, Wawancara 
33Jumrah, Penyuluh KUA, Wawancara 
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Berdasarkan hasil wawancara dari sampel di Kecamatan Pangkajene, penulis 

menarik kesimpulan bahwa penerapan kafa’ah memang berpengaruh terhadap 

hubungan pasca pernikahan, yang mana dengan menerapkan kafa’ah dapat 

meningkatkan tingkat keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. 

2. Kecamatan Minasatene 

Pengambilan sampel selanjutnya, penulis lakukan di kecamatan yang 

berbatasan dengan Kabupaten Maros. Wawancara pertama penulis lakukan dengan 

bapak Ambo, saat penulis menanyakan perihal implikasi kafa’ah dalam rumah tangga, 

beliau mengatakan: 

“sebenarnya begini, kan didaerah sini itu rata-rata sama pacarnyaji biasa baku 

ambil anak-anak toh, cuma saya rasa kalau bilang kafa’ah ada tidak pengaruhnya 

di keluarga, ada itu. Orang tua nadukungji anak-anaknya, tidak bagaimanaji asal 

baku cocok tapi selalu itu berpesan, cariko juga itu yang seimbang sama kau biar 

tidak susah”34 

Dari pernyataan bapak Ambo, penulis beranggapan kalau faktor kesesuaian 

antara masing-masing calon cukup berpengaruh sebab pesan yang dikatakan oleh 

orang-orang disekitar tempat tinggal bapak Ambo mengisyaratkan mencari pasangan 

yang seimbang agar kedepannya tidak mengalami kesulitan. 

Hipotesa penulis diperkuat oleh hasil wawancara bersama bapak Andi Faiz. Saat 

ditanyakan terkait pandangan serta tanggapan mengenai implikasi kafa’ah dalam 

keharmonisan rumah tangga, beliau menuturkan: 

“memang seiring perkembangan zaman sekarang, mulaimi banyak yang tidak 

pakai kafa’ah, tapi kan saya rasa tidak mungkin asal-asalan juga, apa pasti orang 

tuanya nilaiji juga. Ka pasti orang tua memilihkan yang terbaik untuk anaknya, dan 

pesan serta saran orang tua pasti didasari pengalaman mereka ji juga pas berumah 

tangga.”35 

Dari wawancara ini, penulis berkesimpulan kalau pesan serta saran orang tua 

bisa jadi bertujuan meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan nantinya setelah 

berumah tangga.  

Kesimpulan dari wawancara pertama dan kedua sebetulnya memiliki korelasi 

yang cukup jelas. Diantaranya pesan-pesan orang tua yang selalu diberikan saat anak-

anaknya mulai mencari ataupun menentukan pasangan serta maksud dari tujuan pesan 

tersebut yang penulis anggap sebagai suatu filterisasi dengan acuan pengalaman 

                                                           
34Ambo, Petani, Wawancara 
35Andi Faiz, Karyawan swasta, Wawancara 
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berumah tangga para orang tua. Dan berdasarkan diskusi lepas bersama bapak Ambo 

dan bapak Faiz setelah sesi wawancara mereka sempat menceritakan keadaan rumah 

tangga mereka sekarang yang cukup harmonis, dan sedikit banyaknya keadaan rumah 

tangga mereka saat ini tidak terlepas dari peran serta saran orang tua yang mereka 

dengarkan.  

Wawancara selanjutnya masih penulis lakukan di kecamatan yang sama, kali ini 

bersama keluarga bapak Basri, adapun pendapat beliau sebagai berikut: 

“sedikit banyaknya jelas berpengaruh, kalau saya sendiri yang kurasa berpengaruh 

dek, misal tidak ada standar sebelumnya kita tetapkan terus kebetulan ini calon 

pasanganta’ terbiasa hidup enak terus baku dapat sama kita yang katakanlah pas-

pasan, pasti cek-cok itu. Kecuali ini si calon memang tidak masalah ji dengan hal 

seperti itu. Makanya soal kecocokan dan saling mengerti itu saya rasa besar sekali 

pengaruhnya sama rumah tangga”36 

Wawancara dengan sampel terakhir bisa penulis katakan masih memiliki 

korelasi dengan sampel-sampel sebelumnya yang mana mencari ataupun menemukan 

pasangan yang seimbang dengan kita memang sangat berpengaruh dengan tingkat 

keharmonisan dalam rumah tangga. 

3. Kecamatan Mandalle 

Selanjutnya penulis melakukan wawancara di daerah yang berbatasan dengan 

Kabupaten Barru. Disini penulis mengambil tiga sampel, sampel pertama adalah 

keluarga bapak Muh.Asri Asiz, setelah melakukan wawancara terkait implikasi kafa’ah 

dalam  keharmonisan rumah tangga, beliau berpendapat: 

“napengaruhi sekali itu kehidupan rumah tangga, makanya kenapa kita pasti 

terapkan. Saya bilangmi di awal kalau saya perhatikan itu ahlaknya ka menurutku 

kalau baik ahlaknya bakal baik itu dan alhamdulillah terbukti sekarang. Memang 

kadang ada pasti masalah tapi gampang selesai karena ada dasar akhlak”37 

Beliau berpendapat kesesuaian khususnya di bagian akhlak jelas sangat 

berpengaruh dalam tingkat keharmonisan dan beliau membuktikannya sendiri. 

Masalah-masalah yang beliau alami selama berumah tangga dapat dengan mudah 

terselesaikan akibat masing-masing dari mereka memiliki dasar pemahaman agama 

yang baik. 

Selanjutnya penulis kembali menanyakan hal yang sama pada sampel yang 

kedua, yaitu keluarga ibu ST.Maimunah. adapun pendapat ibu ST.Maimunah sebagai 

berikut: 

                                                           
36Basri, Wiraswasta, Wawancara 
37Muh.Asri Asiz, Karyawan swasta, Wawancara 
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“kebanyakan itu berpengaruh, karena kalau banyak tidak cocokta’ sama pasangan 

pasti seringki itu bertengkar”38 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu Musdalifah, sampel ketiga yang 

penulis wawancarai. Ibu Musdalifah menuturkan: 

“ya kan saya dipaksa ja’ menikah sama orang tua ku jadi tidak kutau sebenarnya 

ini suamiku bemana, cuman alhamdulillah mungkin karena pilihan orang tua sama 

kan satu kampung ji juga toh, kan para-para ta’ ji ini ceritanya di kasi baku ambil 

jadi cocok-cocokji, artinya kayak sesuai ji lah sama saya”39 

Berdasarkan berbagai hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan entah itu 

secara langsung maupun tidak, selama esensi dari kesesuaian terpenuhi, keharmonisan  

dalam hubungan rumah tangga menjadi lebih terjamin, sama halnya dengan pendapat 

keluarga-keluarga yang telah penulis wawancarai di Kecamatan Minasatene yang 

mengatakan pasti orang tua akan memilihkan calon terbaik bagi anak-anaknya. Jadi 

penerapan kafa’ah baik itu dari masing-masing calon mempelai maupun dari pihak 

keluarga tetap memilik pengaruh dalam tingkat keharmonisan rumah  tangga. 

4. Kecamatan Balocci 

Penulis kemudian melanjutkan pengambilan sampel di kecamatan yang berada 

di daerah pegunungan. Sampel pertama adalah keluarga bapak Syamsul Bahri T. 

Mengenai  implikasi kafa’ah terhadap keharmonisan rumah tangga, beliau mengatakan: 

“jelas berpengaruh, karena kalau hanya cantiknya saja dilihat, kadang banyak 

masalah kalau misal agamanya kurang. Tapi begitumi, terkadang orang tua tidak 

punya pilihan ka anaknya cinta buta-buta”40 

Berdasarkan hasil wawancara ini, penulis berpendapat salah satu alasan 

mengapa kafa’ah berpengaruh dalam tingkat keharmonisan karena seyogyanya banyak 

aspek yang harus terpenuhi jika ingin mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah 

warahmah. Dan penerapan kafa’ah menjadi salah satu bentuk perwujudan dimana kita 

diminta untuk tidak mempertimbangkan satu aspek saja dan tentunya nengedepankan 

akhlak sebagai tolak ukur utama. 

Wawancara selanjutnya penulis lakukan terhadap keluarga bapak Nawir, 

terhadap pertanyaan yang penulis ajukan kepada keluarga sebelumnya, beliau 

mengatakan: 

                                                           
38St. Maimunah, Petani rumput laut, Wawancara 
39Musdalifah, Petani rumput laut, Wawancara 
40Syamsul Bahri T, Pensiunan diknas, Wawancara 
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“jelas berpengaruh, dari segi harta misal. Kalau bagus pekerjaannya sama 

ekonominya, bisa menjamin kehidupan. Asal jangan kesampingkan agama, karena 

kalau agama tidak diperhatikan bisa jadi dapat kenikmatan sementaraji”41 

Hasil wawancara ini memperkuat hipotesa penulis bahwa untuk mencapai 

kondisi keluarga sakinah mawaddah warohmah memang banyak indikator yang 

berperan didalamnya yang antara satu poin dan poin lain saling berhubungan namun 

tetap indikator agama dalam artian akhlak yang menjadi dasar utama yang menentukan 

apakah ke semua indikator tersebut dapat menjadikan hubungan rumah tangga menjadi 

harmonis. 

Sampel terakhir yang penulis ambil di Kecamatan Balocci adalah keluarga 

bapak H.Usman Bakkareng. Setelah melakukan wawancara bersama beliau penulis 

mendapatkan tambahan data yang kembali menguatkan hipotesa penulis, beliau 

mengatakan: 

“rata-rata itu saya kuliat, yang langgeng dan harmonis keluarganya itu yang 

terapkan kafa’ah, makanya itumi kenapa saya bilang perlu itu saling kenal orang 

sebelum menikah”42 

Berdasarkan pemaparan bapak usman, penulis bisa menyimpulkan saling 

mengenal satu sama lain dalam artian memperhatikan ke cocokan antara calon 

pasangan memang satu hal yang penting karena berbicara kafa’ah dan tingkat 

keharmonisan pasca pernikahan memang saling berhubngan. 

Bapak Usman juga sedikit menambahkan pendapat yang sebenarnya juga 

senada dengan pendapat sampel-sampel sebelumnya, beliau mengatakan: 

“kalau saya pribadi misal bicara untuk perempuan, haruski itu bisa urus suami dan 

kalo laki-laki haruski itu punya pekerjaan dan baik. Ini contoh dua hal yang kalau 

tidak ada biasa juga bikin banyak masalah dalam keluarga”43 

Akhirnya penulis menyimpulkan, berdasarkan seluruh wawancara diatas, 

kafa’ah memang bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi penentu keharmonisan, 

banyak faktor yang berperan dalam menentukan harmonis tidaknya suatu hubungan. 

Namun kafa’ah menjadi salah satu cara agar kita bisa melihat apakah kesemua faktor 

itu atau setidaknya yang kita tentuan ada atau tidak pada calon pasangan kita. 

5. Kecamatan Liukang Tupabiring Utara 

Penelusuran penulis akhirnya sampai pada lokasi terakhir, yaitu Pulau 

Sabutung. Yang mana pulau ini adalah ibu kota dari Kecamatan Liukang Tupabiring 

                                                           
41Salma B, Ibu rumah tangga, Wawancara 
42H.Usman Bakkarenga, Pemerhati guru, Wawancara 
43H.Usman Bakkarenga, Pemerhati guru, Wawancara 
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Utara dan salah satu pulau terbesar dan ter padat diantara semua pulau yang ada di 

Kabupaten Pangkep. 

Khusus daerah ini penulis mengambil sampel yang sedikit lebih banyak 

dibandingkan dengan daerah lainnya. Sampel-sampel yang penulis ambil ini berasal 

dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari guru, staf di kantor pemerintahan, tokoh 

agama sampai nelayan. 

Keluarga pertama yang penulis wawancarai adalah keluarga bapak Akbar, saat 

diwawancarai terkait implikasi kafa’ah dalam keharmonisan rumah tangga, bapak 

Akbar mengatakan: 

“ya, sangat berpengaruh, coba meki saja kalau misal ndak bagus akhlaknya pasti 

susahki beradaptasi. Itumi kenapa biasa kalau tidak pakeki kriteria terus asal 

dijodohkanji, kan biasa tidak sesuai ki sama kita toh, akhirnya baru berapa bulan 

ceraimi”44 

Berdaskan penuturan bapak Akbar, kesesuaian memang satu faktor yang 

penting dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dan alasan yang 

disampaikan bapak akbar penulis rasa adalah alasan yang sangat logisas. Karena 

pasangan yang baru saja menikah adalah dua orang yang baru saja akan disatukan dalam 

satu rumah, baru saja akan menjalani kehidupan bersama yang sebelumnya segala 

sesuatunya mereka jalani sendiri-sendiri. Sehingga butuh untuk saling beradaptasi sama 

lain, dan jika gagal beradaptasi maka akan mempengaruhi seluruh kehidupan berumah 

tangga. 

Sampel kedua yang penulis wawancarai adalah keluarga  bapak Muh.Sabri, saat 

penulis mengajukan pertanyaan terkait implikasi kafa’ah dalam keharmonisan rumah 

tangga, beliau mengatakan: 

“mungkin saja keluarga yang tidak menerapkan kafa’ah bakal kurang harmonis, ka 

memang aspek kesesuaian antara kita sama calon pasangan berpengaruh nanti itu  

sama hubungan rumah tangga”45 

Pendapat keluarga kedua juga senada dengan pendapat keluarga pertama. 

Karena masih menurut bapak Sabri, memang bukan hanya satu aspek yang menentukan 

tapi ada banyak aspek yang menentukan tingkat keharmonisan dan jika tidak 

menerapkan kafa’ah bisa jadi akan banyak aspek yang terlewatkan. Tentunya juga akan 

berpengaruh pada peluang keharmonisan dalam keluarga nantinya, meskipun dengan 

                                                           
44Akbar, Guru, Wawancara 
45Muh.Sabri, Kaur TU, Wawancara 
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menerapkan kafa’ah bukan berarti menjamin keharmonisan tapi setidaknya akan 

meningkatkan peluang tercapainya keharmonisan. 

Penulis selanjutnya melanjutkan wawancara pada keluarga ke tiga, yaitu 

keluarga bapak Rusli, saat diwawancarai beliau mengatakan: 

“ini kan memang sudah anjuran agama, jadi kita terapkan toh. Lagi pula saya rasa 

semua anjuran agama memang demi kebaikanji. Terus memang kalau saya rasa dan liat 

keadaan di sekitar sini, terkadang banyak yang asal menikah saja biasa tidak langgeng, 

terlepas karena terlalu cepat menikah jadi masih labil.”46 

Pendapat bapak rusli menguatkan pendapat keluarga-keluarga sebelumnya yang 

mana menganggap kafa’ah mempengaruhi keharmonisan kehidupan berumah tangga. 

Penulis sendiri beranggapan sebenarnya banyak faktor yang bisa berpengaruh atas 

ketidak harmonisan rumah tangga, namun dengan menerapkan kafa’ah, faktor-faktor 

yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga bisa diminimalisir. 

Keluarga selanjutnya adalah keluarga bapak Amiruddin dan keluarga bapak 

Rudi. Karena saat penulis melanjutkan pengambilan sampel banyak kepala keluarga 

yang baru saja pulang dari melaut, sehingga wawancara kali ini penulis lakukan 

terhadap dua kepala keluarga secara bersamaan. Saat ditanya terkait pendapat mereka 

akan implikasi kafa’ah terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, mereka secara 

bergantian mengatakan: 

“kalo kurasa saya toh dek, memang ada iyya pengaruhnya cuma tidak selamanya, ka 

biasa ada jugaji dijodohkan tapi aman-amanji toh”47 

“kalau saya  juga kurasa begitu iyya, ka pasti  kalau jodoh itu pasti anu baku cocokji” 

Pendapat diatas kembali memberikan fakta bahwa tidak selamanya hanya orang 

yang menerapkan kafa’ah yang hubungan keluarganya dapat harmonis. Namun penulis 

menyimpulkan mereka secara tidak langsung atau tanpa sadar sedikitnya banyaknya 

menerapkan kafa’ah. Misal kita ambil contoh terkait keluarga yang masih menerapkan 

perjodohan, kadang kala para calon sama sekali tidak terlibat dalam penentuan kriteria 

namun pihak keluarga lah yang menerapkan, ini terbukti dari wawancara lanjutan 

bersama bapak Amiruddin, beliau mengatakan: 

“saya itu kemarin dijodohkan ja’ jadi keluarga ji yang tentukan calonku”48 

Dari sini kita bisa melihat kalau keluarga bapak Amiruddin telah menentukan 

kriteria pasangan sebelumnya. Untuk kasus bapak Rudi beliau mengatakan:  

                                                           
46Rusli, Imam mesjid, Wawancara 
47Amiruddin, Nelayan, Wawancara 
48Amiruddin, Nelayan, Wawancara 
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“Saya keluargakuji suruhka menikah, baru merekaji kasi kenalka sama ini istriku 

yang sekarang, cuma nabilangiji jalan meko saja dulu satu bulan sama, misal cocok 

juga murasa lanjutmi”49 

Jelas dari lanjutan wawancara tetap ada proses pencarian kesesuaian yang 

terjadi, baik itu secara tidak langsung ataupun secara tanpa sadar. 

Akhirnya, setelah penulis melakukan penelitian serta wawancara di lima kecamatan 

berbeda di Kabupaten Pangkep, penulis mendapatkan banyak perspektif . mungkin saja 

ini dikarenakan meskipun berada di Kabupaten yang sama namun setiap kecamatan 

memiliki kondisi yang berbeda-beda, mulai dari kondisi geografis sampai kondisi 

masyarakat.  

Meskipun begitu, jika ditelaah lebih dalam, pemahaman serta penerapan kafa’ah 

hingga pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga secara garis besar 

tidak jauh berbeda, hanya perspektifnya saja yang cukup beragam. 

Terakhir penulis akan memberikan kesimpulan hasil wawancara terkait 

penerapan kafa’ah dan impliksainya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga 

Kecamatan Penerapan Aspek Kafa’ah Implikasi Kafa’ah 

 

Pangkajene 
Mayoritas 

menggunakan 

Akhlak, pendidikan, 

ekonomi 

Sangat berpengaruh 

dalam tingkat 

keharmonisan 

 

Balocci 
Mayoritas 

menggunakan 

 

Akhlak, ekonomi 

Sangat berpengaruh 

dalam tingkat 

keharmonisan 

 

Minasatene 
Mayoritas 

menggunakan 

Akhlak, silsilah 

keluarga 

Sangat berpengaruh 

dalam tingkat 

keharmonisan 

 

Mandalle 
Mayoritas 

menggunakan 

 

Akhlak, ekonomi 

Sangat berpengaruh 

dalam tingkat 

keharmonisan 

Liukang 

Tupabiring Utara 

Mayoritas 

menggunakan 

Akhlak, kerajinan 

dalam bekerja 

Sangat berpengaruh 

dalam tingkat 

keharmonisan 

 

                                                           
49Rudi, Nelayan, Wawancara 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan dari rumusan masalah, uraian hasil penelitian, serta hasil 

analisis yang penulis lakukan, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat di Kabupaten Pangkep (pangkajene dan kepulauan) secara garis 

besar tidak mengetahui istilah kafa’ah dalam perkawinan. Namun, secara 

konsep mengenai kesesuaian dalam perkawinan sebenarnya telah 

diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Pangkep. 

2. Perkawinan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Pangkep 

telah menerapkan konsep kafa’ah terutama dalam segi agama namun 

disetiap daerah aspek yang menjadi tolak ukur setelah agama bisa jadi 

berbeda-beda. Sebagai contoh di Kecamatan Pangkajene dan Balocci 

melihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan, di Kecamatan  Minasatene, 

Mandalle dan Liukang Tupabiring Utara melihat dari kecocokan keluarga 

dan pekerjaan. 

3. Penerapan kafa’ah  dalam perkawinan terbukti mempengaruhi tingkat 

keharmonisan dalam rumah tangga masyarakat di Kabupaten Pangkep. 

B. Saran 

Setelah  penulis  membaca dan mempelajari literatur terkait kafa’ah 

dan mengamati serta menganalisa fakta di lapangan, maka setelah 

mengerjakan skripsi ini, penulis menyimpulkan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan: 

1. Dalam  menentukan kriteria calon pendamping hidup, aspek terpenting 

yang harus diperhatikan adalah agamanya, tapi bukan sebatas 

memperhatikan agama saja tapi lebih jauh adalah memperhatikan 

akhlaknya. 
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2. Setiap calon yang menerapkan kafa’ah hendaknya tidak terlalu berfokus 

pada satu aspek saja namun ada baiknya memperhatikan aspek-aspek 

pendukung lainnya semisal pekerjaan atau tingkat pendidikan. 

3. Bagi orang tua yang menerapkan kafa’ah terhadap anak-anaknya 

hendaknya tidak mempertimbangkan satu aspek saja termasuk 

kesediaan anak-anaknya. 
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