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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي  

 

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

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

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a  A اَ 

 Kasrah i   I اِ 

 d}ammah u   U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىَىْ 

 fath}ah dan wau Au a dan i ىَـوْ 
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Contoh: 

كَيْفَ     :  kaifa 

 haula : هَوْل 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

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

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

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

Contoh: 

  ma>ta : مَاتَ 

 <rama: رَمَى

  qi>la: قِيْلَ 

 yamu>tu: يمَوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

ta>’ marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

رَوْضَةُ اْلأَطْفالِ    : raud}ah al-at}fa\>l 
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لْمَدِيْـنَةُ الفَاضِلَةُ اَ    : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

 al-h}ikmah :  اَلحِْكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

نجََّيْناَ    : najjaina> 

 al-h}aqq : اَلحَْقُّ 

نُـعّمَ    : nu‘‘ima 

 aduwwun‘ : عَدُوُّ 

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

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

Contoh: 

 Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِيُّ 

 Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبيُِّ 
6. Kata Sandang 

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

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 

 



 

 

xiv 

 

Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

الَْزَّلْزلََةُ     : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةُ 

 al-bila>d:  الَْبِلاَدُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

Contoh: 

 Sَ  : ta’muru>nْمُرُوْنَ 

 ‘al-nau :  الَنـَّوْءُ 

 ’syai :  شَىْءٌ 

 umirtu :  أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

munaqasyah. Bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

  Yِbilla>hاللهِ   di>nulla>hدِيْنُ اللهُ 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

رَحمَْةِ اللهِ هُمْ فيِْ  hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan  

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
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Al-Gaza>li> 

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

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

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

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

Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw.      = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.          = Wafat tahun 

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

HR       = Hadis Riwayat 

 

 

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

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

Nama   : Lalu Akroman Japar  

Nim   : 80100220142 

Judul     : Tinjauan Sosiologis Terhadap Implementasi Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 pada Masyarakat Kecamatan Soyo Jaya 
Kabupaten Morowali Utara  

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana tinjauan 
sosiologis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 
Masyarakat Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara? dengan sub 
masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Soyo 
Jaya terhadap perkawinan di bawah umur?; 2) Bagaimana respon masyarakat 
Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara terhadap Undang-Undang No 
16 Tahun 2019?; 3) Bagaimana implikasi hukum penerapan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019 pada masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten 
Morowali Utara? 

Jenis penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
penelitian yang digunakan: yuridis normative dan sosiologis. Adapun sumber 
penelitian ini adalah staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojo Jaya, Kepala 
Desa, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan 
data dan analisis data yang digunakan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, verifikasi data, klasifikasi data, analisis data dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi masyarakat Kecamatan 
Soyo Jaya terhadap perkawinan di bawah umur umumnya sudah dianggap biasa 
karena menjadi realitas di masyarakat. Namun bagi mereka yang memiliki 
tingkat pendidikan dan sosial yang baik, pernikahan di bawah umur merupakan 
sesuatu yang melanggar hak anak secara psikologis untuk mengembangkan 
potensi diri. 2) Respon masyarakat Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali 
Utara terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sangat tidak baik karena 
tidak adanya pengetahuan yang mereka miliki tentang undang-undang tersebut. 
Sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi aturan pada masyarakat; dan 3) 
Implikasi hukum penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 
masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara tidak maksimal 
karena tingkat pernikahan di bawah umur masih terus berlangsung hingga kini 
dengan berbagai macam faktor, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, adat, 
pergaulan bebas, keturunan hingga faktor orang tua. 

Implikasi dari penelitian ini adalah Perlu perubahan pola pikir 
masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur merupakan hal yang melanggar, 
baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat sosial. Perlu ditanamkan dalam 
jiwa masyarakat bahwa hanya pendidikan yang dapat mengubah nasib dan 
keadaan menjadi lebih baik, bukan melalui pernikahan di bawah umur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan perkawinan di Indonesia dinyatakan secara tegas dalam pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 

1974) adalah: “. . . membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”1 Penegasan ini menunjukkan adanya 

keinginan kuat dari hukum perkawinan nasional untuk memperkokoh institusi 

perkawinan sehingga tidak mudah goyah, retak dan berakhir dengan perceraian. 

Dengan kokohnya institusi perkawinan maka kelestarian keluarga akan terjaga. 

Apabila institusi perkawinan mudah goyah, retak dan berakhir dengan perceraian 

maka akan menghancurkan institusi keluarga. Institusi keluarga yang hancur pada 

akhirnya akan berdampak negatif pada masyarakat, seperti munculnya fenomena 

orang tua tunggal (singel parent), pola asuh anak bermasalah akibat keluarga yang 

broken home2yang sering dikaitkan sebagai sumber munculnya kenakalan remaja 

(juvanile delequance),3dan lain-lain. 

Supaya calon suami dan calon isteri dapat membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal tesebut maka diperlukan kematangan jiwa dan raga, sehingga 

dan menjalin kasih sayang secara harmoni, dapat saling beradaptasi dengan baik 

 

1Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” dalam 

Kementerian Agama R.I, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (t.t.: 

Kementerian Agama R.I., 2015), h. 22.  

2Broken homemerupakan istilah untuk menyebut keluarga yang kacau diakibatkan 

perceraian, kurang teratur, cenderung konflik dan penuh problem. Lihat Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 1192.  

3David Field, Family Personalities, Understanding Your Parents Now That You’re An 

Adult, terj.Y. Karmin, Kepribadian Keluarga: Kenalilah Keluarga Anda dan Jadilah Diri Anda 

Sendiri (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 75-79. 
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ketika hidup bersama, serta mampu menyelesaikan berbagai problematika rumah 

tangga. Kematangan jiwa dan raga ini diindikasikan oleh usia dewasa ketika 

menikah, yaitu telah mencapai minimal usia 21 tahun, sebagaimana dimaksudkan 

oleh pasal 6 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974.4 Penetapan usia 21 tahun ini merujuk 

pada pandangan peraturan perundang-undangan nasional yang memandang bahwa 

usia 21 tahun merupakan usia dewasa dan memiliki kematangan sosial, 

kematangan pribadi, dan kematangan mental.5 

Di samping itu, penetapan usia ideal menikah minimal 21 tahun terkait 

aspek demografis, yaitu pengendalian laju pertambahan jumlah penduduk. 

Penetapan usia perkawinan yang lebih rendah dimungkinkan akan mempercepat 

laju kelahiran yang lebih tinggi yang tentunya akan mempercepat pula laju 

pertambahan jumlah penduduk di Indonesia.6 Pertambahan jumlah penduduk yang 

lebih cepat akan memunculkan berbagai masalah kompleks di Indonesia terkait 

dengan penyediaan berbagai aspek untuk mendukung kesejahteraan penduduk 

Indonesia di tengah keterbatasan lahan pemukiman, sumber daya alam, lapangan 

kerja, dan lain-lain. Implikasi dari adanya tujuan hukum tersebut maka hukum 

perkawinan nasional memberlakukan pembatasan-pembatasan khusus terkait 

dengan pernikahan di bawah usia 21 tahun.  

 

4Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 23. 

5Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): 

Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 

24-26.  

6Lihat Penjelasan Umum UU. No. 1 Tahun 1974 dalam Republik Indonesia, “Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 44.Jumlah penduduk Indonesia menurut data 

yang diliris oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menurut sensus BPS tahun 2020 adalah 270,20 juta 

jiwa. Pertumbuhan Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 %, melambat 

dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 %. Badan Pusat Statistik (BPS), “Hasil Sensus 

Penduduk 2020,” Sius Resmi BPS, https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-

sensus-penduduk-2020.html (22 Februari 2022).  
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Ketika UU. No. 1 Tahun 1974 efektif diberlakukan maka diregulasikan 

bahwa pasangan calon suami atau calon isteri yang berusia di bawah usia 21 tahun 

harus mendapat persetujuan dari orang tua atau walinya.7Sedangkan  calon suami 

yang berusia di bawah 19 tahun, atau calon isteri yang berusia di bawah 16 tahun 

wajib mendapakan dispensasi dari Pengadilan.8Abdul Manan menjelaskan regulasi 

ini: 

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, bahwa Undang-
Undang Perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 
19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur 
minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih 
dahulu, setelah itu baru perkawinan dilaksanakan. Pihak-pihak 
berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan di 
bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu 
dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.9 

Sanksi yang dimaksudkan oleh Abdul Manan tesebut adalah sanksi tindak 

pidana pelanggaran kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan hukuman 

kurungan penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 

7.500,-, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (PP. No. 9 Tahun 1975).10 

Pembatasan usia perkawinan ini yang sudah berjalan hampir empat 

dasawarsa di Indonesia, akhirnya mengalami perubahan. Diawali oleh Putusan 

 

7Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) UU. No. 1 Tahun 1974, Republik Indonesia, “Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 23. 

8Pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974, Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan,” h. 23. 

9Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2008), h. 11. 

10Republik Indonesia, “Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” dalam Kementerian Agama R.I, Himpunan 

Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (t.t.: Kementerian Agama R.I., 2015), h. 174. 
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Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 

yang merubah secara signifikan batas usia perkawinan. Dalam putusannya tesebut 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa aturan yang membolehkan perempuan 

berumur 16 tahun melakukan perkawinan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal 

tesebut tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (UU. No. 23 Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa 

anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.11 

Pertimbangan lain dari Mahkamah Konstitusi R.I.  terkait dengan 

perlindungan hak-hak anak, khususnya anak perempuan, sehingga harus dicegah 

anak-anak yang menikah di bawah umur. Dalam amar putusannya, frasa berusia 

minimal 16 tahun dalam pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat, kemudian Mahkamah Konstitusi R.I. memerintahkan 

DPR R.I. sebagai lembaga pembuat undang-undang paling lambat tiga tahun 

setelah putusan tesebut berkewajiban merubah UU. No. 1 Tahun 1974, khususnya 

batas usia minimal menikah untuk perempuan.12 

Berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi R.I. tesebut lahirlah Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU. No. 16 Tahun 2019) yang disahkan oleh 

 

11Mahkamah Konstitusi R.I., “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 

tanggal 13 Desember 2018, Official Website Mahkamah Konstitusi  R.I. 

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf (tanggal 22 

Februari 2022). Lihat pula Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dalam Kementerian Agama, Official website Kementerian Agama R.I., 

https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=188 (tanggal 22 Februari 2022). 

12Mahkamah Konstitusi R.I., “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 

tanggal 13 Desember 2018. 
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Presiden R.I. Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta 

yang dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6401. Undang-undang ini merubah pasal 7 UU. No. 1 

Tahun 1974 yang terkait dengan batas usia perkawinan yang diizinkan, yaitu calon 

suami dan calon isteri minimal berusia 19 tahun. Apabila tidak mencapai usia 19 

tahun, maka dipersyaratkan wajib mendapatkan dispensasi pengadilan.13 

Sekali pun regulasi hukum perkawinan nasional telah mengalami 

perubahan dalam masalah usia perkawinan ini, tetapi bahwa praktek-praktek 

perkawinan di bawah usia 19 tahun masih tetap terjadi di masyarakat, baik yang 

mendapatkan dispensasi pengadilan maupun tidak mendapatkan dispensasi 

tesebut. Di Pengadilan Agama, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 24.864 perkara 

dispensasi kawin, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 64.000 perkara yang 

sama. Dari hasil penelitian Australia Indonesia Patnership for Justice 2 (AIPJ2) 

yang bermitra dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia (ormas) 

pada tahun 2019 s.d. 2020 ditemukan fakta yang mengejutkan, bahwa terdapat 

prevalensi lebih dari 95 % perkawinan anak terjadi tanpa mengajukan dispensasi 

kawin di pengadilan sesuai regulasi yang dipersyaratkan.14 

Hasil penelitian AIPJ2 mengindikasikan bahwa lahirnya UU. No. 16 

Tahun 2019 ternyata telah memunculkan implikasi yang tidak diinginkan, yaitu: 

semakin marak nikah siri. Hal ini terjadi karena calon pengantin yang berusia di 

 

13Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Mardi Candra, Pembaruan 

Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum  di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021), h. 186-193. 

14Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum  di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2021), h. 6-7. 
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bawah 19 tahun akan ditolak dicatatkan perkawinannya oleh PPN, sehingga calon 

pengantin memilih untuk menikah tanpa dicatatkan oleh PPN.  

Berdasarkan hal ini, maka Penulis meneliti adanya implikasi hukum 

implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan pelaksanaan nikah 

siri di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. Dengan adanya 

penelitian ini maka prevalensi adanya peningkatan nikah siri pasca diterapkannya 

UU. No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara 

dapat diekplorasi, dideskripsikan, dan dianalisis, sehingga dapat dilakukan 

berbagai langkah solutif untuk mencegah terjadinya nikah siri disebabkan UU. 

Nomor 16 Tahun 2019 tesebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka penelitian tesis ini 

berangkat dari masalah pokok tentang bagaimana tinjauan sosiologis terhadap 

implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Masyarakat 

Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara? dengan sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Soyo Jaya terhadap 

perkawinan di bawah umur? 

2. Bagaimana respon masyarakat Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali 

Utara terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019? 

3. Bagaimana implikasi hukum penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 pada masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali 

Utara? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Tesis ini berjudul Implikasi Hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 terhadap Peningkatan Pelaksanaan Nikah Siri (Sudi Kasus pada Masyarakat 

Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara). Terdapat beberapa istilah 

dalam tesis ini yang perlu diuraikan agar tidak menimbulkan salah pengertian 

(missunderstanding) terhadap istilah tesebut, antara lain: 

a. Implikasi Hukum 

Kata implikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu implication yang 

bermakna kemungkinan efek yang muncul dari suatu tindakan atau keputusan (a 

possible effect or result an action or decision), sesuatu yang disarankan atau atau 

secara tidak langsung akan muncul (something that is  suggested or indirectly 

stated),  atau pun fakta yang saling terkait yang melibatkan seseorang, terutama 

dalam suatu kriminalitas (the fact of being involved, or involving somebody, in 

something especially a crime).15 Dalam bahasa Indonesia, implikasi secara literal 

bermakna keterlibatan atau suatu keadaan terlibat; juga bermakna sesuatu yang 

termasuk atau tersimpul yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan keadaannya.16 

Implikasi hukum dalam tesis ini bermakna keterkaitan atau efek yang 

muncul yang terkait dengan implementasi suatu norma hukum atau peraturan 

perundang-undangan. Keterkaitan ini menciptakan hubungan kausalitas dalam 

hukum, khususnya pada saat diterapkannya UU. No. 16 Tahun 2019 yang biasanya 

dalam hukum perdata diargumentasikan dalam tiga teori penalaran hukum, yaitu:  
 

15A.S, Hornby, Oxford  Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Oxford: 

Oxford University Press, 2015), h. 753. 

16Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 374. 
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1) Teori conditio sine qua non atau teori ekuivalensi, yaitu suatu keadaan 

terjadi apa adanya yang mutlak harus demikian. Jika syarat itu ada maka 

secara kausalitas akan memunculkan akibat hukum, sedangkan jika syarat 

itu hilang maka akan menyebabkan hilang juga akibat hukumnya.17 

Misalnya, UU. No. 16 Tahun 2019 mewajibkan calon suami atau calon 

isteri berusia kurang dari 19 tahun memiliki dispensasi kawin dari 

pengadilan. Jika dispensasi kawin itu ada maka dapat dicatatkan 

perkawinannya kepada PPN, dan jika dispensasi kawin tesebut tidak ada 

maka perkawinannya tidak dapat dicatatkan oleh PPN. 

2) Teori causa proxima, yaitu: sebab yang menyertai penyebab pokok untuk 

menimbulkan akibat hukum. Hal ini diistilahkan pula dengan sebab 

langsung (naaste oorzaak).18Misalnya, pasangan suami-isteritidak dapat 

membuktikan perkawinannya disebabkan tidak memiliki akta nikah atau 

buku nikah yang menyebabkan munculnya akibat-akibat hukum lainnya, 

seperti; anak dan isteri kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam harta 

bersama dan harta warisan, suami mudah menceraikan isteri karena proses 

perceraian dilakukan tanpa perlu dilangsungkan di pengadilan, dan lain-

lain. 

3) Teori adequaat, yaitu: sesuatu dianggap sebab dari suatu akibat hanyalah 

peristiwa yang sungguh-sungguh menentukan datangnya akibat yang 

sedang dipersoalkan, sedangkan datangnya akibat tesebut dapat diduga 

 

17Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2014), h. 34; lihat pula Subrata Kubung, Kamus Hukum 

Internasional dan Indonesia (t.t.: Permata Press, t.th.), h. 88-89. 

18Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, h. 34; lihat pula 

Subrata Kubung, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, h. 67. 
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berdasarkan pengalaman hidup di dalam masyarakat.19 Misalnya, semua 

implikasi hukum diakibatkan tidak adanya akta nikah atau buku nikah 

sebagai alat bukti terjadinya perkawinan, disebabkan oleh pasangan 

suami-isteri yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena sebab 

utamanya, yaitu sewaktu menikah berusia di bawah 19 tahun dan tidak 

memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan.   

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau dalam tesis ini disebut UU. 

No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan atau UU. No. 16 Tahun 2019 yang disahkan oleh Presiden 

R.I., Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta yang 

dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6401. 

c. Nikah Siri  

Saifudin Zuhri menyebut ada empat pengertian terkait dengan makna nikah 

siri dalam konteks masyarakat Indonesia, yaitu: 
1. Perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa 

mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian 
tidak mendaftarkan perkawinannya ke KUA sehingga perkawinan 
mereka dengan mempunyai legalitas formal dalam hukum positif 
sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 
1974. 

2. Perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-
perempuan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak keluarganya, bahkan 
benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali 
dan saksinya. 

3. Perkawinan secara sembunyi-sembunyi dilakukan di daerah/di kota 
tempat tinggal mempelai perempuan dengan dihadiri keluarganya tanpa 

 

19Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, h. 34; lihat pula 

Subrata Kubung, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, h. 15. 
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dihadiri keluarga mempelai laki-laki dan tanpa diakhiri dengan 
mendaftarkan perkawinannya ke KUA setempat. 

4. Sebuah praktek pernikahan yang dinilai sah secara agama ketika dihadiri 
mempelai berdua, wali, 2 orang saksi, disertai ijab qabul, tidak 
diumumkan kepada khalayak dan dianggap sebagai sesuatu yang mesti 
dirahasiakan (kawin di bawah tangan).20 

 

Dari keempat pengertian nikah siri tesebut maka terminologi nikah siri 

yang dimaksud pada tesis ini adalah terminologi pertama. Tipologi utama dari 

nikah siri dalam tesis ini adalah adanya kesengajaan dari calon pengantin maupun 

keluarga kedua belah pihak untuk tidak mencatatkan perkawinannya pada PPN 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

kata lain, ada niat atau iktikad buruk dari mereka untuk sengaja tidak mencatatkan 

perkawinannya untuk menghindari salah satu atau semua persyaratan pencatatan 

perkawinan,21 terutama dispensasi kawin di pengadilan pada saat salah satu calon 

pengantin atau kedua-duanya berusia di bawah usia 19 tahun sesuai ketentuan UU. 

No. 16 Tahun 2019. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Terkait dengan permasalahan nikah siri pada masyarakat di Kecamatan 

Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara dibatasi pada kasus-kasus nikah siri sejak 

diterapkannya UU. No. 16 Tahun 2019 pada tahun 2019 s.d. 2022.Sedangkan 

masyarakat dalam penelitian ini dibatasi pada masyarakat yang beragama Islam di 

Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. 

 

 

 

20Saifudin Zuhri, Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo (Semarang: 

Bima Sejati, 2013), h. 3, 

21Lihat Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 153. 
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D. Kajian Pustaka 

Dari hasil penelitian Penulis terhadap berbagai literatur dan penelitian 

yang telah ada maka belum ditemukan penelitian yang diangkat dalam tesis ini, 

antara lain: 

1. Tesis yang ditulis oleh Sumarindang pada Program Pascasarjana Universitas 

Diponegoro pada tahun 2002 yang berjudul Akibat Hukum Terhadap 

Kedudukan Anak dan Harta Bersama dalam Perkawinan Di Bawah 

Tangan(Suatu Studi Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974).  

Tesis tesebut menjelaskan implikasi hukum nikah siri yang 

diistilahkan tesis nikah di bawah tangan, yaitu: disebabkan implikasi hukum 

dari nikah siri yang tidak memperoleh akta nikah sebagai alat bukti 

perkawinan, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tesebut hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya karena anak-anak 

ini tidak memiliki alat bukti tentang asal-usul kelahirannya karena tidak 

adanya akte kelahiran yang pengurusan administrasinya mengharuskan 

kepemilikan akta nikah dari orang tuanya. Akta nikah juga menjadi alat bukti 

dalam perbuatan hukum terhadap harta bersama yang diperoleh selama 

perkawinan, sehingga apabila salah satu pasangan suami atau isteri wafat 

maka harta bersama tesebut sulit untuk dilakukan tindakan hukum apabila 

dimintakan alat bukti perkawinan untuk menegaskan asal-usul harta sebagai 

harta bersama. Di samping itu, pasangan yang ditinggal wafat ini juga akan 

kesulitan mengurusi proses administrasi harta-harta tertentu, seperti uang 

pensiun, uang duka, dan mendapatkan harta warisan almarhum.  
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Tetapi tesis tesebut tidak menjelaskan implikasi hukum nikah siri yang 

disebabkan oleh UU. No. 16 Tahun 2019 yang tentunya tidak dapat dijangkau 

oleh tesis ini yang ditulis pada tahun 2002. Implikasi hukum nikah siri yang 

dikemukakan oleh Sumarindang, khususnya terkait dengan hak yang tidak 

bisa didapatkan akibat tidak memiliki akte kelahiran  anak pada tesis ini juga 

sudah tidak relevan. Berdasarkan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan 

Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran, maka anak yang terlahir dari nikah siri 

dapat memperoleh akte kelahiran dengan melampirkan Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian tentang atau Surat Pernyataan 

Pertanggungjawaban Mutlak (SPJTM) oleh kedua orang tuanya yang isinya 

menyatakan bahwa anak tesebut adalah anak mereka berdua dan 

ditandatangani oleh keduanya.22 

2. Tesis yang ditulis oleh Yunthia Misliranti pada Program Pascasarjana 

Universitas Diponegoro pada tahun 2006 yang berjudul Kedudukan dan 

Bagian Isteri yang Dicerai dari Pernikahan Sirri. 

Dalam tesis ini dijelaskan bahwa permasalahan terkait dengan harta 

bagian isteri akan muncul pada saat suami isteri yang menikah siri lalu 

bercerai. Implikasi hukum dengan tidak adanya akta nikah pada nikah siri 

maka keberadaan perkawinan tesebut sulit dibuktikan yang akan menjadikan 

pembagian harta di antara suami isteri akan mengalami kesulitan. Dalam 

nikah siri yang berakhir dengan perceraian maka pembagian harta 

 

22Badan Pemeriksa Keuangan R.I., “Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran, Official Website BPK 

R.I. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138580/permendagri-no-9-tahun-2016 (tanggal 22 

Februari 2022). 
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membutuhkan iktikad baik di antara suami isteri untuk menyelesaikan 

masalah yang ada. Dengan kata lain, salah satu pihak dari suami isteri 

beriktikad buruk untuk tidak memberikan bagian harta yang menjadi hak 

pihak yang lain maka permasalahan pembagian harta akan menjadi rumit dan 

tidak terselesaikan.  

Namun tesis ini tidak juga menerangkan implikasi hukum nikah siri 

yang disebabkan oleh UU. No. 16 Tahun 2019 yang tentunya tidak dapat 

dijangkau oleh tesis ini yang ditulis pada tahun 2009. 

3. Laporan penelitian Holilah pada Pusat Gender (PSG) IAIN Sunan Ampel 

Surabaya pada tahun 2009 yang berjudul Kawin Sirri pada Masyarakat 

Madura (Studi Kasus tentang Faktor Penyebab dan Pengaruh Kawin Sirri 

terhadap Hubungan dalam Keluarga di Desa Buminyar, Kecamatan 

Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan).  

 Penelitian ini menyajikan fakta-fakta bahwa nikah siri terjadi di Desa 

Bumianyar disebabkan oleh kehendak orang tua yang memaksa anaknya 

segera menikah tidak lama setelah mengalami haid pertama, antara usia 12 

s.d. 15 tahun. Hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat Desa Bumianyar 

karena orang tua akan dicemooh bahwa anaknya “tidak laku” jika tidak segera 

dinikahkan. Orang tua akan akhirnya akan tetap menikahkan anak-anak 

mereka tanpa mencatatkannya pada PPN di KUA Kecamatan, karena tidak 

mengurus dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Bagi mereka akta nikah 

atau buku nikah tidak penting karena perkawinan adalah urusan syariah Islam 

yang jika terpenuhi rukun dan syaratnya maka perkawinan tesebut sah tanpa 

perlu tercatat pada KUA Kecamatan.  
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 Penelitian Holilah ini menunjukkan bahwa adat kebiasaanlah yang 

menyebabkan nikah siri terjadi di masyarakat, sekali pun hal itu dilakukan 

dengan melanggar batas usia minimal perkawinan yang ditentukan oleh UU. 

No. 1 Tahun 1974. Namun penelitian ini belum menunjukkan adanya 

implikasi hukum disebabkan pelanggaran UU. No. 1 Tahun 1974 terkait 

dengan batas usia minimal perkawinan yang menjadi permasalahan yang 

dibahas oleh tesis Penulis. 

4. Disertasi yang ditulis oleh Khoiri pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan 

Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 yang berjudul Dispensasi Nikah Ditinjau 

Menurut Maqāṣid Syarī’ah: Studi Analisis tentang  Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Bengkalis. 

 Disertasi ini mengemukakan temuan dasar pertimbangan hukum majelis 

hakim Pengadilan Agama Bengkalismengabulkan perkara dispensasi kawin 

anak dibawah umur yang diajukanoleh para pemohon yaitu: (a) calon 

mempelai laki-laki dan perempuan sudahhamil duluan; (b) calon mempelai 

laki-laki dan perempuan sudah kenallama, kemudian telah pacaran sehingga 

ditakutkan akan melakukanperbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama 

seperti perzinahan dan; (c)  ada kemaslahatan (kebaikan) jangka panjang yang 

harus diselamatkanmeskipun harus melanggar kemafsadatan (kerusakan) 

jangka pendek. Disertasi ini juga mengemukakan implikasi hukum dari 

keputusan hukum majelishakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan 

perkara dispensasi kawin anak dibawah umur yang diajukan oleh para 

pemohon yaitu: (a) dengandikabulkan permohonan dispensasi kawin oleh 

pengadilan, maka secaraaturan hukum para calon pengantin baik laki-laki atau 
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perempuan yangbelum memenuhi syarat dari usia perkawinan bisa 

melangsungkan perkawinan secara resmi yang dicatat langsung oleh PPN 

dalam halini adalah Kantor Urusan Agama (KUA); (b) dengan dikabulkannya 

semuapermohonan dispensasi kawin oleh pengadilan, maka secara tidak 

langsungbisa menjadi penyebab meningkatnya perkara permohonan 

dispensasi kawin dimasa mendatang yang akan diajukan oleh mereka yang 

memiliki masalahyang sama; (c) dengan dikabulkannya semua permohonan 

dispensasi kawin oleh pengadilan dan putusannya sudah memiliki kekuatan 

hukum tetap(incrah) tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan sebagai 

rujukan olehpengadilan lain atau hakim yang lain dalam memutus sebuah 

perkara dalamkasus yang sama (yurisprudensi).  

 Tetapi disertasi ini tidak mengemukakan perkawinan di bawah usia 19 

tahun yang tidak mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai 

ketentuan yang dipersyaratkan pada UU. No. 16 Tahun 2019, sehingga secara 

sengaja melangsungkan nikah siri disertai dengan implikasi-implikasi 

hukumnya. 

 Berdasarkan eksplanasi penelitian sebelumnya (literatur review) dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dan 

penelitian yang terdapat pada tesis ini mengeksplorasi implikasi hukum 

implementasi UU. No. 16/1974 terhadap peningkatan pelaksanaan nikah siri pada 

masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara dengan 

mendeskripsikan  implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 pada perkawinan yang 

terjadi pada masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, 

implikasi hukum terjadinya peningkatan nikah siri pada masyarakat di Kecamatan 



16 
 

Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, serta solusi untuk mengatasi peningkatan 

nikah siri pada masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara 

dengan diimplementasikannya UU. No. 16 Tahun 2019. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari tesis ini adalah mengembangkan teori dalam bidang sosiologi 

hukum, dalam hal perilaku hukum.Menurut Zainuddin Ali bahwa perilaku hukum 

dalam konteks sosiologi hukum terkait dengan adanya suatu kepastian hukum justru 

tidak memunculkan tabiat yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perilaku ini 

muncul karena adanya rangsangan atau dorongan dari keadaan dan kognitif 

manusia yang membentuk perilaku hukum.23 Perilaku hukum inilah yang akan 

ditemukan dalam penelitian ini, sehingga memperlihatkan bahwa implementasi 

norma-norma hukum pada UU. No. 16 Tahun 2019 malah memunculkan perilaku 

hukum yang tidak diharapkan, yaitu meningkatkan kasus-kasus nikah siri pada 

masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya.  

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan oleh UU. No. 16 Tahun 2019 

terhadap maraknya nikah siri pada masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya 

Kabupaten Morowali Utara. 

2. Menemukan solusi implementatif dalam menekan angka nikah siri pada 

masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara 

  

 

23Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, h. 19-21. 
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Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu: 

1. Kegunaan ilmiah, yaitu memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum Islam dan sosiologi hukum. 

2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan input terhadap lembaga peradilan 

agama, KUA Kecamatan, maupun masyarakat yang terlibat dalam proses 

pelaksanaan pemberian dispensasi nikah pada calon pengantin di bawah 

usia minimal perkawinan untuk berhati-hati mengimplementasikan norma-

norma UU. No. 16 Tahun 2019 agar tidak memunculkan perilaku yang 

tidak diinginkan, yaitu meningkatkan kasus-kasus nikah siri. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Historisitas Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Sampai dengan 

Diterbitkannya UU. No. 16 Tahun 2019 

1. Pengaturan Batas Usia Perkawinan Masa Kolonial Belanda 

Pengaturan pembatasan usia calon dapat ditelusuri latar belakangnya sejak 

era sebelum masa kemerdekaan ketika Indonesia masih di bawah jajahan Belanda.1 

Pengaruh hukum Belanda yang menganut sistem hukum Civil Law2 sangat kuat 

dalam  regulasi penentuan pembatasan usia minimal calon pengantin, kemudian di 

era kontemporer melahirkan UU. No. 16 Tahun 2019, sehingga latar belakang 

historisnya perlu dirunut sampai era pemberlakuan regulasi ini di negeri Belanda. 

Di negeri Belanda, pada zaman Republik Lama (de Oude Republiek), 

terutama pada abad ke-16 M., hukum-hukum perkawinan berpedoman pada hasil 

Konsili Trente. Dalam Konsili Trente diatur bahwa perkawinan merupakan 

sakramen yang tidak dikembangkan dan dilembagakan oleh manusia, tetapi 

dikembangkan oleh Allah sendiri, dan serta dikukuhkan, dikokohkan, dan 
 

1Bangsa Belanda pertama kali mendarat di Indonesia pada bulan Juni 1959 di Banten, 
pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat di bawah kepemimpinan Cournelis de Houtman dengan tujuan 
berdagang rempah-rempah. Pada tahun 1602, terbentuk fusi dari berbagai kongsi dagang bangsa 
Belanda yang disebut VOC (Vereenig-de Oost Indische Compagnie) atau Perserikatan Maskapai 
Hindia Timur. Pada tahun 1605, VOC berhasil memenangkan pertempuran dengan Portugis untuk 
merebut daerah Ambon yang menjadi tanda dimulainya penjajahan bangsa Belanda di Indonesia 
sampai Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Lihat M.C, Ricklefs, A History of Modern 
Indonesian Since C. 1200, Edisi II, terj. Satrio Wahono dkk., Sejarah Indonesia Modern 1200 – 
2004 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 70-70 

2Sistem hukum civil law (disebut juga sistem hukum rechstaat atau sistem hukum Eropa 
Kontinental) merupakan suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi 
dalam Corpus Juris Civilis Justinian yang tersebar di seluruh Eropa dan dunia. Tradisi hukum ini 
sifatnya sistematis, terstruktur, dan terkodifikasi. Kolonialisme Perancis  yang menguasai hampir 
seluruh daratan Eropa menyebabkan civil law tersebar di daratan Eropa karena Perancis melakukan 
kodifikasi hukum Romawi yang dikenal dengan nama Kode Sipil Perancis 1804(Sipil des 
Français1804) yang disusun di masa pemerintahan Napoleon Bonaparte I pada tahun 1804, 
sehingga kodifikasi tesebut juga dinamakan Code Napoléon. Lihat Ade Maman Suherman, 
Pengantar Perbandingan Sistem Hukum(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 57. 
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dikuduskan oleh Kristus. Suatu perkawinan yang sah yang dapat dilangsungkan 

jika dihadiri tiga orang saksi, calon suami telah berusia minimal 18 tahun dan calon 

isteri telah berusia minimal 16 tahun, ada persetujuan orang tua, rencana 

perkawinan tesebut diumumkan, dihadiri oleh rohaniawan yang mengetahui persis 

latar belakang kedua belah pihak. Perkawinan tesebut dianggap sah jika 

didaftarkan oleh rohaniawan.3 

 Pada tahun 1795, tentara Perancis di bawah kepemimpinan Napoleon 

Bonaparte I (1769-1821) berhasil menguasai negeri Belanda. Pada tahun 1804, di 

saat Napoleon Bonaparte I diangkat menjadi Kaisar Perancis, maka dia 

menginginkan mengkonversi Republik Belanda (Republik Bataafse) menjadi 

sebuah kerajaan yang diberi nama Koningrij Holland dan menempatkan kakaknya, 

Lodewijk Napoleon atau Louis Napoleon (1778-1846) menjadi Raja Belanda. Raja 

Louis kemudian memerintahkan Van Ler Linden, Advokad Belanda untuk 

menyusun Burgerlijk Wetboek(kitab kodifikasi hukum perdata), seperti halnya 

sistem hukum civil law. Setahun kemudian, rancangan Van Ler Linden berhasil 

dirampungkan dibawah pengaruh Kode Sipil Perancis 1804 dan gagasan-gagasan 

Wierdsma, lalu diteruskan pada Hoog National Gerechshof (Mahkamah Agung 

Nasional) untuk mendapat pertimbangan. Sekalipun Napoleon Bonaparte I 

menginginkan agar Kode Sipil Perancis 1804 sepenuhnya diberlakukan, tetapi 

ditolak oleh Louis Napoleon dan tetap menggunakan kodifikasi hasil rancangan 

yang telah dimulai di negeri Belanda. Louis Napoleon kemudian membentuk 

 

3Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht: Een 
Historisch Rechtsvergelijkend Onderzoek naar het Nederlandse en het Indonesische Huwelijksrecht 
in de Periode 1945 tot Heden, terj. Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan 
Belanda: Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan tentang Hukum Perkawinan Indonesia 
dan Belanda dalam Periode  1945 Sampai Sekarang (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 10.  
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Komisi Van Gennep untuk merampungkan hasil kerja Van Ler Linden dengan 

menggunakan Kode Sipil Perancis 1804 sebagai acuan pokoknya. Akhirnya, 

rancangan Burgerlijk Wetboek dapat diterima oleh Hoog National Gerechshof 

pada tanggal 17 Februari 1809 dan melahirkan kitab kodifikasi hukum perdata 

pertama yang dinamakan Wetboek Napoleon ingericht voor het Koningrijk 

Holland (Kitab Undang-Undang Napoleon yang Disusun untuk Kerajaan 

Holland).4 

 Kitab kodifikasi hukum perdata tesebut mempertahankan isi Konsili 

Trente tentang syarat usia minimal calon suami dan calon isteri dengan beberapa 

perubahan. Ketika melangsungkan perkawinan, laki-laki minimal berusia 18 tahun, 

sedangkan perempuan berusia minimal 15 tahun. Penyimpangan dari batas usia 

minimal perkawinan itu harus mendapatkan dispensasi raja. Orang tua atau wali 

(bagi anak yatim piatu) diberikan hak untuk mencegah perkawinan apabila laki-

laki dan perempuan berusia di bawah umur tesebut.5 

Wetboek Napoleon ingericht voor het Koningrijk Hollandhanya digunakan 

selama dua tahun saja di negeri Belanda karena. Pada tahun 1810, Koningrijk 

Holland dianeksasi Perancis, lalu setahun kemudian Wetboek Napoleon ingericht 

voor het Koningrijk Holland digantikan sepenuhnya dengan Kode Sipil Perancis 

1804. Batasan minimal usia yang dibolehkan menikah padaKode Sipil Perancis 

1804 lebih tinggi, yaitu: laki-laki yang belum berusia minimal 25 tahun atau 

perempuan yang belum berusia minimal 20 tahun harus mendapatkan persetujuan 

orang tua ketika hendak menikah selama mereka tidak tinggal bersama dengan 

 

4Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 19-21. 

5Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 22-23. 
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orang tuanya. Orang tua diberikan hak untuk menghambat perkawinan anak-anak 

mereka jika tidak memenuhi peraturan ini.6 

Setelah Belanda mendapatkan lagi kemerdekaannya pada tanggal 18 April 

1814, pemimpin negeri Belanda yang disebut Souvereine (Kepala Negara 

Berdaulat) membentuk Komisi untuk membuat Kitab Rancangan Undang-Undang 

hukum perdata, sehingga pada tahun 1838 melahirkan Burgerlijk Wetboek(BW).7 

Dalam BW yang disahkan pada tahun 1983 tesebut diatur batas usia 

minimal calon suami adalah 18 tahun dan calon isteri adalah 16 tahun. Apabila 

calon suami atau calon isteri berusia kurang dari batas minimal yang 

dipersyaratkan maka perkawinan tetap sah dilangsungkan dengan meminta 

persetujuan raja. Namun calon suami atau calon isteri tetap memerlukan 

persetujuan orang tua atau wali mereka masing-masing jika mereka berusia kurang 

dari 30 tahun. Apabila calon suami atau calon isteri berusia di bawah 30 tahun dan 

tidak mendapat persetujuan orang tua atau walinya maka harus dimintakan izin 

hakim di pengadilan agar mereka dapat melangsungkan perkawinan.8 

Sekali pun di negeri Belanda sejak abad ke-16 M. telah diberlakukan 

peraturan yang memberikan batasan usia minimal calon suami dan calon isteri, 

tetapi peraturan ini tidak serta merta diberlakukan di Indonesia sebagai daerah 

jajahannya.VOC (Vereenig-de Oost Indische Compagnie) atau Perserikatan 

Maskapai Hindia Timur tidak mencampuri tata kehidupan masyarakat pribumi 

karena yang penting bagi mereka adalah mendapatkan hasil bumi setempat guna 

mendapatkan keuntungan yang besar. 

 

6Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 28 dan 41. 

7Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 28-32 

8Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 33-34. 
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Memang pada awalnya ada keinginan dari para pengurus VOC di Belanda 

untuk memberlakukan hukum sipil yang berlaku di negeri Belanda pada daerah 

jajahannya, termasuk Indonesia sesuai plakat Hereen XVII tertanggal 4 Maret 

1921. Perintah pada plakat VOC baru diumumkan tertanggal 16 Juni 1925, tetapi 

dengan ketentuan yang sangat longgar bahwa hukum sipil yang berlaku di negeri 

Belanda baru diberlakukan “apabila dapat dilakukan” atau “apabila menurut 

keadaan dapat dilakukan.”9 

Hukum Islam maupun hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat di Indonesia tidak mengatur tentang batas usia yang berlaku. 

Masyarakat adat di Indonesia malah mengenal perkawinan yang disebut “kawin 

gantung,” yaitu perkawinan yang ditangguhkan percampuran antara suami isteri 

karena keduanya dikawinkan ketika masih kanak-kanak dan diperkenankan hidup 

bersama ketika sudah mencapai usia baligh. Praktek perkawinan seorang laki-laki 

dewasa dengan perempuan yang masih kanak-kanak, atau perkawinan seorang 

perempuan dewasa dengan laki-laki kanak-kanak dipandang sebagai praktek yang 

lazim. Beberapa perkawinan bahkan dilangsungkan secara paksa karena orang tua 

yang menentukan jodoh anak-anaknya, sekali pun anak-anak mereka belum 

dewasa. Kedewasaan seseorang bukan pula diindikasikan dengan usia, tetapi 

diindikasikan dengan perubahan anatomi fisik dan tanda-tanda pubertas, yaitu: 

jika perempuan sudah mengalami menstruasi dan payudaranya menonjol; 

sedangkan pada laki-laki dilihat dari perubahan suara, mengalami mimpi basah, 

dan punya ketertarikan seksual dengan perempuan.10 

 

9Laksanto Utomo, Hukum Adat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), h. 16-17. 

10Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.49-51.  
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Ketika agama Kristen Katolik tersebar di Indonesia11maka pengaturan 

batas usia minimal melangsungkan perkawinan diimplementasikan pada umatnya. 

Menurut hukum Gereja Katolik (Kanon 1083; 1) bahwa batas minimal usia 

perkawinan adalah calon suami berusia 16 tahun dan calon isteri berusia 14 tahun. 

Dalam agama-agama lain yang tersebar di Indonesia tidak ditentukan batas usia 

tesebut.12 

Setelah Belanda terbebas dari penjajahan Perancis maka ada keinginan dari 

penguasa negeri Belanda untuk memberlakukan BW pada negara-negara 

jajahannya.  Pada tanggal 16 Mei 1846, terbit Keputusan Raja yang memberikan 

kewenangan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menerapkan BW 

pada penduduk pribumi atau golongan tertentu di Hindia Belanda atau Indonesia.13 

Pada tahun 1925, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan IS (Indische 

Staatsregeling) atau Undang-Undang dasar negara kolonial Hindia Belanda, 

terutama pasal 131 dan pasal 163 mengatur hal-hal penting seperti yang dijelaskan 

oleh A. Hamid S. Attamimi: 
a. Penduduk Hindia Belanda terbagi ke dalam golongan Eropa 

(Eoropeanan), Timur Asing (Vreemde Oosterling), dan Bumiputra 
(Inlanders). Ke dalam yang terakhir ini termasuk golongan Eropa dan 
Timur Asing yang terlebur di dalamnya. 

b. Hukum perdata, hukum dagang, serta hukum pidana, demikian juga 
hukum perdata dan hukum pidana, diatur dengan ordonansi. 

 

11Agama Kristen Katolik pertama kali datang ke Indonesia diperkirakan pada ke-7 M. 
Melalui gereja Assiria (bagian dari Gereja Ortodoks Timur) di dua tempat, yaitu: Pancur dan Barus 
di Sumatera pada tahun 645 M. Sedangkan agama Kristen Katolik Roma pertama kali tiba pada 
tahun 1534 M. di Kepulauan Maluku melalui orang Portugis, dan mulai massif disebarkan oleh 
beberapa missionaris Portugis pada abad ke-16 dan ke-17 M. di bagian timur Indonesia, seperti 
Maluku dan Flores. Kaum Kristen Katolik juga menyebarkan agamanya pada orang Batak di 
Sumatera pada tahun 1861 M. Mohammad Zazuli, Sejarah Agama Manusia: Ikhtisar Agama-
Agama, Mitologi, dan Ajaran Metafisika Selama Lebih dari 10.000 Tahun (Yogyakarta: Narasi, 
2018), h. 140 

12Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 51-52. 

13Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 60. 
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c. Dengan asas korkondansi, maka hukum perdata dan hukum dagang yang 
berlaku di Belanda diberlakukan bagi golongan Eropa yang berlaku di 
Hindia Belanda. Golongan Bumiputra dan Timur Asing melalui 
pengaturan dengan ordonansi, dapat menundukkan diri – sebagian atau 
secara keseluruhan – kepada hukum perdata dan hukum dagang bagi 
golongan Eropa tesebut. 

d. Hukum perdata dan hukum dagang yang sekarang masih berlaku bagi 
golongan Bumiputra dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang dan 
sejauh belum diganti dengan suatu ordonansi. Dengan demikian, bagi 
golongan Bumiputra hukum perdata yang berlaku ialah hukum adatnya, 
sepanjang dan sejauh mereka tidak dapat menundukkan diri kepada 
hukum perdata untuk golongan Eropa.14 

 

Berdasarkan peraturan ini, maka dikenal tiga golongan yang menundukkan 

diri pada hukum yang berbeda, yaitu: 

1) Penundukkan penuh pada hukum perdata yang berlaku di Kerajaan Belanda, 

yaitu golongan bangsa Eropa. 

2) Penundukkan sebagian pada hukum perdata yang berlaku di Kerajaan Belanda, 

yaitu golongan bangsa Tionghoa dan Timur Asing atau golongan yang 

dipersamakan dengan mereka. Hal ini berlaku juga bagi golongan pribumi yang 

dengan kerelaan hati ingin menundukkan diri pada hukum perdata tesebut. 

3) Penundukkan diri pada hukum adat, yaitu golongan pribumi bangsa Indonesia. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tesebut, maka BW 

diberlakukan pula di Indonesia. BW ini berkali-kali mengalami revisi. BW yang 

pernah digunakan di Indonesia sebelum lahirnya UU. No. 1 Tahun 1974 adalah 

BW hasil revisi terakhir sebelum Indonesia merdeka di tahun 194515 yang 

diberlakukan di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan 

 

14A. Hamid S. Attamimi, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum 
Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-Undangan Indonesia, dalam Amrullah 
Ahmad dkk eds., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 
1996), h. 149-150. 

15Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 48-51. 
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aturan Peralihan pasal 1 UUD 1945.16Dalam pasal 29 BW ditegaskan batasan usia 

calon suami dan calon isteri: 
Seorang yang belum mencapai genap delapan belas tahun, seperti pun 
seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak 
diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan, Sementara itu, dalam hal 
adanya alasan-alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini 
dengan memberikan dispensasi.17 

 

Pembatasan usia calon suami pada 18 tahun ini dan calon isteri pada 15 

tahun ini dalam BW dinyatakan hanya berlaku bagi bangsa Eropa dan Bangsa 

Tionghoa, tetapi tidak berlaku pada bangsa Timur Asing.18 Pemerintah Hindia 

Belanda menyadari bahwa bangsa Timur Asing, yaitu: bangsa Arab dan bangsa 

Persia yang hidup di Indonesia mayoritas beragama Islam seperti halnya golongan 

pribumi, sedangkan kaum muslimin pada masa itu belum mengenal pembatasan 

usia calon suami atau calon isteri yang ketat. Pemaksaan penerapan BW, 

khususnya pada kaum muslimin yang belum memiliki tradisi pembatasan usia 

calon suami atau calon isteri yang ketat tentu akan memunculkan gejolak 

penolakan peraturan tesebut yang akan menyulitkan Pemerintah Hindia Belanda 

sendiri. 

Pada tahun 1930-an, kaum kristiani pribumi menghendaki adanya hukum 

perkawinan tersendiri yang diberlakukan kepada mereka. Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda, Bonafacius Cornelis De Jonge (1875-1958) menyambut baik 

 

16Pasal 1 Aturan Peralihan berbunyi: “Segala peraturanperundang-undangan yang ada 
masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” 
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu 
Naskah, dalam Hasbullah Mursyid dkk eds., Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan 
Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2008), h. 121. 

17Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (t,t.: Gama Press, 2010), h. 29. 

18Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 29. 
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usulan tesebut dengan optimis, sehingga dibuatlah Rancangan Ordonansi tentang 

itu, lalu dibahas di Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda) untuk 

mendapatkan persetujuan. Selama masa persidangan di Volksraad bahwa salah 

satu pasal yang mendapat keberatan adalah pasal terkait usia minimal calon suami 

dan calon isteri karena dalam RO tesebut ditetapkan usia minimal calon suami 

adalah 16 tahun dan usia minumum calon isteri adalah 14 tahun. Usia tesebut 

dianggap sangat rendah untuk daerah Minahasa dan Ambon karena usia tesebut 

rata-rata remaja masa itu sedang bersekolah. Para anggota Volksraadmeminta agar 

ordonansi tesebut harus mengikuti ketentuan BW, yaitu 18 tahun untuk calon 

suami dan 15 tahun untuk calon isteri, bahkan jika perlu menjadi 16 tahun untuk 

calon isteri. Usulan tesebut lalu diterima, dan ditetapkan bahwa ketika 

melangsungkan perkawinan maka calon suami minimal berusia 18 tahun dan calon 

isteri minimal berusia 15 tahun. Pada tahun 1936 diterbitkanlah oleh Pemerintah 

Hindia Belanda Staatblad (Stbl) 1936-247 yang menjadi dasar hukum 

diberlakukannya Huwelijk Ordonantie Christen Inlanders (HOCI) atau Ordonansi 

Hukum Perkawinan bagi Pemeluk Agama Kristen Pribumi.19
 

2. Pengaturan Batas Usia Perkawinan pada UU. No. 1 Tahun 1974 

Setelah Indonesia merdeka dan terbentuk NKRI, hukum perkawinan di 

Indonesia didasarkan berbagai hukum dan peraturan perundang-undangan warisan 

Kolonial Belanda yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Peralihan UUD 1945, 

yaitu:  

1) Hukum Islam bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam.  

 

19Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 95-109. 
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2) HOCI bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen di wilayah 

Pulau Jawa, daerah Minahasa dan Ambon,. 

3) BW bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia 

keturunan Tionghoa dengan beberapa perubahan. 

4) Hukum adat masing-masing bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga 

negara keturunan Timur Asing. 

5) Regelingopdegemengde Huwelijken (Staadblad 1898 No. 158) untuk orang 

yang melangsungkan perkawinan campuran.20 

Dengan adanya pluralitas peraturan perundang-undangan perkawinan di 

Indonesia, maka usulan unifikasi hukum perkawinan nasional semakin kuat. Pada 

bulan Agustus 1950, KH. Fakih Usman sebagai Menteri Agama R.I. membentuk 

sebuah komisi untuk merancang undang-undang perkawinan yang diketuai Mr. 

Tengku Hasan. Pada tahun 1952, tim tesebut berhasil menyusun Rancangan 

Undang-Undang (RUU) Perkawinan Umum, dan pada tahun 1954 juga berhasil 

disusun RUU Perkawinan Umat Islam, lalu diajukan di legislatif pada tahun 1958. 

Namun akhirnya kedua RUU tesebut ditarik kembali oleh pemerintah pada tahun 

1959 karena perdebatan yang panjang terkait RUU tesebut. Pada tahun 1973, 

Pemerintah Indonesia mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang 

Perkawinan (RUUP Th. 1973) untuk dibahas di DPR R.I. 31 Juli 1973 sebagai 

upaya unifikasi hukum perkawinan nasional. RUUP Th. 1973 ini kembali menjadi 

perdebatan hangat, baik di legislatif maupun masyarakat.21 

 

20Ija Suntana, Politik Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 233-237. 

21Ija Suntana, Politik Hukum Islam, h. 250-252. 
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Salah satu yang menjadi kontroversi dalam RUUP Th. 1973 adalah batasan 

usia minimal calon pengantin. Dalam RUUP Th. 1973 ditetapkan bahwa calon 

suami minimal berusia 21 tahun dan calon isteri berusia minimal 18 tahun. Batasan 

usia tesebut dipandang terlalu tinggi karena laki-laki dan perempuan akan cepat 

mengalami godaan hubungan seksual ketika pubertas, sehingga dikuatirkan akan 

menimbulkan maraknya hubungan seksual pra nikah.22 

Golongan umat Islam yang diwakili Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) 

juga mengkritik pengaturan dalam RUUP Th. 1973 bahwa seseorang yang berusia 

21 tahun tidak perlu lagi memerlukan persetujuan orang tuanya ketika menikah, 

karena aturan tesebut dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Dikhawatirkan 

adanya kebebasan kawin tanpa persetujuan orang tua maka kaum muda tidak akan 

lagi menghormati kedua orang tuanya.23 

 Setelah melewati perdebatan yang panjang dan mengalami perubahan-

perubahan, akhirnya RUUP Th. 1973 dapat disahkan pada tanggal 2 Januari 1974, 

kemudian diundangkan sebagai UU. No. 1 Tahun 1974 dan dicantumkan pada 

Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 tambahan Lembaran Negara nomor 

3019/1974.24 

 Dalam pasal 6 UU. No. 1 Tahun 1974 diterangkan tentang usia ideal 

menikah yaitu:21 tahun.25 Pada usia ini, seseorang di Indonesia ditetapkan sebagai 

usia dewasa dan dapat diberikan pertanggungjawaban hukum.26 Apabila calon 

 

22Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 206. 

23Wila Chandrawila Supriadi, Het Nederlands en Indonesisch Huwelijksrecht, h. 206. 

24Ija Suntana, Politik Hukum Islam, h. 253. 

25Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 23. 

26Lihat Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 177-180.  
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suami atau calon isteri berusia kurang di bawah 21 tahun maka dimintakan izin 

dari orang tua atau walinya. Apabila ada perbedaan untuk memberikan izin tesebut 

di antara kedua orang tua atau wali, maka harus dimintakan izin ke pengadilan.27 

 Dalam pasal 7 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 diatur batas usia minimal 

menikah dengan izin orang tua tesebut,: 
(1) Perkawinan hanya diizinkanjika pihak pria sudah mencapai umur 19 

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

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepadaPengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihakwanita. 

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 
tua tersebut dalamPasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga 
dalam hal permintaan dispensasitersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 
mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).28 

 

Pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 secara jelas menegaskan yaitu bahwa calon 

suami minimal berusia 19 tahun, sedangkan calon isteri minimal berusia 16 tahun. 

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, maka dapat meminta 

dispensasi kepadaPengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

pihak calon suami maupun pihak calon isteri.29 

Dengan kata lain, pembatasan usia perkawinan tesebut masih membuka 

kemungkinan dibolehkannya calon pengantin yang berusia kurang dari ketentuan 

tesebut untuk melangsungkan perkawinan dengan cara mengajukan dispensasi 

nikah kepada pengadilan yang diajukan oleh orang tua atau walinya disertai 

dengan alasan-alasan kuat yang melatarbelakangi dilangsungkannya perkawinan 

 

27Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 23-
24. 

28Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 24. 

29Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 24. 
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tesebut. Hakim dapat mempertimbangkan untuk menyetujui atau pun menolak 

permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan calon 

pengantin itu sendiri. UU. No. 1 Tahun 1974 telah merubah praktek dispensasi 

nikah yang selama beratus-ratus tahun berjalan di Belanda dan di Indonesia yang 

sebelumnya menjadi kewenangan lembaga eksekutif menjadi lembaga yudikatif. 

Adapun penetapan batas usia calon pengantin dalam UU. No. 1 Tahun 1974 

didasarkan pada asas kematangan jiwa dan raga calon pengantin sebagaimana 

dijelaskan oleh Penjelasan Umum UU. No. 1 Tahun 1974: 
Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus 
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 
supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu 
harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suamiisteri yang masih 
dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungandengan 
masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah 
bagiseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih 
tinggi. Berhubungdengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas 
umur untuk kawin baik bagi priamaupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan 
belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas)tahun bagi wanita.30 
 

 Hal ini memperlihatkan bahwa UU. No. 1 Tahun 1974 memiliki tujuan 

yang jelas (duidelijke doelstelling) ketika menerapkan pembatasan usia calon 

pengantin, yaitu: 

1) Penetapan usia ideal calon pengantin yaitu 21 tahun dan usia minimal calon 

suami, yaitu 19 tahun serta usia minimal calon isteri yaitu 16 tahun 

menghendaki agar ketika calon pengantin tesebut menjalani perkawinan telah 

memiliki kematangan jiwa dan raga. Di dalam menjalani perkawinan akan 

banyak di temui berbagai macam problematika kehidupan yang membutuhkan 

kedewasaan berfikir dan kematangan jiwa. Anak-anak yang dilahirkan dalam 

 

30Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 44. 
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perkawinan tesebut juga memerlukan bimbingan dan pengasuhan dari orang 

tua mereka yang telah dewasa. Kedua hal ini tidak dapat diharapkan jika calon 

pengantin masih berusia kanak-kanak yang tentu akan mendatangkan masalah 

serius dalam berumah tangga. 

Perkawinan terkait erat dengan akselerasi demografis. Apabila 

masyarakatnya cepat menikah maka akan menyebabkan laju percepatan jumlah 

penduduk karena mereka akan lebih cepat memiliki anak. Dengan menunda 

perkawinan maka hal ini diharapkan dapat memperlambat akselerasi pertambahan 

jumlah penduduk, sehingga pembatasan usia pengantin akan menjadi sarana 

rekayasa sosial (social engineering) untuk menahan laju percepatan jumlah 

penduduk tesebut. 

3. Pengaturan Batas Usia Perkawinan pada UU. No. 16 Tahun 2019 

Jauh sebelum lahirnya UU. No. 16 Tahun 2019 maka telah ada usulan untuk 

menaikkan usia minimal calon pengantin. Usulan ini misalnya dikemukakan oleh 

Peunoh Daly pada tahun 1988 yang menyatakan bahwa untuk memperkecil pintu 

pemberian izin kawin atau dispensasi kawin maka Departemen Agama R.I. 

(sekarang Kementerian Agama R.I.) seharusnya membuat peraturan untuk 

memperkecil dan memperketat syarat-syarat pemberian izin kawin, serta usia 

calon isteri sebaiknya dinaikkan lebih dari 16 tahun.31 

Pada tanggal 20 April 2017,  terdapat tiga orang ibu rumah tangga, yaitu: 

Endang Wasrinah dan Rasminah dari Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, 

serta Maryanti dari Kabupaten Bengkulu Tengah Povinsi Bengkulu yang 

memberikan kuasa khusus kepada para pengacara dalam naungan Koalisi 

 

31Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum  di Indonesia, 
h. 77. 
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Perempuan Indonesia (KPI) mengajukan permohonan uji materiil pasal 7 ayat (1) 

UU. No. 1 Tahun 1974. Permohonan uji materiil ini diterima dan didaftarkan di 

Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi R.I. berdasarkan Akta Penerimaan Berkas 

Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 

Konstitusi dengan Nomor 22/PU-XV/2017 tanggal 18 Mei 2017, serta diperbaiki 

kembali dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi R.I tanggal 6 Juni 

2017.  Mereka memohon agar Mahkamah Kontitusi R.I. menyatakan bahwa pasal 

7 ayat (1)  UU. No. 1 Tahun 1974 menghilangkan frasa 16 tahun yang menurut 

mereka bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat, sepanjang tidak dibaca 19 tahun. Dengan kata lain, para pemohon 

meminta agar harus disetarakan batas usia minimal calon pengantin, baik calon 

suami maupun calon isteri keduanya wajib minimal berusia 19 tahun.32 

Mahkamah Agung R.I. menegaskan bahwa batasan usia minimal calon 

pengantin adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-

waktu dapat diubah oleh lembaga legislatif sesuai dengan tuntunan yang ada. 

Mahkamah Konstitusi R.I. sepakat dengan alasan-alasan para pemohon bahwa usia 

perkawinan khususnya bagi perempuan relatif harus menyesuaikan dengan 

perkembangan aspek kesehatan dan sosial-ekonomi, tetapi Mahkamah Konstitusi 

R.I. menyatakan bahwa tidak ada jaminan apabila batas usia calon isteri dinaikkan 

dari 16 tahun menjadi 18 tahun akan mengurangi angka perceraian mapupun 

meminimalisir permasalahan sosial lainnya yang sebenarnya juga ditentukan 

faktor-faktor lain yang lebih kompleks dan tidak murni disebabkan usia 

perkawinan. Dalam hal adanya perbedaan batas usia minimal calon suami dan 

 

32Mahkamah Konstitusi R.I., “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 
tanggal 13 Desember 2018. 
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calon isteri, Mahkamah Konstitusi R.I. melihatnya sebagai kebijakan diskrimatif 

dan membuka terjadinya perkawinan anak. Anak yang dimaksud adalah sesuai 

dengan pasal 1 UU. No. 23 Tahun 2002, yaitu: usia sebelum 18 tahun, sehingga 

terjadi ketidaksinkronan antara pasal 7 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 yang 

mengatur batas usia minimal calon isteri adalah 16 tahun. Sedangkan pasal 26 ayat 

(1) UU. No. 23 Tahun 2002 mengaur bahwa orang tua berkewajiban mencegah 

adanya perkawinan pada usia anak-anak, sehingga pengaturan pasal 7 ayat (1) UU. 

No. 1 Tahun 1974 akan berdampak pada jaminan konstitusional hak anak yang 

diatur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa: “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi,” yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 23 Tahun 

2002.33 

Mahkamah Konstitusi R.I. kemudian menegaskan putusannya pada 

Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 

Konstitusi R.I. yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2018. 

Mahkamah Konstitusi R.I,34sebagaimana amar putusannya: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 
2. Menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) 

tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mngikat. 

3. Menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan 

 

33Mahkamah Konstitusi R.I., “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 
tanggal 13 Desember 2018. 

34Mahkamah Konstitusi R.I., “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 
tanggal 13 Desember 2018. 
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perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah 
ditentukan dalam putusan ini. 

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap 
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), 
khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi 
perempuan. 

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.35 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 

Desember 2018 telah memberikan implikasi hukum yang signifikan terhadap 

perubahan UU. No. 1 Tahun 1974, khususnya pengaturan batas usia minimal calon 

pengantin mengingat  Mahkamah Konstitusi R.I. memiliki kewenangan mengadili 

pada tingkat pertama dan tingkat akhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap UUD 1945.36Ketika suatu undang-undang, baik 

keseluruhan atau sebagiannya diperiksa dan dinyatakan oleh Mahkamah 

Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, lalu dinyatakan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat maka hal ini akan berlaku tanpa bisa dilakukan upaya 

hukum untuk menganulir putusan tesebut seperti pada perkara-perkara perdata, 

pidana, atau ketatausahaan negara.  

Sekali pun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. tidak bisa 

langsung berlaku saat dibacakan atau dimuat di Berita Negara R.I. Mahkamah 

 

35Mahkamah Konstitusi R.I., “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 
tanggal 13 Desember 2018. 

36Pasal ayat (1) 24C UUD 1945 menegaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 
pada tingkat pertama dan tingkat akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan hasil pemilihan umum.” Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah, h. 112. 
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Konstitusi R.I. menyatakan bahwa batasan usia minimal calon pengantin adalah 

kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah 

oleh lembaga legislatif.  Berdasarkan hal ini, maka Mahkamah Konstitusi R.I.  

memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) R.I. sebagai lembaga legislatif 

berkewajiban untuk merubah pasal 7 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 paling lambat 

tiga tahun setelah putusan tesebut. Selama kurun waktu belum adanya perubahan 

dari DPR R.I. maka ketentuan pasal 7 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 masih berlaku, 

yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon isteri minimal berusia 16 

tahun. 

Berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 

tanggal 13 Desember 2018 maka lahirlah UU. No. 16 Tahun 2019 yang disahkan 

oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.  Pada UU. 

No. 16 Tahun 2019, ketentuan pada pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
(1)  Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas)tahun. 
(2)  Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud padaayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tuapihak 
wanita dapat meminta dispensasi kepadaPengadilan dengan alasan 
sangat mendesakdisertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

(3)  Pemberian dispensasi oleh Pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) wajibmendengarkan pendapat kedua belah calonmempelai yang akan 
melangsungkan perkawinan. 

(4)  Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorangatau kedua orang tua 
calon mempelaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) danayat 
(41 berlaku juga ketentuan mengenaipermintaan dispensasi 
sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dengan tidak mengurangi 
ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).37 

 

 

37Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” h. 187-188. 
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Dengan terbitnya UU. No. 16 Tahun 2019, maka terjadi perubahan norma 

yang menaikkan batas usia minimal calon isteri menjadi 19 tahun sama seperti 

calon suami. Batas usia tesebut telah dinilai matang jiwa dan raganya untuk 

menikah, sekali pun bukan usia ideal untuk menikah yang ditetapkan 21 tahun. 

B. Pengaturan Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam 

Dalam hukum Islam klasik tidak ada tradisi pembatasan usia perkawinan. 

Semua tingkatan usia dapat melangsungkan perkawinan tanpa ada pembatasan 

usia ideal atau syarat minimal. Para fuqaha bahkan membolehkan anak kecil yang 

belum baligh dapat melangsungkan perkawinan atau dikawinkan tanpa 

persetujuan anak tesebut oleh walinya. Mereka beralasan dengan dalil-dalil, antara 

lain dalam QS. al-Ṭalāq/65: 4. 

يْ  ٔـِ
�اۤى�كُمْ   مِنْ   الْمَحِيْضِ   مِنَ   يَ��سْنَ   وَال�َّ�تُهُنَّ   ارْتَْ!تُمْ   اِنِ   ِ يْ   اَشْهُرٍۙ   ثَلٰثَةُ   فَعِدَّ ٔـِ

ال� ضْنَۗ   لَمْ   وَّ ِ45َ  
ضَعْنَ  اَنْ  اََ>لُهُنَّ  اْ;َ:8َ9ْالِ  وَاُولٰتُ  َ  يَّتَّقِ  وَمَنْ  8ْ9َلَهُنَّۗ   يَّ عَلْ  االله< ْA5َ  ٗCَّD  ْا اَمْرِهٖ  مِنHًIُْJ  

Terjemahnya: 
Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-
istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah 
tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. 
Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah 
sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa 
kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam 
urusannya.38  

Ayat tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa iddah seorang 

perempuan yang belum mengalami haid (lam yaḥidna) adalah sama seperti iddah 

seorang perempuan monopause, yaitu tiga bulan. Hanya anak perempuan belum 

balig saja yang belum mengalami haid karena balignya seorang perempuan tanda-

tandanya adalah mengalami haid. Oleh karena itu para ahli tafsir menyebut bahwa 

 
38Kementerian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahnya (t.t.: Kementerian Agama R.I., 2012), 
h.817.  
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lam yaḥidna yang dimaksud di sini adalah anak perempuan yang belum dewasa (al-

ṣagīrah), seperti ditegaskan oleh al-Qurṭūbī, al-Suyūṭī, al-Maḥallī, al-Ṭabarī,39 dan 

lain-lain. Iddah hanya terjadi dari suatu perceraian, sedangkan perceraian hanya 

akan tercipta apabila didahului dengan perkawinan.  

Ibnu al-·Arabī, al-Jaṣāṣdan al-·Aynī menegaskan bahwa ayat ini menjadi 

dalil dibolehkannya perkawinan anak kecil. Ketika membahas ayat ini, maka al-

Jaṣāṣ memasukkannya dalam bab khusus yang diberi judul “perkawinan anak-anak 

yang masih kecil (tazwīj al-ṣigār).”40 

Sebab turunnya (sabāb al-nuzūl) ayat ini terkait dengan pertanyaan 

sahabat mengenai iddah perempuan, termasuk iddah perempuan yang belum 

dewasa. Setelah turunnya Q.S. Al- Baqarah/2: 226 s.d. 237, para sahabat berkata: 

“Masih ada masalah iddah perempuan yang belum disebut di dalam al-Qur’an, 

yaitu iddah  anak perempuan masih kecil (al-sigār), perempuan tua (al-kibār) dan 

perempuan hamil (awlād al-aḥmāl), sehingga turunlah ayat ini untuk menjawab 

pertanyaan mereka.41 Hal ini mengindikasikan bahwa di kalangan sahabat telah 

 

39Muḥammad bin Aḥmad bin Abī BakrAbī ·Abdillāhal-Qurṭūbī, al-Jāmi· al-Aḥkām al-
Qur’ān wa al-Mubayyin limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Āyī al-Furqān, di-taḥqīq 
oleh·Abdullāh bin ·Abd al-Muḥsin al-Turkī, Juz XXI (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1427 H/2002 
M), h. 51; Jalāl al-Dīn ·Abd al-Raḥmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī dan Jalāl al-Dīn Muḥammad bin 
Aḥmad Maḥallī, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm li al-Imām al-Jalalayn (t.t.: Dār al-Fikr, 1412 H/1991 
M.), h. 404; Abī Ja·far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi·al-Bayān ·an Ta’wīl 
Āyi al-Qur’ān, di-taḥqīq oleh·Abdullāh bin ·Abd al-Muḥsin al-Turkī, Juz XXIII (Kairo: Dār al-
Hajar, 1422 H/2001 M), h. 53.  

40Abī Bakr Muḥammad bin ·Abdullāh bin al-·Arabī, Aḥkām al-Qur’ān, Juz IV(Beirut: Dār 
al-Kutub al-·Ilmiyyah, t.th.),h. 285; Abū Bakr Aḥmad bin ·Alī al-Rāzī al-Jaṣāṣ, Aḥkām al-Qur’ān, 
di-taḥqīq oleh Muḥammad al-Ṣādiq Taḥāwī, Juz II (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-·Arabī, 1412 
H/1992 M), h. 341 dan 346; Badr al-Dīn Abī Muḥammad Muḥammad bin Aḥmadal-·Aynī, ·Umdah 
al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, di-taḥqīq oleh ·Abdullāh Maḥmūd Muḥammad ·Umar, Juz XX  
(Beirut:Dār al-Kutub al-·Ilmiyyah, 1421 H/2001 M), h. 178. 

41Diriwayatkan oleh Ibn al-Jarīr, Isḥaq bin Raḥawayh, dan al-Ḥākīm bersumber dari Ubay 
bin Ka·ab dan sanadnya dinyatakan ṣaḥīḥ oleh al-Suyūṭī. Lihat al-Suyūṭī, Lubāb al-Nuqūl Fī Asbāb 
al-Nuzūl, dalam al-Suyūṭī dan al-Maḥallī,Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm li al-Imām al-Jalalayn,h. 408.  
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terjadi praktek perkawinan dengan anak kecil, sehingga muncul pertanyaan ini. 

Jika hal ini tidak terjadi tentu tidak akan ditanyakan oleh para sahabat. Kemudian 

turunlah jawaban al-Qur’an yang tidak melarang praktek perkawinan dengan anak 

kecil, namun menjelaskan tentang iddah yang harus dijalaninya.  

Hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah saw. mengawini ·Ā’isyah ra. 

yang masih kecil dalam sabdanya: 

تَـزَوَّجَهَا وَهْىَ بنِْتُ سِتِّ  عليه وسلم  عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله 
  ٤٢.(رواه البخاري) سِنِينَ ، وَأدُْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْىَ بنِْتُ تِسْعٍ ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya: 

“Dari ·Ā’isyah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. mengawininya saat ia 
berusia enam tahun, hidup serumah dengan Rasulullah saw. pada usia 
sembilan tahun, dan hidup bersama Rasulullah saw. selama sembilan tahun.” 

 

وَأََ: بنِْتُ   النَّبىُِّ  صلى الله عليه وسلم  عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قاَلَتْ تَـزَوَّجَنىِ 
زَلْنَا فىِ بَنىِ الحْاَرِثِ بْنِ خَزْرجٍَ ، فَـوُعِكْتُ فَـتَمَرَّقَ  سِتِّ سِنِينَ ، فَـقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَـن ـَ

شَعَرىِ فَـوَفىَ جمُيَْمَةً ، فأَتََـتْنىِ أمُِّى أمُُّ رُومَانَ وَإِنىِّ لَفِى أرُْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبُ لىِ  
تُـهَا لاَ أدَْرىِ مَا ترُيِدُ بىِ فأََخَذَتْ بيَِدِ  ى حَتىَّ أوَْقَـفَتْنىِ عَلَى َ]بِ  ، فَصَرَخَتْ بىِ فأَتََـيـْ

ئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ   الدَّارِ ، وَإِنىِّ لأdََْجُ ، حَتىَّ سَكَنَ بَـعْضُ نَـفَسِى ، ثمَُّ أَخَذَتْ شَيـْ
ارَ فإَِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنَْصَارِ فىِ الْبـَيْتِ فَـقُلْنَ عَلَ  ى  بهِِ وَجْهِى وَرأَْسِى ثمَُّ أدَْخَلَتْنىِ الدَّ

الخَْيرِْ وَالْبرَكََةِ ، وَعَلَى خَيرِْ طاَئرٍِ . فأََسْلَمَتْنىِ إِليَْهِنَّ فأََصْلَحْنَ مِنْ شَأْنىِ ، فَـلَمْ يَـرُعْنىِ  

 

42Muḥammad bin Ismā·īl Abū ·Abdillāhal-Bukhārī, al-Jāmi· al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, di-

taḥqīq Muṣṭafā Dīb al-Bugā, Juz V (Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr Yamāmah, 1407 H/1987 M), h. 

1973 [CD-ROM], Maktabah al-Syāmilah, Vol. II, Version 2.11. 
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إِلاَّ رَسُولُ اpَِّ صلى الله عليه وسلم ضُحًى ، فأََسْلَمَتْنىِ إِليَْهِ ، وَأََ: يَـوْمَئِذٍ بنِْتُ تِسْعِ  
  ٤٣ري)(رواه البخا.سِنِينَ 

Artinya: 
 
Dari ·Ā’isyah ra. berkata; Nabi saw. mengawiniku saat aku berusia enam 
tahun, lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani al-Ḥāriṡ bin 
Khazraj. Kemudian aku menderita demam hingga rambutku menjadi rontok. 
Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga melebihi bahu. Kemudian 
ibuku, Ummu Rūmān datang menemuiku saat aku sedang berada dalam 
ayunan bersama teman-temanku. Ibuku berteriak memanggilku lalu aku 
datangi sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku 
menggandeng tanganku lalu membawaku hingga sampai di depan pintu 
rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan 
diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu membasuhkannya ke muka 
dan kepalaku lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang ternyata 
didalamnya ada para wanita Anṣār. Mereka berkata; "Mudah-mudahan 
memperoleh kebaikan dan keberkahan dan dan mudah-mudahan mendapat 
nasib yang terbaik". Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka 
merapikan penampilanku. Dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan 
keceriaan Rasulullah saw. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau 
dimana saat itu usiaku sembilan tahun.” 

Kedua hadis tersebut sekali pun dalam bentuk berita (khabar), tetapi 

dijadikan dalil oleh para fuqaha untuk membolehkan nikah anak kecil. al-Nawāwī 

menegaskan bahwa hadits-hadits tersebut merupakan dalil yang jelas bahwa 

seorang ayah atau kakek boleh mengawinkan anak gadisnya yang masih kecil 

tanpa izin anaknya tersebut.44 

Banyak fuqaha menerangkan bahwa para ulama sepakat dibolehkannya 

pernikahan anak kecil. Seorang ayah berhak mengawinkan anaknya yang masih 

kecil tanpa izin dari anak kecil tersebut dan tidak perlu menunggu sampai anak 

 

43al-Bukhārī, al-Jāmi· al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz III, h. 1414. 

44Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Syārif al-Nawāwī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, di-taḥqīq oleh Hānī al-
Ḥāj,Juz IX (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2014 M.), h. 147. 
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tersebut dewasa, meski pun anak kecil ini masih dalam ayunan. Tetapi tidak 

diperbolehkan menyerahkan gadis kecil tersebut kepada suaminya sampai gadis 

tersebut dapat melakukan hubungan seksual. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu 

Rusyd, al-Nawāwī, al-Mahlab, Ibnu Munżīr, al-Qāḍī ·Iyāḍ, dan lain-lain.45 Para 

ulama bahkan membolehkan mengawinkan seorang perempuan yang belum 

dilahirkan dengan seorang laki-laki. Misalnya, seorang laki-laki berkata kepada 

orang lain: “Kawinkan aku dengan puterimu, jika si Fulanah melahirkannya 

darimu,” lalu orang lain itu berkata: “ya, aku akan mengawinkan putriku 

denganmu jika Fulanah melahirkannya dariku seorang putri,” kemudian Fulanah 

melahirkan seorang putri, maka dengan demikian putri ini akan menjadi istri orang 

yang meminta tersebut.46 

Para fuqaha hanya berbeda pendapat berkaitan dengan siapa yang berhak 

mengawinkan gadis yang masih kecil. Imam al-Syāfi·ī dan ulama-ulama Mażhab 

Ja·fariyah menegaskan bahwa nikah anak kecil harus dilakukan oleh wali mujbir, 

yaitu ayah kandung atau kakek kandungnya dari pihak ayah kandung, sehingga 

apabila keduanya tidak dapat mengawinkan anak kecil tersebut maka perwalian 

tidak dapat dipindahkan kepada wali yang lain. Imam Mālik menegaskan bahwa 

hanya ayah kandung yang berhak mengawinkan anak kecil dan tidak boleh 

dilakukan wali yang lain. Menurut Imam Mālik bahwa orang lain dapat 

mengawinkan anak kecil apabila ayahnya telah meninggal atas wasiat dari ayah 

 

45al-Imām al-Qāḍī Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmadbin 
Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz II(t.t.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5; al-
Nawāwī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim,Juz IX, h. 147; al-Qāḍī Abī al-Faḍl·Iyāḍ, Ikmāl al-Mu·lim bi Fawā’id 
al-Muslim, di-taḥqīq oleh Yaḥyā Ismā·īl, Juz IV (Madinah al-Munawwarah: Dār al-Wafā’, 1419 
H/1997 M),  h. 572. 

46Sa·di Abū Ḥabīb, Mawsū’ah al-Ijmā·, terj. Sahal Machfuzh dan H.A. Mustofa Bisri, 
Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M, 
1987), h. 479. 
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kandungnya tersebut. Imam Ḥanafi, Imam al-Auzā·ī, segolongan dan ulama-ulama 

Irak membolehkan anak kecil dikawinkan oleh wali selain ayah kandung atau 

kakek kandung dari pihak ayah, namun anak tersebut diberikan hak khiyār 

(memilih untuk meneruskan perkawinan atau membatalkannya) setelah anak 

tersebut berusia dewasa, sebagaimana riwayat bahwa Rasulullah saw. 

mengawinkan Umamah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah 

dewasa beliau memberikan hak khiyar kepadanya.47 

Klaim ijmā· ulama tentang kebolehan seorang ayah mengawinkan 

anaknya yang masih kecil sebenarnya masih dapat dipertanyakan karena ada 

sebagian ulama yang tidak membolehkan perkawinan anak yang masih kecil.Ibnu 

Syabramah, ·Uṡmān al-·Uqbi, Abū Bakr al-Aṡām,  dan sebagian ulama-ulama 

Syi·ah berpendapat bahwa ayah atau wali yang lain tidak membolehkan 

mengawinkan anaknya yang masih kecil sampai anak tersebut berusia balig dan 

dimintakan izinnya.48 Para ulama yang tidak membolehkan  pernikahan  anak  yang  

belum balig mengemukakan dalil di antaranya dalam QS. al-Nisa’/4:6; 

نْهُمْ رُشْدً  �تُمْ مَِّْ�NOَحَۚ فَاِنْ اٰ ِPّQاِذَا بَلَغُوا ا Wٓ >Xَح Z[ٰٰا فَادْفَعُوْآ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ  وَابْتَلُوا الَْ\ت
 ً̂ ا فَلَْ\سْتَعْفِفْۚ  وَمَنْ Naَنَ فَقِْ_ dيeَِنَ غNaَ ْوْاۗ  وَمَن ُ̂ gَْبِدَارًا اَنْ يَّك ا  وََ;: تَأjُaُْوْهَآ اHَhِْافًا وَّ

ِ حَسِْ\بًا فَلْيَأmْaُْ بِالْمَعْرُوْفِۗ  فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُ    وْا qَلَيْهِمْۗ  وكZoََٰ بِاالله<
Terjemahnya: 

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

 

47Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz II,h 5-6.; Muḥammad 
Jawad Mugniyyah, al-Fiqh ˙Alā al-Mażāhib al-Khamsah, diterjemahkan oleh Masykur A.B., et.al., 
Fiqih Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Syafi’i, Maliki, Hambali (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 
h. h. 347. 

48Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid, Juz II, h 6; Luthfi 
Assyaukanie, Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer (Bandung: Pustaka 
Hidayah, 1998), h. 114. 
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memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan 
janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan 
dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka 
dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia 
menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, 
maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, 
apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu 
adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. 

Jika anak-anak kecil boleh melangsungkan perkawinan sebelum baligh 

maka ayat ini tentu tidak berguna karena ada perintah untuk menguji anak-anak 

yatim sampai mereka mencapai baligh dan cukup usia untuk melangsungkan 

perkawinan (balag al-nikāḥ).49 Dalam ayat ini cukup umur merupakan persyaratan 

mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga seorang anak yang belum cukup 

umur untuk melangsungkan perkawinan maka akad nikah yang dilakukannya tidak 

sah.50 

Demikian pula dalam hadis Rasulullah saw. yang berbunyi: 

لاَ  يْـرَةَ  رضي الله عنه  أَنَّ رَسُولَ اpََِّ  صلى الله عليه وسلم  قاَلَ :  وَعَنْ أَبيِ هُرَ 
الَْبِكْرُ حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ" قاَلُوا : xَ رَسُولَ اpََِّ ,   تُسْتَأْمَرَ, وَلاَ تُـنْكَحُ اَلأَْيمُِّ حَتىَّ  تُـنْكَحُ 

 ٥١ري) (رواه البخا.وكََيْفَ إِذdُْاَ ? قاَلَ : " أَنْ تَسْكُتَ 

Artinya: 

“Dari Abū Huraiyah ra. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: “Tidak boleh dikawinkan perempuan janda itu sehingga dimintai 
izinnya dan perempuan gadis tidak boleh dikawinkan sehingga dimintai 
izinnya pula.” Mereka (para sahabat) bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana 
izinnya? Beliau menjawab: “Diamnya”. 

 

49H.S.A. Alhamdani, Risālah al-Nikāḥ,terj. Agus Salim, Risalah Nikah: Hukum 
Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 48.  

50Luthfi Assyaukanie,Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer, h. 
115. 

51al-Bukhārī, al-Jāmi· al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz V, h. 1974. 
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Hadis ini berlaku umum (al-·ām) bahwa wali dalam mengawinkan seorang 

gadis harus menunggu sampai gadis tersebut balig dan dapat dimintakan izinnya.52 

Seorang anak kecil, bayi yang masih dalam ayunan, apalagi janin yang belum 

dilahirkan ibunya bukanlah gadis balig dan tidak dapat dimintakan izinnya, 

sehingga tentu tidak boleh dikawinkan oleh walinya.  

Ibnu Syabramah memberikan penegasan bahwa perkawinan Rasulullah 

saw. dengan ·Ā·isyah ra. adalah hanya dikhususkan (khususiyyah) bagi Rasulullah 

saw, bukan untuk dipraktekkan oleh umatnya. Pendapatnya ini menuai kritik tajam 

dari fuqaha lainnya karena tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat atau tabi·īn 

yang berpendapat demikian.53 

Para ulama yang menolak perkawinan anak kecil juga berpendapat bahwa 

perkawinan anak kecil tidak memenuhi tujuan perkawinan karena anak kecil belum 

bisa melepaskan syahwatnya dan berketurunan, sedangkan tujuan perkawinan 

adalah untuk memperoleh keturunan. Akad nikah yang dilakukan juga merupakan 

akad yang tidak baik karena anak berkewajiban melaksanakan akad yang tidak 

mereka buat.54 

Pembatasan usia minimal calon pengantin secara sepintas nampaknya 

bertabrakan langsung dengan pandangan-pandangan para ulama yang telah 

diklaim menjadi ijmā· tentang kebolehan pernikahan anak yang masih kecil, 

terutama ayah kandung yang mengawinkan anaknya yang masih kecil tanpa 

persetujuannya.  

 

52Muḥammad bin Ismā·īl al-KaḥlānīAl-Ṣan·ānī, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, 
Juz III (Bandung: Diponegoro, t.th.), h. 119. 

53Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): 
Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional, h. 62. 

54H.S.A. Alhamdani, Risālah al-Nikāḥ, h. 48. 
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Batasan usia ideal menikah, yaitu 21 tahun atau minimal 19 tahun bagi 

calon pengantin juga terlalu tinggi dalam konteks pandangan ulama-ulama yang 

mensyaratkan usia baligh untuk melangsungkan perkawinan. Tanda baligh dalam 

hukum Islam bukan dikaitkan dengan usia tetapi tanda-tanda biologis, yaitu bagi 

bagi laki-laki adalah mengalami ”mimpi basah” (iḥtilam) dan mengalami haid bagi 

perempuan, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Apabila tidak 

mengalami tanda-tanda biologis ini maka batas usia baligh dihubungkan dengan 

usia, yaitu berusia 19 tahun sebagaimana pula disepakati para ulama.55Secara 

biologis terjadinya  ”mimpi basah” dan haid pertama (menarkhe) terjadi pada usia 

9 s.d. 13 tahun sebagai tanda-tanda pubertas, sehingga pada usia-usia tersebut 

seorang anak dapat disebut baligh.56 Dengan kata lain, ketentuan usia ideal calon 

pengantin untuk melangsungkan perkawinan terlihat seakan-akan tidak memiliki 

landasan dalam konteks fiqhiyyah. 

KH. Ibrahim Hosen dan H. Rachmat Djatnika menegaskan bahwa batas 

usia kebolehan untuk melangsungkan perkawinan atau masalah perkawinan di 

bawah umur adalah murni persoalan fiqh yang masih terbuka pintu ijtihad untuk 

mencari pendapat yang terbaik.57 Abdoerraoef bahkan menegaskan bahwa 

pembolehan perkawinan di bawah umur hanyalah produk fiqh, bukan peraturan 

 

55Abī Muḥammad ·Alī bin Aḥmad bin Sa·īd bin Hazm, Marātib al-Ijmā· fī al-·Ibādāt wa 
al-Mu·āmalāt wa al-I·tiqād (Beirut: Dār al-Fikr al-·Ilmiyyah, t.th), h. 21-22. 

56Kartono Mohamad, Kontradiksi dalam Kesehatan Reproduksi (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1998), h. 142. 

57Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer,h. 
115; Rachmat Djatnika, Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia, dalam LPPM-Uninus (ed.), 
Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 254. 
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hukum al-Qur'an atau hadits.58 Dengan kata lain, perlu dilakukan analisis dan 

kajian ulang secara fiqhiyyah terhadap batas usia ideal untuk perkawinan ini. 

Muḥammad ·Uqlah (ahli fikih dari Yordania) secara tegas menolak 

perkawinan di bawah umur karena tujuan perkawinan tidak sekedar untuk 

memenuhi hasyrat seksual, tetapi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

harmonis yang membutuhkan kematangan emosi dan kedewasaan berfikir dalam 

menghadapi lika-liku permasalahan rumah tangga.59 

Amir Syarifuddin menolak perkawinan anak kecil karena menurutnya 

bertentangan dengan Q.S. al-Nisā’ (4) ayat 5-6, sebagaimana yang telah 

disebutkan sebelumnya. Subtansi ayat ini menurut beliau adalah tuntunan bagi 

setiap muslim dalam mendidik anak yatim, tetapi dapat diterapkan pada anak 

kandung sendiri. Dalam kasus anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, 

seorang bapak asuh diperintahkan untuk mendidik dan menguji kedewasaan 

mereka “sampai usia yang matang untuk melangsungkan perkawinan” sebelum 

mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya. Jika bapak asuh tidak 

diperbolehkan sembarangan mengalihkan pengelolaan keuangan kepada anak 

asuhnya yang masih kanak-kanak, tentunya anak kecil juga tidak layak sebagai 

fisik, psikis dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Terdapat 

persyaratan tertentu sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan, 

yaitu kemampuan dan persiapan untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan 

keduanya hanya dapat dipenuhi oleh orang dewasa. Perkawinan juga menimbulkan 

hak dan kewajiban timbal balik di antara suami isteri yang hanya dapat dipikul 

 

58Abdoerraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 92. 

59Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer,h. 
115. 
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oleh orang dewasa. Demikian pula persetujuan calon pengantin hanya dapat 

dipenuhi ketika seseorang telah dewasa, sehingga  hal ini berarti calon pengantin 

harus berusia dewasa.60 

Pendapat Amir Syarifuddin ini didukung oleh penafsiran ahli tafsir 

tentang makna kata rusyd dalam Q.S. al-Nisā/5:6. khususnya kalimat: Kata rusyd 

ditafsirkan para ahli tafsir terdahulu (salaf) sebagai kematangan akal dan 

kelurusannya yang menjalankan perintah agama  (al·aqlu wa ṣalāḥ fi al-dīn), 

sebagaimana dikemukakan oleh sebagian ahli tafsir seperti al-Suddī dan Qatādah. 

Sebagian ahli tafsir terdahulu ada pula yang memaknainya dengan hanya 

kematangan akal semata, seperti Mujāhid dan al-Sya·bī.61 M. Quraish Shihab 

mengatakan: 

Makna kata (رشد) rusyd adalah ketepatan dankelurusan jalan. Dari sini lahir 
kata Rusyd yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang 
menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. 

Ayat di atas tidak menyifati anak itu sebagai seorang yang rasyid tetapi 

memiliki rusyd. Kata rusyd yang digunakan pun bukan dalam bentuk 

definite/ma’rifah. Atas dasar itu, kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud 

adalah sesuai dengan usianya, yakni usia anak yang sedang memasuki gerbang 

kedewasaan.62 

Q.S. al-Nisā’ (5) ayat 6 yang ditujukan khusus untuk pengelolaan harta 

benda bisa diterapkan untuk kedewasaan usia calon pengantin berdasarkan qiyās 

 

60Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 
2007), h. 67-68. 

61Abī Ja·far Muḥammad bin Jarīral-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi·al-Bayān ·an Ta’wīl Āyi 
al-Qur’ān, di-taḥqīq oleh ·Abdullāh bin ·Abd al-Muḥsin al-Turkī, Juz VI(Kairo: Dār al-Hajar, 1422 
H/2001 M.), h. 404-406.  

62M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol. II 
(Jakarta: Lentera Hati, 2012), 421-422.  
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al-musāwī, yaitu qiyās yang dikonstruk darikesamaan unsur pada hukum 

cabang(al-far·u) dengan hukum asal (al-aṣl).63 Penyerahan pengelolaan harta pada 

anak yatim dalam Q.S. al-Nisā’ (5) ayat 6 dari walinya terjadi ·illah-nyaadalah 

kematangan akal dan kedewasaan berfikir (al-rusyd). Dengan kata lain, di mana 

ada pengelolaan harta (taṣarruf fi al-māl), maka diwajibkan ada kematangan akal 

dan kedewasaan berfikir (al-rusyd). Tanpa ada kedewasaan dan kematangan akal 

maka tidak boleh dilakukan penyerahan pengelolaan harta.  

Dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga terdapat pula 

pengelolaan harta kekayaan yang bersumber dari hasil mata pencaharian suami 

isteri atau pemberian orang lain berupa hadiah, hibah, sedekah atau warisan, 

sekecil apapun harta tersebut, minimal untuk kebutuhan makan, minum, 

berpakaian dan tempat tinggal. Seharusnya berlaku pula ·illah-nya, yaitucalon 

pengantin harus memiliki kematangan akal dan kedewasaan berfikir agar mampu 

mengelola harta kekayaannya. 

Ahmad Rafiq memberikan tinjauan yang berbeda dengan mendasarkan 

penentuan batas umur calon pengantin berdasarkan Q.S. al-Nisā/5: 9.64 

َ   اَطِيْعُوا  اٰمPَُوْآ  اtَْuvَِّD   يsاَيُّهَا سُوْلَ   وَاَطِيْعُوا  االله<   ِ��ْ   ~ََ{ازَعْتُمْ   فَاِنْ   مِنْكُمْۚ   اْ;َ:مْرِ   وَاُوyzِ  الرَّ
وْهُ   َ�ْ�ءٍ  ِ   اyَzِ  فَرُدُّ سُوْلِ   االله< ِ   تُؤْمPُِوْنَ   كeُْتُمْ   اِنْ   وَالرَّ ٌ̂   ذِٰ�كَ   اْ;ٰ:خِرِۗ   وَالْيَوْمِ   بِاالله< اَحْسَنُ   َ�ْ_   وَّ

  ࣖ  تَأْوِيًْ��
Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

 

63Sulaiman Abdullah, Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep 
Imam Syafi’i (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 153.  

64Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 78. 
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beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Ayat ini menurut Ahmad Rafiq dapat dipahami sebagai bentuk amanat 

untuk tidak meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah dan 

mengkhawatirkan, salah satunya dengan tidak mengawinkan mereka yang belum 

siap, baik siap secara fisik maupun mental.65 

H. Masjfuk Zuhdi memperbolehkan pemerintah membuat pembatasan 

usia pernikahan berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 33.66 

 

Ayat ini menurut H. Masjfuk Zuhdi menunjukkan bahwa faktor 

kemampuan memikul beban keluarga dapat dijadikan pertimbangan seseorang 

untuk menunda perkawinan, sedangkan anak yang belum dewasa jelas tidak mampu 

melakukan tugas-tugas tersebut. Di samping itu,  menurut H. Masjfuk Zuhdi  bahwa 

al-Qur’an dan hadits tidak satu pun naṣ yang  jelas dan tegas (ṣarīḥ) yang melarang 

atau memerintahkan pendewasaan usia perkawinan, sehingga hukum asalnya boleh, 

sedangkan pemerintah berhak menentukan batas minimal tertentu usia perkawinan, 

dan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam itu wajib mentaatinya demi 

menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.67 

H. Sa’id Thalib Alhamdani menegaskan bahwa ia tidak sependapat jika 

kebolehan perkawinan di bawah umur diterapkan di Indonesia pada masa sekarang. 

Perkawinan di bawah umur menurutnya pada masa dahulu memang penting dan 

tidak membahayakan. Namun pada masa sekarang akan menimbulkan bencana dan 

kerusakan yang tidak dapat diingkari kecuali oleh orang-orang yang takabur. 

 

65Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 78. 

66Masjfuk Zuhdi, Masail Diniyah Ijtima’iyah (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996), h. 77. 

67Masjfuk Zuhdi, Masail Diniyah Ijtima’iyah,h. 77-79. 
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Fatwa kebolehan perkawinan di bawah umur menurutnya boleh diubah dengan 

berubahnya keadaan dan zaman. Menurutnya pula bahwa kewajiban orang tua 

adalah dapat mempersiapkan anak-anaknya membina rumah tangga yang 

sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah tangga yang dibina oleh anak-anak yang 

belum tahu urusan agama dan dunia mereka.68 Pendapat ahli fikih Indonesia ini 

sangat berasalan karena pernikahan anak di bawah umur banyak mendatangkan 

mudarat, antara lain: 

a. Anak usia di bawah umur masih remaja (13 s.d. 19 tahun), sehingga belum 

memiliki kematangan emosi. Perubahan hormonal dalam tubuh remaja 

memicu peningkatan kehidupan emosional yang tidak stabil. Remaja sering 

memperlihatkan ketidakstabilan emosi, sesaat mereka gelisah, cepat 

tersinggung, melamun, sedih, tetapi di lain pihak akan gembira, tertawa atau 

marah-marah. Emosinya lebih mudah bergejolak dan biasanya diekspresikan 

secara meledak-ledak. Kondisi emosinya biasanya berlangsung  cukup lama 

sampai pada akhirnya kembali ke keadaan semula. Emosi yang dialami oleh 

remaja sangat bervariasi, bahkan saling bercampur baur dan bertentangan 

sehingga sulit dikenali oleh dirinya sendiri. Pada umumnya remaja juga sangat 

peka terhadap cara orang lain memandang mereka. Akibatnya remaja menjadi 

mudah tersinggung dan merasa malu.69Hal ini menyebabkan perkawinan di 

bawah umur lebih rentan oleh kasus perceraian karena ketidakmatangan emosi 

dan kedewasaan berfikir dalam menjalani rumah tangga.  

 

68H.S.A. Alhamdani, Risālah al-Nikāḥ,48-49.  

69Yuke Herdiansiska dan Ediana Kusuma Wardhani,, Pertumbuhan dan Perkembangan 
Remaja (t.t.: PKBI, BKKBN dan UNFPA, t.th.), h. 7 dan 15. 
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b. Resiko kesehatan yang tinggi. Apabila isteri yang masih remaja tersebut hamil 

maka memunculkan banyak resiko kesehatan reproduksi. Rahim (uterus) baru 

siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun karena baru pada usia inilah 

fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal. Menstruasi memang 

sudah dialami anak perempuan pada usia 14 tahun sebagai tanda bahwa rahim 

telah mengalami pematangan, lalu ukurannya terus berubah seiring dengan 

perkembangan usia dan perkembangan hormonal. Namun pada usia 14 s.d. 18 

tahun, otot-otot rahim belum cukup kekuatannya dan berkonstraksi, sehingga 

apabila terjadi kehamilan maka sangat beresiko mengalami robeknya (ruptur) 

rahim. Penyangga rahim juga belum cukup kuat untuk menyangga kehamilan, 

sehingga resiko yang lain juga dapat terjadi adalah prolapsus uteri (turunnya 

rahim ke liang vagina) pada persalinan. Pada usia 14 s.d. 19 tahun, sistem 

hormonal juga belum stabil, sehingga apabila terjadi kehamilan maka 

ketidakaturan itu menyebabkan kehamilan menjadi tidak stabil, mudah terjadi 

pendarahan dan terjadi abortus atau kematian janin. Pada masa remaja, tulang 

belakang masih belum sempurna, sehingga menyebabkan kadar Hb dalam 

darah cenderung rendah yang menyebabkan remaja hamil akan berpeluang 

terkena penyakit anemia. Remaja yang hamil akan sangat beresiko terkena 

keracunan hamil, seperti muntah-muntah yang hebat, tekanan darah tinggi, 

kejang-kejang, bahkan kematian. Terlalu dininya usia kehamilan dan 

persalinan memperjanjang rentang usia reproduksi aktif sehingga beresiko 

terkena kanker leher rahim. 70 

 

70Nanang Munajat, Resiko Reproduksi Remaja (t.t.: PKBI, IPPF, BKKBN dan UNFPA, 
t.th.), h. 10-11. 
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c. Bayi yang dilahirkan ibu yang masih sangat muda jarang yang sehat, terutama 

ibu muda berusia 16 tahun karena terkait dengan penyediaan makanan yang 

masih terbatas, juga akibat anemia yang biasa terjadi pada remaja. Sering 

terjadi bayi yang dilahirkan ibu yang masih sangat muda memiliki berat badan 

yang rendah yang dapat mengakibatkan retardasi mental, tuli, kerusakan otak, 

kejang-kejang, dan kebutaan. Muncul pula resiko kelahiran prematur, 

sehingga bayi yang dilahirkan sering bermasalah paru-parunya karena belum 

matang.71 

d. Hampir dipastikan bahwa pengantin anak-anak adalah generasi putus sekolah. 

Kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi menjadi lebih kecil, 

bahkan banyak yang tidak dapat menyelesaikan  bangku pendidikan dasar, 

sehingga banyak di antara mereka yang buta aksara. Sejumlah riset 

menyimpulkan bahwa semakin tinggi seseorang mengenyam tingkat 

pendidikan maka semakin lambat pula ia melangsungkan perkawinan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa memasukkan dan menahan anak gadis di 

bangku sekolah adalah cara terbaik mencegah perkawinan di bawah umur.72 

Berdasarkan hal ini maka sedapat mungkin perkawinan di bawah usia 21 

tahun. Nikah memang mendatangkan maslahat, termasuk perkawinan di bawah 

umur. Namun mengingat ada kemudaratan yang jelas dalam nikah tersebut maka 

mafsadat tersebut harus dihindari, sebagaimana kaidah uṣūl al-fiqh: 

 

71Nanang Munajat, Resiko Reproduksi Remaja, h.11.  

72Yunus Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage): 
Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional, h. 87. 
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دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىَ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فإَِذَا تَـعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ ؛ قُدِّمَ دَفْعُ 
 ٧٣الْمَفْسَدَةِ غَالبًِا 

Artinya: 

”Menghindari kemudaratan lebih didahulukan dari pada mengambil 
maslahat, dan apabila berlawanan antara yang mafsadat dan maslahat maka 
didahulukan menolak mafsadatnya” 

Apabila ada anak laki-laki berusia minimal 19 tahun dan anak perempuan 

berusia minimal 16 tahun hendak dikawinkan maka harus dimintakan izin dari 

orang tua kedua belah pihak. Anak berusia di bawah itu dipandang belum matang 

untuk berumah tangga. Orang tua tidak boleh sewenang-wenang menggunakan 

kekuasaannya untuk mengawinkan anaknya, namun harus menjelaskan alasan-

alasannya kepada hakim di Pengadilan Agama, tentu dengan alasan yang dapat 

diterima oleh hakim, sehingga perkawinan dapat didispensasi, misalnya anak 

terlanjur hamil akibat pergaulan bebas sehingga harus dikawinkan.  

Secara sosio-antropologis, adanya regulasi usia ideal menikah di Indonesia 

dijelaskan oleh Ali Yafie: 

Masyarakat Indonesia, setelah merdeka dari penjajahan politik Barat, 
berangsur-angsur membenahi dirinya, terutama dalam memperbaiki 
ekonomi rakyat yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan 
keadilan sosial. Pola kehidupan agraris diimbangi dengan pola industri. 
Demikian juga dalam rangka mewujudkan tugas konstitusional 
”mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka pola pendidikan sudah ditata 
sedemikian rupa dengan menyediakan kesempatan belajar seluas mungkin 
bagi rakyat. Dengan demikian para remaja itu didorong untuk belajar lebih 
lama untuk dapat memperoleh lapangan kerja yang lebih baik, dalam rangka 
meningkatkan kualitas manusia Indonesia (tentunya termasuk umat Islam 
sendiri). Maka tradisi kawin muda yang merupakan ciri kehidupan pada 
periode tertentu tidak pada tempatnya lagi dijadikan pola umum dalam 
perkawinan. Menyadari hal yang demikian itu, para pemimpin masyarakat, 

 

73Jalāl al-Dīn ·Abd al-Raḥmān bin Abī Bakral-Suyūṭī,al-Asybāh wa al-Naẓā’ir(Semarang: 
Toha Putra, t.th.), h. 62. 
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sebagai wakil rakyat bersama dengan Pemerintah, telah berupaya menata 
kembali bidang perkawinan sesuai dengan kemaslahatan umum pada tingkat 
kesejahteraan dan kecerdasan yang telah dicapai dalam masa pembangunan. 
Karena itu standar usia nikah menurut ajaran fiqh Islam dijabarkan dalam 
Undang-Undang Perkawinan (UU. No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan bangsa 
Indonesia.74 

 

 Regulasi yang membatasi dan mempersulit perkawinan di bawah usia ideal 

tidak hanya diterapkan di Indonesia, namun sebagian negara Islam atau 

berpenduduk muslim telah menerapkannya demi mencapai kemaslahatan dan 

menolak kemudaratannya, sebagaimnana yang ditunjukkan oleh data berikut ini: 
Tabel 1 

Batas Usia Calon Pengantin Di Berbagai Negara Islam atau Berpenduduk 
Muslim 

 
No. Negara Usia Calon Pengantin 

  

1. Aljazair 21 18 

2. Bangladesh 21 18 

3. Mesir 18 16 

4. Iraq 18 18 

5. Yordania 16 15 

6. Libanon 18 17 

7. Libya 18 16 

8. Malaysia 18 16 

9. Maroko 18 15 

10. Yaman Utara 15 15 

11. Pakistan 18 16 

12, Somalia 18 18 

 

74Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial: Dai Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga 
Ukhuwah (Bandung: Mizan, 1994), h. 255-256. 
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13. Yaman Selatan 18 16 

14. Syiria 18 17 

15. Tunisia  19 17 

16. Turki 17 15 

Sumber data: Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem 
Hukum  di Indonesia, h. 75. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah negara Islam atau berpenduduk 

muslim tidak mengingkari adanya mafsadat dalam perkawinan di bawah usia ideal, 

sehingga mereka mempersulit, bahkan melarang perkawinan tersebut. 

Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan yang mengharuskan 

adanya batasan minimal usia calon pengantin dapat diterima oleh hukum Islam, 

bahkan menjadi bagian dari hukum Islam kontemporer, sekali pun hal tesebut 

bukan berasal dari tradisi fiqh Islam klasik. 

C. Konseptual Nikah Siri dan Pandangan Para Ulama 

Kata nikah secara etimologi berasal dari kata nakaḥa yang bermakna 

menghimpun, mengumpulkan atau menindih (al-ḍammatau al-jam·u).75Terminogi 

nikah menurut istilah fiqhdikemukakan olehSyaikh Zain al-Dīn al-Malibārī: 

العقد مجاز في  وشرعا عقد يتضمن إ]حة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج، وهو حقيقة في  
  ٧٦الوطئ على الصحيح

Artinya: 

(Nikah) menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung halalnya 
senggama, dengan kata lain nikah atau tazwīj, makna sebenarnya adalah 
senggama dan makna majaznya adalah akad, demikianlah menurut pendapat 
yang benar. 

 

75al-Imām Taqi al-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaynī Ḥiṣnī al-Dimasyqī al-Syāfi·ī. 
Kifāyah al-Akhyār fī Ḥall Gāyah al-Ikhtiṣār, Juz II (Semarang : Toha Putra, t.th.),h. 36. 

76Syaikh Zain al-Dīn al-Malibārī, Faṭḥ al-Mu·īn bi Syarḥ Qurrah al-·Ayn(Surabaya: 
Maktabah Muḥammad Aḥmad Nabhān, t,th.), h. 97-98. 
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Syaikh Muḥammad al-Gazālī mengkritik pandangan para fuqaha yang 

mendefinisikan perkawinan seakan-akan hanya untuk menghalalkan persetubuhan 

dan memandang mahar seperti pembayaran harga untuk persetubuhan tersebut 

serta menjadi tanda subordinasi suami terhadap istri. Ikatan perkawinan dalam 

Islam sebenarnya melampaui dari hanya sekedar persetubuhan saja, tetapi harus 

diwarnai oleh tiga unsur penting, yaitu : sakīnah (ketenangan jiwa), mawaddah 

(cinta)dan tarāhum (saling menyayangi) di antara pasangan suami isteri.77 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mendefinisikan nikah 

secara kaku dan formalistik seperti para fuqaha. Hal ini dapat dilihat pada definisi 

perkawinan dalam UU. No. 1 Tahun 1974, di mana nikah disebut dengan istilah 

sinonimnya, yaitu kawin atau perkawinan. Definisi perkawinan disebutkan dalam 

pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974: 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanitasebagai suamiisteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.78 

 
 Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau miitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan.79 

 

 

77Syaikh Muḥammad al-Gazālī,“Qaḍaya al-Mar’ahbain al-Taqlīd al-Rākidah wa al-
Wāfidah, terj. Heri Purnomo, Dilema Wanita di Era Modern, Wanita di Persimpangan Islam dan 
Tradisi (Jakarta : Mustaqīm, 2003),h. 57.  

78Republik Indonesia,“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” h. 22. 

79Republik Indonesia, ”Kompilasi Hukum Islam,”dalam Kementerian Agama R.I, 
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (t.t.: Kementerian Agama R.I., 2015), h. 
237. 
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Definisi pernikahan yang dikemukakan oleh UU. No. 1 Tahun 1974 dan 

KHI tersebut melampaui hanya sekedar persetubuhan saja, tetapi perkawinan lebih 

diletakkan dalam makna ketaatan kepada Allah Swt dan ibadah yang lebih bersifat 

spiritual-religius, yaitu memenuhi perintah Allah Swt. yang dalam prakteknya 

dimulai dengan akad antara seorang laki-laki dengan wali nikah dan disaksikan dua 

orang saksi, sehingga dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

 Adapun kata siri secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata sirri 

yang terambil dari kata as-sarrun, jamaknya asrār yang bermakna rahasia. 

Misalnya, sekretaris disebut kātim al-assirri atau kātib assirri karena menjadi 

tangan kanan atasannya yang menyimpan rahasia organisasi atau atasannya.80 

Nikah siri secara etimologi adalah perkawinan yang dilangsungkan secara rahasia, 

diam-diam, atau disembunyikan, sehingga tidak diketahui oleh orang banyak. 

Nikah siri dengan merujuk pada istilah etimologi ini pada umumnya 

mengandung unsur penyembunyian perkawinan tesebut, namun dalam konteks 

yang berbeda-beda sesuai dengan prakteknya di lapangan sehingga memiliki 

banyak definisi dan terminologi sinonimnya masing-masing dengan kedudukan 

hukum yang berbeda-beda.  

Nikah siri secara terminologi memiliki banyak pengertian tergantung dari 

cara pandang para ulama dalam mendefinisikan nikah siri dan implentasinya dalam 

pelaksaaa perkawinan.  Perbedaan definisi ini sekaligus mendeskripsikan berbagai 

jenis nikah siri dan perspektif hukum Islam terhadap implementasi nikah siri 

tesebut. 

a. Nikah Sirri dalam Pengertian Ulama Hānafiyyah 

 

80Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 
Progressif, 1997), h. 625-626. 
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Pengertian nikah sirri dalam pandangan para ulama Hānafiyyah adalah 

nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.81Hal ini merujuk pada 

perkataan ·Umar bin Khaṭṭāb ra.: 

عَنْ أَبيِ الزُّبَيرِْ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ أُتيَِ بنِِكَاحٍ لمَْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ 
وَلاَأُ  رِّ  السِّ نِكَاحُ  هَذَا  فَـقَالَ  وَامْرَأةٌَ  فِيهِ رَجُلٌ  تَـقَدَّمْتُ  وَلَوْ كُنْتُ  جِيزهُُ 

 ٨٢(رواه مالك)لَرَجمَْتُ 

Artinya: 

‘Dari Abū al-Zubayr al-Makkī, sesungguhnya ·Umar bin Khaṭṭāb ra. bahwa 
dilapori tentang pernikahan yang tidak disaksikan kecuali seorang 
lakilakidan seorang perempuan, maka beliau berkata: “Ini adalah nikah siri, 
dan saya tidak membolehkannya, kalau saya mengetahuinya, niscaya akan 
saya rajam (pelakunya).” 
 

Adanya kesaksian dua orang saksi merupakan rukun nikah yang menjadi 

tanda bahwa perkawinan tidak disembunyikan karena diketahui oleh orang lain, 

minimal dua orang. 

Nikah siri dalam pengertian tidak adanya saksi atau hanya dihadiri satu 

orang saksi menurut para ulama empat madzhab (Hānafiyyah, Mālikiyyah, 

Sāfi·iyyah, dan Hānabilah) batal akad nikahnya. Mereka sepakat bahwa saksi 

adalah syarat sahnya perkawinan, sehingga perkawinan akan batal hukumnya jika 

 

81Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz VII(Damsyiq: Dār al-Fikr, 1450 
H/1985 M), h. 71-72; Saifudin Zuhri, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo, h. 
1-2. 

82Mālik bin Anas, al-Muwaṭṭa’, di-taḥqīq Muḥammad Muṣṭafā al-A·ẓamī, Juz III (t.t.: 
Mua’assasah Zāyad bin Sulṭān Ālū Nabhān, 1425 H/2004 M), h. 767 [CD-ROM], Maktabah al-
Syāmilah, Vol. II, Version 2.11. 
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tidak dihadirkan dua orang saksi.83 Dalil-dalil yang mereka kemukakan antara lain 

dalam sabda Rasulullah saw.: 

هُمَا قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اpَِّ صلى الله عليه وسلم  عَنِ  ُ عَنـْ َّpلاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلىٍِّ   :ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ ا
  ٨٤(رواه البيهقى) وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ 

Artinya 

“Dari Ibnu ·Abbās ra. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada 
nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. al-
Bayhaqī). 
 

Demikian pula sabda Rasulullah saw.: 

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  بِغَيرِْ   :عَنِ  أنَْـفُسَهُنَّ  يُـنْكِحْنَ  الْبـَغَاxَ اللاَّتِى 
  ٨٥(رواه الترمذى) بَـيِّنَةٍ 

Artinya: 

“Dari Ibnu ·Abbās ra. dia berkata: Nabi saw. bersabda: “Pelacur adalah 
perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka tanpa ada persaksian” 
(HR. al-Tirmiżī). 
 

 Tidak ada perbedaan pandangan di kalangan sahabat dan tabi·īn bahwa  

perkawinan wajib dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Dengan kata lain, tanpa 

adanya dua orang saksi maka perkawinan tidak sah.86 Sebagian fuqaha, seperti 

Ibnu Abī Laylā, Abū Ṡawr dan Abū Bakr al-AṢām tidak mempersyaratkan 

persaksian dalam perkawinan, tetapi pendapat mereka dinyatakan sebagai 

 

83Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz VII, h. 70-71. 

84AbūBakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ·Alī al-Bayhaqī, Sunan al-Kubrā, di-taḥqīq Majlis 
Dā’irah al-Ma·ārif al-Nizhāmiyyah fi al-Hindī ,Juz II  (t.t.: Wizārah al-Awqāf al-Miṣriyyah, 1433 
H), h. 475 [CD-ROM], Maktabah al-Syāmilah, Vol. II, Version 2.11. 

85Muḥammad bin ·Īsa Abū·Īsa al-Tirmiżī, al-Jāmi· al-Ṣahīḥ Sunan al-Tirmiżī, Juz III, di-
taḥqīq Aḥmad Muḥammad Syākir (Beirut: Dār  al-Iḥyā al-Turāṡ al-·Arabī, 1433 H), h. 411 [CD-
ROM], Maktabah al-Syāmilah, Vol. II, Version 2.11. 

86Sa·di Abū Ḥabīb, Mawsū’ah al-Ijmā·, h. 471. 
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pendapat yang aneh dan menyimpang (saż) yang bertentangan dengan hadis-hadis 

yang mewajibkan persaksian dalam perkawinan serta ijmak ulama.87 

 Para ulama Mālikiyyah bahkan berpendapat bahwa perkawinan tanpa saksi 

ini rusak (fasad) dengan talak ba’in, jika suami isteri telah melakukan hubungan 

seksual. Mereka berdua bahkan dikenakan had zina, jika mereka telah mengakui 

telah melakukan hubungan seksual dan tidak diberi ampunan dengan alasan 

mereka tidak mengetahui hukumnya. Tetapi mereka akan terbebas dari had zina 

ini jika perkawinan mereka telah diketahui banyak orang, diadakan walimah, atau 

disaksikan satu orang saksi, atau dua orang saksi yang fasik.88 

b.Nikah Sirri dalam Pengertian Ulama Mālikiyyah 

 Nikah siri dalam pengertian ulama Mālikiyyah adalah perkawinan yang 

dilakukan, tetapi ada kesepakatan di antara suami, isteri, wali nikah, dan dua orang 

saksi untuk menyembunyikan perkawinan tesebut. Dengan kata lain, perkawinan 

yang terjadi hanya untuk memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi disembunyikan 

untuk tidak dikahui khalayak umum dan hanya diketahui oleh beberapa orang 

saja.89Definisi nikah siri inilah yang dirujuk oleh ·Alī bin Muḥammad al-Jurjānī: 
 �كاح السر: هو ٔن �كون بلا �شهير 90

Artinya: 

“Nikah siri adalah perkawinan yang terjadi tanpa reputasi (diumumkan atau 
diberitahukan kepada orang banyak). 

 

 

87Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz VII, h. 71-72. 

88Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz VII, h. 71. 

89Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz VII, h. 81; Saifudin Zuhri, 
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo, h. 1-2. 

90·Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt (Kairo: Syirkah al-Quds, 
2007), h. 390. 
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 Al-Zuhrī yang memandang bahwa suatu perkawinan wajib diumumkan, 

sehingga apabila tidak diumumkan untuk diketahui oleh orang banyak maka 

perkawinan tidak sah.91Menurut ulama Madzhab Mālikiyah bahwa mengumumkan 

perkawinan juga merupakan syarat perkawinan. Apabila terjadi kesepakatan 

antara suami isteri dan para saksi untuk menyembunyikan perkawinan dari 

khalayak manusia maka batallah perkawinan tesebut. Namun jika pesan untuk 

menyembunyikan perkawinan ini hanya datang dari wali nikah, isteri atau para 

saksi tanpa melibatkan suami, maka akad nikah tetap sah.92  Pandangan ini 

beralasan dengan dalil-dalil antara lain sabda Rasulullah saw.: 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : أَ   ُ َّpعْلِنُوا  عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِْ ، عَنْ أبَيِهِ ، أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا
 ٩٣(رواه أحمد)  النِّكَاحَ 

Artinya: 
“Dari ˙Āmir bin ˙Abdullāh bin Zubayr dari ayahnya, sesungguhnya 
Rasulullah saw. bersabda: Umumkanlah perkawinan.” 
 

Demikian pula sabda Rasulullah saw. juga bersabda: 

 َِّpهَا قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ ا ُ عَنـْ َّpصلى الله عليه وسلم: أعَْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ ا
مُ وَاجْعَلُوهُ فىِ الْمَسَاجِدِ وَاضْربِوُا عَلَيْهِ ِ]لدُّفُوفِ وَلْيُولمِْ أَحَدكُُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ فإَِذَا خَطَبَ أَحَدكُُ 

اَ َّdَّ٩٤(رواه البيهقى)امْرأَةًَ وَقَدْ خَضَبَ ِ]لسَّوَادِ فَـلْيُـعْلِمْهَا لاَ يَـغُر  

Artinya: 

“Dari ˙Ā’isyah ra. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Umumkanlah 
perkawinan ini, laksanakan di masjid dan pukullah rebana, serta hendaknya 
mengadakan acara walimah, sekali pun hanya jamuan seekor kambing. Jika 

 

91Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 390. 

92Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz VII, h. 81 

93Abū ·Abdullāh Aḥmad binMuḥammad bin Ḥanbal, Musnad Aḥmad bin Ḥanbal, di-taḥqīq 
al-Sayyid Abū al-Mu·āṭī al-Nūrī, Juz IV (Beirut: ˙Ālim al-Maktab, 1419 H/1998 M), h. 4 [CD-
ROM], Maktabah al-Syāmilah, Vol. II, Version 2.11. 

94AbūBakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ·Alī al-Bayhaqī, Sunan al-Kubrā, Juz II, 159.  
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salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan dan telah 
menyemir rambutnya dengan warna hitam maka hendaklah ia memberitahu 
dan tidak membohonginya.” (HR. al-Bayhaqī). 

 

Namun nikah siri dalam pengertian ini disebut oleh kebanyakan ulama 

(jumhūr al-ulamā’) tetap sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. 

Mengumumkan suatu perkawinan agar diketahui oleh orang banyak adalah sunnah, 

sehingga apabila suatu perkawinan sengaja disembunyikan untuk tidak diketahui 

oleh banyak orang maka perkawinan tesebut tetap sah.95Mereka juga beralasan 

bahwa pengumuman perkawinan tesebut dapat terealisasikan hanya dengan dua 

orang saksi.96 

Pengertian nikah siri dalam konteks pencatatan nikah disebutkan 

penjelasannya pada buku Ensiklopedi Pernikahan: 

Nikah siri atau biasa dikenal perkawinan di bawah tangan merupakan 
perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tesebut 
dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti autentik. Akibat 
hukum lainnya adalah pihak isteri, anak, dan keluarga lainnya dari pihak 
isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan 
bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akte 
kelahirannya dengan menggunaan nama ayahnya sebagai orang tuanya.97 

 Dari definisi ini, maka dapat dipahami nikah siri yang dimaksud dalam 

konteks pencatatan nikah adalah perkawinan dilangsungkan dengan tetap 

memenuhi rukun dan syarat sah seperti yang diatur oleh hukum Islam, bahkan 

dilangsungkan walimah dan diketahui khalayak umum. Karakteristik nikah siri 

jenisi ini terletak pada tidak dilakukannya pencatatan nikah oleh PPN yang diberi 

 

95Alī bin Muḥammad bin Alī al-Ḥusaynī al-Jurjānī, al-Ta·rifāt, h. 390. 

96Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz VII, h. 81 

97Ensiklopedi Pernikahan (t.t. Kementerian Agama R.I., 2021), h. 159. 
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kewenangan oleh negara untuk melakukan pencatatan nikah karena sengaja tidak 

didaftarkan oleh pengantin. Siri yang dimaksudkan di sini adalah “disembunyikan’ 

dari PPN. Ketidakhadiran PPN dalam perkawinan tesebut menyebabkan pengantin 

tidak mendapatkan alat bukti otentik untuk pembuktian adanya perkawinan 

mereka, sehingga dalam pandangan hukum positif perkawinan tesebut dipandang 

tidak terjadi. Akhirnya semua akibat implikasi hukum terkait dengan perkawinan 

dipandang pula tidak terjadi, seperti: hubungan suami isteri, orang tua dan anak, 

dan hak waris-mewarisi karena peristiwa pokoknya, yaitu perkawinan dipandang 

tidak ada di mata hukum. Problematikanya bukan terletak pada “sah atau 

tidaknya” perkawinan ini, tetapi “terjadi atau tidak terjadinya” suatu perkawinan. 

 Nikah siri dalam pengertian pencatatan nikah sering disebut dengan 

bermacam-macam istilah sinonimnya yang dikaitkan dengan hal-hal khusus yang 

menjadi tipikal nikah siri ini, yaitu: 

a) Nikah di bawah tangan.98 Penyebutan nikah di bawah tangan ini terhadap 

nikah siri disebabkan calon pengantin tidak mendapatkan akta otentik untuk 

membuktikan keberadaan perkawinan. Lawan dari akta otentik adalah akta di 

bawah tangan, yaitu suatu akta yang tidak dibuat dibuat di hadapan pejabat 

negara yang berwenang. Sekali pun dalam nikah siri tidak diberikan akta di 

bawah tangan, tetapi penyebutan nikah siri dengan nikah di bawah tangan 

sudah menjadi umum untuk membedakan suatu perkawinan yang 

mendapatkan akta nikah atau buku nikah sebagai akta otentik. 

 

98Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari 
Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hill-Co,1990), h. 226. 
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b) Perkawinan tidak dicatat atau perkawinan tidak tercatat.99 Terminologi ini 

muncul disebabkan nikah siri sengaja tidak didaftarkan kepada PPN sebagai 

pejabat yang berwenang untuk mencatatkan suatu perkawinan. Dengan tidak 

didaftarkannya kepada PPN tesebut maka perkawinan tesebut tidak tercatat 

pada akta nkah yang menyebabkan pengantin tidak mendapatkan buku nikah. 

c) Nikah al-·urfī (nikah adat).100 Istilah nikah al-·urfī lebih dikenal di kalangan 

masyarakat Timur Tengah untuk menyebut nikah siri dalam pengertian 

pencatatan nikah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan istilah 

terminologi penyebutan nikah siri seperti yang dimaksudkan oleh ulama-

ulama  Hānifiyyah dan Mālikiyyah karena perkawinannya tetap memenuhi 

rukun dan syaratnya sesuai dengan syariat Islam yang juga telah menjadi adat-

istiadat pada masyarakat di Timur Tengah, namun tidak didaftarkan pada 

pejabat yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan. 

d) Kawin modin atau kawin kyai.101 Penyebutan ini disebabkan nikah siri sering 

mengundang ulama, tokoh agama, atau orang yang dipandang memahami 

hukum perkawinan Islam. Orang ini lalu akan memberikan bimbingan dan 

mengawasi langsung pelaksanaan akad nikah untuk memastikan perkawinan 

tesebut sah secara syariat. 

Para ulama berbeda pendapat dalam mendudukkan hukum nikah siri dalam 

pengertian pencatatan nikah ini dari perspektif hukum Islam yang dapat 

dirangkum dalam tiga pandangan, yaitu: 

 

99Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 
Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, h.153. 

100M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, Nikah Sirri (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 
2010), h. 55-56. 

101Saifudin Zuhri, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo, h. 1. 
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1) Nikah siri sah dan boleh dilakukan secara mutlak 

Kebanyakan ulama berpandangan bahwa nikah siri sah secara syar’iyyah 

karena telah terpenuhi segala rukun dan syarat perkawinan. Hal ini disebabkan 

pencatatan nikah bukanlah rukun atau syarat perkawinan, sehingga tidak bisa 

dijadikan alasan untuk menjadikan suatu perkawinan tidak sah karena tidak 

dilakukan pencatatan nikah. Suatu perkawinan yang sah tentu boleh dilakukan 

secara mutlak karena tidak ada pula dalil-dalil yang tegas melarang nikah siri yang 

tidak tercatat ini.102 

2) Nikah siri haram dan tidak boleh dilakukan secara mutlak 

Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah siri haram dan tidak boleh 

dilakukan secara mutlak. Hal ini dikemukakan beberapa ulama kontemporer, 

seperti  Syaikh  Naṣiruddīn  al-Albānī  (ulama  ahli  hadis),  Syaikh  ·Abd  al-Azīz 

al-Masnad (ulama Arab Saudi), Syaikh Ajeil Jasem al-Nashemi (mantan dekan 

fakultas syariah di Kuwait), Syaikh Muḥammad al-Zuhaylī (guru besar syariah di 

Uni Emirat Arab), Syaikh Ibrahīm Faḍil al-Ḍabu (guru besar syariah di Oman), dan 

lain-lain. Mereka mengemukakan dalil-dalil, antara lain:103 

a) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Rūm (30) ayat 21: 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ  وَمِنْ آxََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ نْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ
  فيِ ذَلِكَ لآxَََتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 
merasa tentera kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih 

 

102M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, Nikah Sirri, h. 81-87. 

103M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, Nikah Sirri, h. 87. 
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sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”104 

 

 Menurut mereka bahwa nikah siri bertentangan dengan ayat tesebut karena 

tidak ada ketenangan yang didapatkan oleh pihak perempuan yang dikawini secara 

nikah siri, bahkan selalu dihantui oleh kekhawatiran akan diceraikan oleh 

suaminya kapan saja. Suaminya hanya menjadikan dirinya sebagai pengumbar 

hawa nafsunya.105 

b) Rasulullah saw. dalam hadis-hadisnya melarang menyembunyikan suatu 

perkawinan dan mengharuskan mengumumkannya. Nikah siri dengan berbagai 

jenisnya merupakan praktek perkawinan sembunyi-sembunyi yang bertentangan 

dengan hadis-hadis ini.106 

3) Nikah siri sah, namun haram dilakukan apabila memunculkan mudharat 

Menurut sebagian ulama, nikah siri dalam pengertian pencatatan nikah ini 

memang hukumnya sah karena telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai 

hukum Islam. Sekali pun perkawinan ini sah, tetapi haram dilakukan apabila 

dikhawatirkan akan memunculkan mudharat dalam perkawinan tesebut. 

Pandangan ini muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Nikah di Bawah tangan, berdasarkan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-

Indonesia pada tanggal 28 Rabi’ul Tsani 1427 H/26 Mei 2006 M.107 

 

104Kementerian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahnya, h. 572. 

105M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, Nikah Sirri, h. 87.vv 

106Burhanuddin, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri (Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2010), h. 70. 

107Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Nikah di Bawah tangan,” dalam  Hijrah Saputra, Adriansyah dan Adhika Prasetya K. (ed.), 
Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru) (t.t.: Emir. 2015), h. 555 
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Di antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh MUI sama seperti dalil-dalil 

yang dikemukakan oleh para ulama sebelumnya untuk melarang nikah 

siri.108Namun dalam hal ini, MUI dalam fatwanya menekankan adanya kewajiban 

mentaati pemerintah. Akhirnya MUI berkesimpulan bahwa nikah siri sah apabila 

terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi haram dilakukan apabila 

memunculkan mudharat. Mudharat ini seperti tidak diakuinya nikah siri di 

hadapan hukum positif yang menyebabkan hak-hak isteri dan anak tidak dapat 

terlindungi. 

Pandangan MUI ini sejalan dengan fatwa Syaikh Jād al-Ḥāq ·Alī Jād al-

Ḥāq (Syaikh al-Azhar pada masanya) menyebut pencatatan nikah sebagai 

peraturan atau syarat tawṡīqiyang menjadi syarat tambahan menurut 

peraturanperundang-undangan sebagai alat pembuktian di kemudian hari,  tetapi 

bukan menjadi menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.109 

Akta Nikah/Buku Nikah ditinjau dari hukum perdata adalah surat akte 

otentik yang memiliki pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), sehingga 

apabila suatu pihak mengajukannya sebagai pembuktian terjadinya pernikahan 

maka hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa perkawinan tersebut 

benar-benar terjadi tanpa perlu memerintahkan pihak tersebut mendatangkan bukti 

tambahan.110 Dalam konteks hukum perkawinan Islam kontemporer bahwa 

pencatatan nikah sebagai syarat tawsīqi menyediakan bukti adanya perkawinan 

 

108Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Nikah di Bawah tangan,” h. 555-557. 

109Syaikh Jād al-Ḥāq ·Alī Jād al-Ḥāq, al-Fatwā al-Islāmiyyah, Juz III (Mesir: Dār al-Fārūq, 
2005), h. 213-215. 

110Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1995), h. 178-179. 
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tersebut sehingga suami isteri tidak akan memungkiri di kemudian hari terjadinya 

pernikahan ini dengan segala akibat hukumnya, sekaligus sebagai alat bukti untuk 

menyatakan telah terjadinya perkawinan tersebut apabila dibutuhkan di kemudian 

hari yang dapat diterima oleh aparat hukum.Dengan menetapkan pencatatan nikah 

sebagai syarat tawsīqi maka hukum perkawinan Islam kontemporer tidak 

menciptakan satu rukun yang mempengaruhi sah dan batalnya suatu perkawinan 

yang akan membuka kemudaratan bagi orang yang melangsungkan perkawinan 

tidak tercatatyang selama ini dipandang sah oleh para ulama.111 

Tetapi bukan berarti pencatatan nikah disepelekan karena akan 

memunculkan kemudaratan di kemudian hari ketika perkawinan tesebut tidak 

dapat dibuktikan keberadaannya di hadapan hukum positif. Kemudaratan inilah 

yang harus dihindari yang akan mendatangkan implikasi hukum yang menjadikan 

hak-hak isteri dan anak-anak tidak dapat dilindungi oleh hukum. 

 

 

111Hendra Umar dan Moh. Falatehan, Merangkul Pencatatan Nikah sebagai Hukum 
Perkawinan Islam Kontemporer (Solok: Yayasan Cendikiawan Muslim, 2022), h. 91-92. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini diwujudkan 

dengan menafsirkan  satu  variabel  data kemudian  menghubungkannya dengan  

variabel data yang lain dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif. 

Digunakannya pendekatan kualitatif dalam tesis ini karena fokus penelitian  ini 

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan secara naratif tentang implikasi 

hukum implementasi UU. No. 16/2019 terhadap peningkatan pelaksanaan nikah 

siri pada masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. 

Menurut Matthew B. Milles dan A. Michel Huberman, pendekatan penelitian 

secara kualitatif sangat baik untuk memberikan deskripsi luas dan berlandasan 

kokoh serta mampu memberikan penjelasan tentang banyak hal.1 

Penelitian pada tesis ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi 

kasus (dirasah al-halah), yaitu meneliti tentang kasus-kasus yang terjadi dalam 

satu komunitas yang diteliti,2 yaitu implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 pada 

perkawinan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten 

Morowali Utara, implikasi hukum terjadinya peningkatan nikah siri pada 

masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara akibat 

diterapkannya UU. No. 16 Tahun 2019, serta solusi untuk mengatasi peningkatan 

 

1Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, terj. Tjejep 

Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UI-Press, 

1992), h.  15-16., h. 1-2.  

2Conseulo G. Sevilladkk, An Introduction to Research Methods, terj. Alumuddin Tuwu, 

Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: UI Press, 1993), h. 73-74.  
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nikah siri pada masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara 

dengan diimplementasikannya UU. No. 16 Tahun 2019 tesebut.  

Penulis akan mengeksplorasi berbagai jalinan peristiwa kontemporer yang 

terkait dengan objek yang diteliti, kemudian menyajikannya secara eksplanatoris, 

sehingga fenomena yang diteliti dapat terpahami secara komprehensif dan 

proporsional.3 

B. Pendekatan Penelitian 

Tesis ini menggunakan pendekatan metodologi analitis kritis, yaitu suatu 

penelitian yang mengkaji implikasi hukum implementasi UU. No. 16/2019 

terhadap peningkatan pelaksanaan nikah siri pada masyarakat di Kecamatan Soyo 

Jaya Kabupaten Morowali Utara, lalu dikaji dalam perspektif normatif dan 

sosiologis, dan serta mengkritik penerapan UU. No. 16 Tahun 2019 yang 

memunculkan efek negatif, yaitu meningkatnya nikah siri pada masyarakat di 

Kecamatan Soyo Jaya.4 Langkah-langkah   pelaksanaan   penelitian   kritis-analitis 

yaitu: 

a. Mendeskripsikan dan membahas implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 pada 

masyarakat Kecamatan Soyo Jaya. Pembahasan ini telah melewati proses 

interpretasi penulis terhadap konsep pembelajaran mulikulural, sejak proses 

penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Sojo Jaya, permohonan 

dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Bungku, dan pelaksanaan akad 

nikah. Proses deskripsi dan pembahasan dilakukan dengan merangkai prosedur 

 

3Robert K. Yin, Case Study Research Design and Methods, terj. oleh M. Djauzi 

Mudzakir,Studi Kasus: Desain dan Metode (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 11-13.  

4Lihat Jujun S. Suriasumantri, “Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari 

Paradigma Kebersamaan,” dalam Mastuhu dan M. Deden Ridwan (Ed.), Tradisi Baru Penelitian 

Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu (Bandung: Nuansa dan Pusjarlit, 1998), h. 45. 
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dispensasi nikah seperti regulasi yang diatur pada UU. No. 16 Tahun 2019 

maupun peraturan pelaksanaannya, kemudian memberikan interpretasi 

dengan menghubungkan, mengaitkan dan mengkonfrontasikan atau 

mengkomparasikan berbagai konsep dalam satu penulisan yang utuh. 

b. Melakukan kritik terhadap implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 pada 

masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya yang telah memunculkan peningkatan 

kasus-kasus nikah siri.  

c. Mengajukan kesimpulan dan saran yang muncul dari hasil refleksi penulis 

terhadap implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Soyo Jaya agar 

tidak terjadi kasus kenaikan nikah siri. 

Sedangkan pendekatan studi yang digunakan pada tesis ini adalah 

pendekatan interdisipliner, yaitu: 

a. Pendekatan hukum sebagai ilmu norma (normatf wissenchaft), yaitu norma 

petunjuk tingkah laku yang mengatur kepentingan pribadi dan kaidah yang 

mengatur kepentingan antarpribadi.5 Norma-norma tersebut merupakan 

norma ideal (das sollen) mencakup norma-norma dalam hukum Islam dan 

norma-norma hukum positif, terutama sumber-sumber hukum, kaidah hukum-

hukum maupun penalaran hukumnya.  

b. Pendekatan hukum sebagai ilmu peraturan perundang-undangan 

(gesetzgebungs wissenchaft), khususnya teori perundang-undangan 

(gesetzgebungs) yang berorientasi mencari kejelasan dan kejernihan 

pengertian-pengertian dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat 

 

5Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1982), h. 72. 
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kognitif,6khususnya dalam regulasi (wettelijke regeling) terkait dengan usia 

minimal calon pengantin, dispensasi nikah, dan pelayanan perkawinan di KUA 

Kecamatan.  

c. Pendekatan ilmu psikologi hukum, yaitu mendekati hukum sebagai salah satu 

perwujudan dari perkembangan jiwa manusia, terutama dalam ruang lingkup 

pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum pada UU. No. 1 

Tahun 1974 dan UU. No. 16 Tahun 2019 yang memunculkan peningkatan 

nikah siri.7 

d. Pendekatan sosiologi hukum (sociology of law), yaitu pengetahuan hukum 

terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya,8 terutama 

mendeskripsikan praktek nikah siri dalam kenyataan (das sain) yang dilakukan 

oleh masyarakat Kecamatan Soyo Jaya, sebab-sebab dilakukannya nikah siri, 

berbagai faktor yang mempengaruhinya, serta menganalis adanya pengaruh 

implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan nikah siri. 9 

C. Sumber Data 

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Soyo Jaya yang 

beragama Islam yang berjumlah 6.906 orang.Tidak semua populasi diteliti, namun 

diambil sampel dari populasi tesebut.  

Teknik sampel yang dipilih adalah teknik sampel bertujuan (purposive 

sampling), yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak diambil berdasarkan 

sistem random, stratifikasi, kluster atau kuota, tetapi sengaja dipilih dan 

 

6Pipin Syarifin dan Dedah Djubaedah, Ilmu Perundang-Undangan (Bandung: Pustaka 

Setia, 2012), h. 18. 

7Lihat Hendra Akhdiat, Psikologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 126-130. 

8Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, h. 310. 

9Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 8-9. 
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ditentukan oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian ini. Pengambilan sampel 

tersebut ditentukan sendiri oleh penulis sebagai peneliti.10 Teknik pengambilan 

sampel ini diterapkan karena dalam penelitian studi kasus para partisipan harus 

dipilih berdasarkan kemampuan mereka memberikan konstribusi pada pemahaman 

terhadap fenomena yang diteliti, yaitu implementasi UU. No. 1 Tahun 1974 yang 

menyebabkan terjadinya peningkatan nikah siri pada masyarakat di Kecamatan 

Soyo Jaya.11 

Sampel penelitian ini berjumlah 57 orang, yaitu: 

1. 6 orang dari unsur pemerintahan Kecamatan, yaitu: 1 orang Camat Soyo Jaya,  

1 orang Kepala KUA Kecamatan Soyo Jaya, dan 4 orang kepala desa di 

Kecamatan Soyo Jaya. 

2. 3 orang dari Pengadilan Agama Bungku, yaitu: 1 orang Ketua Pengadilan 

Agama Bungku, 1 orang Panitera Pengadilan Agama Bungku, dan 1 orang 

hakim Pengadilan Agama Bungku. 

3. 4 orang mewakili tokoh agama, yaitu: tokoh agama yang pernah terlibat dalam 

memandu pelaksanaan nikah siri pada masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya. 

4.  Para pelaku nikah siri pada tahun 2019 sampai tahun 2002 yang berjumlah 20 

orang untuk wawancara tertutup. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Ada empat metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: 

a. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan 

 

10Conseulo G. Sevilladkk, An Introduction to Research Methods, h. 168-169. 

11Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2012), h. 20-21. 
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adalah observasi sederhana (simple observation), yaitu observasi yang tidak 

terkontrol serta menggunakan pengamatan dan penginderaan dari penulis 

sebagai peneliti. Ditinjau dari peran penulis sebagai peneliti, maka jenis 

observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan 

(partisipan observer) karena penulis berperan dan terlibat dengan objek 

penelitian sebagai Kepala KUA Kecamatan Soyo Jaya.12 

b. Intervieu atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan 

mewawancarai  beberapa  informan  penelitian  ini.  Instrumen  penelitian yang  

digunakan dalam intervieu adalah alat tulis-menulis dan pedoman wawancara.  

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara diagnostik yang 

dipergunakan untuk memahami masalah implementasi UU. No. 16 Tahun 

2019 dan hubungannya dengan peningkatan nikah siri pada masyarakat 

Kecamatan Soyo Jaya, faktor-faktor penyebab lain munculnya nikah siri, serta 

dimensi-dimensi lain untuk mendapatkan informasi dan gambaran utuh 

tentang fenomena  yang diteliti.13 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, terdapat lima instrumen yang diterapkan, yaitu: 

a. Instrumen pengumpulan data observasi, antara lain:  

1) Catatan lapangan deskriptif yang berisi tentang potret subjek yang diteliti, 

rekonstruksi dialog, latar fisik, peristiwa atau kasus, dan perilaku pengamat 

dalam kaitannya dengan fenomena yang diteliti.14 

 

12Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 38-39. 

13Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 52 

14Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 67-69. 
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2) Catatan lapangan reflektif yang berisi tentang catatan penulis sendiri 

secara subjektif untuk menggambarkan refleksi analisis, refleksi tentang 

metode, refleksi dilema dan konflik dalam kasus-kasus penerapan UU. No. 

16 Tahun 2019, refleksi tentang kerangka berfikir penulis sebagai 

pengamat, dan refleksi terhadap poin-poin yang perlu diklarifikasi.15 

b. Instrumen wawancara, antara lain:  

1) Pedoman wawancara terbuka, yaitu instrumen yang berisi daftar 

pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan penelitian ini yang 

tidak dibatasi jawabannya.16 

2) Pedoman wawancara tertutup, yaitu instrumen yang berisi daftar 

pertanyataan yang menuntut jawaban tertentu, khususnya diterapkan pada 

informan yang melakukan nikah siri pada masyarakat Kecamatan Soyo 

Jaya.17 

c. Fotografi, yaitu instrumen penelitian untuk mendukung kelengkapan data 

observasi dan wawancara.18 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Data yang terkumpul, kemudian diolah dengan menggunakan tiga teknik, 

yaitu  

a. Reduksi data, yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu 

bentuk narasi yang utuh. Prosesnya dilakukan dengan pemilihan, pemusatan 

perhatian pada  penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

 

15Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 69-72. 

16Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 51. 

17Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 51.  

18Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 76-78. 
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“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data, 

berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung.19Sedangkan data yang berasal dari hasil wawancara tertutup 

direduksi dengan mengklasifikasikan setiap jawaban siswa, yaitu memisahkan 

jawaban yang sama dan tidak sama. 

b. Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model 

tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data 

tersebut.  Penyajian data ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu : 

1) Penyajian data dalam bentuk kata atau kalimat, sehingga menjadi satu 

narasi yang utuh.20 

2) Penyajian data dalam bentuk matriks. Namun karena terlalu banyak 

variabel yang disajikan maka entri data dalam matriks diganti oleh penulis 

dengan menyajikannya berbentuk tabel untuk menghindari penyajian data 

yang terlalu panjang, bertele-tele dan tidak terfokus. Data yang disajikan 

secara tabel adalah data yang berasal dari wawancara tertutup.21 

3) Verifikasi data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data 

tersebut. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, penulis 

menganalisis secara kualitatif dengan mulai mencatat keteraturan, pola-

pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-

akibat, dan proposisi.22 

 

19Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis,h. 16.  

20Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis,h. 137. 

21Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis,h. 86-105.  

22Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis,h. 19.  
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G. Pengujian Keabsahan Data 

 Pengujian keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang 

diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Demi memenuhi tuntutan 

objektivitas dalam penelitian ini maka pengecekan keabsahan data dilakukan 

penulis menggunakan metode triangulasi, yaitu metode pengecekan data terhadap 

sumber data  dengan  mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan 

karakteristik sumber data yang sudah ditentukan penulis, kesesuaian metode 

penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tinjauan 

pustaka dengan hasil penelitian.23 

 

23Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis,h. 435-437.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Persepsi Masyarakat Kecamatan Soyo Jaya terhadap Perkawinan di Bawah Umur 

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara laki-laki dengan 

perempuan. Perkawinan dilakukan dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga 

yang sah dimata hukum maupun agama. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur 

alami dari kehidupan manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan biologis, 

melahirkan keturunan, serta untuk kebutuhan kasih sayang. 

Masyarakat Kecamatan Sojo Jaya memiliki persepsi bahwa perkawinan 

dibawah umur adalah hal yang biasa bukan menjadi rahasia umum lagi. Karena, 

masyarakat memiliki asumsi dengan menikah akan mengangkat kedudukan sosialnya 

meski merelakan nikah pada usia yang relatif belum dikatakan siap untuk menjalani 

bahtera rumah tangga. Perkawinan dibawah umur dari waktu ke waktu menjadi 

kegiatan yang trend dikalangan masyarakat. 

Perkawinan dibawah umur ini terjadi dikarenakan sudah terlaksana sejak 

zaman dahulu, yaitu secara turun menurun. Kebanyakan perkawinan dibawah umur 

terjadi pada pihak perempuan yang dimana para orang tua menganggap anak 

perempuannya sudah dewasa, sehingga mereka membuat kesepatakan untuk 

mempersatukannya. 

Tingginya tingkat perkawinan dibawah umur tidak terlepas dari dari faktor 

ekonomi, pendidikan, budaya atau adat yang berkembang di kalangan masyarakat 
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serta faktor lingkungan tempat tinggal yang cenderung mengarah ke pergaulan bebas 

dikalangan anak-anak dan remaja.  

Ekonomi memang menjadi faktor utama terjadinya perkawinan dibawah 

umur, maka dari kekurangan ekonomi itulah masyarakat menjadikan pernikahan 

dibawah umur sebagai jalan keluar untuk mengangkat perekonomian keluarganya 

tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi kedepannya. Hal ini terus terjadi 

dikarenakan tingkat pendidikan yang kurang sehingga memiliki pemikiran seperti itu. 

Dengan demikian, masyarakat khusunya para orang tua harus sadar bahwa 

perkawinan dibawah umur ini memiliki dampak serius terhadap anaknya. Pendidikan 

yang belum memadai atau belum maksimal merupakan salah satu faktor pemicu 

perkawinan dibawah umur. Disini peran pendidikan sangat berpengaruh kepada 

persepsi masyarakat kedepannya. Pendidikan bertujuan memberikan pemahaman agar 

masyarakat mengetahui dampak buruk dari perkawinan dibawah umur. 

Gambaran tentang bagaimana pendapat masyarakat dalam hal ini adalah 

tokoh masyarakat dari setiap dusun di Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten Morowali 

yang di sajikan dalam bentuk wawancara, baik sesuai dengan aturan pertanyaan 

maupun gambaran yang merupakan kesimpulan umum tentang pendapat masyarakat 

terhadap terjadinya penerapan perkawinan di bawah umur. 

Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten Morowali 

seperti yang di kemukakan oleh Kepala KUA Bapak Mustatim, S.Pd.I, bahwa:  
“Perkawinan di bawah umur di beberapa Desa di Kecamatan Sojo Jaya ini adalah 
perkawinan yang di terapkan secara turun temurun sejak zaman dahulu 
berdasarkan keinginan dari setiap orangtua khususnya pada anak perempuan 
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yang sudah dewasa dengan berbagai faktor – faktor tertentu dan kesepakatan 
dari kedua belah pihak”.1 

Berdasarkan apa yang di jelaskan oleh bapak Edy Sutardi Hakim selaku 

Kepala KUA Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten Morowali tentang perkawinan di 

bawah umur yang cenderung melanggar HAM di karenakan seorang anak yang 

menikah di bawah umur tidak lagi mendapatkan haknya sebagaimana layaknya 

seorang anak yang wajib memperoleh pendidikan formal 9 tahun, Bapak H. Jariah AR 

selaku Kepala Desa Panca Makmur Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten Morowali juga 

memberikan penjelasan yang sama tentang pendidikan. beliau menjelaskan bahwa: 

“Anak-anak Desa Ara yang menikah di bawah umur hampir seluruhnya tidak 
lagi melanjutkan pendidikannya sebagaimana mestinya. Setelah menikah anak 
tersebut lebih fokus mengurus urusan keluarga dan rumah tangganya, 
menjalankan perannya sebagaimana seorang istri atau suami tanpa memikirkan 
lagi tentang pendidikan”.2 

Senada dengan beliau, Bapak Andi Harun selaku Kepala Desa Lembah 

Sumara juga mengungkapkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa 

Lembah Sumara bukan lagi hal yang langka bagi setiap masyarakat. Menurut 

pandangan beliau, bahwa:  

“Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang memang telah di 
terapkan sejak dahulu dan menjadi suatu kebanggaan bagi setiap orangtua jika 
dapat melihat anaknya segera menikah, melihat anaknya memperoleh keturunan 
dan lepas dari tanggung jawab keluarga”.3 

 

1Mustatim, S.Pd.I, Kepala KUA Kecamatan Sojo Jaya, Wawancara, pada hari Senin, 30 Januari 
2023 di Ruang Kerja  

2H. Jariah, AR, Kepala Desa Panca Makmur, Wawancara, pada hari Selasa, 31 Januari 2023 di 
Kantor Desa  

3Andi Harun, Kepala Desa Lembah Sumara, Wawancara, pada hari Selasa, 31 Januari 2023 di 
Kantor Desa 
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Berdasarkan apa yang di kemukakan oleh beliau tentang perkawinan di 

bawah umur di Desa Lemba Sumara Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten Morowali, 

maka dapat di ketahui bahwa pendidikan formal 9 tahun yang seharusnya wajib di 

terima oleh setiap anak tidak terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal yang 

sama juga di kemukakan oleh Bapak H. Juani bahwa: 

 “Pendidikan bukan hal utama bagi masyarakat yang ada di Desa Panca 
Makmur, pendidikan yang di terapkan di Desa Panca Makmur Kecamatan Sojo 
Jaya Kabupaten Morowali sebagian besar hanya sampai kepada tingkat sekolah 
dasar (SD), jarang sekali ada yang melanjutkan pendidikannya sampai ke tingkat 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena berbagai faktor dan salah satunya 
adalah perkawinan dini”.4 

Berkenaan dengan faktor maraknya pernikahan di bawah umur pada 

Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten Morowali, Mustatim, S>.Pd.I. sebagai Kepala KUA 

Sojo menyatakan bahwa lebih banyak faktor ekonomi. Perempuan yang di bawah 

umur merasa nyaman dan tertutupi kondisi ekonominya apabila sudah menikah karena 

telah menjadi tanggungan suaminya.  

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di 

Indonesia. Pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam 

kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Terdapat penelitian yang 

menyatakan bahwa sejumlah informan yang diwawancarai mengatakan, mereka 

melakukan praktik pernikahan dini karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga. 

Alasan tersebut paling banyak dilontarkan oleh orang tua pihak perempuan dan para 

perempuan itu sendiri. 

 

4H. Juani, Tokoh Masyarakat, Wawancara, pada hari Senin, 31 Januari 2023 di kediamannya.  
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Para perempuan berharap, setelah melaksanakan pernikahan, kehidupan 

perekonomian mereka bisa semakin membaik karena dapat mengandalkan seluruh 

penghidupannya pada suaminya. Dari pihak orang tua, pernikahan juga membuat 

mereka melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga mereka merasa tugas 

mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga telah selesai, beban 

ekonomi keluarga pun berkurang. 

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten 

Morowali di sebabkan beberapa faktor yang mencakup: 

1. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi sebagaimana telah di jelaskan bahwa mata pencaharian 

masyarakat Kecamatan Sojo Jaya adalah pertanian dan perkebunan. Permasalahan-

permasalahan ekonomi yang tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya penerapan perkawinan di bawah umur, melepaskan tanggung jawab dengan 

segera menikahkan anaknya merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan 

perekonomian keluarga. Selain itu dengan segera menikahkan anaknya maka ia akan 

terlepas dari tanggungan pendidikan yang mahal, yang cenderung di anggap mahal 

atau berlebihan meskipun telah di terapkan peraturan pendidikan gratis, namun 

mereka tetap menganggap pendidikan itu mahal karena tidak semua yang 

berhubungan dengan pendidikan itu di gratiskan, contohnya pakaian, sepatu, alat tulis, 

dan buku – buku. Tanpa mereka sadari, tanggumg jawabnya sebagai orangtua sudah 

tidak terlaksana dengan baik dan mereka sudah meranpas hak-hak anaknya sendiri 

dengan tidak memberikan pendidikan yang selayaknya. 
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2. Faktor Pendidikan 

Selain faktor ekonomi, pernikahan di bawah umur banyak terjadi di 

masyarakat Kecamatan Sojo Jaya karena rendahnya kualitas pendidikan. Dikatakan 

bahwa semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, semakin mendorong 

berlangsungnya pernikahan usia muda (di bawah umur). Sebab, pendidikan lah yang 

menjadi faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta melihat 

dirinya sendiri. Namun, agaknya pernyataan tersebut lebih merujuk pada pendidikan 

formal yang berlangsung di ruang formal. Nyatanya, pendidikan tidak hanya berasal 

dari lembaga formal saja, tetapi juga bisa dari keluarga maupun lingkungan sosial. 

Sebagimana telah di jelaskan pada bagian sosial budaya dalam sarana dan 

prasarana pendidikan, di jelaskan bahwa pendidikan yang belum maksimal, 

Pendidikan yang belum memadai yang juga merupakan salah satu faktor masyarakat 

di Kecamatan Sojo Jaya tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagimana mestinya 

sehingga memicu penerapan perkawinan di bawah umur. Akan tetapi banyak juga di 

antaranya yang tetap melanjutkan pendidikannya di tingkat yang lebih tinggi atau 

tingkat SMA dan SMP yang terdapat di Ibu Kota kecamatan. Mereka yang tetap 

melanjutkan pendidikannya adalah mereka yang tergolong mampu dan paham akan 

pentingnya sebuah pendidikan bagi generasi muda untuk masa depan bangsa. 

Terdapat penelitian yang menerangkan bahwa faktor pendidikan merupakan 

salah satu penyebab dari maraknya praktik pernikahan dini di desa tertentu yang ada 

di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan anak terhadap seksualitas, 

mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan dihadapi saat melakukan seks 
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pra-nikah. Untuk mengatasi problematika seperti ini, pendidikan memang dapat 

dikatakan menjadi garda terdepan untuk menanggulanginya. 

3. Faktor Adat 

Perkawinan yang di sebabkan karena faktor adat adalah penerapan yang di 

lakukan secara turun temurun yang cenderung dengan cepat menikahkan anknya 

khususnya bagi anak perempuan yang sudah baligh. Sedangkan bagi laki-laki 

meskipun belum mencapai usia 18 tahun apabila sudah mampu bekerja mencari nafkah 

atau berpenghasilan juga akan segera di nikahkan oleh orang tuanya. Selain itu, 

dengan mengawinkan anak dengan cepat juga merupakan suatu kebahagiaan bagi 

orangtua adalah ketika anaknya sudah menghasilkan keturunan (sudah mempunyai 

cucu). Dengan mengikutinya adat atau kebiasaan yang turun temurun akhirnya para 

orangtua tidak lagi mementingkan bahwa yang di perlukan di masa sekarang ini bukan 

lagi mengikuti adat yang terttinggal yang pada akhirnya membuat anak tidak dapat 

memperoleh pendidikan sebagimana mestinya karena faktor adat yang lebih di 

kedepankan. 

 

 

4. Faktor Pergaulan Bebas 

Karena kecelakaan yaitu karena pihak perempuan yang hamil terlebih dahulu 

sebelum menikah juga merupakan penyebab dari perkawinan di bawah umur. Karena 
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tidak adanya lagi jalan lain selain menikahkan anaknya. Baik dari pihak laki-laki 

maupun dari pihak perempuan terkadang juga merupakan kesengajaan apabila salah 

satu atau kedua belah pihak merasa mengalami kesulitan atau takut lamarannya di 

tolak apabila di lakukan secara baik-baik. Namun hal seperti ini jarang sekali terjadi. 

berdasarkan penjelasan dari masyarakat, pergaulan bebas memang merupakan 

penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.  

5. Faktor Keturunan  

Faktor keturunan juga merupakan faktor utama penyebab terjadinya 

penerapan perkawinan di bawah umur. Anak yang menikah di bawah umur 

kemungkinan besar ibunya, neneknya dan nenek moyangnya juga menikah di bawah 

umur, kecuali bagi anak – anak yang menolak dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini 

merupakan faktor keturunan bagi masyarakat Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten 

Morowali. Selain dari itu, faktor keturunan berupa keinginan orang tua yang 

cenderung menikahkan anaknya dengan keluaganya sendiri. Baik keluarga dari pihak 

ibunya maupun dari pihak ayahnya. Dimana anak tersebut di jodohkan dengan anak 

dari saudara ayah ataupun ibunya atau dalam lingkup keluarga yang masih dalam 

keturunan keluarganya sendiri. Hal ini di lakukan agar mereka tetap menjaga 

keturunannya tanpa campur tangan dari pihak lain. Maksud lain orang tua menikahkan 

anaknya dengan keluarganya sendiri adalah agar anak tersebut tidak jauh dari mereka 

atau tidak pergi meninggalkan mereka, karena mereka beranggapan jika anaknya 

menikah dengan orang yang bukan keluarga mereka sendiri maka anak tersebut bisa 
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saja ikut dengan pihak suami bagi anak perempuan ataukah ikut dengan pihak istri 

bagi anak laki-laki. 

6. Faktor Orang Tua 

Di banyak kasus, orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anak 

mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami 

keluarganya dengan baik, maka mereka bisa mengambil keputusan yang menimbulkan 

permasalahan baru dan merugikan banyak pihak. Misalnya, seorang anak gadis 

mengalami pemerkosaan, anak gadis tersebut kemudian dinikahkan dengan pelaku 

pemerkosa atau dengan orang lain yang menyanggupi menikah sebagai jalan keluar 

dari masalah yang dihadapi. 

Pernikahan tersebut juga dilakukan untuk menimalisir rasa malu serta 

perasaan bersalah. Bukankah keputusan semacam itu tidaklah baik bagi psikologis 

korban? Keputusan itu justru berpeluang menimbulkan masalah baru yang besar 

seperti KDRT maupun masalah kesehatan mental. 

Dalam tradisi, pernikahan tidak lagi memandang usia seseorang. Meskipun 

pernikahan di bawah umur melanggar undang-undang negara, tetapi pernikahan 

tersebut sah-sah saja dalam adat istiadat mereka. Di Indonesia sendiri, ada tradisi 

tertentu yang memperbolehkan remaja menikah sebelum memasuki usia pubertas. 

Perempuan boleh menikah di usia yang sangat belia, begitu pun laki-laki. 

Biasanya pernikahan tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti 

dilatarbelakangi oleh keyakinan, adanya anggapan kaum perempuan yang lebih 
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banyak daripada kaum laki-laki, serta adanya perasaan utang budi. Variatif memang. 

Berbicara tentang adat istiadat memang menjadi suatu hal yang sangat menarik, 

karena setiap adat memiliki aturannya sendiri dan amat multiinterpretatif. 

Siapa sangka bahwa media massa berpengaruh memunculkan pernikahan 

dini. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah 

perspektif masyarakat luas, terlebih di zaman modern seperti saat ini. Oleh karena itu, 

media massa dapat dikatakan punya kekuatan untuk mengatur masyarakat. Dengan 

adanya media massa yang berkembang, kita tidak lagi menganggap tabu soal 

seksualitas. 

Sayangnya, maraknya konten mengenai seks dan seksualitas ini tanpa 

dibarengi dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terkait hal tersebut. 

Akibatnya, anak maupun remaja menelan informasi secara mentah-mentah karena 

tidak adanya penjelasan yang kritis. Mereka dengan mudah mengakses informasi dan 

menyaksikan tayangan konten yang beredar, termasuk tentang pornografi. Di sinilah 

peran orang tua dan pihak-pihak berkepentingan dibutuhkan untuk mendidik dan 

membimbing mereka. 

Ada cukup banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di 

bawah umur. Hal yang perlu diketahui bersama ialah, bahwa pernikahan di bawah 

umur dapat merugikan anak dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, kesehatan (baik 

mental maupun fisik), pendidikan, serta kebebasan mereka. Menikah di bawah umur 

rentan terhadap kesehatan reproduksi dan tingkat kemiskinan. 
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B. Respon Masyarakat Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara terhadap 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Pada prinsipnya, masyarakat Kecamatan Sojo Jaya belum mengetahui 

dengan baik terhadap amandemen Undang-Undang Perkawinan sehingga 

memunculkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, 

khususnya perubahan pada usia perkawinan. 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia “anak merupakan aset 

masa depan bangsa yang harus dijaga dan diperhatikan perkembangannya. Karena 

mereka merupakan penerus yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. 

Sebagai negara hukum perlindungan terhadap anak sejak masih didalam kandungan 

memang merupakan hal yang penting, maka diperlukan batasan-batasan umur anak 

yang dimasukkan dalam kategori-kategori umur sehingga dalam memberikan 

pendidikan, perhatian, maupun hal yang lain dapat lebih tepat dalam penerapannya”. 

Adapun kategori-kategori umur yang diberikan oleh Kemenkes sebagai berikut: 

1. Masa balita: 0 – 5 tahun 

2. Masa kanak-kanak: 5 – 11 tahun. 

3. Masa remaja awal: 12 – 16 tahun. 

4. Masa remaja akhir: 17 – 25 tahun. 

5. Masa dewasa awal: 26 – 35 tahun. 

6. Masa dewasa akhir: 36 – 45 tahun. 

7. Masa lansia awal: 46 – 55 tahun 
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8. Masa lansia akhir: 56 - 65 tahun 

9. Masa manula: 65 tahun.5 

Beberapa peraturan yang mengatur batas usia anak belum ada keseragaman, 

seharusnya dilakukan keseragaman mengenai usia anak. Hal ini sangat penting dalam 

hukum perdata agar tidak ada kebingungan dalam masyarakat dan agar ada kepastian 

hukum.Undang-Undang Perkawinan telah merevisi batas usia perkawinan pada pasal 

7, yaitu memberlakukan batasan umur yang sama yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 

perempuan. Pada perubahan ini terdapat kemajuan dalam gender karena sudah tidak 

ada dikriminasi lagi. Namun masih perlu dicermati dalam pelaksanaan batasan usia 

perkawinan. 

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojo Jaya batasan 

usia perkawinan sebelum adanya perubahan batas usia perkawinan yaitu pada tahun 

2019 adalah masa transisi penerapan Undang- undang nomor 16 tahun 2019 pada bulan 

Oktober batas usia perkawinan yang awalnya Usia untuk laki- laki 19 tahun dan 

perempuan 16 tahun direvisi menjadi laki- laki dan perempuan harus berusia 19 tahun 

untuk melaksanakan perkawinan, telah terjadi kasus perkawinan usia anak sebanyak 

empat kasus dari 61 jumlah peristiwa nikah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

  

 

 

5“https://muamalatnet/kategori umur menurut WHO”, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021. 
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Data di atas menggambarkan bahwa umumnya perempuan menjadi pelaku 

dari nikah di bawah umur. Semua peristiwa yang terjadi pada tahun 2019, usia 

perempuannya varian, ada yang 16 tahun, 18 tahun dan 17 tahun 

Pada tahun 2020, angka perkawinan usia anak meningkat pesat menjadi 10 

kasus yang semuanya perempuan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun 

pemberlakuan perubahan batas usia perkawinan terdapat lonjakan kasus secara 

signifikan yang menyalahi tujuan terbitnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 

yaitu menekan angka pernikahan usia anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di atas menunjukkan bahwa dari 73 peristiwa pernikahan di tahun 2020, 

10 peristiwa di antaranya adalah pernikahan di bawah umur yang semuanya perempuan 

dalam usia yang varian, mulai dari usia 14 tahun sampai 18 tahun. Desa Panca Makmur 
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menjadi desa yang paling banyak terjadinya kasus di bawah umur (4 kasus), disusul 

Desa Tandoyondo (2 kasus) dan 4 kasus lainnya terjadi pada desa yang berbeda-beda 

yakni Toddopoli Uebangke, Lemba Sumara, Bau dan Tamainusi. 

Pada tahun 2021, peristiwa pernikahan di bawah umur mengalami penurunan 

dibanding tahun sebelumnya, dari 10 kasus menjadi 5 kasus dari 60 peristiwa 

pernikahan.  Perempuan menjadi pelaku nikah di bawah umur secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

Pada tahun 2022, peristiwa pernikahan di bawah umur mengalami lonjakan 

yang luar biasa dibanding tahun sebelumnya, dari 5 kasus menjadi 13 kasus dari 72 

peristiwa pernikahan.  Perempuan menjadi pelaku nikah di bawah umur secara umum 

dan hanya 1 kasus untuk laki-laki. Pada persepktif lokasi peristiwa, Desa Panca 

Makmur menjadi desa yang paling banyak kasus peristiwa nikah di bawah umur yakni 

sebanyak 7 (tujuh) kasus, 2 kasus terjadi di Desa Toddopoli Uebangke dan 4 (epat) 

kasus lainnya tersebar di berbagai desa.  

Berdasarkan data yang ada di lapangan, kenyataannya masih ada 

ketidakpatuhan para calon pengantin untuk memenuhi syarat perkawinan, terutama 

pada batas usia perkawinan, baik pada saat diberlakukannya Undang-Undang 

Perkawinan yang lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) maupun Undang-
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Undang Pekawinan yang baru (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016). Perkawinan 

anak menjadi salah satu masalah darurat yang dihadapi Indonesia saat ini. Data dari 

Kementerian PPPA tersebut menempatkan Indonesia pada rangking 7 dunia khusus 

mengenai angka perkawinan usia anak.6 Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan 

anak antara lain: “Faktor kemiskinan (ekonomi), anak perempuan dipaksa menikah 

pada usia muda untuk menolong beban ekonomi keluarga, meringankan beban 

ekonomi keluarga karena anak perempuan yang dinikahkan sudah tidak menjadi 

tanggungan orang tuanya lagi. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah kasus 

perkawinan usia anak laki-laki yang hanya 1 kasus sedangkan untuk perempuan 

mencapai angka 32 kasus. 

Disamping itu, pada tahun 2021 ini telah terjadi 2 permohonan dispensasi nikah 

yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali dengan 

alasan hamil diluar nikah. Dan laki- laki dan perempuan sebagai pemohon masih 

berstatus dibawah usia anak. Hal ini bisa terjadi karena para remaja yang memasuki 

masa pubertas, sehingga sangat rentan terhadap perilaku seksual yang dapat membuat 

para remaja melakukan aktifitas seksual sebelum perkawinan. Kehamilan di luar nikah 

resmi yang dilakukan oleh pria dan wanita yang masih di bawah usia, atau pria sudah 

cukup usia tetapi si wanita masih belum cukup usia begitu pula sebaliknya, disebabkan 

lantaran sebuah ikatan asmara dan pergaulan muda-mudi yang sangat terbuka bebas.  

 

6Saraswati Rika, “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2015, h. 50. 
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Ada dua faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya kehamilan di luar 

nikah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain 

kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya dan rendahnya tingkat kesadaran 

akan pentingnya pemahaman agama, sedangkan faktor eksternalnya antara lain 

pergaulan bebas dan pengaruh media sosial atau teknologi komunikasi yang tidak 

terkontrol.7 

Kecanggihan teknologi untuk mengakses film-film porno serta kemajuan 

aplikasi media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Tiktok, Instagram, Telegram, Line, 

membuat remaja ketagihan untuk berkomunikasi dengan lawan jenisnya, sehingga 

akhirnya mereka melakukan pertemuan, yang dapat membuat remaja melakukan 

perbuatan asusila hingga menyebabkan kehamilan. 

Namun, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak terkait untuk terus 

mensosialisasikan penerapan batas usia perkawinan, baik melalui program penyuluhan 

yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sojo Jaya, sosialisasi melibatkan tokoh 

agama melalui surat yang diedarkan disetiap masjid di Kecamatan Sojo Jaya yang 

menjadi landasan pegawai syara’, bahkan melalui mobil keliling Dinas Perlindungan 

Anak dan Perempuan Kabupaten Morowali. Akan tetapi di butuhkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya usia seorang anak untuk melaksanakan perkawinan 

dengan mempertimbangkan asfek maslahah yang akan ditimbulkannya. Faktor lain 

yang mempengaruhi terjadinya peningkatan angka pernikahan usia anak adalah tidak 

 

7Mustatim. Kepala Kantor KUA Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, Wawancara, pada 
hari Senin tanggal 31 Januari 2023 
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adanya sanksi tegas terhadap pelaku perkawinan usia anak yang dibarengi dengan 

kemudahan Pengadilan Agama dalam mengeluarkan dispensasi nikah pada anak yang 

masih berstatus dibawah umur.  

Selain aturan tegas dari pihak pemerintah, dibutuhkan kesadaran secara 

individual bagi masyarakat tentang pentingnya memperhatikan batasan usia 

perkawinan anak guna menunjang keberlangsungan hubungan rumah tangga yang 

dibangun.Fungsi dan peran keluarga juga disadari dapat memberikan kontribusi positif 

dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan 

usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak, bentuk proteksi yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah pola asuh orangtua dalam mendidik dan memberikan 

pengetahuan umum dan agama kepada anak, pengalaman-pengalaman hidup, 

pemberian bekal baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai 

persiapan untuk menuju kehidupan di masa yang akan mendatang khususnya dalam 

kehidupan berumah tangga. 

 
C. Implikasi Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 

Masyarakat di Kecamatan Sojo Jaya Kabupaten Morowali Utara 

Adanya pembatasan usia minimal perkawinan adalah sebagai bentuk 

perlindungan hukum terhadap anak. Kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak-

anak harus terjaga, hal ini tidak akan terjadi jika perkawinan anak di bawah umur masih 

banyak terjadi. Mengingat perkawinan dini rentan akan terjadinya kekerasan rumah 

tangga, kekerasan seksual maupun tingginya perceraian. Dalam kenyataan hidup 

betapa banyak dampak negatif dari sebuah perkawinan usia anak, baik yang 
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menyangkut kesehatan tubuh perempuan, emosi yang masih labil, gejolak darah muda 

dan cara pikir yang belum matang, belum siapnya mental sehingga kadang 

menimbulkan perceraian. Implikasi hukum pada kehidupan sosial dan pendidikannya 

pun buruk, sebab pada usia anak-anak yang mestinya diisi dengan belajar, sekolah dan 

kuliah justru diisi dengan kesibukan rumah tangga yang pada akhirnya terjadi 

pembodohan yang diakibatkan putus sekolah sebagai konsekuensi dari perkawinannya. 

Seluruh dampak negatif tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat yang 

bersifat universal, yang hendak menjaga dan melindungi agama, tubuh, jiwa, akal, dan 

harta. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengusulkan batas minimal usia 

perkawinan menjadi minimal 19 tahun dalam revisi Undang-Undang (UU) 

Perkawinan, Kamis, 12 September 2019. Persetujuan DPR tersebut melegakan Menteri 

Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (PPPA), Yohana Yembise yang 

telah berjuang cukup lama untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan. Yohana 

berharap keputusan ini dapat menyelamatkan generasi masa depan dari perkawinan 

anak yang merugikan.“ Ini adalah buah manis dari perjuangan dan kerja keras kita 

bersama. Selama 45 tahun, akhirnya terjadi perubahan UU perkawinan demi 

memperjuangkan masa depan anak-anak Indonesia sebagai SDM Unggul dan Generasi 

Emas Indonesia 2045.8 

 

8https://www.kemenpppa.go.id/, di akses pada 12 Agustus 2021 



95 
 

Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri 

harus telah matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Dengan siapnya 

jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari 

perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan 

keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini 

adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar 

kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin kertika 

memasuki perkawinan. 

Pada perkembangannya, di lingkungan masyarakat Kecamatan Sojo Jaya  

dalam merespon dampak sosial yang terjadi atas perubahan batas Usia Perkawinan 

pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 memiliki tanggapan yang berbeda dan 

bahkan merasa kaget dan merasa keberatan atas perubahan batas usia perkawinan 

khususnya pada perempuan yang akan menikah di bawah umur.9 Hal ini dapat dilihat 

dari data hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat umum yang telah 

melaksanakan perkawinan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019. Dalam wawancara peneliti responden mengemukakan alasan memilih 

menikah diusia anak karena selain adanya pihak laki- laki yang datang melamar, faktor 

putus sekolah menjadi alasan yang dikemukakannya. Tapi pada prosesnya mengalami 

hambatan dalam memperoleh dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten 

Morowali, tapi meskipun pada akhirnya setelah menjalani proses hingga dua kali 

 

9Kepala Kantor KUA Kecamatan Sojo Jaya, wawancara pada Hari Senin, 30 Januari 2023. 
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persidangan, Pengadilan Agama mengeluarkan surat dispensasi nikah untuk 

melaksanakan pernikahan. Faktor orangtua dalam pembentukan konsep diri remaja 

yang menikah dini, dari hasil wawancara mendalam terhadap ke 3 informan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa remaja yang sudah melakukan pernikahan dini hampir 

semuany disetujui oleh orangtua mereka masing-masing. Pandangan orangtua msing-

masing pun berbeda-beda, salah seorang orangtua informan beranggapan apabila calon 

suami yang ingin menikahi anaknya sudah mapan lahir batin dan sudah sanggup untuk 

berumah tangga, sehingga apa salahnya kalau menikah dini dan ada yang beranggapan 

selama satu iman atau seagama maka orangtua membolehkan anaknya menikah dini 

ditambah kehidupan ekonomi calon yang sudah mencukupi. 

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini, kecenderungan masyarakat yang 

melaksanakan pernikahan dibawah umur adalah masyarakat yang tidak melanjutkan 

pendidikan. 

Tabel 2: Pelaku Perkawinan Usia Anak
10

 

Tahun  

Pendidikan terakhir 

Total 

SD SMP SMA 

2019 2 3 2 5 

2020 3 2 6 8 

2021 7 3 9 12 

2022 4 3 10 13 

 

10Arsip data Kantor KUA Kecamatan Sojo, di salin pada tanggal 10 Desember 2022 
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  1 14 28 42 

Data di atas memberikan gambaran masyarakat putus sekolah lebih memilih 

untuk menikahkan anak mereka meski masih berstatus dibawah umur, sehingga untuk 

melangsungkan pernikahan ini harus mendapatkan surat dispensasi nikah dari 

pengadilan. Sehingga dengan penerapan perubahan batas usia perkawinan akan terasa 

berdampak pada masyarakat yang putus sekolah. Hal ini dipertegas oleh responden 

peneliti berdasarkan hasil wawancara, bahwa mereka merasa keberatan dengan adanya 

batas usia perkawinan ini yang membatasi hak dan keinginan mereka untuk segera 

menikah. Mereka harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten 

Morowali dan proses-proses administrasi lainnya yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan dispensasi nikah sehingga proses perkawinan dapat segera dilaksanakan 

meskipun belum sesuai pada ketentuan Undang- undang yang berlaku.11  

Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda pada umumnya 

beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih 

mementingkan untuk berumahtangga daripada melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi. Bahkan ada dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku 

sekolah.Seorang remaja yang seharusnya melanjutkan tugas perkembangan sesuai 

dengan usianya, kini harus menikah dengan usia yang masih muda dengan hanya 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Orangtua yang memiliki tingkat ekonomi 

yang rendah selalu tergesa-gesa untuk menikahkan anak perempuannya di usia muda. 

 

11Responden 5 (14 tahun pada saat menikah), menikah tahun 2019 di Desa Toddopoli Uebangke 
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Hal ini dilakukan oleh para orangtua agar bisa mengalihkan beban mereka kepada 

menantunya. 

Realitas ini kemudian didukung oleh kategori pola asuh orangtua yang 

demokratik dimana pola asuh ini kurang signifikan dikarenakan orangtua tidak 

mengekang pada anak-anaknya dan memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya. 

Sebaliknya mereka memberikan kepercayaan atau kebebasan terhadapa anak-anaknya 

untuk bisa menjalani kehidupan dimasa yang akan mendatang. Pola asuh orangtua 

tersebut seperti kurangnya nasehat yang diberikan kepada anak mengenai bahayanya 

menikah di usia muda dan kehidupan dalam menjalani rumah tangga dengan usia yang 

relatif masih sangat muda dan peranan orangtua yang sangat dominan dalam 

menentukan perkawinan anak perempuan, karena anggapan bahwa anak adalah milik, 

sehingga anak terutama anak perempuan harus senantiasa berbakti/patuh kepada 

orangtua. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan pada hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat Kecamatan Soyo Jaya terhadap perkawinan di bawah umur 

umumnya sudah dianggap biasa karena sering terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Namun bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan sosial 

yang baik, pernikahan di bawah umur merupakan sesuatu yang melanggar hak 

anak untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kedewasaan secara 

psikologis. 

2. Respon masyarakat Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara terhadap 

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sangat tidak baik karena tidak adanya 

pengetahuan yang mereka miliki tentang undang-undang tersebut. Hal ini 

menunjukkan kurangnya sosialisasi aturan pada masyarakat, khsususnya aturan 

yang langsung berkenaan dengan kehidupan masyarakat. 

3. Implikasi hukum penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada 

masyarakat di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara tidak 

maksimal karena tingkat pernikahan di bawah umur masih terus berlangsung 

hingga kini dengan berbagai macam faktor, mulai dari faktor ekonomi, 

pendidikan, adat, pergaulan bebas, keturunan hingga faktor orang tua. Hal ini 
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dibuktikan dengan pelanggaran hukum dengan tidak adanya buku nikah dan 

perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah.  

 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Perlu perubahan pola pikir masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur 

merupakan hal yang melanggar, baik yang bersifat yuridis maupun yang 

bersifat sosial khususnya dalam konteks hak anak yang masih dalam masa 

pertumbuhan dan dalam mewujudkan mimpi dan cita-citanya. 

2. Sosialisasi terhadap setiap produk perundang-undangan, khususnya yang 

berkenaan dengan kehidupan masyarakat seperti perkawinan harus dilakukan 

secara massif agar masyarakat memiliki literasi hukum yang baik. Pelaku yang 

menikahkan secara siri karena usia yang belum mencukup harus ditindak 

dengan tegas melalui kerjasama seluruh pihak, baik unsur pemerintah maupu, 

aparat hukum khususnya kepolisian.  

3. Pernikahan di bawah umur yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala sulit 

untuk diubah hanya melalui undang-undang, namun perlu peningkatan 

kesadaran akan literasi pendidikan. Perlu ditanamkan dalam jiwa masyarakat 

bahwa hanya pendidikan yang dapat mengubah nasib dan keadaan menjadi 

lebih baik.   
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