
 
 

STRATEGI PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI PADA KANTOR 

URUSAN AGAMA KEC. KOTA TERNATE UTARA DALAM 

PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  Memperoleh Gelar Megister dalam  

Bidang Hukum Islam pada Prodi Dirasah Islamiyah 

Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar 

 

Oleh: 

Muhammad Ishky Rumaf 

Nim: 80100219019 
 

PROMOTOR : 

Dr. M. Thahir Maloko, M.HI 
 

KOPROMOTOR: 

Dr. Achmad Musyahid Idrus,M.Ag 

  

PROGRAM PASCASARJANA 

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASAR 

2022



 

i 
 

STRATEGI PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI PADA KANTOR 

URUSAN AGAMA KEC. KOTA TERNATE UTARA DALAM 

PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  Memperoleh Gelar Megister dalam  

Bidang Hukum Islam pada Prodi Dirasah Islamiyah 

Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar 

 

Oleh: 

Muhammad Ishky Rumaf 

Nim: 80100219019 
 

PROMOTOR : 

Dr. M. Thahir Maloko, M.HI 
 

KOPROMOTOR: 

Dr. Achmad Musyahid Idrus,M.Ag 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASAR 

2022 

 

 

 



 

ii 
 

cPERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Muhammad Ishky Rumaf 

Nim       : 80100219019 

Tempat/Tgl. Lahir  : Cango, 18 April, 1997 

Konsentrasi  : Hukum Islam 

Alamat   : Ohoi Mastur Baru, Kei Kecil Timur 

Judul   : Strategi Penanggulanga Nikah Sirri Pada Kantor 

Urusan Agama Kec. Kota Ternate Utara dalam Prespektif 

Maslahah Mursalah. 

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa tesis ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

tesis dan gelar yang diperoleh  karenanya batal demi hukum. 

 

 

Makassar,..........................2022 

Penyusun, 

 

 

 

 
 

Muhmmad Ishky Rumaf 

Nim: 80100219019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحيم

اشرف الأنبياء والمرسلينالحمد لله رب العالمين والصلا ة والسلا م على    

 وعلى اله وصحبه اجمعين ,اما بعد

Assalamu’alaikum Wr.Wb.         

Segala puji penulis persembahkan kepada Allah swt. dengan Rahmat dan 

Magfirah-Nya , salawat serta salam teruntuk nabi sepanjang zaman, Muhammad 

saw. yang telah membawa manusia dari alam jahiliah menuju alam terang 

benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang optimal 

setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya tesis ini dapat 

diselesaikan. 

Keberadaan tesis ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa 

untuk mendapat gelar magister tetapi lebih dari itu merupakan wadah 

pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan 

penelitian sebagai unsur tri darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, 

peneliti memilih judul “Strategi Penanggulangan Nikah Sirri Pada Kantor 

Urusan Agama Kec. Kota Ternate Utara Dalam Prespektif Hukum Islam”. 

Semoga kehadiran tesis ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi 

terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Disadari bahwa 

dalam proses penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi 

semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, 

kemudian peneliti berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua 

orang tua peneliti yang selalu mendoakan Ayahanda Muhamad Nafus Rumaf dan 

Rakiba Salim. Ucapan yang tak terhingga diucapkan kepada Ayahanda yang 

sampai saat ini masih mendampingi dengan jerih payahnya mengasuh dan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت 

 ṡa ṡ es (dengan titik ث

di atas) 

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik ح

di bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik ذ

di atas) 

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es ش

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik ص
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di bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik ض

di bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 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 و

ٌ nun N En 

 wau W We و

 ha Ha Ha ھ

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya Ya Ye ي

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  fatḥah A A 

  َ  Kasrah I I 

  ُ  ḍammah U U 

Vocal rankap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya>’ Ai a dan i ـىَْ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ـوَْ 

 Contoh:  

ٍْفَ   :   كَ kaifa   

:   ھَوْلَ   haula 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harakat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

tanda 

Nama 

یُ   ا  …  ُ … fatḥah dan alif atau ya’ a> a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ i> i dan garis di atas ـــىِْ     

 ḍammah dan wau u> u dan garis di atas ـــــوُْ 

Contoh:  

:  يَاتَ  ma>ta 

 <rama : ريى

ٍْمَ   qi>la : لِ



 

xiv 
 

وْتُ  ًُ ٌَ  :  yamu>tu  

4. Ta>’ marbu>t}hah 

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

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

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

adala [h]. 

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

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

 raudah al-atfa>l : رَوْضَةاُلأطْفَالُ 

ٌَُْةاُنْفَاضِهةَُ      دِ ًَ  al-madi>nah al-fa>dilah : انَْ

ةُ انَْحِكْ  ًَ   : al-hikmah 

5. Syaddah (tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 <rabbana : رَبَُّا

ٍَُْا  <najjaina : ََجَّ

 al-haqq : انَْحَك  

ىَ   nu’ima : َعُِّ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

Jika huruf ی ber-tasydi>d di akhir sebuah katadan didahului oleh sebuah 

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

Contoh: ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
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  ً  ali> (bukan ‘aliyy atau ‘aly)‘ : عَهِ

  ً  arabi> (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : عَرَبِ

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma’rifah). dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh:  

صُ  ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّ

نْسَنةَ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انسَّ

  al-falsafah : انَْفَهْسَفةَ

  al-bila>du : انَْبلِادَُ 

7. Hamzah 

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

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia 

berupa alif. 

Contoh:  

 ta’muruna : تأَيُْرُ 

 ’al-nau : انََُّوْعُ 

ء   ًْ  syai’un : شَ

 umirtu : أيُِرْتُ 

8. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa arab 

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

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
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kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian 

teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:  

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh:  

 ٍُ ٌْ اللهدِ  : di>nullah 

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

ةاّللِّ  ًَ  hum fi> rah}matilla>h : ھُىْ فِى رَحْ

10. Huruf kapital 

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulan 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 sandang. Jika terletak pada awal kalimat, 
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maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

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

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

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

Wa ma> Muhammadun illa> rasu>lu 

Inna> awwala baitin wudia linna>si lallazi> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramadhan al-Lazi> unzila fih al-Qur’a>n 

Nasi>r al-Di>n al-Tu>si> 

Abu> nas}r al-fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz} min al-Dala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibn (anak dari) dan abu 

(bapak dari) sebagian nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh:  

 

 

 

 

B. Daftar singkatan 

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah: 

swt.  =  subh}a>nahu> wa ta’a>la>  

saw.   =  sallalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s  =  ‘alaihi al-sala>m 

H  =  Hijrah  

M  =  MasehiSM  =  Sebelum Masehi 

Abu> al-Wali>d Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> 

al-Wali>d Muhammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad 

Ibn) 

Nasr Ha>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid. Nasr Ha>mid (Bukan: 



 

xviii 
 

1.   = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   =  Wafat Tahun 

QS…/…: 4 =  QS al-Baqarah/2:4 atau QS A>li ‘Imra >n/3:4 

HR   =  Hadist Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Ishky Rumaf  

Nim : 80100219019 

Judul Tesis  : Strategi Penanggulangan Nikah Sirri Pada Kantor 

   Urusan Agama Kec. Kota Ternate Utara Dalam Prespektif 

   Maslahah Mursalah 

Tujuan penelitian ini : 1) Menganalisis faktor-faktor yang melatar 
belakanggi pernikahan Sirri di Kecamatan Kota Ternate Utara. 2) Menganalisis 
Strategi Penaggulangan Nikah Sirri Pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan 
Kota Ternate Utara. 

 Jenis peneiltian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
Normatif (Syar’i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang di dasarkan atas 
hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis, kaidah usul fikih dan 
pendapat para ulama dalam memahami dan menganalisis permasalahan Nikah 
Sirri, Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan yang dilakukan 
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- 
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah KUA Kecamatan Kota 
Ternate, dan tokoh agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik analisis 
data, menggunakan teknik analisis kategorisasi data, reduksi data, 
pengelompokkan, penyusunan data interpretasi data, verifikasi data dan 
pengambilan kesimpulan. 

Hasil penelitian adalah: bahwa nikah sirri pada dasarnya sah menurut fikih 
munakahat sebagaimana yang tertera dalam hukum Islam, tetapi tidak sah 
menurut hukum negara sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum dari 
negara. Namun nikah sirri bertolak belakang dengan konsep maslahah mursalah itu 
sendiri sebagai bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syar’i 
kepada hamba-Nya untuk memilihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda 
mereka, sehingga nikah sirri tidak termasuk memelihara tercapainya tujuan syara’ yaitu 
menolak mudharat dan meraih maslahah. Dalam hal ini esensi pernikahan sirri 
berdasarkan maslahah mursalah sebagai pernikahan yang memberikan kemudharatan, 
karena pernikahan yang tidak ada pencatatan, sehingga nikah sirri dipandang sebagai 
perbuatan yang mengandung banyak fasidnya. 

Implikasi penelitian ini adalah: Atas hasil tersebut peneliti menyarankan 
bahwa seharusnya maslahah mursalah yang nota bene merupakan salah satu 
metode istinbath hukum yang menggunakan pendekatan maqosid al syariah, 
mestinya dapat diterima oleh umat islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum 
islam termasuk menentukan dilarang atau tidaknya pernikahan sirri di Indonesia 
termasuk juga untuk menentukan apakah pernikahan sirri di Indonesia maslahah 
atau tidak. 

Kata Kunci: Nikah Sirri, Maslaha Mursalah. 
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ABSTRACT 

 

Name   : Muhammad Ishky Rumaf 

Number : 80100219019 

Thesis Title  : Strategy for Handling Sirri Marriage at the Office of 

  Religious Affairs, North Ternate City District in the 

  Perspective of Maslahah Mursalah. 

The aims of this study were 1) to analyze the factors behind Sirri's marriage 

in the District of North Ternate City. 2) Analyzing the Sirri Marriage Management 

Strategy at the Office of Religious Affairs in the District of North Ternate City. 

This study is qualitative research with a juridical, sociological, and philosophical 

approach. The data sources of this research are the Office of Religious Affairs, the 

District of Ternate City, and religious leaders. Data collection methods used are 

observation, interviews, documentation, and reference searches. Data analysis 

techniques were carried out through data categorization, data reduction, grouping, 

data preparation, data interpretation, data verification, and conclusion drawing. 

This type of research is a qualitative research with a Normative (Syar'i) 

approach, namely an approach to a problem based on Islamic law sourced from 

the Qur'an, Hadith, fiqh proposals and opinions of scholars in understanding and 

analyzing the problem of Sirri Marriage. , Juridical-Normative Approach is an 

approach that is based on the main legal material by examining theories, concepts, 

legal principles and laws and regulations related to this research. The data sources 

of this research are the KUA of Ternate City District, and religious leaders. Data 

collection methods used are observation, interviews, documentation and reference 

searches. Data analysis techniques, using data categorization analysis techniques, 

data reduction, grouping, data preparation data interpretation, data verification and 

conclusion drawing. 

The implications of this study are: Based on these results, the researcher 

suggests that maslahah mursalah, which is a legal istinbath method that uses the 

maqosid al sharia approach, should be accepted by Muslims as the basis for 

establishing Islamic law, including determining whether or not sirri marriages are 

prohibited or not. Indonesia also includes determining whether sirri marriages in 

Indonesia are maslahah or not. 

Keywords: Sirri Marriage, Maslaha Mursalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Beberapa tahun terakhir ini sedang ramai membahas nikah sirri yang muncul 

di berbagai media cetak dan media elektronik. Pernikahan yang dilakukan tanpa 

adanya wali dari pihak wanita, pernikahan ini adalah batil dan tidak sah. 

Dijelaskan oleh beberapa ulama dengan mengacu pada QS al-Baqarah/2:232, 

kemudian memelintir pengertian wali itu dengan seseorang yang mewakili 

mempelai, tidak harus memiliki hubungan darah. Maksudnya pemberian kuasa dari 

mempelai untuk mewakili sebagai wali, sehingga akhirnya terjadilah nikah sirri 

yang tidak diketahui oleh kedua orang tua maupun saudara-saudaranya, karena 

nikah dilakukan dengan menggunakan wali yang tidak ada hubungan darah.
1
 

Indonesia adalah negara hukum, setiap masyarakat dalam kehidupan diatur 

oleh hukum itu sendiri. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk sosial pada 

dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Pernikahan menjadi suatu 

ritual kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, 

melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran 

magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sudah fitrahnya manusia hidup 

berpasang-pasangan. Sejak dilangsungkan pernikahan akan timbul ikatan lahir 

bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara 

kerabat kedua pihak.
2
 

                                                           
1
M. Thahir Maloko, “Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam”, Sipakalebi, Vol. 1 No. 3, (2014), h. 1. 

2
Mufsira, “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri di Pengadilan Agama 

Bantaeng”, Iqtishaduna, Vol. 3 Nomor. 2, (2021), h. 1. 
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Dalam peraturan negara,  Undang-undang pernikahan telah menjelaskan 

“perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang terdapat dalam susunan kata undang-

undang dan menyiratkan bahwa akad nikah bukan sekedar perjanjian hukum 

perdata, ungkapan ketaatan dan menjalankan perintah Allah itu melambangkan 

ibadah, yang merupakan penjelasan atas ungkapan “Ketuhanan yang Maha Esa” di 

dalam undang-undang. Hal ini lebih lanjut menjelaskan bahwa bagi umat Islam 

pernikahan adalah kegiatan keagamaan dan oleh karena itu yang melaksanakannya 

telah melaksanakan ibadah. 

Pernikahan yang tidak dicatat atau pernikahan yang tidak didaftarkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) disebut dengan pernikahan sirri. Dalam hukum 

Islam pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah jika dilakukan sesuai 

dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan 

peraturan yang telah ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul 

berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian. 

Kebanyakan dari masyarakat Indonesia belum sadar hukum tentang 

pelaksanaan pencatatan pernikahan, sehingga masih ada beberapa warga 

masyarakat Indonesia melakukan pernikahan sirri tanpa menyadari akibat yang di 

timbulkan dari pernikahan yang mereka lakukan itu. Pasangan suami istri dan 

rumah tangga dengan latar belakang pernikahan sirri/pernikahan di bawah tangan 

ini juga cukup banyak dijumpai di wilayah tempat tinggal  peneliti yaitu 

Kecamatan Kota Ternate Utara. 
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Berdasarkan data yang diperoleh melalui keterangan dari Bapak Syukron 

Risno  staf KUA Kecamatan Kota Ternate Utara bahwa pada bulan November 

Tahun 2019 pihak KUA setempat bekerjasama dengan pihak Pengadilan Agama 

kelas 1B Kota Ternate dalam pelaksanaan kegiatan Itsbat Nikah Massal. Dalam 

pelaksanaannya, diketahui bahwa jumlah pasutri yang terdaftar ikut sidang Itsbat 

Nikah Massal tersebut dari 14 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kota 

Ternate Utara cukup banyak, yaitu berjumlah sekitar 146 pasang. Angka tersebut 

kemungkinan masih bisa bertambah dikarenakan terbatasnya waktu pendaftaran 

sehingga pelaksanaan sosialisasi kegiatan dimaksud belum maksimal/sepenuhnya 

sampai ke setiap warga khususnya pasangan suami istri/rumah tangga yang telah 

nikah sirri.
3
 

Jumlah tersebut mengejutkan karena itu menjadi pertanda bahwa sebelumnya 

warga di Kecamatan Kota Ternate Utara masih banyak yang melakukan praktek 

nikah sirri dengan latar belakang yang beragam. Hal tersebut terungkap saat 

majelis hakim menggelar sidang itsbat nikah kepada para peserta.  

Sampai saat ini tidak ada data yang akurat yang menunjukkan besarnya angka 

pelaku nikah sirri di Kecamatan Kota Ternate Utara. Hal ini dikarenakan para 

pelaku nikah sirri melaksanakan pernikahan memang tidak untuk diketahui oleh 

banyak orang. Dalam penelusuran peneliti mengenai nikah sirri ini, pihak 

perempuanlah yang paling banyak menerima dampak negatifnya dibanding pihak 

laki-laki. Selain pembahasan tentang dampak negatif dari pernikahan sirri ini, 

pembahasan mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri ini 

juga perlu untuk diteliti dan dikaji. 

                                                           
3
Syukron Risno (32 tahun), Staff  Administrai Nikah Dan Rujuk KUA Kecamatan Kota Ternate 

Utara, Wawancara, Ternate, 20 April 2020. 
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Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan 

pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara, yaitu : Pertama ; Faktor biaya, 

alias tidak mampu membayar keperluan biaya pengurusan berkas administrasi 

pencatatan nikah (khususnya nikah di luar kantor) dan atau biaya transportasi 

pengurusan berkas. Kedua ; Nikah sirri dilakukan karena kedua belah pihak atau 

salah satu pihak dari calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah 

atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih 

dahulu. Ketiga ; Dari pihak orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya 

ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, 

seperti zina. Keempat; Nikah sirri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak 

calon mempelai belum cukup umur/dewasa, dimana pihak orang tua menginginkan 

adanya perjodohan antara keduanya sehingga dikemudian hari calon mempelai 

tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak 

dipinang orang lain. Kelima ; Nikah sirri dilakukan sebagai solusi untuk 

mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila 

nikah secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain, baik yang 

menyangkut aturan pernikahan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun 

jabatan. Keenam ; Nikah sirri dilakukan karena terpaksa dimana pihak calon 

pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. 

Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib 

dilakukan nikah sirri. 

Faktor-faktor di atas adalah merupakan penyebab pernikahan sirri dari sisi 

pelaku pernikahan, namun berdasarkan observasi awal peneliti terdapat faktor 

penting lain yang melatarbelakangi mudahnya terjadi nikah sirri khususnya di 

Kecamatan Kota Ternate Utara, ialah karena adanya praktik oknum penghulu ilegal 
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yang membantu dan memfasilitasi pelaksanaan nikah sirri, dengan motifasi mulai 

dari sekedar menolong orang lain sampai ingin memanfaatkan situasi/ keadaan 

tersebut di atas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Problematika berupa maraknya pernikahan sirri yang dilakukan oleh 

segelintir masyrakat khususnya di Kecamatan Kota Ternate Utara ini perlu 

mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti dengan 

melakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi, pencegahan dan pemberantasan. 

Namun, yang menjadi permasalahan disini juga adalah terkait ada atau tidaknya 

sanksi bagi pelaku yang melakukan praktik menyimpang atau bisa disebut  pelaku 

pernikahan sirri. 

Idealnya suatu pernikahan yang sah menurut Islam yaitu pernikahan yang 

dilakukan berdasarkan syarat dan rukun sah-nya suatu pernikahan. Namun hal ini 

berbeda dengan pandangan atau aturan pernikahan di Indonesia yang mengatakan 

bahwa setiap pernikahan harus dicatat, dan pernikahan yang tidak dicatat oleh 

lembaga yang berwenang maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

Kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia terutama masyarakat Islam 

yang berada di Kecamatan Kota Ternate Utara mengikuti prosedur pencatatan 

pernikahan tersebut. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Kota Ternate Utara yang 

melaksanakan pernikahan namun tidak mencatatkannya pada lembaga yang 

berwenang seperti KUA. 

Hasil menunjukan bahwa sampai hari ini pernikahan sirri di Kecamatan Kota 

Ternate Utara masih terus dilakukan. Data sementara yang dibuktikan bahwa pada 

bulan November Tahun 2019 pihak KUA setempat bekerjasama dengan pihak 

Pengadilan Agama kelas 1B Kota Ternate, 14 Kelurahan yang ada di wilayah Kota 
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Ternate Utara cukup banyak, yaitu berjumlah sekitar 146 pasang. Angka tersebut 

kemungkinan masih bisa bertambah dikarenakan terbatasnya waktu pendaftaran 

sehingga pelaksanaan sosialisasi kegiatan dimaksud belum maksimal/sepenuhnya 

sampai ke setiap warga khususnya pasangan suami istri/rumah tangga yang telah 

nikah sirri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai fenomena tersebut. Adapun fokus bahasan yang ingin diteliti oleh 

penulis melihat pada fenomena tersebut dengan judul: “STRATEGI 

PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA 

KEC. KOTA TERNATE UTARA DALA MASLAHAH MURSALAH”. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Sebelum penulis masuk pada pembahasan, maka terlebih dahulu dijelaskan 

kalimat yang ada di dalam judul pembahasan untuk memudahkan pembaca 

memahami objek yang dimaksud dan dikhawatirkan kesalahan penafsiran pada 

pembahasan ini. 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Strategi Kantor Urusan Agama Kec. Kota 

Ternate Utara dalam Menanggulangi Pernikahan Sirri Prespektif  maslahah 

mursalah. 

2. Deskripsi Fokus 

Strategi, berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti Jenderal. Oleh 

karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini 

mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. 

Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran 

organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakkan 
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dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara 

tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.
4
  

Kantor Urusan Agama, merupakan lembaga pemerintah yang berada di 

bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama 

adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di 

bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.
5
 

Nikah Sirri, dilihat dari kata-kata sirri itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau 

“tidak terbuka”. Jadi nikah sirri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama 

Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau 

nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi 

tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.
6
 

Perspektif, yang dalam bahasa Inggeris “perspective” diartikan dengan; yang 

sebenarnya, dalam segi yang sebenarnya, memandang ke depan, pandangan.
7
 

Maslahah secara etimologis berasal dari kata salaha yang berarti baik.
8
 Kata itu 

ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, 

benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang 

mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. 

                                                           
4
 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal: 

153-157 

5
 Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri 

Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018, h. 3 

6
M. Thahir Maloko, “Nikah Sirri Prespektif Hukum Islam”, (2014), h. 2. 

7
Jhon M. Echols and Hassan Shadily, An English-Indonesia Dictionary (Cet. I; New York Cornell 

Universty Press, 1975) h. 426. 

8
 Louis Ma’lûf, al-Munjid fî al- Lughah wa al- A`lâm, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 432 
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Mursalah merupakan participle pasif atau ism al-maf’ûl dari kata arsala yang 

kata kerja (fi’l) sulâsi-nya berbentuk rasala. Secara etimologis mursalah berarti 

mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata maslahah mursalah dalam 

beberapa literatur disebutkan dengan maslahah mutlaqah dan ada juga yang 

menyebutnya dengan munâsib mursal, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan 

istilah istislâh. 
9
 

Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk maslahah 

mursalah atau al-maslahah al-mursalah, dalam bentuk atau sebagai sifat-mausûf, 

maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau 

tidak bolehnya dilakukan.. 

Untuk lebih jelas tentang fokus penelitian dan deskripsi fokus, dapat diliihat 

bagan dibawah ini. 

Tabel. 1.1 Fokus Dan Desskripsi Fokus 

No. FOKUS PENELITIAN DESKRIPSI FOKUS 

1.  Strategi Penanggulangan Nikah 

Sirri 

Kantor Urusan Agama (KUA) 

Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan 

Agama (KUA) 

2. Pernikahan Sirri Konsep Pernikahan  

Nikah Sirri dalam Tinjaun Hukum 

Islam. 

3. Hukum Islam Maslahah al-Mursalah 

 

 

 

 

                                                           
9
 Nasroen Haroen, Usûl Fiqh, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 119 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dikemukakan pokok masalah: 

Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara dalam upaya 

menagguglagi pernikahan sirri, dari pokok masalah tersebut dikemukakan sub-bab 

masalah. 

1. Bagaimana Faktor Yang Melatar Belakangi Pernikahan Sirri Di Kecamatan 

Kota Ternate Utara.? 

2. Apa dampak pernikahan sirri dalam konsep maslahah mursalah.? 

3. Apa Strategi Penaggulangan Nikah Sirri Pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kota Ternate ? 

D. Kajian Pustaka 

Penelusuran kajian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini, maka dalam rangka spesifikasi dan membatasi 

diri, penulis akan membagi dalam dua kategori : Pertama, literatur yang berkenaan 

dengan Nikah Sirri, dan yang Kedua, literatur berkenaan tentang Strategi 

Penaggulangan Nikah Sirri Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kota Ternate. 

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Abdullah Wasian, mahasiswa Program 

Megister Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul: “Akibat 

Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, 

dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan).” Dalam tesis ini dijelaskan bahwa perkawinan siri banyak 

menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan rumah tangga. Akibat hukum 

bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami atau istri 

dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan 

berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara 
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sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu 

dan keluarga ibunya. Isteri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah 

biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak 

ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.
10

 Dengan mencermati uraian 

tersebut, belum ada yang menyebutkan sama persis dengan judul yang ditulis. 

Persamaan dari judul diatas dengan judul yang ditulis adalah nikah sirri dan 

sedikit. Sedangkan perbedaannya dengan judul yang peneliti tulis adalah peran 

kantor urusan agama dalam menanggulagi pernikahan sirri. 

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Juliani, mahasiswa Program Megister 

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul: “Akibat Hukum 

dari Suatu Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota 

Banda Aceh)”. Dalam tesis ini penulis menerangkan bahwa faktor penyebab 

terjadinya perkawinan yang tidak didaftarkan karena: 1) pengaruh adat istiadat; 

2) prosedur yang lebih mudah; 3) adanya pemuka agama yang mau menikahkan; 

4) anak dapat diakui pada waktu pembuatan akta kelahiran; 5) tidak berjalannya 

sanksi bagi pelaku; 6) rendahnya pengetahuan. Keabsahan dari suatu 

perkawinan yang tidak didaftarkan menurut hukum agama perkawinannya sah 

asal terpenuhinya syarat dan rukun nikah, secara agama Islam yaitu adanya 

mempelai, saksi, wali, mahar dan ijab qabul, tetapi menurut hukum positif tidak 

diakui karena tidak didaftarkan dan tidak bisa dibuktikan (tidak terpenuhinya 

                                                           
10

Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan 

Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”, Tesis 

(Semarang; Universitas Diponegoro, 2010), h. 7 
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ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat 2).
11

 Persamaan 

dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan sirri, 

perbedaanya adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan dalam akibat 

hukum apabila terjadinya suatu perkawinan sirri. 

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Inayatul Anisah, mahasiswa Program 

Megister Hukum Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan 

judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan yang tidak 

dicatatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 Tahun 1974 di Kabupaten 

Jember”. Dalam tesis ini penulis menerangkan bahwa status perkawinan yang 

tidak dicatatkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak 

sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undangundang No. 1 

Tahun 1974 mengenai keharusan pencatatan perkawinan. Penyelesaian 

perkawinan yang tidak dicatatkan ditempuh dengan 2 cara, yaitu dengan 

mengulang perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), baik 

dilakukan dengan mengikuti kegiatan perkawinan massal maupun atas inisiatif 

pelaku perkawinan itu sendiri dan dengan mengajukan permohonan itsbat nikah 

ke Pengadilan Agama. Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang 

tidak dicatatkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

dilakukan dengan pengajuan itsbat nikah oleh pelaku perkawinan yang tidak 

dicatatkan itu ke Pengadilan Agama, karena dengan istbat nikah, perkawinan 

yang tidak dicatatkan itu dinyatakan sah, dengan demikian anak dari perkawinan 

yang tidak dicatatkan itu mempunyai status dan tercatat sebagai anak sah. 

Perkawinan yang tidak dicatatkan yang pelakunya mengulang perkawinan di 

                                                           
11

Juliani, “Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”, 

Tesis (Medan; Universitas Sumatera Utara, 2002), h. 12 



12 
 

 

hadapan PPN tidak memberi perlindungan hukum terhadap anak dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan itu karena perkawinan itu baru tercatat dan 

mempunyai kekuatan hukum sejak perkawinan di hadapan PPN itu 

dilangsungkan, sehingga anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu tidak 

mempunyai status dan tercatat sebagai anak sah.
12

 Penelitian terdahulu ini 

memiliki kesamaan dalam pembahasan tesis yang akan dibahas, namun terdapat 

perbedaan yang sanggat besar dari diantaranta membahas tentang perlindungan 

hukum bagi anak yang dilakukan dari hasil perkawinan yang tidak dicatat 

sebelum pemberlakuan Undang-undang Nomar. 1 Tahun 1974. 

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dipahami bahwa hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya relevan dengan yang penulis akan lakukan yaitu 

terkait dengan pernikahan sirri yang menjadi salah satu variabel penelitian. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah dari aspek Upaya Menanggulagi Pernikahan Sirri sebagai objek penelitian 

yang akan di kaji. Adapun objek penelitian yang akan dilakukan adalah Strategi 

Penaggulangan Nikah Sirri Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kota Ternate 

Utara. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

a. Untuk Menganalisis Faktor-Faktor Yang Melatar belakanggi Pernikahan Sirri 

di Kecamatan Kota Ternate Utara. 

b. Untuk menganalisis Strategi Penaggulangan Nikah Sirri Kantor Urusan 

Agama di Kecamatan Kota Ternate Utara. 

                                                           
12

Inayatul Anisah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan 

Setelah Berlakunya Undang-undang 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember, Tesis (Yogyakarta; Universitas 

Gaja Madah, 2004), h. 9. 
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2. Kegunaan teoretis praktis. 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan Ilmu Hukum Keluarga, khususnya tentang bagaimana Upaya 

Menanggulangi Pernikahan Sirri, penyebabnya, dan implikasinya terhadap 

kehidupan rumah tangga pelaku nikah sirri terutama bagi istri dan anak-anaknya, 

khususnya di Kecamatan Ternate Utara Kelurahan Akehuda. 

b. Secara Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah 

penelitian tentang Strategi Penaggulangan Nikah Sirri pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kota Ternate Utara. Dan diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi 

bagi para peneliti yang lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai 

ilmu hukum keluarga terutama dalam hal upaya menanggulangi pernikahan sirri. 



 

14 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kantor Urusan Agama (KUA) 

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada 

di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas 

Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah 

kecamatan. 

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah 

naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah 

melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang 

urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.
1
 

Menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan “ujung tombak 

pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan ma-

syarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani ber-bagai 

persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan 

umat beragama”.
2
 

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam 

melayani masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) 

memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis 

                                                           

1
 Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri 

Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018, h. 3 

2
 Sulaiman, “Problematika Pelayanan kantor  Urusan  Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara 

Timur”, Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 247 
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dalam kehidupan masyarakat. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari unsur 

pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan 

masyarakat di wilayah Kecamatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan 

Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016, bahwa Kantor Urusan Agama 

bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama. 

KUA adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan 

sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam, dikatakan sebagai unit kerja 

terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu 

wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan Kementerian 

Agama. Fakta sejarah menunjukan bahwa kelahiran KUA hanya terpaut sepuluh 

bulan dari kelahiran Departemen Agama, tepatnya tanggal 21 November 1946, 

sekali lagi menunjukan peran KUA sangat strategis. Keberadaan KUA yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di 

bidang Urusan Agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri 

Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor  Urusan 

Agama Kecamatan yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan dan 

Pencatatan Nikah dan Rujuk); 2) Pembinaan Keluarga Sakinan; 3) Pembinaan 

Kemasjidan; 4) Pembinaan Zakat; 5) Pembinaan Wakaf; 6) Penyelenggaraan 

Bimbingan Manasik Haji; 7) Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan 

KUA Kecamatan.
3
 

2. Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) 

Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas KUA diantaranya adalah:  

                                                           
3
 Peraturan Menteri Agama (PMA), Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama 

Kecamatan, RI No. 34Tahun 2016. 
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a. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk; 

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

1974 tentang perkawinan;  

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

dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981;  

d. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur 

organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan 

perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, 

kependudukan, pembinaan haji, ibadah social dan kemitraan umat; 

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

kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen 

Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama 

Islam;  

f. PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Urusan Agama Kecamatan. 

Visi: 

Terwujudnya masyarakat yang Islami, berakhlakul karimah dan tercapainya 

layanan prima berbasis pada peraturan perundang-undangan, nilai ketaqwaan dan 

akhlak mulia. 

Misi: 

a. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah 

b. Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf 

c. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif 

d. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis 



17 
 

 
 

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam 

kehidupan 

f. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat 

g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh 

h. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat 

i. Peningkatan layanan dan bimbingan nikah dan rujuk. 

B. Konsep Pernikahan 

1. Pernikahan Sirri Menurut Bahasa 

Kata nikah sirri adalah istilah kata yang berasal dari bahasa arab yang 

kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus al -Azhar, 

kata sirran memiliki arti rahasia. Dalam bahasa arab aslinya biasa digunakan 

lafadz al-nikh (nikah) al-sirr (rahasia). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata 

nikah sirri ditemukan dengan satu „r‟ yakni nikah sirri, nikah sirri diartikan 

dengan pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang moden dan saksi, tidak 

melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut agama Islam sudah sah.
4
 

Menurut Nasiri , Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang 

kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), 

tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang 

meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. 

Nikah sirri ini hukumnya sah menurut Agama, tetapi tidak sah menurut hukum 

positif (hukum negara). Oleh karena itu, pernikahan sirri yang tidak dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat 

mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya 

                                                           
4
Masturiyah, Nikah Siri; Prespektif  Hukum  Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional, Musawa, 

Vol 12 No. 1 (Januari 2013), h. 48.  
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seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh 

anak dan lainnya, pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak bisa 

memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang 

punya masalah.
5
 

Menurut Mahmud Syaltūt pernikahan sirri adalah salah satu bentuk 

pernikahan jenis lama yang sudah lama dijelaskan definisi dan hukumnya oleh para 

fuqaha. Para Fuqaha tradisional telah menyepakati bahwa nikah sirri adalah akad 

nikah oleh dua belah pihak tanpa ada saksi, pengumuman, tanpa penulisan buku 

resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi yang disembunyikan. Lebih lanjut, 

Syaltūt berpendapat bahwa tujuan pencatatan pernikahhan adalah untuk 

memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pernikahan yaitu hak suami 

istri dan anak-anak sebagai keturunan seperti pemeliharaan, warisan, dan 

perwalian.
6
 

Abdul Gani menjelaskan bahwa nikah sirri sebenarnya tidak sesuai dengan 

"maqashid syari’ah”, karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, 

diantaranya: 

1. Pernikahan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya 

agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai 

suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. 

Akan tetapi dalam pernikahan di bawah tangan selalu disembunyikan agar 

tidak diketahui orang lain, sehingga pernikahan antara A dengan B masih 

diragukan.  

                                                           
5
Nasiri, Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam (Surabaya: 

Khalista, 2010), h. 45- 46. 

6
 Nasotion, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum 

Perkawinan Di Dunia Muslim (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), h. 31. 
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2. Adanya perIindungan hak untuk wanita, dalam nikah sirri pihak wanita 

banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita 

tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;  

3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam nikah sirri lebih banyak mudharatnya 

dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan di 

bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari 

pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya 

ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak 

mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.  

4. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari 

isteri pertama. Pernikahan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak 

mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di nikah sirri, sehingga 

isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan 

wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, 

karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga nikah seperti 

ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.
7
 

Bentuk-bentuk pernihan sirri ini ditegaskan kembali oleh Nurhadi dalam 

bukunya yang berjudul ‚Nikah di Bawah Tangan‛ di mana disebutkan beberapa 

konsep nikah sirri yang dijelaskan oleh ulama, yaitu nikah sirri merupakan jenis 

pernikahan di mana akad dan transaksis antara laki-laki dan perempuan dan tidak 

dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan dan tidak tercatat secara resmi dan 

                                                           
7
 Abdul Gani Abullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama (Jakarta 

: PT. Intermasa, 1991), h. 187. 
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pasangan suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak ada 

orang mengetahuinya kecuali mereka berdua.
8
 

Menurut M. Quraish Shihab, meskipun nikah sirri tidak tercatat dan dinilai 

sah menurut hukum Agama, akan tetapi nikah sirri dapat menjadi sebab dosa untuk 

pelakunya, karena tidak menjalankan yang diterapkan oleh negara dan DPR (selaku 

Ulil Amri). al-Qur‟an memberikan perintah kepada semua muslim agar  taat kepada 

ulil amri (pemimpin) sepanjang ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan 

hukum-hukum Allah. Pada hal mencatatkan nikah tersebut, tidak hanya bukan 

bertentangan, malah justru hal tersebut sesuai dengan al-Qur‟an.
9
 

Berdasarkan pembagian konsepsi nikah sirri tersebut Fauzil Adhim 

menyimpulkan bahwa ada dua konsepsi nikha sirri yang berkembang di dalam 

masyarakat, yaitu; Pertama, nikah sirri adalah pernikahan yang biasa terjadi di 

masyarakat hanya saja tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan ini 

tetap sah menurut Agama tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi 

sebagai perlindungan hukum bila sewaktu-waktu terjadi masalah. Kedua, nikah 

sirri adalah pernikahan yang benar-benar rahasia tanpa ada wali dan saksi dan 

tidak adal walimah yang berfungsi sebagai pengumuman kepada masyarakat.
10

 

Dalam fikih Maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan 

suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun 

keluarga setempat. Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak 

membolehkan nikah sirri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam 

                                                           
8
Ahsin Muammar, Nikah Bahwah Tangan Versi Anak Kampus (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 

19. 

9
M. Quraish Shihab. Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 1997), h. 204.   

10
Muhammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini (Jakarta; Gema Insani Press, 2002), h. 

187-188. 
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dengan had berupa cambuk atau rajam. Mazhab Syafi‟i dan Hanafi juga tidak 

memperbolehkan nikah sirri. Khalifah Umar bin Khathab, memerintahkan untuk 

mempublikasikan pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, 

dan pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukuman had.
11

 

Pernikahan yang hakikatnya adalah kebaikan moral yang sempurna dan yang 

paling tinggi (supreme good) untuk penyatuan antara lalaki - laki dan wanita 

ternyata tidak hanya sekedar bertujuan maraih sesuatu yang nikmat dan 

menyenangkan (bonum deectabile), akan tetapi sebuah tahapan hidup (life stage) 

dalam perjalanan seseorang yang dapat merubah keadaannya dari sebelum menikah 

dan akan membawanya pada konsekwensi besar sesudah menikah. Maka 

pernikahan disebut sebagai peralihan dari keadaan kurang sempurna kepada arah 

yang lebih sempurna dalam kehidupan (transmition a minorem ad majorem 

perfectioniomen). Oleh karena itu, pernikahan seharusnya dilandasi dengan 

kehendak suci dan niat kebaikan, tidak dilandasi kehendak sementara ingin meraih 

sesuatu yang singkat.
12

 

Dalam pernikahan sirri, nilai-nilai yang diperlukan dalam kelangsungan 

pernikahan tampaknya terkikis, niat yang kurang baik (unholly will) lebih 

cenderung untuk mencari sesuatu yang lebih menguntungkan (bonum utile). Yang 

seharusnya ada nilai ketenangan (Sakînah), kebahagiaan (Mawaddah) dan kasih 

sayang (Rahmah). Namun di balik anggapan umum bahwa nikah sirri adalah 

penyakit sosial, hal ini masih dapat dikategorikan sebagai manifest social problem, 

                                                           
11

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, Jilid 7 (Bairut : Dar al-Fikr, 1991), h. 71. 

12
Louis Leahly, Manusia  Sebuah Misteri: Sinesta Filosofis Tentang Makhluk Paradoksal (Jakarta: 

Gramedia, 1993), h. 95. 
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yaitu kepincangan yang menurut keyakinan masyarakat masih dapat dibatasi, 

diperbaiki atau dihilangkan.
13

 

Dilihat dari kata-kata sirri itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak 

terbuka”. Jadi nikah sirri berarti nikah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, 

tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah 

sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak 

dipublikasikan dalam bentuk walimah. 

 

2. Nikah Sirri dalam Tinjaun Hukum Islam. 

a. Pandangan Para Ulama 

Pelaksanaan suatu pernikahan harus sesuai dengan ketentuan syari‟at, yakni 

memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam al-Qur‟an dan hadits, atau yang 

telah terhimpun dalam khazanah hukum fiqih.
14

  Suatu pernikahan hendaklah dilakukan 

oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi. Meskipun, secara dogmatis 

tidak ada nash al-Quran atau hadis yang mengatur pencatatan perkawinan. Akan tetapi 

pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh 

siapa saja yang akan melangsungkan pernikahan. 

 Islam memandang bahwa pernikahan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian 

biasa. Perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan). 

Oleh karena itu, akad nikah bukanlah transaksi (mu’amalah) biasa. Akan tetapi ia 

merupakan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Firman Allah: 

QS an-Nisa‟/4:21. 
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Soerjono Sukamto, Sosiologi  Studi Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1995), h. 406. 

14
 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan 

Hanbali  (Jakarta : Hidakarya Agung, 1996), h. 18. 
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يْثاَقاً  اخََرْنَ مِىْكُمْ مِّ ًٗ وَقدَْ افَْضٰى بعَْضُكُمْ انِٰى بعَْضٍ وَّ  غَهِيْظًاوَكَيْفَ تأَخُْروُْوَ

Terjemahnya 

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah 

bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-

isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
15

 

Keharusan mencatatkan perkawinan untuk pembuatan Akte Nikah dianalogikan 

kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang-piutang (mudayyanah) yang dalam 

situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman 

Allah: 

QS al-Baqarah/2:282: 

ا انَّرِيْهَ  يٰٰٓايَُّهَا ى اجََمٍ  انِٰٰٓى بدِيَْهٍ  تدَاَيَىْتمُْ  اذِاَ اٰمَىىُْٰٓ سَمًّ   بِانْعدَْلِ   كَاتبِ    بَّيْىكَُمْ  وَنْيكَْتبُْ  فَاكْتبُىُْيُ   مُّ

Terjemahnya 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.
16

 

Firman Allah di atas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan 

yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan). Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan 

yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena ia memiliki makna yang 

kuat baik hakiki maupun implikasinya. Perlu diingat bahwa ikatan perjanjian biasa, 

misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat, apalagi ikatan pernikahan yang 

merupakan perjanjian luhur, tentu tidak mungkin dibiarkan berlangsung begitu saja 

tanpa adanya pencatatan. Dalam hal pencatatan nikah ini dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang. Disamping itu Allah berfirman; 
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 Kementerian  Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I; Bandung: Syamil al-Qur'an, 

2012), h. 286. 
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QS an-Nisa‟/4:59. 

ا انَّرِيْهَ  يٰٰٓايَُّهَا سُىْلَ  وَاطَِيْعىُا اٰللَّ  اطَِيْعىُا اٰمَىىُْٰٓ  اٰللِّ  انَِى فسَُدُّوْيُ  شَيْءٍ  فِيْ  تىَاَشَعْتمُْ  فَاِنْ  مِىْكُمْ   الْْمَْسِ  وَاوُنِى انسَّ

سُىْلِ    كُىْتمُْ  اِنْ  وَانسَّ

Terjemahnya 

“Wahai orang yang beriman ta‟atlah kepada Allah dan ta‟atlah kepada Rasul dan 

Ulil Amri diantara kalian”.
17 

Mengacu pada konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum yang 

terdapat pada ayat di atas secara komprehensif. Meskipun terdapat perbedaan pendapat 

seputar makna “Ulil Amri”, namun di sini dapat disimak pendapat Ahmad Musthafa Al-

Maraghi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Ulil Amri” adalah 

pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun penerintah dibawahnya, dimana 

tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-

aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib dita‟ati selama 

aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan As-Sunnah.
18

 

Menurut hukum Islam nika sirri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan 

mahar).
19

 Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama 

memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. 

Hukumnya sah dan resmi menurut Agama karena sudah memenuhi rukun dan 

syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya  hilang. 

Sebab suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri oleh dua orang atau lebih, 

maka tidak lagi disebut dengan rahasia. Adapun sisi kemakruhannya adalah 

disebabkan adanya perintah Rasulullah saw., untuk melakukan mengumumkan 
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 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2012, h. 189. 

18
 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Al-Maktabah At-Tijariyah, Makkatul 

Mukaramah, Jilid 2, Juz 5 (Bairut: Dar al-Fikr, 1938),  h. 72 
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pernikahan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur 

yang berpotensial mengundang keragu-raguan serta tuduhan tidak benar. 

Sebagaimana sabdanya. 

لَّى لُله عَ  وْلُ لله صَ الَ رَسُ ، قَ تْ الَ ا، قَ هَ ن ْ يَ لله عَ ةَ رَضِ شَ ائِ نْ عَ ا ال عَ ذَ وْا ىَ نُ  لِ عْ لَّم: أَ يو وسَ لَ
) يّ ذِ ْمِ )رَوَاهُ التِِّ وْفِ فَ  لدُّ وِ بِِ ليْ واعَ ربُِ ، وَاضْ دِ اجِ سَ مَ وْهُ فِِْ الْ لُ عَ ،وَاجْ احَ 20نِّكَ  

 

Artinya: 

”Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 

tampakkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah 

terbang atasnya.” (HR al-Tirmizi). 

Ulama Malikiyyah menilai pernikahan yang seperti ini tidak sah, karena 

maksud dari perintah untuk menyelenggarakan pernikahan adalah pemberitahuan, 

dan ini termasuk syarat sahnya pernikahan.
21

 Pendapat yang rajih (kuat), nikah ini 

sah, karena syarat-syarat dan rukunnya telah terpenuhi, walaupun tidak 

diberitahukan kepada khalayak. Sebab kehadiran wali dan dua saksi telah merubah 

sifat kerahasiaan menjadi sesuatu yang diketahui oleh umum. Semakin banyak 

yang mengetahui, maka semakin baik. Oleh karena itu, dimakruhkan merahasiakan 

pernikahan agar supaya pasangan itu tidak mendapatkan gunjingan dan tuduhan 

tidak sedap, ataupun persangkaan-persangkaan yang buruk dari orang lain.
22

 

Pemahaman masyarakat, Nikah Sirri sering disebut dengan “nikah dibawah 

tangan” yang lebih mengarah pada pernikahan yang tidak menyertakan petugas 

pencatat nikah (misalnya KUA) untuk mencatat pernikahan tersebut dalam 

dokumen negara. Akibatnya, dua mempelai tersebut tidak mengantongi surat nikah 
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Abu „Isa Muhammad Ibn „Isa al-Tirmizi, al-Jami’ al-Sahih Sunan al-Tirmizi, Juz 3 (Bairut: Dar 

al-Fikr, 1938), h. 398. 

21
Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Rajawali, 1995), h. 48. 

22
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 70. 
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dari pihak yang berwenang. Pernikahan model seperti ini biasanya muncul 

berbagai masalah tatkala terjadi bentrokan dengan sebuah kepentingan dalam 

bentuk pengingkaran terjadinya pernikahan dan tak jarang pula anak yang 

dilahirkan dalam pernikahan ini juga tidak diakui bahkan merembet pada masalah 

hak waris.
23

 

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah. Imam Malik 

berpendapt bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: 

a. Wali dari pihak perempuan 

b. Mahar (mas kawin) 

c. Calon pengantin laki-laki 

d. Calon pengantin perempuan 

e. Siqhat akad nikah
24

 

Menurut Imam Syafi‟ bahwa rukum nikah itu ada lima :  

a. Calon pengantin laki-laki 

b. Calon pengantin perempuan 

c. Waali  

d. Dua orang saksi 

e. Shighat akad nikah 

Menurut Imam Hanafi bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu 

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

laki-laki). Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam 

menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat disebabkan oleh karena 
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Kencana, 2010), h. 309. 
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berbeda dalam melihat fokus pernikahan itu. Semua ulama sependapat dalam hal -

hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah: akad 

pernikahan, laki-laki dan perempuan yang akan nikah, wali dari mempelai 

perempuan, saksi yang menyaksikan akad pernikahan, dan mahar atau mas 

kawin.
25

 

b. Pernikahan Tanpa Wali Atau Saksi 

Nikah Sirri adalah, pernikahan yang dilangsaungkan oleh suami istri tanpa 

kehadiran wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa diketahui oleh saksi-

saksi. Kemudian pihak-pihak yang hadir (suami-istri dan wali) menyepakati untuk 

menyembunyikan pernikahan tersebut. 

Menurut pandangan seluruh ulama fikih, pernikahan yang dilaksanakan 

seperti ini adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Seperti 

keberadaan wali dan saksi-saksi. Bahkan termasuk kedalam perzinahan atau 

ittikha>zul akhda>n (menjadikan wanita atau laki-laki sebagai piaraan untuk pemuas 

nafsu). Namun apabila dua saksi telah berada di tengah acara menyertai mempelai 

laki-laki dan perempuan, sementara itu pihak wali belum hadir, kemudian mereka 

bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari masyarakat, maka 

pernikahan ini juga termasuk pernikahan yang batil karena tidak terpenuhinya 

rukun nikah. 

Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw: 
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دُ بْنُ  ثنََا أَحَْْ دِ بْنِ أَبِِ بكَْرٍّ حَدَّ دُ بْنُ مُحَمَّ ثنََا أَبوُ ذَرٍّّ أَحَْْ َّسَائُِِّ حَدَّ الحُْسَيِْْ بْنِ عَبَّادٍّ الن

بِيهِ عَنْ عاَئِشَةَ  ثنََا أَبِِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَ نَانٍّ حَدَّ دُ بْنُ يزَِيدَ بْنِ س ِ ثنََا مُحَمَّ حَدَّ

وَلٍِّّ وَشَاهِ  لََّ بِ
ِ
َ ,,لََ نِكََحَ ا ،،قَالتَْ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلََّّ اُلله علَيَْهِ وَسَلََّّ 26دَيْ عدَْلٍّ  

Artinya: 

Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari 

Ahmad bin Husain bin ‟Abbad al-Nasai dari Muhammad bin Yazid bin Sinan 

dari ayahnya dari Hisyam bin ‟Urwah dari ayahnya dari ‟Aisyah: ‟Aisyah 

berkata bahwa Rasulullah saw bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua 

saksi yang adil. (HR al-Baihaqi), No Hadis. 13719. 

Kata “La” dalam hadis di atas menunjukkan arti bukan hanya “tidak 

sempurna” akan tetapi ia berartikan “tidak sah”.  

Berdasarkan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali 

adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiat kepada Allah swt, dan 

berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, syariat belum menetapkan bentuk 

dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh 

karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dimasukkan ke dalam bab ta‟zir, dan 

keputusan mengenai bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada 

seorang qadliy (hakim). Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, 

pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.
27

 

c. Pernikahan tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 

Nikah Sirri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa 

ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan 

ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua 

mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin. 
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Nikah Sirri ini hukumnya sah menurut Agama, tetapi tidak sah menurut 

hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan 

hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap 

perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). 

Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan 

Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi 

yang beragama Non Islam.
28

  

Oleh karena itu, pernikahan sirri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua 

punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, 

kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, 

pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama tidak bisa memutuskan 

bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya 

masalah.
29

 

C. Kerangka Teori  

Kerangka teori ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penelitian 

ini, karena didalamnya memiliki tendensi-tendensi pemikiran yang kuat untuk 

menganalisis peneliitian ini. 

 

1. Teori Maslahat 
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Maslahat dapat diartikan mendatangkan segala kemanfaatan atau menolak 

segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari 

sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan 

kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala hal yang ada kaitannya. 

Sebagaimana yang dikutip Wahbah Zuhaili, munurut al-Syaitibi “maslahat ditinjau 

dari segi artinya segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan 

menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan 

syahwatnya secara mutlak”.
30

 

Pengertian maslaha ditinjau dari segi materinya, para ulama ushul fikih 

membagi maslaha menjadi dua: maslahah ammah dan maslahah khassah. Maslaha 

al-ammah adalah kemaslahatan umum ini berarti tidak semua kepentingan orang, 

tetapi bisa berbentunk kepentingan mayoritas umat. Maslahah khassah adalah 

kemaslahatan pribadi. Maslahah khassah ini sering terjadi dalam kehidupan kita 

seperti memutuskan hubungan seorang pegawai karna majikan sudah tidak mampu 

lagi membayar gaji tersebut. Contoh lain memutuskan pernikahan oleh karena 

sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga. 

Dilihat dari segi keberadaan maslaha, syriat membagi atas tiga bentuk yaitu: 

Pertama Maslaha Mu’tabara, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. 

Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi dasar kemaslahatan tersebut. Misalnya 

peminum khamar, hukuman atas orang yan meminum minuman keras. Kedua, 

Maslahah Mulgah yaitu kemaslahatan yang ditokak karena bertantangan dengan 

syara‟. Ketiga: Maslahah Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak 
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didukung syara‟ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara‟ melalui dalil -dalil 

yang rinci.
31

 

2. Maslahah  al-Mursalah Sebagai Landasan Teori Dalam Formulasi Hukum 

Islam adalah ajaran Allah swt. yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai  pedoman hidup 

demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam dapat dibagi ke 

dalam tiga kelompok besar, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Dari pembagian ini 

jelas bahwa hukum Islam merupakan bagian dari totalitas ajaran Islam yang 

bersumber dari wahyu.
32

 

Sumber pokok hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa Rasul, 

manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah 

maupun kemasyarakatan, Allah menurunkan ayat-ayat al-Qur'an untuk 

menjelaskannya. Rasul sebagai muballig, menyampaikan penjelasan ini kepada 

umatnya untuk diikuti. Kendati demikian, penjelasan al-Qur'an tersebut tidak 

selamanya tegas dan terperinci, melainkan kebanyakan hanya bersifat garis besar,  

sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Rasul. Sebagai orang yang diberi  

wewenang memberi penjelasan di satu sisi, dan menghadapi realitas sosial yang 

berkembang di sisi lain, Rasul terkadang harus menggunakan akal yang disebut  

dengan ijtihad dalam penerapan hukum.
33
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Setelah Rasul meninggal dunia, pengemban amanah untuk menyelesaikan 

masalah hukum beralih kepada para sahabat. Mereka mengikuti cara-cara yang 

dilakukan Rasul dalam menyelesaikannya, yaitu mula-mula merujuk kepada al- 

Qur'an dan selanjutnya beralih kepada Sunnah, pada saat tidak ditemukan aturan 

hukumnya dalam kitab suci tersebut. Ketika dibutuhkan, mereka melakukan ijtihad 

berdasarkan kemampuan pandangan terhadap makna-makna nash dari aspek latar 

belakang historis, tujuan-tujuan dan alasan-alasan hukum, serta berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki. Mereka tidak menggunakan kaidah- kaidah sistematik 

dan ketat seperti yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam sesudahnya.
34

 

Kendati demikian, para ahli hukum Islam belakangan banyak memberi  

penafsiran metode ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, sekalipun cenderung 

memproyeksikannya kepada konsep-konsep yang berkembang pada periode 

kematangan pemikiran hukum Islam. Khudari Bik (w. 1938 M) mengatakan bahwa 

ijtihad para sahabat semuanya terhimpun ke dalam konsep al-qiyas.
35

Abu Zahrah 

mengatakan bahwa sebagian sahabat berijtihad dalam batas-batas pemahaman al-

Qur'an dan Sunnah, sedang sebagian yang lain menggunakan al- qiyas dan al-

maslahah.
36

 Sementara Salam Madkur berpendapat bahwa ijtihad para sahabat itu 

tersimpul dalam tiga bentuk, yaitu (1) menafsirkan nash-nash; (2) menggunakan 

metode al-qiyas; dan (3) menggunakan maslahah mursalah dan istihsan.
37
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Hukum Islam merupakan seperangkat aturan Allah swt. sebagai produk 

ijtihad para mujtahid yang bersifat dinamis, bergerak, dan dapat mengikuti 

perkembangan masyarakat pada setiap zaman dan tempat. Artinya, kemana 

masyarakat itu bergerak, kapan dan di mana masyarakat itu berada, hukum Islam 

pun bergerak mengikutinya dan berada disana, menetapkan aturan-aturannya untuk 

menjadi rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. 

Dengan karakter dinamis ini, hukum Islam mampu merespons berbagai kasus 

dalam masyarakat tanpa terikat oleh keadaan zaman dan tempat.
38

 

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt atas hamba-Nya, dalam bentuk 

suruhan dan larangan adalah mengandung maslahah. Tidak ada hukum syara' yang 

sepi dari maslahah. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya 

mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu 

ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan 

sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh Shalat yang mengandung banyak 

manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.
39

 

Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik 

larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan 

atau kerusakan. Umpamanya larangan meminum minuman keras yang akan 

menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental), 

dan akal.
40

 

Apabila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu 

pula perintah dan larangan Nabi dalam sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan 
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terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. 

Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat 

manusia, rahmat bagi seluruh alam.
41

 

Maslahah berasal dari kata shalaha yang secara arti kata berarti “baik” 

lawan dari kata “buruk” atau “rusak". Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, 

yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan”.
42

 

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap 

segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti 

menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi 

setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu maslahah 

itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan 

menolak atau menghindarkan kemudaratan.
43

 

Secara etimologis, maslahah mempunyai makna yang identik dengan 

manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat 

mendatangkan hal itu.
44

 Namun dalam terminologi syari'ah, ulama ushul berbeda 

pendapat mengenai batasan dan definisi maslahah, tetapi pada tataran substansi 

mereka sepakat bahwa maslahah adalah suatu kondisi dari upaya untuk 

mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri 
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dari hal-hal yang berdimensi negatif (madharat).
45

 Dalam kaitan ini, Al-Syātibi 

(W.790 H) dalam karyanya al-Muwafaqat, menandaskan bahwa disyariatkannya 

ajaran Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di 

dunia dan di akhirat.
46

 

Dalam Islam tolok ukur manfaat atau mudharat, sebagaimana dinyatakan 

al-Ghazali (W.505 H), tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia, karena 

rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyah. Sebaliknya, tolok ukur manfaat 

dan mudharat harus dikembalikan pada kehendak atau tujuan syariat (maqasid al-

syari'ah) yang pada intinya terangkum dalam al-Mabadi' al-Khamsah, yaitu 

perlindungan terhadap agama (hifz al-din), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-

nafs), perlindungan terhadap akal pikiran (hifz al-Aq), perlindungan terhadap 

keturunan (hifz al-Nas), dan perlindungan terhadap harta benda (hifz al-Māl). 

Segala hal yang mengandung unsur perlindungan terhadap terhadap lima hal di 

atas disebut maslahah. Sebaliknya semua yang menafikannya bisa disebut 

mafsadah.
47

 Tidak adanya tolok ukur yang pasti untuk menentukan sesuatu sebagai 

maslahah itulah yang sesungguhnya membuat diskursus diseputar topik maslahah 

selalu menarik. Dalam kaitannya dengan ini, al-Syathibi membuat pernyataan yang 

sangat filosofis, “Tidak ditemukan di dunia ini suatu maslahah tanpa dibarengi 

mafsadah, sebagaimana juga tidak tergambarkan adanya mafsadah tanpa 

mengandung unsur-unsur maslahah di dalamnya. Oleh karena itu, untuk 

menentukan apakah sebuah peristiwa hukum masuk dalam kategori maslahah atau 
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mafsadah, hal itu harus dikembalikan atau dilihat unsur mana yang menunjukkan 

angka dominan di antara keduanya.
48

 

Meskipun al-Syāțibi bukan orang pertama yang memformulasikan konsep 

maslahah dengan pendekatan falsafi, namun tak dapat dipungkiri bahwa ia adalah 

orang pertama yang mengupas teori maslahah-mafsadah sampai pada struktur 

terdalamnya dengan tolok ukur maqashid al-syari'ah. Implikasi pengamatan al-

Syātibi dalam masalah ini boleh dikatakan sampai pada kesimpulan akhir, bahwa 

maslahah sebagai pijakan perintah syara' dan mafsadah sebagai landasan larangan 

syara' tidaklah dapat tercampuri satu sama lainnya. Sikap seperti ini dimaksudkan 

untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara perintah di satu sisi dan 

larangan di sisi yang lain. Sebab percampuran antara perintah dan larangan bukan 

saja tidak rasional dalam tataran implementasinya, melainkan juga berada di luar 

batas kemampuan manusia untuk menjalankan taklif (pembebanan) berupa perintah 

sekaligus larangan dalam waktu bersamaan.
49

 

Konsep maslahah dalam syari'at Islam dapat dikategorikan menurut sudut 

pandang yang berbeda-beda. Dilihat dari segi penilaian Syari'ah (pembuat syari'at) 

terhadap eksistensi maslahah, dapat dibagi menjadi tiga bagian: 

a.  Maslahah yang keberadaannya diakui oleh syara' (al-maslahah al- 

mu'tabarah), seperti maslahah yang terkandung dalam pensyariatan hukum 

qishash bagi pembunuhan sengaja sebagai simbol pemeliharaan jiwa. 

                                                           
48

 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat Fi Ushūl al-Syari'ah, Juz 2, h. 25-26 

49
 Abu Ishāq al-Syathibi, al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah, Juz 2, h. 28. 



37 
 

 
 

b. Maslahah yang keberadaannya tidak diakui oleh syara' (al-maslahah al-

mulghah). Jenis maslahah ini biasanya berhadapan secara kontradiktif 

dengan nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadits. 

c. Maslahah yang didiamkan syara' (al-maslahah al-mursalah), dalam wujud 

tidak adanya pengakuan maupun pembatalan secara eksplisit dari wahyu.
50

 

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang maslahah mursalah ini, 

namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya, Menurut 

Imam al-Gazali, al-maslahah al-mursalah adalah "apa yang tidak ada bukti 

baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada 

yang memerhatikannya".
51

 Sedangkan Imam al-Syaukani, melihat bahwa al-

maslahah al-mursalah adalah "maslahah yang tidak diketahui apakah Syar'i 

menolaknya atau memperhitungkannya".
52

 Hal senada juga dikemukakan oleh 

Abdul Wahhab Khallaf, bahwa "maslahah mursalah ialah maslahah yang tidak ada 

dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.
53

 

Para ahli usul memberikan pengertian al-maslahah al-mursalah dengan 

"memberikan hukum syara' kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam naş 

atau ijma', atas dasar memelihara kemaslahatan. Sedangkan menurut al-Syāțibi 

sebagaimana disimpulkan oleh Imam Syaukani, al-maslahah al-mursalah adalah 
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maslahat yang sejalan dengan jenis tindakan syara' yang tidak ditunjukkan oleh 

dalil tertentu.
54

 

Dalam menerapkan atau menetapkan suatu hukum atas dasar maslahah 

tentunya tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan. Terkait dengan persyaratan al-maslahah al-mursalah, al-Syatibi yang 

kemudian dipertegas oleh Abd. Wahab Khalaf dan Abu Zahrah, sebagaimana 

disimpulkan oleh A. Djazuli, disebutkan sebagai berikut: 

1. Al-Maslahah al-Mursalah tidak boleh bertentangan dengan maqasid al-

syari'ah, dalil-dalil kulli, semangat ajaran Islam, dan dalil-dalil juz'i yang 

qat'i al-wurüd dan dalalahnya. 

2.  Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan, dalam arti harus ada pembahasan 

dan penelitian yang rasional serta mendalam, sehingga kita yakin, bahwa hal 

tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudaratan. 

3. Kemaslahatan bersifat umum. 

4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.
55

 

Dalam al-maslahah al-mursalah tidak ada perbandingan sebagaimana dalam 

qiyas dan istihsan,
56

 akan tetapi semata-mata melihat kepada kemaslahatan umat. 

Cara ijtihad al-maslahah al-mursalah menyebabkan hukum Islam akan bisa 

menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak akan kehilangan identitasnya 

sebagai hukum Islam. Di samping itu akan terbuktikan juga bahwa nilai -nilai 
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hukum Islam akan sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Dengan kata lain hukum 

Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsipumumnya di 

satu sisi dan di sisi lain akan menyerap kenyataan-kenyataan dan perbahan-

perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang masa.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat 

dari maslahah mursalah tersebut, sebagai berikut: 

a. la adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat 

mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia; 

b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' 

dalam menetapkan hukum; 

c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut 

tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada 

petunjuk syara' yang mengakuinya.
57

 

Para ulama ushul sepakat menyatakan bahwa maslahah al-mu'tabarah dapat 

dijadikan sebagai hujjah dalam hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk 

dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa maslahah al-mulghah tidak 

dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan 

maşlahah al-garibah, karena tidak ditemukan dalam praktik syara'. Adapun 

terhadap kehujjahan maşlahah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama 

menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', 

sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda 

pendapat.
58
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Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan maslahah al-

musalah sebagai dalil disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. 

Artinya ada ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap 

sebagai kemaslahatan itu merupakan illat (motivasi hukum) dalam penetapan 

suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan 

oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.
59

 

Menghilangkan kemudaratan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan 

syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk ke dalam konsep 

maslahah al-mursalah. Dengan demikian, ulama Hanafiyah menerima maslahah 

al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, sifat kemaslahatan itu 

terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis 

sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Penerapan konsep maslahah al-

mursalah di kalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode istihsan 

(pemalingan hukum dari kehendak qiyās atau kaidah umum kepada hukum lain 

disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan 

hukum tersebut, pada umumnya adalah maslahah al-mursalah.
60

 

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima maslahah al-mursalah sebagai 

dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang 

paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka maslahah al-mursalah 

merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci 

seperti yang berlaku dalam qiyās.
61

 Bahkan Imam Abu Ishāq al-Syatibi 
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mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah al-mursalah itu bersifat 

pasti (qat'i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif (zanni).
62

 

Untuk bisa menjadikan maslahah al-Mursalah sebagai dalil dalam 

menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarah 

yaitu: 

1)  Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis 

kemaslahatan yang didukung nash secara umum. 

2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, 

sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar- 

benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. 

3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan 

pribadi atau kelompok kecil tertentu.
63

 

Ulama golongan Syafi'iyah pada dasarnya, juga menjadikan maslahah 

sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam 

qiyas. Misalnya, ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada 

hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang 

yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh 

orang lain berbuat zina.
64

 

Pada prinsipnya, jumhur Ulama sependapat, bahwa maslahah mursalah itu 

adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya 
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kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma, dan qiyas atau istihsan itu 

disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum.
65

 

Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan mashlahah dapat dijadikan hujjah 

dalam menetapkan hukum, antara lain adalah: 

a) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum 

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah 

swt. berfirman dalam QS al-Anbiya/ 21: 107 

هْعٰهَمِيْهَ  ىٰكَ اِلَّْ زَحْمَةً نِّ هْ ٰٓ ازَْسَ  وَمَا

Terjemahnya: 

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi 

semesta alam”.
66

 

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila 

bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, 

ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, seluruhnya 

dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. 

Oleh sebab itu, memberlakukan mashlahah terhadap hukum-hukum lain yang juga 

mengandung kemaslahatan adalah legal. 

b) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, 

zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada 

hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. 
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c) Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan 

sahabat, seperti Umar bin Khatthab tidak memberi bagian zakat kepada para 

mu'allaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar, kemaslahatan 

orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur'an 

atas saran Umar bin Khatthab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk 

melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di 

zaman Usman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan 

al-Qur'an itu sendiri. 

Maslahah dilihat dari segi tingkat kekuatan yang dimilikinya, terbagi 

menjadi tiga macam: 

1. al-Maşlahah al-Daruriyyah, yaitu maslahah yang apabila diabaikan dan 

divakumkan akan berakibat fatal bagi kehidupan umat manusia, baik di dunia 

maupun di akhirat.
67

 Contoh konkrit bentuk maslahah ini adalah 

pemeliharaan atau perlindungan terhadap lima prinsip dasar dalam syari'at, 

yaitu: 

a. Hifz al-Din (Perlindungan Agama) 

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya 

dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan untuk memenuhi 

hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna 

bagi manusia.
68

 Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan 

kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh 
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nurani manusia. Allah Swt memerintahkan kita untuk tetap berusaha memelihara 

dan menegakkan agama. 

Agama Islam harus terpelihara dari ancanian orang-orang yang 

tidakbertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlaknya, atau 

yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham 

dan aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi 

penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran 

agama yang dianutnya.
69

 

Pengamalan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, baik yang 

berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sekalian manusia 

dan makhluk lainnya, sebagaimana petunjuk Rasulullah adalah merupakan rahmat -

Nya yang patut disyukuri. Karena itu kerasulan Nabi Muhammad meliputi untuk 

seluruh bangsa dan seluruh dunia. 

b. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa) 

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu 

telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan 

mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk 

menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan 

dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Hak pertama  

dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan 

dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya."
70
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Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan 

diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang setimpal), sehingga dengan 

demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir 

sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga 

akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati, tetapi hanya cedera, makasi 

pelakunya juga akan cedera pula.
71

 

Senada dengan uraian di atas, memelihara jiwa atau diri hanya akan 

terealisasi dan ada melalui perkawinan yang dapat membawa pada lestarinya jenis 

insani di samping menjaga kelestariannya dengan mewajibkan siksaan bagi 

pembunuh, yaitu qishas atau hukum bunuh. Sebab, hak untuk hidup itu adalah hal 

yang dikultuskan. Melanggar hak itu akan membawa pada musnahnya manusia dan 

membuatnya terlempar ke lautan darah dan pertengkaran yang berbadai.
72

 

c. Hifz al-'Aq/(Perlindungan Akal) 

Dalam anatomi manusia, akal merupakan komponen pembeda manusia dari 

jenis-jenis makhluk lainnya, seperti hewan atau binatang. Sebagai anugrah paling 

mulia, akal dalam Islam diposisikan dalam martabat yang mulia dan strategis. 

Demi mengoptimalkan fungsi akal dan nalar manusia, Islam menggalakkan upaya-

upaya pencerdasan kemampuan akal, misalnya melalui penggalian ilmu bagi akal 

tak ubahnya seperti mengasah sebuah pisau agar lebih mampu menjalankan tugas 

secara baik dan sempuma. Islam mengutuk segala sesuatu yang bisa 

mengakibatkan tersumbatnya fungsi akal, seperti mortin, narkotika, serta jenis-
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jenis minuman keras lain yang memabukkan dan mengganggu produktifitas kerja, 

karena tidak berfungsinya akal secara baik dan optimal. 

d. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan) 

Bentuk perlindungan keturunan dalam Islam bisa dilihat dalam pensyari'atan 

nikah. Tujuan asasi anjuran nikah tidak lain adalah deri melestarikan keturunan 

dan menghindari ketercemaran berupa kesyubhatan dalam penentuan nasab. Tentu 

saja, tujuan nikah bukan hanya untuk melestarikan keturunan, meskipun hal itu 

mungkin yang paling pokok. 

Menurut Imam al-Ghazali, pernikahan juga memiliki tujuan lain yang bersifat 

semi komplementer, yaitu; Penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari 

perangkap perbuatan mesum di luar pagar pernikahan; Menciptakan suasana cinta 

kasih dan kelapangan hidup dalam wujud keluarga sakinah, mawaddah, dan 

rahmah; Pernikahan yang dilakukan diupayakan dapat membangkitkan suasana 

baru yang tidak monolog dan monoton demi termotifasi daya kreatifitas kerja; dan 

Terciptanya sebuah interaksi sosial antara suami istri dalam rangka melatih saling 

memenuhi hak dan kewajiban serta menghantarkan mereka menuju jalan yang 

e. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta) 

Kebutuhan manusia akan harta benda merupakan keniscayaan demi 

melangsungkan hidupnya di dunia sebagai bekal bagi kehidupan di akhirat. Harta  

benda ibarat pisau bermata dua, ia berdimensi positif bila penggunaannya sesuai 

dengan prinsip-prinsip keadilan, namun ia juga dapat berdimensi negatif bila 

digunakan secara dzalim dan sewenang-wenang. Dalam upaya menghadirkan harta 

benda yang berdimensi positif, Islam mengajarkan etika bertransaksi dalam praktik 

mu'amalah demi memperoleh keuntungan, sekaligus melarang pendayagunaan 
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harta benda secara sepihak, seperti penimbunan harta benda yang dapat 

menghambat sistem sirkulasi secara sehat. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menjelaskan secara teoretis model konseptual variabel-

variabel penelitian, tentang bagaiamana pertautan teori-teori yang berhubungan 

dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan 

variabek terikat. Kerena itu, kerangka konseptual harus jelas, menjelaskan 

hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan ada teori yang melandasi, 

kerangka konseptual tersebut perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga 

masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami.
73

 

Terkait dengan kerangka konseptual penelitian ini, maka konsep yang ingin 

dicapai adalah penjelaskan teradap rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan 

proses berpikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep baru yang 

memudahkan merumuskan jawaban dari rumusan masalah hipotesis penelitian ini. 

Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh dalam penelitian, yakni mengkaji teori-

teori ilmiah yang dipakai dalam menganalis persoalan, kemudian mengaitkan 

pembahasan yang relevan, dan menyusun kerangka berpikir dengan 

mempergunakan premis-premis yang tercantum dalam teori ilmiah. Keberadaan 

kerangka teori dapat mengungkap tiga problematika pada rumusan masalah dalam 

kajian ini antara lain; bagaimana bagaimana landasan teoritis nikah sirri dalam 

hukum Islam. Bagaimana faktor yang melatar belakangi pernikahan sirri di 
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Kecamatan Kota Ternate Utara. Bagaimana Strategi KUA Kecamatan Kota Ternate 

Utara dalam menanggulangi pernikahan nikah sirri. 

 Al-Qur‟an memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integral, 

yang di dalamnya terpadu Sunnatullah dan Sunnah Rasulullah, sebagaimana 

terpadunya antara akidah dan akhlak dengan hukum di dalam rumus hukum yang 

diajarkan oleh al-Qur‟an. Sebagai kitab suci yang salah satu kandungannya adalah 

persoalan-persoalan hukum kemasyarakatan di mana ayat-ayatnya mengandung 

rahasia-rahasia hukum yang maknanya dapat dipahami melalui penalaran fiosofis, 

termasuk persoalan formulasi hukum nikah sirri di dalam hukum Islam. 

Demikian halnya dengan hadis yang menjadi penjelas ayat-ayat al-Qur‟an 

terhadap persoalan-persoalan hukum kemasyarakatan tersebut. Itulah sebabnya, 

persoalan penetapan hukum nikah sirri juga diperjelas di dalam hadis nabi tentang 

bagaimana pelaksanaan nikah sirri pada masa nabi dan sahabat termasuk 

pentingnya pencatatan atau isbat nikah bagi yang melakukan nikah sirri, bahkan di 

dalam berbagai penjelasan yang dilakukan oleh para mujtahid melalui proses 

ijtihadnya, mereka melegislasi persoalan nikah sirri dalam berbagai bentuk 

perundang-undangan. 

Atas dasar itulah, maka formulasi hukum nikah sirri yang dirumusan dalam 

perundang-undangan tersebut penting untuk dikaji aspek filosofisnya, khususnya 

nikah sirri yang terjadi pada pasangan suami istri di Kota Ternate Utara, di mana 

secara sosiologis prilaku pelaku nikah sirri berbeda satu dengan yang lainnya. 

Inilah yang menarik untuk diekplorasi dalam tesis ini tentang strategi KUA dalam 

menanggulang pernikah sirri dan bentuk-bentuk penyelesainnya sampai kepada 
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implikasi filosofis yang ditimbulkan oleh praktik nikah sirri tersebut di kota 

Ternate Utara. 

Bertitik tolak dari uraian kerangka konseptual di atas, maka alur pemikiran 

tesis ini disusun berdasarkan kerangka pikir oleh karena kerangka pikir dalam 

suatu penelitian perlu dikemukakan jika dalam penelitian tersebut mengandung dua 

variabel atau lebih, penelitian yang mengandung dua variabel atau lebih perlu 

dirumuskan hipotesis yang berbentuk hubungan. Karena itu, dalam rangka 

menyusun hipotesis berbentuk hubungan perlu dikemukakan kerangka pikir yang 

dihasilkan berupa kerangka pikir asiosiatif.
74

 

Untuk lebih jelasnya tentag arah penelitian ini secara skematis digambarkan 

dalam skema sebagai berikut: 
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1. UURI No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan 

2. PMA Nomor 34 Tahun 2016 

Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. 

 

Landasan Teologis 

1. al-Qur‟an 

2. al-Hadis 

Maslahah 

al-Mursalah 

 

Kesimpulan & Rekomendasi 

 

1. Fakfor-faktor nikah Sirri 

2. Dampak nikah sirri 

3. StrategiPenaggulangan Nikah 

Sirri Kantor Urusan Agama di 

Kecamatan Kota Ternate Utara 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana penelitian ini 

memberikan gambaran dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua 

data yang di peroleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh 

dengan cara memahami fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.
1
 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni penelitian yang analisisnya 

menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberi 

gambaran serta menganalisis Strategi Penangulangan Nikah Sirri Pada Kantor Urusan 

Agama Kec. Kota Ternate Utara dalam Prespektif Maslahah Mursalah 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kota Ternate Utara, tepatnya di wilayah 

kerja Kantor Urusan Agama Kota Ternate Utara. Penelitian ini didasarkan pada 

Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Nikah Sirri di wilayah Kota 

Ternate Utara. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah dikarenakan setiap 

tahunnya perkawianan Sirri itu meningkat dan sangat menarik untuk diketahui 

bersama apa yang melatar belakangi pernikahan Sirri itu meningkat serta bagaimana 

strategi Kantor Urusan Agama Kota Ternate Utara dalam menanggulangi pernikahan 

Sirri tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum empiris. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan terdiri data 
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primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber di lapangan, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. 

Konsepsi dan ketentuan-ketentuan mengenai Starategi Penanggulangan Nikah 

Sirri akan dikaji dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu : 

1 Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah 

yang di dasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis, kaidah 

usul fikih dan pendapat para ulama dalam memahami dan menganalisis 

permasalahan Nikah Sirri. 

2 Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Dalam perundang-undangan peneliti mengacu pada Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan 

C.  Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam 

mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan.
2
 

Apabila penulis melakukan tehnik observasi, maka sumberdatanya bisa 

berupa benda, gerak atau suatu sesuatu proses. Apabila penulis menggunakan 

dokumentasi maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumberdata, sedangkan 

isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.
3
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alam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu data pustaka dan 

data lapangan. Data pustaka bersumber dari buku, internet, undang-undang atau 

sumber-sumber lainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan 

data lapangan bersumber dari responden atau informen, observasi, dan 

dokumentasi. Sumber data tersebutselanjutnya di sebut dengan subjek penelitian.
4
 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyrakat yang berada dalam 

setiap Kelurahan Akehuda Kota Ternate Utara, namun hanya 15 orang dalam setiap 

kelurahan yang dianggap mengatahui masalah yang diingginkan penulis. Dalam 

artian responden ditetapkan dengan teknik snowball sampling.
5
 Penetapan hanya 

15 orang yang diwawancarai tersebut berdasarkan pertimbangan telah tercapainya 

tingkat kejenuhan data atau informasi yang diperoleh. Dengan kata lain, setelah 

mewawancarai responden 12 orang maka informasi yang diperoleh hampir sama. 

Penulis kemudian menambah 3 oarang reponden atau informan lagi, 2 dari 

kalangan pejabat pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan satu lagi dari 

kalangan pemuka agama atau tokoh masyarakat untuk memastikan terjadinya 

kejenuhan data tersebut. 

Penelitian terhadap pernikahan sirri di Akehuda Kota Ternate Utara ini 

dilakukan secara kolektif tanpa mengamati satu persatu secara terpisah. Penulis 

memfokuskan kepada penanggulangan pernikahan sirri di Akehuda Kota Ternate 

Utara. 
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D. Instrumen Penelitian 

Berbicara tentang instrumen
6
 penelitian sebenarnya tidak berbeda jauh ketika 

berbicara masalah evaluasi. Sedangkan mengevaluasi tidak lain adalah 

memperoleh data tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran 

yang telah ditentukan karena mengevaluasi adalah juga mengadakan pengukuran. 

Berdasarkan pernyataan ini, apabila menyebut instrumen pengumpulan data, maka 

aman saja menenyebut evaluasi, atau setidak-tidaknya hampir seluruhnya sama.
7
 

Ada beberapa langkah umum yang ditempuh dalam menyusun instrumen 

penelitian. Langkah tersebut adalah: 

1. Analisis variabel penelitian, yankni mengkaji variabel menjadi subpenelitian 

sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut diukur dan menghasilkan data 

yang diinginkan peneliti. Dalam membuat indikator variabel, peneliti dapat 

mengunakan teori atau konsep-konsep yang ada dalam pengetahuan ilmiah 

yang berkenaan dengan variabel tersebut, atau menggunakan fakta empiris 

berdasarkan pengamatan lapangan. 

2. Mengunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur 

variabel/subvariabel/indikator-indikatornya. Satu variabel mungkin bisa di 

ukur oleh satu jenis instrument, bisa pula lebih dari instrument.  

3. Setelah ditetapkan jenis instrumennya, peneliti menyusun kisi-kisi atau lay 

out instrument. Kisi-kisi ini lingkup materi pertanyaanya didasarkan pada 

indikator variabel. Artinya, setiap indikator akan menghasilkan beberapa 

cakupan isi pertanyaan, serta abilitas yang diukurnya.  
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4. Berdasarkan kisi-kisi tersebut lalu peneliti menyusun item atu pertanyaan 

sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-

kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat lebih dari yang telah ditetapkan sebagai 

item cadangan. Setiap item dibuat peneliti harussuda punya gambaran 

jawaban yang diharapkan. Artinya pikiran jawaban yang betul/diinginkan 

harus dibuat peneliti. 

5. Instrument yang sudah dibuat mestinya, diuji coba dingunakan untuk revisi 

instrument misalnya membuang instrument yang tidak perlu,  mengatinya 

dengan item yang baru, atau perbaiakan isi dan redaksi/bahasanya.
8
 

Langkah diatas merupakan petunjuk untuk memudahkan peneliti dalam 

penelitian ini, sehingga instrument penelitian tidak dibuat asal jadi.  

E. Teknik Pengumpula Data 

Didalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan yaitu:  

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data riil dilapangan berupa gejala 

atau kenyataan yang menjadi sumber atau data dasar atau fakta
9
 berupa peristiwa 

atau kegiatan sehari-hari didalam lingkungan masyrakat Akehuda Kota Ternate 

Utara.  

Objek dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen yaitu tempat (place), 

aktor (actor), dan aktivitas (aktivities). 

a. Tempat (place), meliputi lingkungan masyrakat ota Ternate Utara. 

b. Pelaku (actor) yaitu pelaku atau orang-orang yang memiliki perang penting 

dalam pelaksanaan perkawinan sirri. 
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c. Aktivitas (aktivities) atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

memainkan peran tersebut. 

Pada umumnya, teknik observasi dibedakan menjadi observasi partisipatif 

(penelitian sebagai partisipan) dan nonparisipan.
10

 Pada penelitian ini mengunakan 

obserfasi nonpartisipan, peneliti berada diluar atau tidak ikut terlibat dalam proses 

atau kegiatan dan objek yang diamati. 

2. Wawancara mendalam in-dept interview 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data berupa keterangan 

mengenai isu perkawianan sirri yang dilakukan sebagian masyarakat Akehuda 

Kota Ternate Utara dan berupaya mengetahui aturan hukum yang berlaku didalam 

masyrakat. 

Dalam melakukan wawancara, penulis mengunakan wawamcara terstruktur 

(perpedoman) dan tidak terstruktur (tidak berpedoman)
11

 artinya penulis membuat 

daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dan memperdalam lagi dengan 

sejumlah pertanyaan yang masih berkaitan dengan setiap item-item pada pedoman 

wawancara. Dalam memberikan jawaban kepada penulis, responden ada yang 

memberikan jawaban langsung dan ada pula yang meminta daftar pertanyaan 

secara tertulis dan menjawab pada pertemuan berikutnya.  

Namun, untuk mendapat informasiyang detail tentang masalah-masalahyang 

diteliti, wawancara lalu juga dilakukan oleh penulis. Jadi, pedoman wawancara 

dibuat untuk mengarahkan penulis dalam proses wawancara agar tidak jauh 

melenceng dari upaya mencari informasi mengenai masalah penelitian. Berikut ini 

diuraikan langkah-langkah waawancara yang dilakukan oleh penulis: 
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a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 

b. Menyiapkakn pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 

c. Mengawali atau membuka alur wawaancara. 

d. Melangsungkan alur wawancara. 

e. Mengkonfirmasikan intisari hasil wawaancara dan mengakhhirinya.  

f. Menuliskan hasl wawancara kepada catatan lapangan. 

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara  yang telah diperoleh. 

Wawancara dilakukan disamping untuk menggali informasi mendalam, juga 

untuk menkonfirmasikan temuan yang diperoleh melalui teknik observasi dan 

dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kevalidan data hasil temuan. 

3. Dokumen 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun flem, lain dari record, yang 

tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.
12

 Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang terbagi atas dokumen 

internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, aturan 

perundang-undangan. Dokumen eksternal berupa hasil kejadian yang diliputi 

dalam media yang diakibatkan oleh perkawinan khususnya dalam masalah 

perkawinan sirri. 

Data berupa dokumen yang dikumpulkan yang dimaksudkan sebagai data 

pendukung dalam penulisan laporan penelitian ini. Untuk menjalankan teknik ini, 

penulis membuat catatan daftar dokumen yang dicari. Apabila terdapat/ muncul 

objek penelitian yang dicari, maka peneliti tinggal membutuhkan check atau tally  

ditempat yang sesuai. Khususnya mengenai data tertulis tentang spritualisasi, 

penulis telah terlebih dahulu mendapatkanya melalui wawancara. 

                                                           
12

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, h.  165 
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Dokumen yang berhasil dikumpulkan melalui metode dokumentasi adalah 

data mengenai struktur organisasi adalah gambaran umum KUA Akehuda Kota 

Ternate Utara, letak geografis, dan jumlah penduduk yang terbaru. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Teknik pengelolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriktif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak mengisolasikan individu 

atau organisasi kedalam varialbel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagian dari sesuatu keutuhan.
13

 

Penelitian ini dilakukan secara kesinambungan sehingga tahap pengumpulan 

data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses 

penelitian. Dalam penelitian ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data 

terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data 

selesai. Dalam hal ini sementara data terkumpul, peneliti mengolah dan melakukan 

analisis data secara bersamaan. Sebaliknya pada saat menganalisis data peneliti 

juga kembali ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan 

mengelolahnya kembali. 

Metode kualitatif digunakan dengan alasan data yang terkumpul berupa kata-

kata dan gambar sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dengan 

mempertimbangkan beragam informasi. Analisis data dilakukan secara terus 

menerus baik dilapangan maupun setelah dilapangan. Analisis dilakukan melalui 

                                                           
13

Hamidi, Metode  Penelitian  Kualitatif: Aplikasi Praktik Pembuatan Proposal Dan Laporan 

Penelitian (Cet. III:  Universitas Muhamadiah  Malang, 2005),  h. 15. 
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penyaringan data, penggolongan dan uji ulang. Dan yang terkumpul disaring dan 

disusun dalam kategori dan saling dihubungkan. 
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BAB IV 

PENANGGULANGAN NIKAH SIRRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA 

KEC. KOTA TERNATE UTARA PRESPEKTIF MASLAHAH 

MURSALAH   

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Kondisi Geografis 

Ternate Utara terletak diantara 0°47’45,26”-0°50’50,13” Lintang Utara 

dan 127°21’00,98”-127°23’25,30” Bujur Timur. Luas daratan Kecamatan 

Ternate Utara sebesar 14,16 km². Secara administratif, Kecamatan Kota 

Ternate Utara mewilayahi empat belas Kelurahan yaitu : Kelurahan Tarau, 

Kelurahan Sango, Kelurahan Tabam, Kelurahan Tafure, Kelurahan Akehuda, 

Kelurahan Tubo, Kelurahan Dufa-dufa, Kelurahan Sangaji, Kelurahan 

Sangaji Utara, Kelurahan Toboleu, Kelurahan Kasturian, Kelurahan Salero, 

Kelurahan Soasio, Kelurahan Soa. Wilayah ini mempunyai batas batas 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Pulau Ternate dan Selat Halmahera 

b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Ternate Tengah 

c. Sebelah Timur dengan Selat Halmahera 

d. Sebelah Barat dengan Hutan Lindung dan Kecamatan Pulau Ternate. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Letak Kecamatan Kota Ternate Utara 
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Kecamatan Ternate Utara merupakan wilayah yang terdiri dari 14 

Kelurahan. Dan memiliki banyak ciri Kelurahan pantai. Dari 14 Kelurahan 

yang ada di Kecamatan Ternate Utara,11 diantaranya Kelurahan pantai dan 3 

Kelurahan yang bukan pantai. Kondisi topografi Kecamatan Ternate utara 

ditandai dengan tingkat ketinggian dari permukaan laut yang seragam, yaitu 

antara 0 - 202 M (Rendah) sebanyak 14 kelurahan. 

2. Kondisi Demografis 

Kecamatan Ternate Utara mulai terbentuk dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor : 45 Tahun 1981 

tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate,sekaligus Pembentukan 

Kecamatan Ternate Utara pada tanggal 3 Desember 1981,yang awalnya 

sebanyak 17 Kelurahan selain itu terjadi pemekaran pada 2 Kelurahan yaitu 

Kelurahan Tafure dan Sangaji, Tafure dimekarkan lagi bertambah dua 

kelurahan yaitu Akehuda dan Tubo,sedangkan Kelurahan Sangaji menjadi 

dua kelurahan yaitu Sangaji dan Sangaji Utara,melalui PERDA Nomor 7 

Tahun 2007. Sehingga Kecamatan Ternate Utara menjadi 14 Kelurahan.  Luas 

daratan Kecamatan Ternate Utara sebesar 14,16 km². selanjutnya untuk 

mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin, Yang 

menggambarkan banyaknya laki-laki diantara 100 perempuan . Rasio jenis 

kelamin Kecamatan Ternate Utara adalah 103,33 yang berarti lebih banyak 

lakilaki daripada perempuan. Bila dilihat per kelurahan, Soasio, Soa, Tabam, 

Sango dan Sangaji Utara memiliki komposisi penduduk laki-laki lebih sedikit 

dibandingkan perempuan. Sementara sembilan kelurahan lainnya mempunyai 

karakteristik yang sama yaitu lebih banyak penduduk laki-laki daripada 

perempuan. 
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3. Kependudukan  

Berdasarkan hasil survy tahun 2021 Kecamatan Kota Ternate Utara 

dihuni oleh sekitar 48.260 jiwa. jumlah ini tersebar secara relatif merata di 14 

Kelurahan di wilayah Kecamatan Ternate Utara. Islam merupakan agama 

mayoritas yang dianut penduduk dengan jumlah 42.939 jiwa. Kristen 

Protestan 243 jiwa. Kristen Khatolik 29 jiwa, Kong Hu-Cu 1 jiwa. Budha 4 

jiwa dan Hindu 9 Jiwa. 

 

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

No. Kelurahan/Desa Islam Kristen Katholik Hindu Budha Kong 

Hucu 

Jumlah 

1 Tarau 1179      1179 

2 Sango 1719      1719 

3 Tabam 1807 6     1813 

4 Tafure 3368 15   2  5382 

5 Tubo 2342      2341 

6 Akehuda 5149      5149 

7 Dufa-Dufa 5130 19     5129 

8 Sangaji utara 3657 48     5149 

9 Sangaji 5318 80 23 5 1  5427 

10 Toboleu 4309 7 2    4318 

11 Kasturian 3224 7     3231 

12 Salero 3245 27  4   3276 

13 Soa-sio 2010 22 2    2034 

14 Soa 3631 12 2   1 3646 

 JUMLAH 42.939 243 29 9 4  48.260 

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Kota Ternate Utara 2021. 

4. Pendidikan 

Sarana pendidikan di Kecamatan Ternate Utara relatif memadai 

demikian juga tenaga pengajarnya. Sampai dengan tahun 2021 jumlah SD 

baik Negeri/Inpres yakni 21, dengan jumlah guru 257 orang, serta murid 

sebanyak 4.132 orang. Sementara SD swasta ada 3 buah, dengan jumlah guru 
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24 orang, serta murid sebanyak 357 orang. Dalam periode yang sama terdapat 

2 buah SLTP Negeri dengan jumlah guru 96 orang, serta murid sebanyak 

1.295 orang. Untuk jenjang pendidikan SLTA masih dalam kurun waktu yang 

sama jumlah SMU Negeri sebanyak 3 buah dengan 144 orang guru dan murid 

1.708 Sedangkan SMK negeri sebanyak 2 buah dengan jumlah guru 137 

orang serta murid sejumlah 1.237 orang. 

5. Potret KUA Kecematan Kota Ternate Utara 

KUA Kecamatan Kota Ternate  Utara sebelumnya berada di bawah 

Kantor Kementerian Agama Kabupatan Maluku Utara, namun setelah adanya 

pemekaran wilayah maka sejak buln maret tahun 2003 Ternate Utara telah 

berpisah dengan Kabupaten Maluku Utara dan berada dalam wilayah Kota 

Ternate. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara berada di 

Kelurahan Kalumpang Lingkungan Tanah Masjid dengan luas bangunannya 

80m
2 

diatas tanah seluas 165m
2 

 namun seiring dengan berkembangnya 

wilayah Kota Ternate Utara dan pemakaran wilayah Kecamatan Maka Kantor 

KUA Kecamatan Kota Ternate Utara dipindahkan ke wilayah kerjanya yaitu 

di Kecamatan Kota Ternate Utara Kelurahan Akehuda dengan menempati 

kantor baru seluas 80m
2
 diatas tanah 1000m

2
. 

6. Rencana Strategi (Renstra) 

Rencana Strategik yang ditampilkan dalam profil KUA tahun 2021 ini 

adalah Rencana Strategik tahun 2021-2024. Hal ini disebabkan karena hingga 

selesainya penyusunan Profil KUA ini Rencana Strategik Tahun 2020-2024 

secara berjenjang belum disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.  

Rencana strategik adalah proses perencanaan yang ditetapkan 

sebelumnya yang disusun secara sistematik, berkesinambungan dan 
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berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhatikan potensi, 

peluang dan hambatan yang akan muncul. Sehubungan dengan itu 

RencanaStrategikKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara 

Tahun 2020 2024 dapat disusun yang meliputi Visi, Misi, tujuan, Sasaran, 

Kebijakan, program dari setiap satuan organisasi. 

Visi 

Dalam rangka mendukung tercapainya visi Kantor Kementerian Agama 

Kota Ternate yang telah disinergikan dengan visi Pemerintah Kota Ternate 

yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kota Ternate yang Taat Beragama, Rukun 

Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin Menuju Masyarakat Madani" 

maka Kantor Urusan Agama Kec.  

Kota Ternate Utara memiliki Visi "Menjadikan KUA sebagai Pusat 

Pelayanan Urusan Agama Islam dalam Perwujudan Masyarakat Taqwa, 

Sejahtera dan Mandiri sebagai Masyarakat Madani”.   

Misi 

Untuk mewujudkan misi Kantor Urusan Agama Kec. Kota Ternate 

Utara di atas maka dirumuskan misi sebagai berikut:  

a. Meningkatkan pelayanan administrasi dan Kearsipan  

b. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan  

c. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang keluarga sakinah  

d. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang TPQ dan 

kemasjidan  

e. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf  

f. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan bidang ibadah sosial  

g. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang haji  
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h. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan dibidang produk halal  

i. Meningkatnya Pelayanan dan bimbingan di bidang hisabruiyah 

Tujuan  

Guna mewujudkan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate 

Utara tersebut diatas, maka ditetapkan tujuan peningkatan kualitas pelayanan 

dan bimbingan pada Kantor Urusan Agama adalah menyangkut administrasi/ 

kearsipan, kepenghuluan, keluarga sakinah, TPQ dan kemasjidan, ibadah 

sosial, haji, produk halal,dan hisabruiyah. Sehingga peningkatan kualitas 

pelayanan dan bimbingan yang hendak di capai adalah peningkatan 

pengelolaan administrasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana Kantor 

Urusan Agama Kecamatan. 

Sasaran 

Guna menselaraskan tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran 

yang hendak di capai adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatnya pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama  

2) Meningkatnya kualitas sumber daya Kantor Urusan Agama 

3) Meningkatnya sarana dan prasaranaKantor urusan Agama 

4) Meningkatnya pelayanan administrasi kepenghuluan 

5) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia kepenghuluan 

6) Meningkatnya sarana dan prasarana kepenghuluan 

7) Meningkatnya pelayanan admisintrasi TPQ dan kemasjidan  

8) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia TPQ dan kemasjidan 

9) Meningkatnya sarana dan prasarana TPQ dan kemasjidan 

10) Meningkatnya pelayanan administrasi keluarga sakinah 

11) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia keluarga sakinah 
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12) Meningkatnya sarana dan prasarana keluarga sakinah 

13) Meningkatnya pelayanan administrasi zakat dan wakaf 

14) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia zakat dan wakaf 

15) Meningkatnya sarana dan prasarana zakat dan wakaf 

16) Meningkatnya pelayanan administrasi ibadah social 

17) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ibadah social 

18)  Meningkatnya sarana dan prasarana ibadah social 

19) Meningkatnya pelayanan administrasi haji 

20) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia haji 

21) Meningkatnya sarana dan prasarana haji 

22) Meningkatnya pelayanan administrasi produk halal 

23) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia produk halal 

24) Meningkatnya sarana dan prasarana produk halal 

25) Meningkatnya pelayanan administrasi hisabruiyah 

26) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia hisabruiyah 

27) Meningkatnya sarana dan prasarana hisabruiyah 

Kebijakan 

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan tujuan dan 

sasaran adalah: 

1) Menertibkan administrasi/data yang berhubungan dengan Kantor 

Urusan Agama 

2) Menyiapkan tenaga Kantor Urusan Agama yang berkualitas  

3) Menyiapkan sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama yang 

dibutuhkan 

4) Menertibkan administrasi pembinaan dan pelayanan kepenghuluan 

5) Menyiapkan tenaga dan pelayanan yang berkualitas 
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6) Menyiapkan saranan dan prasarana kepenghuluan yang dibutuhkan 

7) Menertibkan administrasi/data yang berhubungan dengan TPQ dan 

Kemasjidan 

8) Menyiapkan tenaga TPQ dan Kemasjidan yang berkualitas 

9) Menyiapkan sarana dan prasarana TPQ dan masjid yang dibutuhkan 

10) Menertibkan administrasi yang berhubungan dengan bidang keluarga 

sakinah 

11) Menyiapkan tenaga penasehat bidang keluarga sakinah yang 

berkualitas 

12) Menyiapkan saranan dan prasarana yang berhubungan dengan bidang 

keluarga sakinah 

13) Menertibkan administrasi yang berhubungan dengan bidang zakat dan 

wakaf 

14) Menyiapkan tenaga pelayanan zakat dalam bidang zakat dan wakaf 

yang dibutuhkan  

15) Menertibkan administrasi/data yang berhubungan dengan bidang 

ibadah social 

16) Menertibkan administrasi yang berhubungan dengan bidang ibadah 

social 

17) Menyiapkan sarana dan prasarana yang ibadah sosial yang dibutuhkan 

18) Menertibkan administrasi data yang berhubungan dengan ibadah haji  

19) Menyiapkan tenaga pembimbing haji yang berkualitas 

20) Menyiapkan sarana dan prasarana ibadah haji yang dibutuhkan 

21) Menertibkan data yang berhubungan dengan produk halal 

22) Menyiapkan tenaga penyuluh produk halal yang berkualitas 

23) Menyiapkan sarana dan prasaran produk halal yang dibutuhkan 
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24) Menertibkan data yang berhubungan dengan hisabruiyah 

25) Menyiapkan tenaga ahli hisabruiyah yang berkualitas 

26) Menyiapkan sarana dan prasarana hisabruiyah yang dibutuhkan. 

7. Program Kerja 

a. Tata usaha dan rumah tangga KUA 

1. Peningkatan pengelola persuratan 

2. Peningkatan pengelola kearsipan 

3. Peningkatan pengelola SDM/kepegawaian 

4. Peningkatan pengelola BMN 

5. Peningkatan pengelola kerumahtanggan KUA 

b. Pelaksanaan pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan NR 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran nikah 

2. Peningkatan  pengawasan berdasarkan prosedur NR 

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan suscatin 

4. Peningkatan kualitas SDM pencatatan nikah 

5. Peningkatan kualitas pencatatan  

6. Peningkatan kualitas pelaporan NR yang akuntable 

c.  Doktik dan sinfo manajemen KUA 

1. Peningkatan dokumentasi dan statistik KUA 

2. Penyediaan insfastruktur sinfo manajemen KUA 

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan SIMKAH 

4. Peningkatan kualitas pelaksanaan SIMAS 

5. Peningkatan  kualitas pelaksanaan SIMPONI 

6. Peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen absen elekronik 

(Fingerprint) 

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah 
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1. Peningkatan kualitas pembinaan/ bimbingan keluarga sakinah 

2. Peningkatan kualitas pelayanan penasehat 

3. Peningkatan kualitas pendataan keluarga sakinah 

4. Peningkatan kualitas kerjasama lintas sektoran dalam hal 

penyelesaan kasus rumah tangga 

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan 

1. Peningkatan kualitas data masjid/ Mushollah 

2. Penyediaan informasi peribadatan 

3. Peningkatan kualitas pembinaan pengurus masjid/Mushollah 

4. Peningkatan kualitas kehidupan umat beragama 

5. Peningkatan kualitas materi pembinaan kehidupan umat beragama 

f. Pelayanaan bimbingan pembinaan zakat 

1. Peningkatan pelayanan pengelolahan zakat 

2. Peningkatan pelayanan pegelolahan wakaf produktif 

3. Peningkatan pelayanan pembinaan kualitas penyuluh/pembina 

keagamaan 

4. Peningkatan kualitas pembinaan UPZ 

g. Lintas sektoral 

1. Peningkatan kualitas kerja sama dengan Pengadilan Agama 

Ternate 

2. Peningkatan kualitas kerja sama dengan pemerintah Kecamatan 

Kota Ternate Utara 

3. Peningkatan kualitas kerja sama dengan lembaga independen 

lainya. 
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8. Tugas Pokok Dan Fungsi 

Mengacu kepada PMA (Peraturan Menteri Agama) No.39/2012 pasal 

layat (1) Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit 

Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Yang 

Bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor kementerian Agama 

Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam . Adapun fungsi KUA 

Kecamatan (Pasdal 2) yaitu :  

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan laporan pelaporan 

nikah dan rujuk;  

b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi 

manajemen KUA;  

c. Pelaksanaan Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA;  

d. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah;  

e. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan;  

f. Pelayanan Bimbingan Pembinaan Syariah; serta  

g. Penyelengaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh 

Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Perkembangan 

penduduk Kecamatan Ternate Utara yang beragam Islam sangat kuat 

karena wilayah ini berada di Daerah Kesultanan Ternate yang taat 

beragama dan kultur budaya adat seatorang. 
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9. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate 

Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Kota Ternate Utara 2021. 
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Tabel 4.2 Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/ Golongan dan Pendidikan. 

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Kota Ternate Utara 2021. 

No

. 

Nama/Nip Pangkat/Golongan Jabatan Pelaksana Pendidikan 

1. H. IRHAM IBRAHIM S.Ag Pembina IV/a Kepala KUA S1 

2. KAMRAN LA MASILA, S.HI Penata III/c Menagemen 

Lembaga 

Keagamaan 

S1 

3. SUKRAN RISNO, SH Penata muda III/a Penghulu Ahli 

Pratama 

S1 

4. Hj. SITNA AISAH, S. Sos Penata Muda Tk I 

III/b  

Penyusun bahan 

dan pembinaan 

S1 

5. LYLIS ACHMAD, SH Penata Tk I III/ d Penyusun harta 

benda wakaf 

S1 

6. SOEDRIANI A. KADIR Pengatur Muda II/d Pengadministrasi SLTA 

7. DJAMILA MALANG Pengatur II/c Pengadministrasi SLTA 

8. Drs. LA RAMLI Penata Tk.I III/d Penyuluh S1 

9. Hj. SAWIA PATILOW S.Ag. 

MA 

Pembina IV/a Penyuluh S2 

10. ROSMINAH S. Ag Pembina IV/a Penyuluh S1 

11. H MARNADI JOHAR S.Ag Penata Tk.I III/d Kemasjidan S1 

12. NURRAHMAH BURNATE, 

S.HI 

Penata muda Tk.I 

III/b 

Penyusun bahan 

keluarga sakinah 

S1 

13. OTAN IBRAHIM, S Pengatur Muda II/b Pengadministrasi SLTA 

14. NURDIANA HAJI  Honorer No 

Katagori 

SLTA 

15. M. FAUJI ALIJUMRAH  Honorer Non 

Katagori 

SLTA 
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Dari tabel 4.2 ini menunjukan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kota Ternate Utara, memiliki tulang punggung kelancaran aktivitas dan 

tugas-tugas KUA berada pada 15 orang personil sebagaimana pembagian 

tugas seperti pada bagian tersebut diatas. 

B. Faktor Yang Melatar Belakangi Pernikahan Sirri Di Kecamatan Kota 

Ternate Utara 

1. Pelaksanaan Pernikahan Sirri 

Pelaksanaan pernikahan yang umumnya diketahui oleh orang banyak 

adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing. Pernikahan sirri adalah salah satu jenis pernikahan yang ada 

di Indonesia. Pernikahan sirri yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat 

luas adalah pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi Agama Islam.  

Setiap kehidupan seseorang tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang tentu 

menginginkan atau membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. 

Diantaranya keinginan untuk memiliki pasangan hidup. Islam sebagai agama 

yang sempurna telah mengatur segala sesuatu di muka bumi ini. Termasuk 

keinginan untuk memiliki pasangan hidup, islam telah mengaturnya melalui 

sebuah pernikahan yang menyatukan antara seorang pria dan wanita dalam 

sebuah ikatan yang sah dan diakui oleh agama maupun negara.
1
 

Menurut pandangan Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang 

dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan menurut 

pandangan hukum Indonesia, jika perkawinan itu dicatatkan pada suatu 

                                                           

1
  Bahtiar Tahir, Penyebab dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum 

Islam, (CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016), h. 4-5 
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instansi yang berwenang, maka pernikahan itu dianggap sah.
2
 Akan tetapi 

tidak semua masyarakat Islam di Kecamatan Kota Ternate Utara mengikuti 

tata cara atau aturan pencatatan pernikahan tersebut. Masih banyak 

masyarakat yang melaksanakan praktik nikah namun tidak terdaftar secara 

resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak diumumkan atau yang 

dikenal dengan pernikahan sirri. Sebagaimana dijelaskan Kepala KUA, 

“Pernikahan antara seorang lelaki dan seorang wanita dengan sengaja 

disembunyikan atau dirahasiakan dan tidak diberitahukan kepada orang lain, 

biasanya terdapat masalah atau aib. KUA sebagai lembaga utama yang 

menangani masalah agama seperti zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, dan 

pengembangan keluarga Sakinah, KUA juga mengurusi masalah perkawinan 

seperti mengurusi pencatatan nikah sehingga apabila dikemudian hari 

terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga mudah 

mendapatkan pelayanan, karena sudah terdaftar. Pernikahan sah apabila 

memenuhi rukun dan syarat nikah. Syarat nikah terkait dengan hukum agama 

maupun menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia” .
3
 

Di Kecamatan Kota Ternate Utara telah banyak yang menikah sirri 

dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan mereka melakukan 

nikah sirri. Berdasarkan hasil wawancara langsung dilapangan dengan salah 

seorang informan, diketahui terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi 

seseorangan melakukan nikah sirri adalah: “Agama Islam itu tidak melarang 

untuk seseorang melakukan poligami, Islam membolehkan orang untuk 

menikah lebih dari satu, bahkan Islam juga membolehkan seseorang untuk 
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beristri hingga empat orang, namun suami harus  mampu berbuat adil kepada 

istri-istrinya”.
4
 

Inilah yang menjadi alasan seseorang untuk menikah lagi, tetapi 

kebanyakan dari istri tidak menyukainya karena takut suaminya tidak dapat 

berbuat adil atau takut sang suami lebih menyayangi istri kedua, sampai 

akhirya memutuskan untuk menikah sirri. Hal itu diungkapkan oleh salah 

seorang pelaku nikah sirri, sebagaimana dijelsakan Bapak Harun Anta 

sebagaiberikut.“saya melakukan pernikahan yang kedua dengan cara 

menikah sirri disebabkan karna istri saya yang pertama tidak sepakat jika 

saya menikah lagi, karna saya terlanjur suka sama perempuan itu maka saya 

putuskan untuk menikah sirri, asalkan saya mampu berlaku adil kepada istri-

istri saya”.
5
 

Fahmi Majid yang berumur 26 Tahun memutuskan untuk nikah sirri 

karena sudah menghamili perempuan terlebih dahulu, sebagaimana yang 

telah  dijelaskan sebagai berikut: “saya menikah sirri karena istri saya hamil 

sebelum melangsungkan pernikahan, meskipun umur kami belum memenuhi 

syarat untuk mendaftar di KUA, waktu itu kami menikah umur saya baru 18 

tahun kemudian istri saya berumur 16 tahun sehingga kami berdua 

melaksanakan menikah sirri. Yang terpenting sah menurut agama sebeb umur 

kami yang belum mencukupi untuk menikah secara sah menurut hukum yang 

berlaku”.
6
  “kalua saya ridho dengan pernikahan kami, karena memang ini 

keinginan kita berdua dan juga keinginan orang tua. Tidak mengapa menikah 
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 Harun Anta (37 Tahun). Selaku Pelaku Nikah Sirri, Wawancara, Ternate. 9 Februari 

2022. 
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 Harun Anta (37 Tahun). Selaku Pelaku Nikah Sirri, Wawancara, Ternate. 9 Februari 
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sirri yang terpenting adalah suami bertanggung jawab dan pernikahannya sah 

menurut agama.”
7
 

Islam tidak mengatur adanya pencatatan nikah, namun manfaat dari 

pencatatan nikah sangat diperlukan. Karena pernikahan tidak berlangsung 

selamanya, berdasarkan kenyataannya dalam pernikahan sering kali terjadi 

masalah yang diselesaikan di pengadilan. 

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang staf, sebagaimana yang 

dijelaskan sebagai berikut: “Suatu perkawinan jika sudah terdaftar di Kantor 

Urusan Agama (KUA) tentu mendapatkan akta nikah, jika suatu saat terjadi 

perceraian maka lebih mudah untuk menyelesaikannya. Berbeda dengan 

perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), pengadilan 

tidak mau mengurusnya karena perkawinan tersebut di anggap tidak pernah 

terjadi.”
8
 

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu warga 

setempat terkait pelaksanaan nikah sirri yang terjadi di Kecamatan Kota 

Ternate Utara, sebagaimana yang dijelaskan bapak Awaluddin, sebagai 

berikut: “Pernikahan sirri di Kecamatan Kota Ternate Utara, banyak motif 

dan fariasi. Karena nikah sirri ini bentuknya pernikahan yang tidak sesuai 

dengan apa yang suda diatur dalam peraturan perundang-undangan karena 

nikah sirri ini tidak pernah ada yang sesuai dengan prosedur yang telah di 

tetapkan oleh undang-undang dengan tidak didaftarkan di Kantor Urusan 

Agama”.
9
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8
 Nurrahmah Burnate, Staf Penata muda Tk.I III/b Penyusun bahan keluarga sakinah, 
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9
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Meskipun bentuk pernikahan ini dilarang oleh pemerintah, namun 

masih banyak terjadi pada masyarakat di Indonesia, yang terjadi pada 

masyarakat Kecamatan Kota Ternate Utara. Praktik nikah siri di Kecamatan 

Kota Ternate Utara masih banyak di temukan sebagaimana yang dijelaskan 

bapak Irham Ibrahim sebagai berikut: “Praktik nikah sirri di kecamatan Kota 

Ternate Utara masih ditemukan dalam hal ini, masih ada peristiwa nikah 

yang di lakukan dengan mengabaikan ketentuan Undang-undang yang 

berlaku, misalnya melakukan atau melangsungkan pernikahan tanpa 

pencatatan terlebih dahulu, pada hal kententuan atau Undang-undang 

perkawinan sangat tegas disebutkan bahwa semua peristiwa pernikahan harus 

dicatat minimal 10 hari sebelum dilakukan pernikahan”.
10

 

2. Faktor- Faktor Terjadinya Nikah Sirri 

a. Faktor Ekonimi 

Pendapatan ekonomi masyarakat sehari-hari sangat terbatas sehingga 

mereka tidak mampu membayar biaya pernikahan dan perjalanan jauh ke 

Kantor Urusan Agama. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat di 

Kecamatan Kota Ternate Utara sebagian besar petani dan buruh Karena 

dalam situasi ekonomi seperti inilah sehingga status sosial masyarakat berada 

pada tingkat rata-rata menengah dan rendah dan pendapatan harian mereka 

serba kurang. Karena itu masyarakat enggan mendaftarkan pernikahan 

mereka ke KUA karena akan memakan biaya yang sangat mahal. 

Berikut data nikah sirri berdasarkan faktor ekonomi dari 3 tahun 

terakhir ialah: 
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Tabel. 4. 3. pelaku nikah Sirri berdasarkan faktor ekonomi. 

Dari tabel yang diatas menunjukan bahwa Faktor Ekonomi, Salah  satu  

faktor  utama  yaitu  masalah  biaya,  karena  tidak  mampu menanggung 

biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, tidak  mampu  

mengeluarkan  dana  untuk  mendaftarkan  diri  ke  KUA sehingga terdapat 

sebagian kalangan masyarakat tak mampu yang tidak memperdulikan aspek 

legalitas. 

b. Hamil Sebelum Nikah 

keluarga dan kedua mempelai merasa malu dan malas untuk 

mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) 

dikarenakan status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu 

kecelakaan yang telah mereka lakukan. 

Berikut variabel pelaku nikah sirri yang hamil sebelum nikah yakni:  

Tabel. 4. 4. pelaku nikah Sirri berdasarkan faktor hamil sebelum nikah . 

No. Pelaku Nikah sirri 

berdasarkan faktor-

faktor yang 

melatarbekangginya 

Tahun Tahun Tahun  

Jumlah 2019 2020 2021 

1. Tarau 9 1 8 18 

2. Sango 5 6 4 15 

3. Tabam 6 2 4 12 

JUMLAH 20 9 16 45 

No. Nikah sirri 

berdasarkan faktor-

faktor yang 

melatarbekangginya 

Tahun Tahun Tahun  

Jumlah 2019 2020 2021 

1. Tafure 7 6 8 21 

2. Tubo 13 18 8 39 

3. Akehuda 8 6 0 14 

JUMLAH 28 30 16 74 
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Dari data diatas menunjukan bahwa dari 3 tahun terakhir pelaku 

melaksanakan nikah sirri sebanyak 74 orang, dari data diatas peneliti 

mengambil informen dari beberapa kelurahan yang ada di kecamatan kota 

ternate utara yakni  kelurahan tafure, tubo, dan akehuda. 

c. Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencatatan 

Pernikahan 

Rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai hukum di masyarakat 

tentang penting dari adanya pencatatan nikah. Kebanyakan masyarakat 

Kecamatan Kota Ternate Utara  tidak mengerti dan memahami sepenuhnya 

betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya 

perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya 

sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai 

tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Belum diniatkan 

dengan kesadaran sepenuhnya akan manfaat dari pencatatan perkawinan 

tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-

undang No. 1 tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yaitu 

proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga 

kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang 

bersangkutan beserta anaknya dikemudian hari. 

Tabel. 4. 5. pelaku nikah Sirri berdasarkan Kurangnya Pemahaman 

Dan Kesadaran Masyarakat. 

No. Nikah sirri 

berdasarkan 

faktor-faktor  

Tahun Tahun Tahun  

Jumlah 2019 2020 2021 

1. Dufa-Dufa 5 5 3 13 

2. Sangaji utara 7 9 2 18 

3. Sangaji 15 17 8 40 

JUMLAH 27 31 13 71 
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Salah satu faktor masyarakat yang melakukan pernikahan sirri/tidak 

tercatat adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat  

untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan 

bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan, prosedurnya akan 

memakan waktu yang cukup lama prosesnya. 

d. Tingkat Pendidikan Yang Rendah 

Kurangnya pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di 

Kecamatan Kota Ternate Utara, yang mana kebanyakan dari para pelaku 

nikah siri adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Mereka tidak tahu betul dengan pentingnya 

pencatatan perkawinan karena pendidikannya kurang. 

Tabel. 4. 6. pelaku nikah Sirri berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Yang Rendah. 

Beberapa  pelaku  pernikahan  sirri  memliki  latar  belakang   

pendidikan yang  rendah,  sehingga  pengetahuan  tentang perjanjian  yang 

ada dalam pernikahan harus diwujudkan dalam hitam di atas putih sangatlah 

terbatas. 

 

No. Nikah sirri 

berdasarkan faktor-

faktor yang 

melatarbekangginya 

Tahun Tahun Tahun  

Jumlah 2019 2020 2021 

1. Toboleu 5 7 1 13 

2. Kasturian 6 5 1 12 

3. Salero 4 5 1 10 

JUMLAH 15 17 3 35 
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e. Kendala Izin Poligami 

Atas dasar inilah yang menjadi alasan orang untuk menika lagi, tetapi 

kebanyakan isteri tidak meyetujuinya, karena takut kelak suaminya tidak 

mampuh berbuat adil dan lebih memprioritaskan istri keduanya. Karena isteri 

tidak menyetujui, suami akhirnya memutuskan untuk menikah sirri. 

Persetujuan isteri pertama merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi 

bagi suami yang ingin berpoligami. Apalagi bagi orang yang bekerja sebagai 

PNS, keinganan berpoligami berbenturan dengan hukum positif yang berlaku.  

 Tabel. 4. 6. pelaku nikah Sirri berdasarkan kendala Izin Poligami. 

Dari jumlah data tabel diatas menunjukkan bahwa adanya pernikahan 

sirri akibat tidak mendapatkan izin poligami di Kecamatan Kota Ternate 

Utara masih terjadi yang berdasarkan faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya.  

Informasi diatas pula menerangkan kalau masyarakat di Kecamatan 

Kota Ternate Utara dari tahun 2019-2021 terdapat pasangan yang statusnya 

pernikahan sirri akibat tidak mendapatkan izin poligami , dibuktikan dengan 

jumlah di Tahun 2019 sebanyak 13, Tahun 2020 sebanyak 10 dan di Tahun 

2021 sebanyak 3 dari 2 kelurahan yang berada dibawah naungan Pemerintah 

Kecamatan Kota Ternate Utara. Jika dilihat jumlahnya memang ada 

penurunan. 

No. Nikah sirri 

berdasarkan faktor-

faktor yang 

melatarbekangginya 

Tahun Tahun Tahun  

Jumlah 2019 2020 2021 

1. Soa-sio 9 6 1 16 

2. Soa 4 4 2 10 

JUMLAH 13 10 3 26 
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Sesudah Penulis menerima data perihal Nikah Sirri  dari Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kemudian dilanjutkan penelitian 

dengan melaksanakan wawancara terhadap sebagian pihak, diantaranya 

Kepala Kantor Urusan Agama. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala KUA 

Kecamatan Kota ternate Utara, terkait berapa persen warga masyarakat yang 

statusnya pernikahan sirri atau tidak tercatat sebagaimana dijelaskan kepala 

KUA: “Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota 

Ternate Utara, ada sekitar 10% dari masyarakat yang pernikahannya tidak 

tercatat berdasrkan faktor-faktor yang ada (sirri) dan 90% tercatat.”
11

 

C. Dampak Pernikahan Sirri Dalam Konsep Maslahah Mursalah 

Nikah siri biasanya termotivasi karena beberapa keadaan, di antaranya 

karena ketidaksiapan biaya, melegalkan hubungan pranikah (pacaran), 

berpoligami tanpa diketahui istri yang sah, adanya larangan poligami dari 

profesi/pekerjaan, menjaga diri dari perbuatan zina, maupun menganggap nikah 

siri sebagai pilihan. Adapun penyebab pelaksanaannya di antaranya karena 

ketidaktahuan atas implikasi negatif nikah siri, pemahaman keagamaan yang 

mengesahkan nikah siri, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang 

melarang praktik nikah siri, dan tidak adanya sanksi bagi pelakunya.  

Di sisi lain, nikah siri jelas-jelas membawa implikasi negatif bagi 

pelakunya, terutama istri dan anak, baik secara sosial maupun hukum. Secara 

sosial, implikasi negatif dari nikah siri adalah sulitnya istri bersosialisasi dengan 

masyarakat karena, diakui atau tidak, masyarakat memandang perempuan yang 
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melakukan nikah siri sebagai istri simpanan tanpa ikatan yang sah (samenleven), 

atau dituduh hamil di luar nikah. Masyarakat cenderung menjauhi dan 

menggunjingnya. Dampak sosial yang sama juga ditanggung anak-anak yang 

terlahir dari pernikahan siri, karena mereka dianggap sebagai anak yang tidak sah 

(anak di luar nikah), kurang mendapat kasih sayang yang utuh dari orang tuanya, 

serta diacuhkan lingkungan. Akibatnya, anak jadi terlantar serta tidak tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

Secara hukum, nikah siri juga membawa implikasi negatif terutama bagi 

istri dan anak-anak. Dampak hukum bagi istri dari nikah siri di antaranya berupa: 

1. Istri tidak bisa menggugat suami jika diceraikan; 

2.  Penyelesaian kasus nikah siri hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat. 

3. Istri tidak berhak mendapat tunjangan jasaraharja jika terjadi kecelakaan 

atau meninggalnya suami; 

4. Apabila suami seorang PNS, istri tidak mendapat tunjangan perkawinan dan 

pensiun suami; 

5. Istri tidak mendapat warisan jika suami meninggal; 

6. Istri tidak berhak mendapat harta gonogini jika terjadi perceraian; 

7. Apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, istri tidak bisa 

menyelesaikannya secara hukum karena status pernikahannya yang tidak 

sah. 

Sedangkan bagi anak akan menanggung beberapa hal, di antaranya: 

1. Anak tidak memiliki status jelas, seperti tidak adanya akta kelahiran karena 

tidak adanya akta nikah orang tuanya; 

2. Dalam hal kewarisan (faraidl), anak tidak mendapatwarisan dari ayahnya; 

3.  Hubungan perdata anak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya;  
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4. Apabila ayah tidak mengakuinya sebagai anak, sulit menuntutnya karena 

tidak adanya bukti kelahiran dan pernikahan orang tuanya; 

5. Sulitnya mengurusi administrasi kenegaraan untuk keperluan pendidikan, 

kesehatan, prestasi dan karir. 

Melihat rentetan dampak negatif di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah siri 

lebih banyak implikasi negatifnya daripada positifnya. Sehingga, jika nikah sirri 

selama ini dilegalkan dalam sistem hukum Islam di masyarakat, fiqh jelas-jelas 

diperlukan pemaknaan ulang terhadapnya. Hal ini karena, Islam telah 

menganjurkan untuk mendahulukan menghindari kerusakan daripada menciptakan 

kemaslahatan (dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih) Sistem hukum 

positif (KHI) juga telah mengaturnya, namun lemahnya efektifitas pengaturannya 

menjadikan nikah siri perlu  lagi digali landasan pelaksanaannya, sambil disaat 

bersamaan membangun kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang 

ditimbulkannya. 

Pada mulanya memang syari'at Islam (baik dalam al-Qur'an maupun hadis) 

tidak mengatur secara konkrit tentang keharusan pencatatan nikah. Literatur fiqh 

klasik juga tidak ada yang mengharuskannya, apalagi menjadikannya sebagai 

bagian dari rukun nikah. Barangkali, situasi dan kondisi pada saat fiqh disusunlah 

yang menjadikan aspek negatif dari tidak adanya pencatatan nikah diabaikan. Bisa 

jadi, pada era itu, kesaksian nikah dari para saksi saat akad nikah dan walimah 

berlangsung telah mampu menjadi kekuatan pencegah adanya permasalahan 

perkawinan. Akan tetapi, seiring perkembangan jaman, mengingat persaksian 

saksi dalam akad dan walimah telah kehilangan kekuatan daya perlindungannya, 

maka pencatatan nikah menjadi mutlak diperlukan. Untuk itu, praktik pernikahan 

siri yang berpotensi menciptakan implikasi negative perlu dihentikan. Penghentian 

ini sematamata karena, sebagaimana dalam pasal 2 KHI, keberadaan nikah adalah 
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"akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah." Di samping itu, sebagaimana pasal 3 

KHI, nikah ditujukan "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah." 

QS. Al-Baqarah 2: 282 menyatakan bahwa adanya bukti otentik melalui 

pencatatan suatu akad perjanjian merupakan hal yang sangat dianjurkan. Hal ini 

dimaksudkan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan perselisihan dan 

demi kepastian hukum. Bahkan, redaksi ayat tersebut secara jelas mendahulukan 

penyebutan perjanjian yang tercatat daripada persaksian para saksi. Ayat tersebut 

adalah: 

ٌْ٘كَُنْ  لَْ٘كْتبُْ بَّ َّ  ٍُُۗ ْْ ٔ فَاكْتبُُ سَوًّ ٔ اجََلٍ هُّ
ْٗيٍ اِلٰٰٓ ٌْتنُْ بِدَ ا اِذاَ تدَاََٗ ْْٰٓ ْٗيَ اٰهٌَُ ا الَّرِ َِ ٰٓاَُّٗ ََ كَاتِب  اىَْ َّٗكْتبَُ ٰٗ َْْٗ ََ َّ  كَاتِب   بِالََْدْ ِِۖ  

ًاۗاُۗ فَاِىْ كَ كَوَا عَلَّوََُ اٰللُّ  ْ٘ ٌَُْ يَ ََ ٗبَْسَْ  هِ َّ وَ  لْ٘تََّكِ اٰللَّ زَبَّ َّ َِ الْقَكُّ  ْ٘ ْٕ عَلَ لْ٘وُْلِلِ الَّرِ َّ َ٘كْتبُْ   َِ الْقَكُّ  فَلْ ْ٘ ْٕ عَلَ اىَ الَّرِ

وَ بِالََْدْ  لُِّ٘ َّ َْ فَلْ٘وُْلِلْ  ُُ ْ٘عُ اىَْ ُّٗوِلَّ  ََ َٗسْتطَِ  ّْ ْ٘فًا اَ َِ ّْ ضَ ا اَ ًِ ْ٘ ًَا سَفِ ْْ جَالِكُنْ  فاَِىْ لَّنْ ٗكَُ ْٗيِ هِيْ زِّ دَ ْ٘ ِِ ا يَ ّْ دُ ِِ اسْتشَْ َّ  ُِِۗۖ 

وَا ا ُِ سَ اِحْدٰى وَا فتَرُكَِّ ُِ اءِ اىَْ تضَِلَّ اِحْدٰى دََۤ َِ ىَ هِيَ الشُّ ْْ يْ تسَْضَ اهْسَاتَٰيِ هِوَّ َّّ ْ٘يِ فَسَجُل   اءُ زَجُلَ دََۤ َِ ََ الشُّ َْْٗ  ََ َّ  ُٓۗ خُْسٰ َْ

 ْْ َْ اِذاَ هَا دعُُ الَْ َّ ٌْدَ اٰللِّ  ُۗ ذٰلِكُنْ الَْسَظُ عِ  َ ٔ اجََلِ
ْ٘سًا اِلٰٰٓ ّْ كَبِ ْ٘سًا اَ ٍُ صَغِ ْْ ا اىَْ تكَْتبُُ ْْٰٓ ََ تسًََْٔوُ َّ ََّ ا ُۗ  ٰٓٔ اَ ًٰ ادَْ َّ ادةَِ  َِ مُ لِلشَّ

َْ٘  عَلَ  ٌَكُنْ فَلَ ْ٘ ا بَ َِ ًَ ّْ ْٗسُ ىَ تِجَازَةً حَاضِسَةً تدُِ ْْ ٰٓ اىَْ تكَُ ََّ ا اِ ْْٰٓ ََ تسَْتاَبُ َّ َْتنُْ    َٗ ا اِذاَ تبََا ّْٰٓ دُ ِِ ايَْ َّ َُاُۗ  ْْ ََّ تكَْتبُُ ْ٘كُنْ جٌَُاح  اَ

ََلِّوُكُنُ اٰللُّ  ُٗ َّ اتَّمُْا اٰللَّ ُۗ  َّ  بكُِنْ ُۗ 
ق   ْْ وَ فسُُ ا فَاًَِّ ْْ اِىْ تفَََْلُ َّ ْ٘د  ەُۗ  ِِ ََ يَ َّّ زَّ كَاتبِ   ْ٘ن  ٗضَُاَۤ ءٍ عَلِ ْٖ اٰللُّ بكُِلِّ يَ َّ  ُۗ  

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. 

Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). 

Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 

menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di 

antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki 

dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para 

saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. 
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Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) 

kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali 

jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. 

Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi 

apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), 

begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu 

suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 

pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 

Dari ayat tersebut dapat dilakukan analogi (qiyas), karena terdapat 

kesamaan illat (alasan), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan apabila tidak 

dilakukan pencatatan sebuah perjanjian. 

Regulasi pemerintah melalui keharusan pencatatan nikah dan dibuktikan 

melalui akta nikah, merupakan bagian dari upaya istislah atau maslahah 

mursalah. Menurut Hasbi Siddiqi, maslahah adalah memelihara tujuan syara' 

dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Sedangkan menurut 

Al-Razi, maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan 

Musyarri' (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, 

akalnya, keturunannya, dan harta bendanya. 

Lima maslahah, yakni lima jaminan dasar berupa; keselamatan keyakinan 

agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, 

serta keselamatan harta benda, merupakan maslahah mu'tabarah (dapat diterima) 

yang bersifat hakiki. Hal ini karena, kelima jaminan dasar itu merupakan tiang 

penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.  

Dalam ushul fiqh, maslahah mursalah merupakan suatu ketentuan yang 

tidak diatur dalam hukum Islam (fiqh), namun tidak bertentangan dengan hukum 

yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Artinya, kewajiban mencatatkan 

perkawinan di KUA 
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tidak diatur dalam fiqh, namun semangat dari aturan ini tidak bertentangan, 

bahkan sejalan, dengan diwajibkannya saksi ke dalam rukun nikah. Selanjutnya, 

nikah siri walaupun dianggap sah menurut fiqh, namun praktik nikah siri setelah 

adanya regulasi pencatatan dari pemerintah merupakan pengabaian terhadap 

perintah al-Qur'an tentang kewajiban mengikuti aturan yang dibuat suatu 

pemerintah (ulil amri). QS. Al-Nisa' 4: 59 menyebutkan hal ini. 

ٌْكُنْ  فَاِىْ تٌَاَشَعْتُ  هَْسِ هِ َْ اُّلِٔ ا َّ  َِۖ ْْ سُ َُْْ٘ا السَّ اطَِ َّ َُْْ٘ا اٰللَّ  ا اطَِ ْْٰٓ ْٗيَ اٰهٌَُ ا الَّرِ َِ ٰٓاَُّٗ ءٍ ٰٗ ْٖ ْٖ يَ نْ فِ

ىَ بِالٰلِّٰ  ْْ ٌْتنُْ تؤُْهٌُِ ْْ ِِۖ اِىْ كُ سُ السَّ َّ ٍُ الَِٔ اٰللِّ  ّْ ْٗلًً فسَُدُّ ِّ
ْ احَْسَيُ تَْ َّّ ْ٘س   خِسُِۗ ذٰلِكَ خَ ٰ َْ مِ ا ْْ الَْ٘ َّࣖ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan 

Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian 

itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” 

Selama ini, praktik nikah sm yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku 

di Indonesia tidak mampu mewujudkan maksud-maksud disyari'atkannya pernikahan. N 

ikah siri terbukti mengakibatkan dampak negatifbagi pelakunya, baik secara sosial 

maupun hukum, lebih-lebih jika anak yang menjadi korban. Harapan pernikahan yang 

akan mewujudkan keluarga bahagia-sejahtera sulit diwujudkan. Itu artinya, nikah siri 

tidak sesuai dengan syariat Islam sendiri. 

Menurut Ali Mar'iy, semua perbuatan manusia selalu berorientasi pada 

kemaslahatan dan kemafsadatan. Jika kemaslahatan yang ditimbulkan suatu perbuatan 

lebih besar daripada kemafsadatan, maka ia boleh dilakukan (masyru'); adakalanya wajib, 

sunat, dan mubah. Namun sebaliknya, jika dampak kemafsadatannya lebih besar daripada 

kemaslahatannya maka tidak boleh dilakukan (ghairu masyru), adakalanya haram maupun  

makruh. Kemudian, jika nikah siri hanya mewujudkan kemafsadatan yang lebih besar 



87 
 

 
 

daripada kemaslahatannya, sebagaimana bertentangan dengan disyari'atkannya nikah, 

maka nikah siri hukumnya haram..
12

 

D. Strategi Penaggulangan Nikah Sirri Pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kota Ternate 

Tujuan dari adanya suatu penikahan bukan hanya untuk memenuhi atau 

menghalalkan hubungan biologis antara suami istri demi mendapatkan 

keturunan semata, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia, 

penuh cinta dan kasih sayang. Begitu banyak persoalan yang terjadi seperti 

persoalan sosial dan persoalan hukum disebabkan karna adanya ikatan 

pernikahan. Maka sudah sepantasnya masalah pernikahan harus dilihat dari 

sudut pandang kemasyarakatan, agama, dan hukum negara. 

Pernikahan yang sah tentu akan menimbulkan akibat hukum, dan 

sebaliknya pernikahan yang tidak dianggap sah oleh suatu lembaga atau 

negara tidak mempunyai kekuatan hukum karena pernikahan tersebut tidak 

pernah dianggap ada oleh negara. 

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kota Ternate Utara, terdapat 

realitas masyarakat saat ini yang melakukan pernikahan namun tidak 

mencatatkan pernikahan tersebut pada lembaga yang berwenang. Akibat dari 

pernikahan yang tidak tercatat menimbulkan mudhorot yang lebih besar 

kepada pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan, sedangkan untuk 

suami hampir tidak ada mudhorotnya sama sekali. Oleh sebab itu Kantor 

Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga utama yang mengurusi masalah 

agama, mempunyai peran yang sangat penting didalam mengurusi masalah 

pernikahan, diantaranya pencatatan nikah dan mencegah terjadinya nikah siri.  

                                                           
12

R. Soetojo prawirohamidjojo,  Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di 

Indonesia (Surabaya: Airlangga University Pres, 1994), h. 34. 
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Berikut beberapa Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Kota Ternate Utara dalam menanggulangi nikah sirri diantaranya: 

“Mengadakan penyuluhan-penyuluhan pencatatan nikah dan keluarga bahagia 

kepada calon dan wali, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan 

nikah dan dampak negatifnya bagi ibu dan anak melalui seminar-seminar atau 

pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA ) Kecamatan Kota Ternate 

Utara.”
13

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara bersama 

beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan 

Kota Ternate Utara, masyarakat yang melakukan nikah siri, penyuluh dan 

seorang staff yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) serta data real 

yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA), dapat disimpulkan bahwa 

sebagian dari masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Kota Ternate 

Utara kebanyakan bekerja sebagai petani dan tidak mengetahui akan 

pentingnya pencatatan pernikahan sebab mereka hanya sampai Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan kurangnyaya acara sosialisasi yang diadakan 

oleh pihak KUA tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Hal inilah yang 

membuat kebanyakan masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan 

pernikahannya. 

Selain itu pengajuan isbath nikah salah satu solusi dalam nikah sirri, 

seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Irham Ibrahim, beliau mengatakan 

bahwa isbath nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat/ tidak 

punya akta nikah. Isbath nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan 

nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan 

                                                           
13

 Sawia Patilow (33 Tahun). Penyulu, Wawancara, Ternate 16 Februari 2022 
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memiliki kekuatan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang 

untuk melakukan nikah adalah sebagai berikut: “Menyerahkan Surat 

Permohonan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama setempat, Surat 

Keterangan menurut Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang 

menyatakan bahwa pernikahannya belum dicatat, Surat Keterangan menurut 

Kepala Desa / Lurah yang menunjukankan bahwa pemohon sudah menikah, 

Foto Copy KTP pemohon, dan membayar administrasi perkara.”
14

 

Selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kota Ternate 

Utara menilai bahwa salah satu faktor yang sangat memprihatinkan kepada 

msyarakat yang melakukan nikah siri adalah masih sangat rendahnya 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah. Masyarakat 

mengira bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti 

prosesnya akan suli dan lama. Namun kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam 

melakukan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan yang berada dibawah naungan 

Kecamatan Kota Ternate Utara, namun hasilnya belum begitu maksimal. 

sebab Ketika acara sosialisasi yang diadakan oleh pihak KUA ke kelurahan-

kelurahan yang diselenggarakan, masyarakat yang menghadirinya sangat 

sedikit karena sibuk bekerja sehingga mereka tidak bisa hadir.  

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut penulis kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara 

mengenai pentingnya pencatatan nikah untuk mencegah nikah sirri yang 

masih dilakukan oleh masyarakat, belum begitu efektif, khususnya bagi 

masyarakat yang tinggal didaerah yang jauh terkendala oleh jarak dan akses 

                                                           
14

 H. Irham Ibrahim (52 tahun). Kepala KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, 

Wawancara, Ternate. 7 Februari 2022. 
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perjalanan serta sibuknya mereka dalam mencari nafkah (petani) untuk 

keperluan sehari-hari sehingga mereka tidak sempat hadir. Maka dari itu 

tidak heran apabila masih didapatkan masyarakat yang melakukan nikah siri 

karena mereka tidak tahu akan dampak yang diperoleh dikemudian hari.  

Kantor Urusan Agama sebagai pegawai pencatat nikah yang  

menjalankan aturan yang ada, karena dalam pernikahan ada prosedur yang 

harus dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Pemberitahuan 

Dalam pasal 3 PP No.9 tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang 

akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada 

pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 

2. Penelitian 

Ketika pihak KUA mendapat pemberitahuan akan diadakan pernikahan, 

maka prosedur selanjutnya adalah pihak KUA melakukan penelitian yang 

dilakukan pegawai pencatat pernikahan. Sesuai Pasal 6 ayat (1) pp No. 9 

tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat- syarat perkawinan telah 

dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum perundang- 

undangan yang berlaku. Syarat- syarat perkawinan seperti yang telah 

diuraikan di atas mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua 

dan seterusnya, inilah pertama- pertama diteliti pejabat. 

Selain berdasarkan ayat (2) pegawai pencatat perkawinan juga 

diwajibkan melakukan penelitian terhadap: 

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal calon mempelai, dalam hal ini 

kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan 
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yang menyatakan umur dan asal- usul calon mempelai yang diberikan 

oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu; 

b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat 

tinggal orang tua calon mempelai;  

c. Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), 

(3), (4) dan (5) undang- undang, apabila salah seorang calon mempelai 

atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun;  

d. Izin pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 undang- undang, dalam hal 

calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;  

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) 

undang- undang; 

f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal 

perceraian surat keterangan percerian bagi perkawinan untuk kedua 

kalinya atau lebih; 

g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

HANKM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau 

keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasannya penting, 

sehingga mewakilkan kepada orang lain. 

3. Pengumuman 

Setelah tata cara dan syarat- syarat pemberitahuan terpenuhi maka tahap 

berikutnya adalah pegawai pencatat pernikahan menylenggarakan 

pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9 tahun 1975 pengumuman 

tentang adanya kehendak melangsungkan pernikahan. Adapun pengumuman 

tersebut, bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapak orang- orang 

yang hendak menikah. Selanjutnya dengan adanya pengumuman itu apabila 

ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dialngsungkan 
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maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatat 

perkawinan. 

4. Pelaksanaan  

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai 

untuk melngsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah 

hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan. Mengenai bagaimana 

cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 ternyata 

menegaskan kembali pasal 2 ayat 1 undang- undang perkawinan, yaitu 

perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing- masing agama dan 

kepercayaan, supaya sah.
15

 

Starategi KUA akan berpengaruh kepada berhasil atau tidaknya 

sosialisasi UU Perkawinan Tahun 1974 di Kecamatan Kota Ternate Utara. 

Untuk itu, KUA perlu meningkatkan pelayanan kepada publik secara lebih 

baik (profesional) yakni efektif (sederhana, jelas, transparan) dan efisien, 

termasuk responsif dan adaptif. 

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang 

dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan 

(aparatur pemerintah). Dengan ciri-ciri sebagai berikut :  

1) Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran;  

2) Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah 

                                                           
15

 Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigana, Hukum Perdata Isalm di Indonesia: Stusi 

Kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana cet. 

Pertama 2006), h. 125-129. 
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dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 

pelayanan  

3) Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya 

kejelasan dan kepastian mengenai :  

a. Prosedur/tata cara pelayanan;  

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 

administratif; 

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

dalam memberikan pelayanan; 

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;  

e.  Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.  

4) Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan 

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu 

penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan 

dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar 

mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun 

tidak diminta.  

5) Efisiensi, mengandung arti : 

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung 

dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan 

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang 

berkaitan; 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses 

pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya 

kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang 

terkait. 
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6) Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan; 

7) Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi 

apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang 

dilayani; 

8) Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, 

keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa 

mengalami tumbuh kembang. 

Kinerja KUA Kecamatan Kota Ternate Utara perlu mengacu pada asas-

asas Pelayanan Publik secara profesional, sehingga diharapkan dapat berhasil 

mengubah persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa pernikahan yang 

dilakukan di KUA membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang relatif 

mahal. 

Dengan melihat uraian di atas menurut penulis kebijakan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kota Ternate Utara sesuai dengan tujuan adanya hukum, 

karena kebijakan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan menurut 

penulis KUA Kecamatan Kota Ternate Utara selalu mengindahkan adanya 

hukum dalam mengambil kebijakan. Karena menurut Dunn: Dalam rangka 

memecahkan masalah ada beberapa tahapan penting antara lain: penetapan 

agenda kebijakan (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), 

adopsi kebijakan (policy adoption), implementasi kebijakan (policy 

assesment). Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang 

menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Hakekat permasalahan 

ditentukan melalui suatu prosedur yang seringkali dikenal dengan nama 

problem structuring. 
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Pada tahap formulasi kebijakan, mengidentifikasikan kemungkinan 

kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu 

diperlukan suatu prosedur yang disebut forecasting dimana konskwensi dari 

masing- masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan. Adopsi 

kebijakan merupakan tahap berikutnya, dimana ditentukan pilihan kebijakan 

melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan 

setelah melalui suatu proses rekomendasi. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan dimana kebijakan 

yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit- unit administratif 

tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap 

ini, proses monitoring dilakukan. Dan tahap terakhir adalah tahapan 

penelitian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan 

penelitian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa 

yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evalusai harus 

diterapkan.
16

 

Namun demikian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota 

Ternate Utara tetap berusaha dan mengadakan acara sosialisasi dan 

memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya 

pencatatan pernikahan di KUA dan terus melakukan penyuluhan-penyuluhan 

pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh badan 

penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kantor Urusan 

Agama kepada calon pengantin dan wali.  

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara dalam menanggulangi dan 

                                                           
16

 Yeremias T. keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu 

(Yogyakarta: Gava Media, 2008), h.67. 
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meminimalisir nikah siri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada 

kenyataanya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas 

untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Praktik nikah selayaknya ditujukan sebagai media menuju kehidupan 

bahagia sejahtera di dunia dan akhirat. Itu sebabnya, pertimbangan 

pernikahan selalu berdialektika dengan kehidupan jaman. Regulasi hukum 

Islam pada masa lampau (sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh klasik) 

tidak tentu semuanya tepat diterapkan pada masa kini. Aspek kesaksian 

yang sebatas pada arti kehadiran personal saat akad nikah dan walimah, 

yang dulu dimaksudkan sebagai media "pelindung" terhadap keabsahan 

pernikahan, jelas-jelas tidak cukup lagi mengatasi masalah kekinian. 

Dibutuhkan keotentikan dalam bentuk kesaksian yang menetap dan kuat, 

salah satunya adalah akta nikah. Komiten pernikahan yang kuat (mitsaqan 

ghalidzan) dengan demikian hanya dapat terwujud jika pernikahan tersebut 

tercatat secara resmi, diakui secara hukum, serta mendapat kesepakatan 

sosial. 

2. Paradigma fiqh centris sudah saatnya bergeser pada pertimbangan sosial yang 

memang selalu bergerak ke depan. Pandangan skolastik dan ortodoks atas 

kebenaran mutlak fiqh selayaknya terbuka untuk berkompromi demi kemaslahatan. 

Jika pembenaran fiqh terhadap nikah siri ternyata lebih banyak menyisakan 

implikasi negatif, maka mau tidak mau pembenaran itu sendiri butuh 

"pembenaran". Upaya peyakinan dan sosialisasi regulasi pencatatan nikah 
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karenanya perlu dilakukan. Counter opinion mengenai legalitas nikah juga butuh 

dimaksimalkan. 

3. Strategi KUA dalam menanggulangi nikah sirri di Kecamatan Kota 

Ternate Utara diantaranya: melakukan penyuluhan tentang pencatatan 

nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali, serta 

melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan 

dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-

seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen 

Agama melalui perwakilan di Kecamatan yang diselenggarakan 

dimasyarakat. 

B. Impilkasi 

1. Diharapkan bagi masyarakat terkhususnya yang berada di wilayah 

Kecamatan Kota Ternate Utara terutama masyarakat yang memeluk 

agama Islam, para Ulama, dan para pemimpin pemerintahan agar selalu 

meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang 

berlandaskan pada syariat islam dalam berbagai kesempatan yang 

diselenggarakan di masyarakat, terutama mengenai Undang-Undang 

NO. 1 Tahun 1976 tentang perkawinan agar masyarakat luas lebih 

mengetahui, mengerti dan menjalankan poin-poin penting didalamnya 

dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum.  

2. Diharapkan kepada masyarakat supaya peduli terhadap status 

pernikahan, karena hal tersebut bagi keberlangsungan kehidupan juga 

anak cucunya dengan merasakan betapa pentingnya pencatatan 

perpernikahan dan memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik 

dalam setiap urusan dan alangkah baiknya pola pemikiran masyarakat 

dirubah mengenai pemahaman tentang perbedaan antara pernikahan 
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yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mana yang tidak 

dicatatkan, karena pencatatan pernikahan sangat penting.  

3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) terutama yang berada di 

Kecamatan Kota Ternate Utara selaku petugas pemerintahan dan 

kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan 

publik yang sebaikbaiknya kepada masyarakat khususnya dalam 

masalah administrasi suratsurat pernikahan dan terus meningkatkan 

sosialisasinya kepada masyarakat melalui pengajian, khutbah jumat, 

dan ceramah agama, agar masyarakat tahu betul bahwa pentingnya 

pencatatan pernikahan dan berapa biaya perkawinan menurut undang-

undang agar tidak ada masyarakat yang beranggapan pencatatan 

perkawinan itu mahal. 

4. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengintensifkan 

sosialisasisosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan sampai 

ke desa bahkan sampai ke desa-desa terpencil sekalipun, agar semua 

masyarakat benar-benar mengetahui dan sadar akan pentingnya 

pencatatan nikah dan diharapkan adanya pemberian sanksi terhadap 

pernikahan yang dilaksanakan akan tetapi tidak mencatatkan 

pernikahannya dilembaga tertentu, agar masyarakat merasa segan untuk 

melanggarnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Berikut beberapa bentuk pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada para narasumber 

wawancara: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan Untuk Pelaku Nikah Sirri Pertanyaan untuk pegawai/pejabat 

KUA Kec. Kota Ternate Utara 

 

1. 

Apa saudar/i tahu UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ? 

Apakah pihak KUA mengetahui adanya 

pernikahan sirri di wilayah Kec. Kota 

Ternate Utara?  

 

2. 

Berapa umur saudara/i saat melangsungkan 

pernikahan? 

Apakah ada masyarakat yang 

melaporkan adanya pernikahan sirri? 

3. Dimana saudara/i melangsungkan pernikahan? Seperti apa model nikah sirri yang 

terjadi di Kec. Kota Ternate Utara 

 

4. 

Apa yang mendorong saudara/i melakukan 

nikah sirri 

Apa dampak yang akan dialami pelaku 

nikah sirri di Kec. Kota Ternate Utara 

 

5. 

Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan 

saudara/i 

Apa upaya yang dilakukan pihak KUA 

untuk menanggulangi pelaku nikah sirri 

 

6. 

Ada berapa orang yang hadir dalam pernikahan 

saudara/i 

 

 

7. 

Dampak positif apa yang saudara/i peroleh dari 

pernikahan sirri 

 

 

8. 

Kesulitan apa yang saudara/i peroleh dari 

pernikahan sirri? 

 

 

9. 

. Apakah saudara/i mendapatkan hak-hak dari 

pasangan pasangannya 

 

 

10 

Apakah saudara/i melaksanakan kewajiban di 

dalam rumah tangga 
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Dokumentasi Pengumpulan Data 

Wawancara Dengan Kepala KUA Kec. Kota Ternate Utara 

Wawancara Dengan Staf KUA Kec. Kota Ternate Utara 
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Dokumentasi Bersama Dengan Staf KUA Kec. Kota Ternate Utara 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Bagunan KUA Kec. Kota Ternate Utara 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

Nama   : Muhammad Ishky Rumaf 

Nim   : 80100219019  

Kosnt   : Hukum Islam   

Tempat Tanggal Lahir: Cango 18 April 1997 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Ohoi Mastur Baru Kec. Kei Kecil Timur Kab. Maluku 

  Tenggara. 

B. Nama Orang Tua 

Ayah    : Muhammad Nafus Rumaf., S.Pd. 

Ibu   : Rakiba Salim 

C. Pendidikan  

 SD Negeri Pigaraja Bacan Timur Selatan, 2008. 

 MTs.Negeri Ternate, 2011. 

 MA As-salama Mastur, 2014. 

 Institut Agama Islam Negeri IAIN Ternate Jurusan Hukum Islam 2018. 

 Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Jurusan Hukum Islam 2022. 
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