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ABSTRAK 

 
Nama : Suharti 
Nim : 10100120014 
Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi                     

Perkawinan Anak 

 
Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peranan Kantor 

Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur (study  
kasus di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto). Dari pokok masalah 
tersebut selanjutnya di breakdown ke dalam beberapa sub masalah yaitu: 1). 
Apa kendala utama yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dalam upaya 
mengantisipasi perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Arungkeke 
Kabupaten Jeneponto?, 2). Bagaimana Kantor Urusan Agama dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perkawinan anak di bawah umur 
di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto?. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), jenis 
penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 
dalam menganalisis data penelitian penulis menggunakan metode deskriptif 
analisis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala kantor urusan 
agama Arungkeke, staf kantor urusan agama Arungkeke. Selanjutnya metode 
pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan dan analisis 
data di lakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu: Reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Kantor Urusan 
Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur (study  kasus di 
Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto) belum terlalu memadai di 
sebabkan Kantor Urusan Agama (KUA) dihadapkan pada sejumlah kendala 
yang signifikan dalam mengantisipasi perkawinan anak di bawah umur. 
Terutama masalah kesadaran masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak 
di bawah umur sering kali masih rendah dan dianggap sebagai praktik yang 
sah atau tidak mengkhawatirkan dalam beberapa lingkungan. Oleh karena 
itu, upaya untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan holistik 
yang melibatkan kerja sama lintas sektor dan kolaborasi dengan berbagai 
pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat penegakan 
hukum untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak di bawah 
umur. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah agar pihak Kantor Urusan Agama 
kecamatan Arungkeke, dalam upaya menanggulangi perkawinan anak 
dilakukan secara terprogram secara (berkala), baik melalui media cetak 
maupun elektronik, seminar, pengajian, khotbah nikah, khotbah Jumat dan 
media-media lainnya, bahkan media sosial. 

 
Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Perkawinan Anak, Kecamatan 
Arungkeke. 



 

 

 

 

x 

ABSTRACT 

Name  :  Suharti 
Nim :  10100120014 
Title : The Role of the Arungkeke Office of Religious Affairs in  

   Anticipating Child Marriage 
  

 
The subject matter of this research is how the role of the Religious 

Affairs Office in anticipating underage marriage (case study in Arungkeke 
District, Jeneponto Regency). From the main problem, it is further broken down 
into several sub-problems, namely: 1). What are the main obstacles faced by the 
Office of Religious Affairs in an effort to anticipate underage marriage in 
Arungkeke District, Jeneponto Regency, 2). How can the Office of Religious 
Affairs raise public awareness about underage marriage in Arunngkeke 
District, Jeneponto Regency? 

This research is field research, normative-empirical type of research 
using a qualitative approach, in analyzing research data the author uses 
descriptive analysis method. The data source of this research is the head of the 
Arungkeke religious affairs office, the staff of the Arungkeke religious affairs 
office. Furthermore, the data collection methods used are observation, 
interviews, documentation and reference searches. Then the data processing 
and analysis techniques are carried out through three stages, namely: Data 
reduction, data presentation and conclusion drawing. 

The results showed that the role of the Religious Affairs Office in 
anticipating underage marriage (case study in Arungkeke District, Jeneponto 
Regency) was not very adequate because the Religious Affairs Office (KUA) was 
faced with a number of significant obstacles in anticipating underage 
marriage. Especially the problem of public awareness of the dangers of 
underage marriage is often still low and is considered a legitimate practice or 
not worrying in some environments. Therefore, efforts to overcome this 
problem require a holistic approach involving cross-sectoral cooperation and 
collaboration with various related parties to raise awareness and strengthen 
law enforcement to protect children from the practice of child marriage. 

The implication of this research is for the Arungkeke sub-district 
Religious Affairs Office, so that in an effort to tackle child marriage it is carried 
out programmatically (periodically), both through print and electronic media, 
seminars, recitations, marriage sermons, Friday sermons and other media, even 
social media. 

 
Keywords: Religious Affairs Office, Child Marriage, Arungkeke District. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah peristiwa khusus sebagai penyalur hasratnya 

sebagai kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi individu 

dan masyarakat.1 Ini adalah cara untuk memenuhi keinginan pribadi tanpa 

menyebabkan kerugian apa pun. Bukan hanya manusia yang menikah, tetapi 

juga makhluk lain di mata Allah. Perkawinan berbeda dari bentuk kehidupan 

lainnya, jadi ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk memastikan 

persatuan yang sukses. Kesediaan bersama juga merupakan tanda hubungan 

yang langgeng. Perkawinan dicirikan sebagai ikatan yang sangat kuat 

(mitsaqaan ghalidzo) antara seorang pria dan seorang wanita untuk 

mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah, dengan 

tujuan pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan di atur secara 

terhormat berdasarkan saling ridho, dengan ijab qobul sebagai lambang dan 

adanya rasa ridho-meridhoi dan dengan dihadiri para saksi dan menyaksikan 

kalau pasangan tersebut saling terikat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya perkawinan 

untuk membentuk rumah tangga yang puas dan makmur masing-masing 

lahir dan batin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Peraturan 

                                                        

1Nasruddin, Fiqh Munakahat, (Cet. I; Bandar Lampung: CV. Team MsBarokah, 2015), 
h.1. 

2Gilang Bagaskara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Karena 
Dipaksa Wali Studi Kasus Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”, 
Skripsi (Ponorogo: Fak. Syariah Institusi Agama Islam Negri Ponorogo, 2022). h. 1. 
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Islam (KHI), bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, warrahmah.3 Dengan adanya itu jauh dibentuk 

berdasarkan nilai-nilai spiritual yang membutuhkan interaksi saling 

mengasah, kasih sayang dan pengasuhan antara suami dan istri. 

Anjuran dalam Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapa pun yang 

sudah memiliki kemampuan (al-bā’ah).4 Kemampuan di sini dapat diartikan 

ada dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani) 

sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera 

melaksanakan pernikahan. Dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan 

yang bertentangan dengan syariat agama. Dalam hadis di atas juga 

disebutkan bahwa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan 

hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup 

bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan 

munkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga hawa 

nafsu sehingga bagi siapa saja yang sudah berhasrat untuk menikah tapi 

belum bā’ah (mampu) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan 

berpuasa. 

Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahma bukanlah 

sesuatu yang mustahil, akan tetapi untuk meraihnya bukan pula perkara 

yang mudah. Hal itu membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan 

senantiasa mengharapkan keridhaan Allah swt. Salah satu ikhtiar untuk 

mewujudkan keluarga sakinah adalah melangsungkan perkawinan pada usia 

                                                        

3Kementerian Agama RI, Undang-Undang Perkawinan 1974, bab 1, pasal 3. 

4Al- bā’ah dapat diartikan nafkah atau jimak(bersenggama). Apabila al- bā’ah  
diartikan kemampuan senggama, maka mereka laki-laki perempuan sudah mampu 
melakukannya, dalam arti siap secara biologis maka dianjurkan untuk menikah. Apabila 
diartikan nafkah maka dimungkinkan banyak orang yang sudah mencapai kedewasaan dari 
segi umur tidak dapat memenuhi. 
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tertentu yang di anggap sudah cukup matang. Usia yang sudah cukup matang 

akan mempengaruhi kematangan psikologis seseorang. 

Faktanya yang terjadi di masyarakat adalah bahwa kebutuhan-

kebutuhan di atas paling efektif sebagai formalitas. Sebagian kecil dari 

perkawinan dini karena dibatasi melalui orang tua (wali) pengantin wanita 

terpaksa melaksanakan perkawinan karena ingin menuruti perintah orang 

tua (tidak lagi bertentangan dengan perintah orang tua). Sering Kali orang 

tua (wali) sendiri belum tentu memahami hukum Islam, apalagi hukum 

perkawinan yang memuat pola pikir sebagai orang tua. Jika perkawinan 

tersebut dipaksakan, efeknya untuk menjadi terampil dengan bantuan wanita 

dan pria dapat dirasakan dari berbagai aspek gaya hidup di masa depan.5 

Beberapa faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah 

karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, 

dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu menikah karena 

kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa 

menikah di usia muda (perkawinan dini) karena perempuan telah hamil 

dahulu di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, 

maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan 

berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus 

sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini 

akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah 

kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.6 

                                                        

5Gilang Bagaskara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini Karena 
Dipaksa Wali Studi Kasus Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo”, 
Skripsi (Ponorogo: Fak. Syariah Institusi Agama Islam Negri Ponorogo, 2022). h. 4. 

6Mubasyaroh, “Analisis faktor penyebab dan perkawinan dini dan dampak bagi 
pelakunya”, Jurnal Yudisia Vol. 7 No. 2 (2016), h. 400. 
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Maraknya perkawinan anak ternyata masih menjadi fenomena di 

beberapa daerah di Kabupaten Jeneponto. Pergaulan bebas yang mendorong 

terjadinya perkawinan anak di bawah umur, agar keluarga atau orang tua 

tidak merasa malu apabila anaknya hamil tanpa seorang suami dan keluarga, 

maka perkawinan dilaksanakan. Perkawinan anak di bawah umur di 

Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto ada yang masih duduk di 

bangku SMP atau baru duduk dibangku SMA.7 Perkawinan dini di Kabupaten 

Jeneponto tidak menutup kemungkinan perkawinan yang akan berujung 

pada pertengkaran, percekcokan sehingga apabila berkelanjutan maka akan 

terjadi perceraian dan ada juga yang merasa bahwa perkawinannya baik-baik 

saja meski terkadang ada kesalahpahaman di antara mereka. Oleh karena itu, 

Strategi dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi yang disusun, 

dikonsentrasikan dan dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan 

pelaksanaan yang di sebut strategis. 

Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir 

(sasaran), Strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi ialah rencana 

yang di satukan, strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. 

Strategi itu menyeluruh, strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. 

Strategi itu terpadu, semua bagian rencana serasi satu sama lain dan 

bersesuaian. 

Keberadaan Kantor Urusan Agama dalam era globalisasi ini sangat 

penting, terutama dalam upaya mengatasi kasus perkawinan anak. Oleh 

karena itu, sangat penting dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam 

                                                        

7Abdul Halik, Mrs Nurlela, “Perkawinan usia dini di desa sapanang kecamatan binamu 
kabupaten jeneponto”, Jurnal Kajian Sosial dan Budaya Vol. 7 No.1 (2023), h.45. 
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kehidupan masyarakat, terkhusus pada kasus perkawinan anak yang marak 

terjadi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto 

dalam mengatasi kasus perkawinan anak memerlukan strategi yang baik 

agar dapat meminimalisir kasus tersebut. Melihat hal ini penulis akan 

melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi Kantor Urusan 

Agama dalam mengantisipasi perkawinan anak di Kecamatan Arungkeke 

Kabupaten Jeneponto.8 

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika 

seorang pria dan wanita masih di bawah umur atau masih berada di bawah 

usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dalam undang-undang RI nomor 

1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan 

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 tahun. Maka usia yang kurang dari usia yang ditetapkan 

oleh undang-undang  disebut dengan perkawinan dini. Tetapi DPR telah sejak 

tanggal 16 September 2019, DPR telah mengesahkan revisi terhadap undang-

undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik pria 

maupun wanita adalah 19 tahun.9 

Menurut UU Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan 

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. 

Dalam UU No. 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 di katakan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap 

                                                        

8Muhammad Risal, “Strategi Dakwah KUA dalam Meminimalisir Perkawinan Dini di 
Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”. Skripsi (Gowa: Fak. 
Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2021), h. 4-5. 

9Melyana Ika Anggraini, “Jambi: Maraknya Perkawinan Pada Usia Dini”, 
Jamberita.Com, 16 November 2022. 
https://jamberita.com/read/2022/11/16/5975882/maraknya-pernikahan-pada-usia-dini-/ 
(16 April 2024). 

https://jamberita.com/read/2022/11/16/5975882/maraknya-pernikahan-pada-usia-dini-/
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bahwa orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah 

boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan usia 

muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya 

perkawinan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai 

usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. 

Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 

ayat 2 UU No. 1/1974).10 

Walaupun undang-undang perkawinan telah membatasi usia 

perkawinan, tetapi undang-undang telah memberikan kemungkinan untuk 

melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan undang-undang tersebut, 

yaitu dengan memberikan dispensasi nikah bagi yang belum memasuki usia 

nikah jika hendak melakukan perkawinan. 

Maraknya pergaulan bebas yang mengakibatkan perkawinan di bawah 

umur yang merangsang keinginan di kalangan keluarga dan perkawinan yang 

pecah, maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama 

sangat diperlukan dalam mengantisipasi perkawinan tersebut. Masyarakat 

Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto yang penduduknya mayoritas beragama 

Islam, sering dijumpai perkawinan yang di langsungkan di bawah umur 

berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut disebabkan 

karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala 

rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan perkawinan 

yang  mereka langsungkan itu. 

Masalah tersebut sangat penting untuk di kaji lebih jauh mengingat 

peranan Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan 

                                                        

10 Teguh Santoso, “Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU 
No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu”, Disertasi (Surabaya: 
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016), h. 151. 
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mempertimbangkan baik dari kematangan psikologis, kesehatan, materi 

maupun pendidikan, agar perkawinan di bawah umur seperti banyak di desa-

desa pada umumnya dan di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto 

pada khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi. 

Berdasarkan hal-hal itu penulis mengadakan penelitian terhadap 

peranan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di 

bawah umur (studi  kasus di Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan aparat Kantor 

Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan di bawah umur, dan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga seseorang melakukan 

perkawinan di bawah umur, serta hambatan-hambatan apa saja yang 

ditemukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengungkap dan 

menetapkan perkawinan di bawah umur. Selain itu peneliti juga ingin 

mengetahui Apakah Kantor Urusan Agama kecamatan Arungkeke sudah 

efektif dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Deskripsi Fokus 

a.  Mengantisipasi berasal dari meng + antisipasi. Antisipasi berasal dari kata 

Bahasa Inggris "anticipation". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

antisipasi adalah kata benda yang berarti perhitungan tentang hal-hal yang 

akan (belum) terjadi, bayangan atau ramalan.
11

 Maka, mengantisipasi adalah 

kata kerja yang memiliki makna membuat perhitungan (ramalan, dugaan) 

                                                        

11“Kamus besar bahasa Indonesia”, Wikipedia 
https://id.m.wiktionary.org/wiki/mengantisipasi (20 juni 2024). 

https://id.m.wiktionary.org/wiki/mengantisipasi
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tentang hal-hal yang belum (akan) terjadi atau memperhitungkan 

sebelum terjadi. 

b.  Perkawinan anak di bawah umur adalah sebuah perkawinan yang terbentuk 

sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang 

secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang jasmani dan rohani 

terkait dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan spiritual.
12

 

c.  Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan 

sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA 

adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana 

ketentuan pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 

Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang 

selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang 

bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah 

Kecamatan.13  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan, maka penulis dapat 

memberikan suatu pokok permasalahan yaitu “bagaimana peran Kantor 

Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan Anak di Kecamatan 

Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan pokok permasalahan yang 

timbul dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apa kendala utama yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama 

dalam upaya mengantisipasi perkawinan anak di bawah umur di 

                                                        

12Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Di 
Bawah Umur”, Public Policy Vol. 2, No. 1 (2021), h.94. 

13A. Saepuddin, “The Role Of Kua In The Implementation Of Islamic 
Law In Indonesia”, Jurnal Diklat Keagamaan Vol. 10, No. 4 (2016), h.390. 
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Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana Kantor Urusan Agama dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan 

Arunngkeke Kabupaten Jeneponto? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah usaha untuk menemukan tulisan yang 

berkaitan dengan judul, dan merupakan tahap pengumpulan data yang 

bertujuan untuk meninjau beberapa hasil penelitian tentang masalah yang 

dipilih serta untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai 

bahan perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas. 

Penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan 

pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Husnul Fatimah dalam buku yang berjudul “Perkawinan dini dan 

upaya pencegahannya” membahas tentang Perkawinan dini 

merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh 

kebudayaan yang mereka anut yaitu hasil oleh pikir masyarakat 

setempat, yang sifatnya dapat mengakar kuat pada kepercayaan pada 

masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, bila ada anak gadisnya 

yang tidak segera menikah, orang tua merasa malu karena anak  

gadisnya belum menikah dan takut menjadi perawan tua. Kultur atau 

budaya nikah muda bisa berasal dari dalam lingkungan keluarga 

maupun dari lingkungan masyarakat sekitar. Kultur nikah muda yang 

berasal dari lingkungan masyarakat sekitar dikarenakan masyarakat 

menganggap jika seseorang perempuan belum menikah hingga usia 

20 tahun seseorang tersebut dianggap tidak laku hingga diberi julukan 
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sebagai perawan tua.14. 

2. Heri Fuadhi dalam jurnal yang berjudul “Peran kantor urusan agama 

(KUA) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur 

(studi penelitian pada kantor urusan agama (KUA)”, Penelitian ini 

membahas tentang pernikahan di bawah umur, di mana pernikahan di 

bawah umur sebenarnya masih terjadi di kalangan masyarakat. 

Dengan demikian, dari itu dibutuhkan peran dari Kantor Urusan 

Agama (KUA) untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan di bawah 

umur, mengingat pernikahan di bawah umur ini dianggap masih 

sangat mudah terjadinya sebuah permasalahan dan dibutuhkan peran 

dari Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri.15 

3. Etri Yana dalam sebuah jurnal dengan judul “Peran KUA dalam 

mencegah perkawinan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas” 

yang membahas tentang yang dilakukan yaitu dengan memberikan 

pelayanan di bidang administrasi, penyuluhan sosialisasi undang-

undang perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga 

sakinah, faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di 

Kecamatan Tebas yaitu faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, 

kemauan sendiri dan hamil di luar nikah, hambatan Kantor Urusan 

Agama dalam mencegah perkawinan dini. Perbedaan makna 

perkawinan dini yang dilakukan dalam sudut pandang agama dan 

negara, bahwa perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal 

undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, 

                                                        

14Husnul Fatimah, Perkawinan Dini dan Upaya Pencegahannya (Cet. I; Banjar Baru: 
CV Mine, 2021), h.8-9. 

15Heri Fuadhi, “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Terjadinya 
Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Penelitan Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan 
Kuta Alam Kota Banda Aceh)”, Ahkamul usrah Vol. 2, No. 1 (2022), h.432. 
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sedangkan dalam sudut pandang agama, perkawinan dini adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum balig serta belum 

ada upaya pencegahan perkawinan dini yang dilakukan di desa secara 

terprogram, bahwa belum ada kegiatan di luar yang dilakukan karena 

belum ada anggaran tetapi ada kegiatan yang sudah di buat bersama 

pihak puskesmas dan BKKBN dalam pencegahan anak yang menikah 

di bawah umur, dan upaya kantor urusan agama dalam mencegah 

perkawinan dini yaitu melakukan sosialisasi tentang undang-undang 

perkawinan terkait usia perkawinan, terkait dengan undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menjalin kerja sama 

dengan BKKBN dan pihak puskesmas dalam mencegah perkawinan 

dini, BKKBN berkomitmen untuk penguatan KB sebagai upaya 

terwujudnya kualitas sumber daya manusia, dan memberikan materi-

materi terkait perkawinan dini.16 

4. Rahmat Nur Hidayah dalam jurnal “Peran Kantor Urusan Agama 

(KUA) Dalam Menghadapi Kasus Perkawinan Anak Di Bawah Umur di 

KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Menjelaskan tentang 

penyelesaian kasus perkawinan anak di bawah umur dengan langkah-

langkah berupa pelayanan seperti: Pencegahan di bidang administrasi 

dengan memperketat prosedur perkawinan agar tidak terjadi 

manipulasi umur. Di bidang perkawinan dan keluarga sakinah yaitu 

mengoptimalkan peran BP4 atau Badan Penasihatan Pembinaan 

Pelestarian Perkawinan dan perangkat KUA yang lainnya dalam 

memberikan nasehat perkawinan. Pada bidang penyuluhan yaitu 

                                                        

16Etri Yana, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perkawinan Dini di 
Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”, Character and Civic: Jurnal Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Karakter  Vol. 2, No. 2 (2022), h.37. 
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mensosialisasikan Undang-undang tentang perkawinan kepada 

masyarakat mengenai umur diperbolehkannya untuk menikah karena 

setelah direvisi banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang 

perubahan tersebut yang semula umur wanita 16 tahun berubah 

menjadi 19 tahun untuk diperbolehkan menikah.17 

5. Dr. Yusuf Hanafi dalam bukunya yang berjudul “Kontroversi 

Perkawinan Anak Di bawah Umur (Child Marriage)” membahas 

tentang isu perkawinan anak di bawah umur yang mengemuka 

belakangan ini yang bersinggung dengan beragam aspek, mulai dari 

hukum, agama, adat, ekonomi, sosial hingga kesehatan.18  

Persamaan penelitian yang telah diuraikan diatas dengan penelitian 

ini pada acuan aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada 

pokok nya menekankan usia perkawinan untuk pria dan wanita pada usia 19 

tahun dengan alasan medis, ekonomi dan lainnya, menjadikan peran 

pemerintah dalam mengawasi masyarakat dibawah usia 19 tahun untuk 

tidak menikah terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan salah satunya berkaitan dengan kesehatan, ekonomi dan lainnya 

Perbedaan dalam skripsi ini tentunya terkait lokasi yang berbeda 

sudut pandang dengan keadaan kultur sosial budaya masyarakatnya yang 

berbeda menjadi perbedaan yang kongkrit dalam upaya, tantangan, serta 

usaha terwujudnya program penanggulangan pernikahan anak usia dini 

utamanya di Kecamatan Arungkeke.  

                                                        

17Rahmat Nur Hidayah, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi 
Kasus Perkawinan Anak Di Bawah Umur Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten 
Gowa”, Qoda’a Vol. 3, No. 3 (2022), h.684. 

18Dr. Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage), 
(cet. I;  Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h.59. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak di capai adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui kendala/masalah yang di hadapi Kantor Urusan 

Agama di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui bagaimana cara Kantor Urusan Agama dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perkawinan anak di 

bawah umur di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. 

2. Kegunaan Praktis 

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Di harapkan agar dapat menjadi bahan informasi bagi seluruh elemen 

masyarakat bahwa begitu pentingnya pembatasan unsur bagi orang 

yang akan   melangsungkan perkawinan. 

b. Untuk memberikan motivasi sekaligus untuk mewujudkan suatu 

karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya  dalam bidang syariah yang sementara ini di 

geluti penulis. 

c. Dapat menjadi suatu acuan serta sebagai titik perkembangan angka 

realisasi dari penanggulangan pernikahan anak di bawah umur . 

d. Menjadi suatu rujukan dimasa yang akan mendatang yang akan 

dikembangkan dan telah ditemukan suatu poin yang dapat 

mempengaruhi naik dan turunnya angka pernikahan di bawah umur. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kantor Urusan Agama (KUA) 

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan 

sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah 

berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 

(1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan 

bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA 

adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian 

tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama 

Islam dalam wilayah Kecamatan.  

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksaan 

tugas-tugas Departemen Agama di daerah, ia menempati posisi sangat 

strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan 

di masyarakat. Selain, karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang 

nota bena langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan 

fungsi yang melekat pada diri Kantor Urusan Agama itu sendiri.1 

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama 

yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan 

sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan 

agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama merupakan 

lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. 

                                                        

1Ernawati, “Tata Kelola Kantor Urusan Agama Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada 
Masyarakat Di Bakongan Jawa Timur Aceh Selatan”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. Dakwah dan 
Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), h. 12. 
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Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas 

kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama 

Islam di wilayah Kecamatan.2 

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama 

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi berbagai 

aspek yang berkaitan dengan urusan keagamaan di suatu wilayah. KUA 

bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan, kelahiran, dan kematian 

sesuai dengan ajaran agama yang berlaku, serta menyelenggarakan berbagai 

program keagamaan seperti konseling pranikah, pendampingan dalam hal-

hal keagamaan, dan penyelenggaraan acara keagamaan. Selain itu, KUA juga 

berperan sebagai pusat pelayanan dan konsultasi keagamaan bagi 

masyarakat, memastikan bahwa segala prosedur dan kegiatan terkait dengan 

urusan keagamaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan. 

Tugas kantor urusan agama bervariasi tergantung pada konteks dan 

perannya dalam masyarakat, organisasi, atau lembaga tertentu. Namun, 

secara umum, kantor urusan agama bertanggung jawab untuk menyediakan 

pelayanan dan mendukung kebutuhan spiritual, moral, dan keagamaan 

individu dan komunitas. Sedangkan Fungsi kantor urusan agama merujuk 

pada peran dan tanggung jawab yang diemban oleh lembaga tersebut dalam 

masyarakat. Fungsi-fungsi ini mencakup tujuan dan kontribusi yang 

diharapkan dari kantor urusan agama terhadap kebutuhan spiritual, moral, 

dan keagamaan individu serta komunitas. 

                                                        

2Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma  Vol. 1, No. 1 (2018), 
h.3. 
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Dalam permasalahan ini semua tugas dan fungsi Kantor Urusan 

Agama berorientasi pada Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 

tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan. Pada 

pasal 2 dan 3 yang berbunyi : 

Pasal 2 : 

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan  

masyarakat Islam di wilayah kerjanya.  

Adapun tugas Pokok Kantor Urusan Agama adalah: 

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak 

melangsungkan pernikahan. 

b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan 

administrasi pernikahan. 

c. Melaksanakan Pengecekan terhadap registrasi akta nikah. 

d. Melaksanakan penulisan akta nikah. 

e. Memberikan penataran kepada para calon suami istri. 

f. Sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga. 

g. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada calon pengantin.  

h. pembantu pegawai pencatat nikah.3 

Pasal 3 : 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA 

Kecamatan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah 

dan rujuk. 

2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. 

                                                        

3Maulana Muzaki Fatawa, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir 
Pernikahan Dini”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2018), h. 108-
111. 
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3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA 

Kecamatan. 

4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. 

5. Pelayanan bimbingan permasjidan. 

6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah. 

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. 

8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. 

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan ke rumah tanggaan KUA Kecamatan. 

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

Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji 

bagi Jemaah Haji Reguler.4 

Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi 

pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum 

yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat 

Kecamatan. 

Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA 

Kecamatan Arungkeke dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan 

bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai 

jalur vertikal wilayah dengan Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 

serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan. 

Di era reformasi dan transparansi seperti sekarang ini muncul sebuah 

paradigma dan tuntutan baru dari masyarakat tentang pelaksanaan tugas 

KUA sebagai pelayan publik yang mengarah pada perbaikan dan 

penyempurnaan pelayanan yang lazim dikenal dengan istilah pelayanan 

                                                        

4Muhammad Ryan Habibillah, “Tugas dan Fumgsi KUA Dalam Memberikan 
Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mentri Agama Nomor 34 Tahun 
2016”, Skripsi (Pekanbaru:  Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riu, 2021),h. 8-9. 
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prima. Dalam hal perbaikan dan penyempurnaan pelayanan ini telah disikapi 

dan disambut baik pemerintah dan didukung oleh seluruh pimpinan dan 

segenap jajaran dilingkungan Kementerian Agama dengan senantiasa 

meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dalam melaksanakan tugas. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak dan Perkawinan Anak 

1. Pengertian Anak 

 Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus 

dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga 

memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, 

supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi 

sesama dan bagi bangsa.5 

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki 

mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus 

mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode 

pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku 

yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam 

bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan 

berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi 

nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang 

dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. 

Kenakalan anak dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor antara 

lain adalah keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya kasih sayang anak 

dari orang tuanya, lingkungan bermain atau lingkungan tempat tinggal yang 

                                                        

5Paulus Maruli Tamba, “Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam 
Konstitusi  Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan,” E-
Journal Atma Jaya Yogyakarta Vol. 1, No. 8 (2016), h.1. 
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kurang baik yang menyebabkan mental, psikis dan perilaku seorang anak 

menjadi menyimpang yang disebut anak nakal, dan selain itu faktor 

perkembangan teknologi juga dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku 

anak karena penggunaan teknologi yang kurang tepat terhadap anak dapat 

menimbulkan dampak buruk terhadap anak, seperti anak yang tanpa adanya 

pengawasan dapat mengakses secara leluasa berbagai macam informasi atau 

pergaulan yang seharusnya anak dalam periode umur tertentu belum pantas 

untuk memperolehnya baik yang dilihat ataupun yang didengar.  

Pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus 

diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang 

sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah 

Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih 

dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami 

situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. 

Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk 

dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.6 

Akhir-akhir ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang 

termasuk tindak pidana seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, 

pembunuhan, narkotika, dll. yang menyebabkan anak tersebut harus 

berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan.  

Fenomena kenakalan anak yang semakin meningkat menimbulkan 

keprihatinan dan perhatian yang intensif dalam upaya penanggulangannya, 

upaya penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus 

dibedakan dengan penanganan perkara pidana orang dewasa mengingat 

                                                        

6M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
h. 1. 
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anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang 

dewasa, dan supaya kepentingan serta hak-hak anak yang telah diatur dalam 

konstitusi itu dapat dilindungi. Penanganan anak yang melakukan kenakalan 

harus ditangani secara khusus dengan tetap memperhatikan hak-hak anak 

seperti hak mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari orang tua serta hak 

untuk tumbuh dan berkembangnya anak. 

2. Perkawinan Anak 

 Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah.7 Nikah atau ziwaj 

dalam bahasa arab di artikan dengan kawin. Kalimat nikah atau tazwij di 

artikan dengan perkawinan yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai 

suami istri antara seorang pria dan wanita. Menurut istilah lain juga berarti 

ijab qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang 

manusia yang di ucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk 

melanjutkan ke perkawinan, sesuai dengan peraturan yang di wajibkan oleh 

Islam.8 

 Sedangkan pengertian perkawinan secara umum adalah suatu ikan 

lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup 

berketurunan, yang dilangsungkan menurut syariat Islam. Perkawinan 

adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh 

masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan 

yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-

beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. 

 Perkawinan dalam Islam di istilahkan dengan nikah. Nikah berarti 

                                                        

 7Abd. Shomad, Hukum Islam Panorama Prinsip Syariah dan Hukum (Cet. I; Jakarta: 
Kencana, 2017), h. 272-273. 

8Ilham Laman, “Perkawinan Dibawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo”, 
Tesis (Makassar: Program Pacasarjana Universitas Negri Makassar, 2017), h. 10. 
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suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki 

dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta 

menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk 

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih 

sayang dan ketenteraman dengan cara di Ridhoi Allah.9 Mengenai pengertian 

perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat para 

imam mazhab, tentang nikah: 

1. Golongan Hanafi mendefinisikan nikah adalah “akad yang 

mengfaedahkan  memiliki dan bersenang dengan sengaja.” 

2. Golongan al-syafi’iyah mendefinisikan nikah adalah “akad yang 

mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafaz nikah atau 

semakna dengan keduanya.” 

3. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah adalah “akad yang 

mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha 

bersenang-senang  dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita 

yang boleh nikah dengannya.” 

4. Golongan Hanbillah mendefinisikan nikah adalah “akad dengan 

mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat  

bersenag-senang dengan wanita.” 

 Penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa para ulama zaman 

dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum 

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang 

semula di larang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah 

tersebut terhadap hak dan kewajiban  suami istri yang timbul. 

                                                        

 9Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Cet. I; Pamekasan: PT. Panamuda media, 
2023), h. 13. 
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Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan 

satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan 

hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan 

bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk suatu keluarga. 

 Para ulama zaman sekarang dalam mendefinisikan nikah telah 

memasukkan unsur hak dan kewajiban suami istri ke dalam pengertian 

nikah, antara lain sebagai berikut: 

1. Menurut Prof. Dr. H. Yunus : 

Perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan calon istri untuk 

memenuhi hajat jenisnya menurut yang di atur oleh syariat.10 

2. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan : 

Nikah adalah menurut asal dapat juga berarti akad dengannya menjadi 

halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti 

lain adalah persetubuhan.11 

3. Menurut Sayuti Thalib : 

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk 

hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih 

mengasihi, tenteram dan bahagia.12 

4. Menurut kompilasi hukum Islam : 

Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqaan ghalizhan 

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

                                                        

 10Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Hidayah 
Karya Agung,     2016), h. 1. 

 11Ibrahim Hasan, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk (Cet. I; 
Jakarta: Ihya’ulumuddin, 2014),  h. 76. 

 12Sayuti Thalib, Hukum Kekelurgaan Indonesia, (Cet, I;  Jakarta : Ui-Press, 2014), h. 
47. 
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ibadah.13 

5. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan: 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.14 

 Berdasarkan pengertian perkawinan itu terdapat rumusan yang 

berbeda. Namun seluruhnya sependapat, yakni : nikah itu merupakan suatu 

perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk 

membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. 

C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Perlindungan Dan Hak-
Hak Anak 

1. Undang-undang Perlindungan Anak 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, pada alinea IV dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara 

Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia 

berarti baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda yang menjadi 

bagian dari bangsa Indonesia wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. 

Melindungi juga berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi 

laki-laki dan perempuan, tua ataupun muda. 

                                                        

 13Kementerian agama RI, “ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:  Direktorat 
Jendral Bina KUA, 2018), h. 14. 

 14Republik Indonesia, Undang-undang  RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  h. 2-3. 
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Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan peraturan hukum 

yang bertujuan untuk melindungi hak-hak, kepentingan, dan kesejahteraan 

anak. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku adalah 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-

undang ini menetapkan berbagai hal terkait perlindungan anak, seperti hak-

hak dasar anak, perlindungan terhadap anak dari kekerasan, eksploitasi, dan 

diskriminasi, serta pembentukan lembaga-lembaga yang bertugas dalam 

melindungi anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya perlindungan, pemenuhan 

hak, dan keberpihakan terhadap anak dalam segala kebijakan dan tindakan 

pemerintah serta masyarakat. 

Dalam pasal 1 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak. 1. yang dimaksud dengan anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas)tahun, termaksud anak yang masih 

dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala sesuatu kegiatan untuk 

menjamin untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.15 

Para ahli menetapkan batas usia untuk perkawinan yang telah diatur 

dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya 

boleh dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun. 

(sembilan belas) tahun dan wanita tersebut telah mencapai umur 16 (enam 

                                                        

15Anggaraeni Suci, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian 
Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A” Skripsi (Samata: Fak. 
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019), h.1. 
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belas) tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, batas usia perkawinan adalah untuk melangsungkan 

perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita berusia minimal 19 

tahun.16 

2. Hak-Hak Anak 

Hak-hak anak mencakup berbagai aspek yang penting untuk 

memastikan perlindungan, perkembangan, dan kesejahteraan mereka. 

Beberapa hak anak yang diakui secara universal, termasuk dalam Konvensi 

Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC), antara lain: 

1. Hak atas Hidup dan Pengembangan: Setiap anak berhak hidup, 

berkembang, dan memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, 

dan kesempatan yang memadai untuk mencapai potensi 

maksimalnya. 

2. Hak untuk Diperlakukan dengan Martabat: Anak-anak memiliki 

hak untuk diperlakukan dengan hormat dan martabat yang sama 

seperti orang dewasa, tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, 

atau kondisi sosial ekonomi. 

3. Hak untuk Dibebaskan dari Kekerasan, Eksploitasi, dan 

Penelantaran: Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari 

segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, perdagangan 

manusia, serta penelantaran dan pelecehan. 

 

 

                                                        

16Abdul Mujib Sawihi, Muh. Saleh Ridwan, Muh. Jamal Jamil, “Dispensasi Nikah 
Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pada Pengadilan Agama Takalar”. Qadauna 
Vol.4, No. 3 (2023): h. 865. 
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4. Hak atas Partisipasi: Anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi 

dalam semua keputusan yang memengaruhi hidup mereka, sesuai 

dengan usia dan tingkat perkembangan mereka. 

5. Hak atas Nama dan Kewarganegaraan: Setiap anak berhak 

memiliki nama dan kewarganegaraan, serta diakui oleh hukum 

sebagai individu yang memiliki identitas. 

6. Hak atas Perlindungan di Masa Konflik dan Bencana: Anak-anak 

yang terkena dampak konflik bersenjata atau bencana alam 

memiliki hak khusus untuk dilindungi, diakui, dan mendapat 

bantuan kemanusiaan. 

7. Hak atas Privasi dan Privasi Online: Anak-anak memiliki hak untuk 

privasi dan perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi 

mereka, termasuk dalam dunia digital dan media sosial. 

8. Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan: Anak-anak berhak 

mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan 

yang berkualitas dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi mereka. 

9. Hak atas Identitas Budaya dan Keagamaan: Anak-anak memiliki 

hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas 

budaya dan keagamaan mereka, serta untuk mempraktikkan 

keyakinan agama mereka. 

10. Hak atas Perlindungan dalam Sistem Peradilan: Anak-anak yang 

terlibat dalam sistem peradilan memiliki hak untuk dilindungi dari 

penahanan yang sewenang-wenang, diskriminasi, dan pengadilan 

yang tidak adil. 
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Hak-hak ini merupakan prinsip dasar yang menjadi dasar bagi 

perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh dunia. Dalam rumusan 

hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang sebagai hukum positif di 

Indonesia, perlu pula adanya tinjauan dalam perspektif hukum Islam sebagai 

negara yang mayoritas penduduknya hukum Islam. Sebagaimana diketahui 

bersama bahwa Islam adalah agama yang dalam ajarannya merupakan suatu 

kesempurnaan. Maka dari itu perlu adanya tinjauan hukum Islam untuk 

melihat hak anak jalanan sebagai pertimbangan pemerintah dalam 

merumuskan peraturan dan kebijakan untuk kepentingan dan masa depan 

anak jalanan.17 

Hak Anak Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di hasilkan sebagai 

perubahan kedua UUD 1945 ini, masih menyisihkan kekurangan khususnya 

mengenai perlindungan anak, yakni tidak di sebutkannya “hak partisipasi 

anak”. Padahal hak berpartisipasi (paricipation), dalam kategori KHA, 

merupakan satu dari empat hak anak yang penting, disamping hak atas 

kelangsungan hidup (survival), tumbuh kembang (Development). Prinsip 

umum perlindungan anak meletakkan dan non diskriminasi sebagai alas hak 

yang tidak bisa di abaikan. Artinya, mustahil  tumbuh kembang anak bisa 

tercapai bila ada perbedaan perlakuan hanya karna alasan etnisitas, agama, 

jenis kelamin, warna kulit serta faktor – faktor lain. Begitu pun kita tidak bisa 

berdalih untuk kepentingan terbaik anak bila kita tidak pernah memberi 

ruang bagi anak dalam mengemukakan pendapat. 

 

 

                                                        

17Andi Husnul dan Marilang, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan 
di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam”, Qadauna Vol.2, No.3 (2021), h. 508. 
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D. Dasar Hukum Perkawinan 

Para imam mujtahid berbeda pendapat tentang hukum asal 

perkawinan, antara lain sebagai berikut: 

Golongan Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah 

mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-

senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram 

atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunah. 

Menurut golongan Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabillah hukum  

melangsungkan nikah adalah sunat. Ulama Jihiriyah menetapkan bahwa 

hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim. 

Dasar hukum perkawinan antara lain Firman Allah Swt. dalam QS an-

Nur/24:32 yang berbunyi: 

 ُ لِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْْۗ اِنْ يَّكُوْنوُْا فقُرََاۤءَ يغُْنهِِمُ اللّّٰ  وَانَْكِحُوا الْْيََامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰ

 ْۗ ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  مِنْ فَضْلِه    ٤٣وَاللّّٰ

Terjemahan: 
“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu 
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 
sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, 
Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.18 

 

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat 

dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang 

bersangkutan. Inilah dalil yang di namai: masalimursalah, artinya 

kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu di hukumkan wajib, sunah, makruh, 

mubah dan haram, karena mengingat kemaslahatannya saja. 

 

                                                        

18Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; Syaamil Qur’an). 
h. 354. 
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Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu : 

1. Wajib: Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu, baik 

secara fisik maupun finansial. Sedangkan, bila ia tidak segera menikah 

dikhawatirkan berbuat zina.19 

2. Sunah: Dasar hukum nikah menjadi sunah bila seseorang 

menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri 

dari berbuat zina. 

3. Makruh: Selanjutnya, hukum nikah makruh. Hal itu terjadi bila 

seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak, juga ia 

mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal, apabila ia menikah 

ibadah sunahnya akan terlantar. 

4. Mubah: Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan 

nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. 

Sementara, ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah 

ibadah sunahnya tidak sampai terlantar. 

5. Haram: Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan 

merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan 

batin. Atau, jika menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang 

diharamkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah 

dan mampu menahan nafsu dari zina.20 

Sebagian kesimpulan bahwa hukum perkawinan itu pada asalnya dan 

pada umumnya adalah sunah. Dalam pada itu, boleh jadi hukumnya wajib 

bagi sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya. 

                                                        

19Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, 
Ahsana Media Vol. 7, No. 2 (2021), h. 45. 

20Putri Yasmin, “5 Hukum Nikah Dalam Islam yang Wajib Diketahui”, 
Walippo/Wedding News. 
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E. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

1. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan 

hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan 

secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan 

dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat 

di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh 

syariat.21 Selain itu juga tujuan perkawinan menurut agam Islam ialah untuk 

memenuhi petunjuk Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Dalam Kompulasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 juga di tegaskan 

tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.22 Dengan demikian, maka 

dapatlah dipahami, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

kehidupan rumah tangga bahagia kekal abadi. 

Penjelasan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 

masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material. 

Selanjutnya jika di tinjau dari sudut psikologis, maka perkawinan 

dapat menimbulkan ketenteraman batin (sakinah), kecintaan (mawaddah), 

dan kasih sayang (rahmat). Lebih dari itu, munculnya generasi baru menjadi 

dambaan bagi suami istri. Merananya hati yang mendambakan anak itu di 

                                                        

21Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Cet. II; 
Yogyakarta:  Liberty, 2017), h. 20. 

 22Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, h. 554. 
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lukiskan dalam doa yang tersebut dalam Firman Allah Swt. dalam QS al-

Furqan/25:74 

اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ وَالَّذِيْنَ يَقوُْلوُْنَ رَبَّنَا هَبْ لنََا مِنْ ازَْوَ  ةَ اعَْينٍُ وَّ يّٰتِنَا قرَُّ اجِنَا وَذرُِّ

  ٤٥امَِامًا 

 
 
Terjemahan : 
Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah 
kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta 
jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang 
bertakwa.”23 
 

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu 

mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan dengan segala aktivitas hidupnya, 

antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk 

dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. 

Beberapa tujuan perkawinan dalam Islam melibatkan aspek-aspek 

berikut: 

1. Ibadah dan Ketaatan kepada Allah: 

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah. Dengan 

menikah, seorang Muslim diharapkan untuk memenuhi perintah Allah dan 

menjalankan ajaran agama dengan hidup dalam ketaatan kepada-Nya. 

2. Membentuk Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah: 

Perkawinan diharapkan membawa kedamaian (sakinah), kasih sayang 

(mawaddah), dan kasih sayang (warahmah) dalam keluarga. Agar 

terbentuknya keluarga yang harmonis dan damai. 

 

 

                                                        

23Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; Syaamil 
Qur’an,2016). h. 366. 
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3. Pemenuhan Kewajiban Seksual: 

Perkawinan dianggap sebagai cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan 

seksual dalam batas-batas syariat Islam. Hubungan suami-istri dianggap 

sebagai ibadah jika dilakukan dengan cara yang sah. 

4. Pembentukan Generasi Penerus yang Saleh: 

Perkawinan dianggap sebagai cara untuk melanjutkan garis keturunan 

dan mendidik generasi penerus yang saleh. Pendidikan anak-anak dalam 

Islam ditekankan sebagai tanggung jawab utama pasangan suami-istri. 

5. Melindungi Diri dari Perbuatan Zina: 

Perkawinan dianggap sebagai perlindungan dari perbuatan zina 

(hubungan seksual di luar perkawinan), yang diharamkan dalam Islam. 

Dengan menikah, seorang Muslim diharapkan untuk menjaga diri dari 

perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. 

6. Salah Satu Jalan Menuju Kesejahteraan Dunia dan Akhirat: 

Perkawinan dianggap sebagai salah satu jalan untuk mencapai 

kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan hidup dalam 

perkawinan yang Islami, pasangan diharapkan dapat mencapai 

kebahagiaan dan keberkahan dari Allah.24 

Penting untuk diingat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam dapat 

berbeda-beda antara individu dan keluarga. Meskipun ada tujuan-tujuan 

umum yang diakui dalam ajaran agama, setiap pasangan dapat memiliki 

tujuan khusus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi mereka. 

Komunikasi, pengertian, dan kerja sama antara pasangan sangat penting 

dalam membangun perkawinan yang Islami. 

 

                                                        

24Berliana Intan Maharani, “Tujuan Perkawinan Dalam Islam”, Khazanah, 2023. 
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Dapat dipahami bahwa dengan perkawinan tercapailah rasa kasih 

sayang antara yang satu dengan yang lain. Bahwa tujuan perkawinan supaya 

suami istri tinggal di rumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu 

dengan yang lain. Sebagai kelanjutan bahwa tujuan perkawinan tidak lain 

mengikuti perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah, serta mendirikan 

rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. 

2. Hikmah Perkawinan 

 Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur dalam 

syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang 

disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandangan ini, Maka pada saat orang 

melakukan perkawinan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki 

keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki 

keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang 

harus disalurkan.25 

Sebagai telah diuraikan tentang tujuan perkawinan, maka 

nampakkannya sudah tercakup tentang hikmah perkawinan. Karena, 

pada sub ini penulis hanya mengetengahkan hal-hal yang mendasar saja 

tentang hikmah perkawinan itu. Artinya unsur-unsur yang terkandung dalam 

hikmah perkawinan tersebut akan ditengahkan secara garis besar saja. 

Hikmah Perkawinan antara lain: menyalurkan naluri seks dan 

syahwat, merupakan jalan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah, 

penyaluran naluri kebapakan dan keibuan, merupakan dorongan untuk 

bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan 

menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga tersebut. 

 

                                                        

25Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah. “Perkawinan dan Hikmahnya Persfektif 
Hukum Islam”. Yudisia Vol. 5, No. 2 (2014), h. 1. 
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Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras 

yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak 

memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami keguncangan dan 

kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Nikah 

adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri 

seks ini. Dengan perkawinan insya Allah badan orang tersebut menjadi sehat, 

segar dan jiwanya menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang 

haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang 

halal, sesuai firman Allah dalam QS al-Rum/30:21 

وَدَّةً  ا اِليَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُْٖٓ ٖٓ انَْ خَلقََ لكَُمْ مِّ وَمِنْ اٰيٰتِه 

يٰتٍ لِّقوَْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ  رَحْمَةً ْۗاِنَّ فيِْ ذٰلِكَ لَْٰ   ٣٢وَّ

  
Terjemahan : 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-Mu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda pada kaum yang berpikir.26 
 

Nikah adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan 

menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup 

manusia serta memelihara keturunannya. Orang yang telah kawin dan 

memperoleh anak, maka naluri kebapakan, naluri keibuan akan tumbuh 

saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang 

menimbulkan perasaan ramah, perasaan saling sayang menyayangi antara 

satu dengan yang lain. Orang yang telah nikah dan memperoleh anak akan 

mendorong yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan 

kewajibannya dengan baik, sehingga dia akan bekerja keras untuk 

                                                        

 26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; Syaamil Qur’an). 
h. 406.  
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melaksanakan kewajibannya itu. 

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah 

dipahami bahwa hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam 

mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan. Dan 

yang paling mendasar di sini adalah adanya tempat penyaluran seks yang sah 

sehingga mereka dapat memperoleh keturunan dan membina keluarga yang 

penuh rasa kedamaian dan kebahagiaan. Karenanya dalam kondisi ini 

manusia dapat menjaga pandangannya untuk tidak melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan ajaran Islam. Diantaranya terdapat beberapa hikmah 

dalam perkawinan seperti: 

1. Memenuhi tuntutan fitrah 

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin 

3. Menghindari dekadensi moral 

4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat 

kewanitaan yang diciptakan.27 

Selain itu, beberapa hikmah lainnya yang terkandung di dalam 

anjuran menikah menurut Sayyid Sabiq tersebut diantaranya: 

a. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri 

seksual manusia.  

b. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan 

keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari 

terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam 

Islam. 

 

                                                        

27Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah. “Perkawinan dan Hikmahnya Persfektif 
Hukum Islam”. Yudisia Vol. 5, No. 2 (2014), h. 308. 
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c. Diungkapkan oleh Sayyid Sabiq tentang hikmah perkawinan adalah 

naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin 

sempurna setelah lahirnya anak.28 

Selain itu juga, Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah 

membina rumah tangga melalui akad nikah yang bersifat langgeng terjalin 

keharmonisan antara suami istri yang saling menghasilkan dan menyayangi 

itu sehingga, masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. 

Rumah tangga seperti inilah yang di inginkan oleh Islam, yakni rumah tangga 

sakinah. 

Oleh karena itu, ulama Fiqh seperti menyatakan bahwa untuk 

memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dimulai dalam 

mencapai cita-cita rumah tangga yang sakinah. Langkah-langkah itu dimulai 

dari peminangan calon istri oleh pihak laki-laki melihat calon istri; 

sebaliknya pihak wanita berhak juga melihat calon suaminya. 

                                                        

28Akmal Abdul munir, “Tujuan Perkawinan Dalam Islam” (Cet: I; PT Radja Gerindro, 
2023). h. 104. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian antara lain meliputi: kejujuran, objektivitas, 

integritas, ketelitian, ketepatan, verifikasi, penghargaan, tanggung jawab 

sosial, publikasi yang terpercaya, kompetensi, dan legalitas. 

1. Kejujuran-Kejujuran yaitu jujur dalam pengumpulan referensi, 

pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, 

publikasi hasil, dan sebagainya, jujur pada kekurangan atau kegagalan 

metode yang dilakukan. 

2. Objektivitas yaitu upaya untuk meminimalisir kesalahan/bias dalam 

melakukan analisis penelitian, penelitian harus memiliki objektivitas 

baik dalam karakteristik maupun prosedurnya. Objektivitas dicapai 

melalui keterbukaan, terhindar dari bias dan subjektivitas, dalam 

prosedurnya, penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan 

analisis data yang memungkinkan dibuat interpretasi Yang dapat di 

pertanggungjawabkan  

3. Integritas-Integritas yaitu suatu upaya untuk selalu menjaga 

konsistensi pikiran dan perbuatan dalam proses penelitian Menepati 

janji dan kesepakatan, bertindak dengan tulus, berjuang untuk 

konsistensi pemikiran dan tindakan. 

4. Ketepatan, bahwa suatu penelitian juga harus memiliki Tingkat 

ketepatan (precision), secara teknis instrumen pengumpulan data 

harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai, desain 

penelitian, pengambilan sampel dan teknik analisis datanya tepat. 
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5. Tanggung jawab sosial, yaitu mengupayakan agar penelitian berguna 

demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, 

memudahkan kehidupan dan meringankan beban hidup masyarakat, 

peneliti juga bertanggung jawab melakukan pendampingan bagi 

masyarakat yang ingin mengaplikasikan hasil penelitiannya. 

6.  Publikasi yang terpercaya, yaitu menghindari publikasi penelitian 

yang sama atau berulang-ulang ke berbagai media (jurnal, seminar). 

7. Kompetensi, bahwa penelitian harus dilakukan oleh orang yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang ilmunya.  

8. Legalitas, yaitu memahami dan mematuhi peraturan institusional dan 

kebijakan pemerintah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.1 

B.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, yaitu penelitian 

lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada kelompok masyarakat. Kemudian penelitian yang 

dilakukan dengan metode wawancara ,terhadap sejumlah responden dari 

beberapa elemen masyarakat diantaranya pelaku perkawinan dini, kepala 

desa, kepala KUA, beserta observasi, serta menggambarkan fakta yang terjadi 

di lapangan. Sehingga penelitian ini juga bias disebut penelitian kasus atau 

study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.2 

 

 

                                                        

1 Saidin dan M. Syahran Jailani, “Memahami Etika Dalam Penelitian Ilmiah”, Jurnal 
QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, Vol. 1, No. 1 (2023), h. 24-29. 

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik (Cet. XIV; Jakarta: 
Rineka Cipta, 2013), h. 121. 
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Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana peran 

Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan anak di bawah 

umur yang dilakukan oleh subjek penelitian lalu menghasilkan data deskripsi 

berupa informan lisan dari beberapa orang yang di anggap lebih tahu, dan 

perilaku objek yang di amati secara langsung.  

2. Lokasi Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dilakukan pada masyarakat untuk memahami 

peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan 

Arungkeke. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dipilih penyusun yaitu 

Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Yang akan menjadi informan 

dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh penulis sendiri 

sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul. 

a. Sejarah Kecamatan Arungkeke 

Kecamatan Arungkeke merupakan salah satu dari 11 kecamatan di 

Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kecamatan Batang di sebelah 

utara, laut Flores di sebelah timur, Kecamatan binamu di sebalah barat, dan 

laut Flores di sebelah selatan dengan ibu kota kecamatan di desa Arungkeke. 

Dari delapan desa di Kecamatan Arungkeke, Sebanyak tujuh desa 

diantaranya merupakan daerah pantai dan hanya satu desa lainnya 

merupakan daerah bukan pantai.3 

Sejarah Kerajaan Arungkeke tercatat dalam naskah Lontara' 

Patturioloang. Dalam naskah ini, Kerajaan Arungkeke dikenali sebagai salah 

satu dari enam kerajaan lokal di wilayah Kabupaten Jeneponto. Sementara 

                                                        

3“Arungkeke”, Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arungkeke,_Jeneponto. 
(30 Maret 2024). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arungkeke,_Jeneponto
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itu, narasi tentang Kerajaan Arungkeke dan kerajaan lokal lain di Kabupaten 

Jeneponto menjadi tradisi lisan yang disajikan dalam mitologi Tumanurung.4 

Nama Arungkeke berarti tuan dari Keke. Dari nama tersebut diperoleh 

keterangan bahwa wilayah Kerajaan Arungkeke pernah dipimpin oleh arung. 

Arung adalah gelar untuk pemimpin dalam Suku Bugis. Perkiraan kedatangan 

arung ke daerah Arungkeke terjadi ketika Kerajaan Gowa ditaklukkan pada 

tahun 1669. Pada masa ini, kerajaan-kerajaan Suku Bugis mulai memperluas 

wilayah kekuasaannya ke arah selatan. Perluasan ini berlangsung dari 

wilayah Kabupaten Bone menuju ke wilayah Kabupaten Sinjai dan 

Kabupaten Bulukumba.5 

3. Kondisi umum desa 

a. Aspek geografis 

Secara geografis, Desa Arungkeke Pallantikang terletak di : 

Koordinat : -5.636845317722081. 21z 

Luas wilayah : 2.73 km2 

Topografi : dataran rendah 

Ketinggian : 0-500 mdpl 

Desa Arungkeke Pallantikang merupakan salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi selatan. Desa 

Arungkeke Pallantikang terletak di sebelah Barat Kecamatan Batang, di 

sebelah utara Laut Flores, di sebelah Selatan Desa Boronglamu. sebelah 

Timur Laut Flores. Desa Arungkeke terdiri 3 Dusun/Lingkungan antara lain 

Dusun Arungkeke, Dusun Bontote'ne dan Dusun Borongtala, sebanyak 2 

                                                        

4“Desa”, Wikipedia Ensiklopedia. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Arungkeke,_Arungkeke,_Jeneponto. (15 Maret 2024). 

5“Sejarah Arungkeke”, Kompasiana. https://www.kompasiana.com/amir/sejarah-
arung-keke-jeneponto-sulsel. (15 Maret 2024). 

https://www.kompasiana.com/amir/sejarah-arung-keke-jeneponto-sulsel
https://www.kompasiana.com/amir/sejarah-arung-keke-jeneponto-sulsel


41 

 

 

 

Dusun diantaranya merupakan daerah pantai yaitu dusun Arungkeke dan 

dusun Bontote'ne dan hanya 1 daerah lainnya merupakan daerah bukan 

pantai yaitu dusun Borongtala. 

b. Aspek Demografi 

Kecamatan Arungkeke memiliki populasi sebanyak 22.090 jiwa orang 

yang tersebar di 7 desa. Terdapat 10.769 penduduk laki-laki dan 11.321 

penduduk perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 

99 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 99 

orang penduduk laki-laki. Informasi lebih lanjut tentang jumlah penduduk di 

Kecamatan Arungkeke dapat ditemukan pada Tabel di bawah ini. 

Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Kampala 1.259 1.248 2.507 

Bulo-Bulo 1.498 1.530 3.028 

Palajau 2.101 2.237 4.338 

Kalumpang Loe 1.324 1.409 2.733 

Arungkeke 2.443 2.596 5.039 

Borong Lamu 1.062 1.134 2.196 

Arungkeke 

Pallantikang 

1082 1.167 2.249 

Arungkeke 10.769 11.321 22.090 

Sumber: Profil Desa Kecamatan Arungkeke 2021 
 



42 

 

 

 

c. Aspek sumber daya alam 

Sumber daya alam memegang peranan penting dalam mendukung 

program pembangunan desa yang terencana dengan baik. Dilihat dari 

sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang 

bekerja adalah petani pangan, Peternak, Peradangan, Industri, Angkutan, 

Jasa, serta Pegawai Negri Sipil dan ABRI. Pemanfaatan sumber daya alam ini 

perlu diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan, memperhatikan 

aspek berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. 

4. Data Kependudukan dan Tingkat Pendidikan 

Sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Arungkeke cukup 

lumayan banyak.  Dengan adanya sarana kependudukan dan tingkat 

pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

peningkatan tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Arungkeke, 

Berikut tabel jumlah berdasarkan pendidikan di Kecamatan Arungkeke. 

No. Desa/Kelurahan     Jumlah Penduduk 

1 Taman Kanak-Kanak (TK) 601 

2 Raudatul Athfal (RA) 34 

3 Sekolah Dasar (SD) 2.131 

4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) 257 

5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 541 

6 Madrasah Tsanawiyah (MTs) 637 

7 Sekolah Menengah Atas (SMA) 160 
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8 Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) 184 

9 Madrasah Aliyah (MA) 430 

 Total Keseluruhan 4.974 

Sumber: Profil Desa Kecamatan Arungkeke 2021 

5. Jumlah Penduduk berdasarkan pekerjaan 

Kecamatan Arungkeke merupakan wilayah agraris dengan sebagian 

besar penduduk bekerja di sektor pertanian, Kecamatan Arungkeke terdiri 

dari 7 desa, jumlah penduduk kecamatan Arungkeke pada tahun 2021 

tercatat sebanyak 22.090 jiwa. Berikut tabel di bawah ini Jumlah penduduk 

berdasarkan pekerjaan. 

Desa/Kelurahan PNS/ABRI TB Mkn Nelayan Tambak Terna

k 

Kampala 19 657 30 8 10 

Bulo-Bulo 62 794 5 9 15 

Palajau 45 961 153 9 17 

Kalumpang Loe 33 677 - - 20 

Arungkeke 45 1.400 210 109 23 

Borong Lamu 18 526 6 38 5 

Arungkeke 

Pallantikang 

15 633 20 27 7 
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Jumlah 237 5.648 424 200 97 

Sumber: Profil Desa Kecamatan Arungkeke 2021 
 
 
 

6. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke 

Struktur organisasi dan personalia di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Arungkeke terdiri atas 1 orang kepala, 2 orang penghulu ahli 

pertama, 7 orang penyuluh Fungsional, 2 orang pramubakti, yang tersusun 

dalam struktur sebagai berikut: 
 

NO NAMA JABATAN 

1 Nur Aedhin, S.H.I. Kepala KUA 

2 Chalik T, S.Pd.I. Penghulu 

3 Junaeda, S.Ag. Penyuluh 

4 Mardiana H.R., S.H.I. Penyuluh 

5 Muhdaeni Maksud, S.H.I. Penyuluh 

6 Asnawir, S.Ag. PAI NON PNS 

7 Nur Fajri Astuti, S.H. PAI NON PNS 

8 Firman Ngabekti Pramubakti 

9 Nurul Faidah, S.I.Kom. Pramubakti 

Sumber: KUA Kecamatan Arungkeke 
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C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah 

dengan melihat, mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat 

teoretis yang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, Peraturan 

Perundang-Undangan, pandangan, putusan hakim, doktrin hukum, dan 

sistem hukum yang berkaitan. Hukum normatif pada dasarnya merupakan 

suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.6 bahkan 

penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau 

bahan sekunder sebagai bahan dasar penelitian, serta mencari peraturan-

peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti 

juga akan melakukan observasi dan wawancara secara langsung sehingga 

data yang didapatkan memperoleh hasil penelitian yang 

sebagaimana mestinya. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan 

sekunder: 

1. Data primer  

Merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di 

lapangan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan cara-cara 

seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan 

mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk   

                                                        

6Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai 
Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7, No. 1 
(2020), h. 23. 
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memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data – data  

kuantitatif. 

 

2. Data sekunder 

Merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan- bahan atau 

data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan 

bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisis permasalahan dengan 

jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi 

lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. 

3. Sumber data tersier 

Sumber data tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer  dan sekunder seperti kamus dan 

lain-lain. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

yang memiliki karakter kuat secara metodologis. Metode observasi bukan 

hanya sebagai proses kegiatan pengamatan dan pencatatan, namun lebih dari 

itu observasi memudahkan kita mendapatkan informasi tentang dunia 

sekitar.7  

                                                        

7Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi” At-Taqaddum Vol. 8, No. 1, (2016), h. 
42. 
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Kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek 

penelitian di lapangan akan memberikan pengalaman dari subjek 

yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti mendapat gambaran yang utuh dan 

lengkap. Singkatnya peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan 

data primer dan data sekunder dengan turun langsung kelapangan yang 

tujuannya adalah mengumpulkan data dengan cara menanyakan secara 

langsung kepada objek penelitian. 

2. Metode Interview (wawancara) 

Wawancara (interview) adalah bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.8 Wawancara 

seperti ini perlu menggunakan konsep untuk menjawab sebuah 

permasalahan agar sampai kepada tujuan. Wawancara seperti ini dilakukan 

dengan membuat rumusan pertanyaan baik tertulis maupun tidak tertulis 

namun harus didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara juga dilakukan 

dengan tujuan memperoleh informasi dari narasumber dengan tanya jawab 

yang di lakukan antara peneliti dengan responden atau narasumber. 

Wawancara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian. Oleh 

karenanya penulis akan kehilangan informasi yang terpercaya (valid) dan 

keabsahan data Ketika tidak melakukan wawancara. Wawancara dilakukan 

juga untuk menemukan data yang valid dengan tujuan dilakukannya suatu 

penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka 

dan mengarah kepada informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara 

dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin 

berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan informan di 

                                                        

8Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet, l; CV. Syakir media press, 
2021), h.147. 
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke secara bertatap muka (face to 

face).  

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data 

dengan jalan mencatat dokumen-dokumen kantor yang erat kaitannya dengan 

pembahasan ini. Dokumen dapat di asumsikan sebagai sumber data tertulis 

yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi, 

Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh 

lembaga atau perorangan atas nama lembaga, Sedang sumber tidak resmi 

adalah dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh individu tidak atas nama 

lembaga. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena 

itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti 

kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. 

Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan. 

2. Buku catatan dan  alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua 

percakapan dengan sumber data. 

3. Tape Recorder berfungsi untuk merekam semua pembicaraan dengan 

informan. 

3. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan. 
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G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

 Pengelolaan data secara sederhana diartikan sebagai proses 

mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat 

penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode induktif yaitu cara berpikir di mana penulis dan persoalan 

yang bertitik tolak belakang dari hal-hal yang bersifat khusus, 

kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode deduktif yaitu cara berpikir yang digunakan dari pengetahuan 

yang bersifat umum, kemudian penulis menilainya guna mendapatkan 

kesimpulan khusus. 

c. Metode komparatif yaitu menganalisis dengan jalan membanding-

bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan lainnya 

kemudian menarik kesimpulan. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan 

masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data 

penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian 

sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu 
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penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut 

dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya. 

Pengujian keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas 

hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian 

serta pengamatan yang cermat. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengantisipasi Perkawinan 

Anak Kecamatan Arungkeke 

1. Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan 

Anak di Kecamatan Arungkeke 

Berbicara mengenai peran, dapat diartikan suatu tindakan, sedangkan 

peranan adalah bagian dari tindakan utama yang harus dilaksanakan 

seseorang.1 Kantor Urusan Agama memiliki fungsi dan tugas langsung yang 

terkait dengan pemberian pelayanan/pembinaan masyarakat di bidang 

urusan agama Islam. 

Di luar fungsi sebagai pelaksana pencatatan nikah dan rujuk, Kantor 

Urusan Agama juga berperan dalam pembinaan permasjidan dan ibadah 

sosial, pengurusan zakat, pengurusan wakaf, baitul mal, pengembangan 

keluarga sakinah, sertifikasi dan labelisasi produk halal serta administrasi 

ibadah haji. Dalam bidang pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini 

peran Kantor Urusan Agama sangat dibutuhkan tidak hanya diberikan 

kepada mereka yang akan menikah, tetapi juga kepada masyarakat secara 

umum, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dicita-citakan. 

Peran kantor urusan agama (KUA) adalah fungsi atau tanggung jawab 

yang di miliki oleh lembaga tersebut dalam  menjalankan tugas-tugas terkait 

dengan urusan agama, perceraian, warisan, lembaga, dan layanan keagamaan 

lainnya. Dalam konteks perkawinan, peran kantor urusan agama meliputi 

                                                        

1Kementerian Pendidikan, Kamus besar Bahasa Indonesia (Cet.IV; Jakarta: Balai 
Pustaka 2019), h.449 
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pencatatan perkawinan, penyuluhan, konseling, dan pengawasan terhadap 

proses pernikahan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan ajaran 

agama yang berlaku.  

Adapun beberapa peran Kantor Urusan Agama di Kecamatan 

Arungkeke dalam mengantisipasi perkawinan anak diantaranya adalah: 

a. Peran secara administrasi 

Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran administratif yang 

penting dalam mengurus berbagai urusan keagamaan di suatu wilayah. 

Mereka bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan, kelahiran, dan 

kematian sesuai dengan ajaran agama yang berlaku, serta menyelenggarakan 

berbagai program keagamaan seperti konseling pranikah, pendampingan 

dalam hal-hal keagamaan, dan penyelenggaraan acara keagamaan. KUA juga 

berperan sebagai pusat pelayanan dan konsultasi keagamaan bagi 

masyarakat, memastikan bahwa segala prosedur dan kegiatan terkait dengan 

urusan keagamaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan. 

Pencegahan di bidang administrasi yaitu pencatatan nikah, talak, 

rujuk dan pencatatan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan peran 

Kantor Urusan Agama. Melalui peran administrasinya, kantor urusan agama 

berperan menjaga ketertiban dan keabsahan administrasi terkait dengan 

perkawinan sesuai dengan hukum agama Islam. Kemudian, Kantor Urusan 

Agama dapat membuat kebijakan yang sifatnya teknis operasional terkait 

prosedur pencatatan nikah dan administrasinya yang tidak bertentangan 

dengan aturan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak 

di bawah umur. 
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“Pelaksanaan perkawinan yang terjadi pada Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Arungkeke,  bilamana calon mempelai baik itu pria 
maupun wanita yang berstatus di bawah umur sama saja seperti 
pasangan yang memenuhi kriteria usia bila ingin menikah, di mana 
mempelai diharuskan untuk mengisi formulir perkawinan yang 
disediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai tempat 
mereka berdomisili, kemudian diserahkan kembali ke Kantor Urusan 
Agama (KUA). Berkas yang di serahkan ke pihak staf Kantor Urusan 

Agama, selanjutnya pihak Kantor Urusan Agama  melakukan 
pengecekan berkas terkait kecocokan administrasi yang telah 
ditentukan dengan keadaan pasangan yang ingin menikah, namun 
ketika salah satu syarat tidak terpenuhi seperti usia pasangan 
sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pihak 
mempelai yang ingin menikah wajib melampirkan surat dispensasi 
yang diperoleh dari Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota sesuai 
wilayah domisili.”2 

Kemudian pernyataan di atas tersebut di lanjutkan oleh Bapak Firman 

Ngabekti yang menyatakan bahwa: 

“Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke ini sendiri dalam 
administrasi pendaftar pernikahan itu sangat ketat terlebih mengenai 
usia, berkas dari pendaftar pernikahan langsung dicek dengan 
komputer jadi jika ada yang memanipulasi usia seperti pada Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) atau identitas yang lain pasti ketahuan, karena 
dulu pernah ada pendaftar pernikahan memakai identitas manipulasi 
pada usianya tapi tetap saja ketahuan dan KUA Kecamatan Arungkeke 
dengan tegas menolak atau menunda pernikahan hingga usia 
pasangan calon pengantin sudah tercapai sesuai UU terlebih dahulu.“3 

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa sebelum melangsungkan 

perkawinan pihak Kantor Urusan Agama mengadakan seleksi berkas di 

bidang administrasi salah satunya adalah terkait masalah umur calon 

pengantin. Apabila tidak sesuai Undang-undang yang berlaku maka pihak 

Kantor Urusan Agama akan menolak. Setelah itu apabila tetap ingin 

melaksanakan perkawinan karena beberapa hal yang tidak bisa ditunda 

                                                        

2Muhdaeni Maksud, 35 Tahun Penyuluh Agama Wawancara, 21 Februari 2024. 

3Firman Ngabekti,  31 Tahun Pramubakti Wawancara, 21 Februari 2024. 
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misalnya karena hamil di luar nikah maka pihak Kantor Urusan Agama akan 

menerbitkan surat penolakan model N9 yang kemudian dibawa ke 

Pengadilan Agama agar diproses dan jika disetujui degan alasan yang bisa 

diterima maka Pengadilan Agama akan menerbitkan dispensasi nikah 

sebagai syarat tambahan untuk bagi calon mempelai perkawinan anak di 

bawah umur. 

Perkawinan anak di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan 

dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon 

mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia 

perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia minimal untuk syarat 

perkawinan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk calon 

mempelai wanita, dan 19 tahun bagi pria. Artinya, jika salah satu kedua calon 

mempelai tidak memenuhi kriteria minimal usia tersebut, maka perkawinan 

tidak dapat dilaksanakan.4 

b. Peran dibidang penyuluhan dan sosialisasi 

Dalam bidang penyuluhan dan sosialisasi, Kantor Urusan Agama 

(KUA) memainkan peran penting sebagai agen untuk menyebarkan 

pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Melalui berbagai 

kegiatan seperti ceramah, seminar, dan pelatihan, KUA berupaya untuk 

meningkatkan pemahaman umat tentang ajaran agama, mengedukasi mereka 

tentang praktik-praktik keagamaan yang benar, serta mempromosikan 

toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, KUA juga aktif 

dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait 

                                                        

4Heri Fuadhi, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Terjadinya 
Pernikahan Di Bawah Umur”, Ahkamul Usrah Vol. 2 No. 1 (2022), h. 31. 
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dengan urusan agama, serta mengkoordinasikan program-program sosial 

yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan kebersamaan dalam masyarakat. Dalam bidang penyuluhan dan 

sosialisasi, Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran penting sebagai 

agen untuk menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada 

masyarakat. Melalui berbagai kegiatan seperti ceramah, seminar, dan 

pelatihan, KUA berupaya untuk meningkatkan pemahaman umat tentang 

ajaran agama, mengedukasi mereka tentang praktik-praktik keagamaan yang 

benar, serta mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. 

Selain itu, KUA juga aktif dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang terkait dengan urusan agama, serta mengkoordinasikan 

program-program sosial yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kebersamaan dalam masyarakat. 

Dalam mengantisipasi perkawinan anak agar tidak terulang kembali 

pada generasi berikutnya, maka pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Arungkeke melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tenaga penyuluh di 

wilayah Kecamatan Arungkeke. Pihak Kantor Urusan Agama memberikan 

pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak 

perkawinan anak, baik dari segi kesehatan fisik maupun psikologis. 

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan KUA tidak hanya dilakukan 

sendiri oleh KUA melainkan sesekali bekejasama dengan instansi lain guna 

lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat akan bahayanya melakukan 

pernikahan dini, kerjasama dengan pihak kementerian kesehatan yang 

menjelaskan bahaya stunting pada anak yang terjadi akibat pernikahan dini. 

 Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada 

tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi 
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Masyarakat (Ormas), Sekolahan, Pondok Pesantren, dan Majelis Taklim. Isi 

dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yaitu 

mengenai masalah reproduksi yang benar. Adapun penyuluhan yang pernah 

dilakukan yaitu: 

Bapak Chalik selaku staf penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Arungkeke mengatakan bahwa:  

“Dalam penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat baik itu 
tentang pernikahan, haji, zakat, itu sering bekerja sama dengan 
berbagai pihak lain seperti Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto, 
Dinas Sosial, Kelurahan di Kecamatan Arungkeke dan pihak-pihak lain 
baik ormas maupun swasta. Untuk masalah penyuluhan tentang 
pernikahan terkadang kita selenggarakan di tingkat kecamatan jadi 
Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan pengumuman ke tiap-tiap 
desa melalui kantor kelurahan bahwa Kantor Urusan Agama akan 

menyelenggarakan penyuluhan tentang pernikahan dan jika ada 
warga yang berminat segera untuk mendaftar melalu kelurahan atau 
mudin-mudin desa yang nantinya kelurahan atau mudin tersebut 
berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama untuk mendata peserta 
yang telah mendaftar, karena penyuluhan tersebut gratis jadi pihak 
Kantor Urusan Agama mengagendakan minimal satu tahun dua kali 
itu didasari atas keterbatasan biaya yang dimiliki Kantor Urusan 
Agama. Penyuluhan juga pernah diadakan di sekolah-sekolah, di 
tingkat per desa juga pernah diadakan penyuluhan akan tetapi belum 
sepenuhnya menyeluruh menjangkau tiap desa yang ada di 
Kecamatan Arungkeke sekali lagi karena keterbatasan biaya, personil 

dan juga waktu.”5 

Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Urusan Agama memiliki 

peran strategis dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia.6 Dapat 

dijabarkan juga berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa peran dari 

Kantor Urusan Agama Kecematan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto. Belum 

                                                        

5Chalik. T, 55 Tahun Penyuluh Wawancara, 21 Februari 2024. 

6Saepudin, “The Role Of KUA The Implementation Of Islamic Law In Indonesia”,  
Jurnal diklat Keagamaan Vol. 10, No. 4 (2016), h. 391. 
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berperan secara optimal dikarenakan terbenturnya dengan biaya yang 

menyebabkan terhambatnya sosialisasi yang membuat tidak efektifnya 

pembendungan terhadap pernikahan anak di bawah umur. meskipun dalam 

kenyataannya Kantor Urusan Agama masih cenderung untuk mengurusi 

masalah pencatatan perkawinan semata dan belum menyentuh pada aspek-

aspek lainnya seperti pencatatan rujuk, pengelolaan zakat, penyelenggaraan 

bimbingan manasik haji, mengadministrasikan tanah wakaf, dan penanganan 

masalah waris, sehingga keberadaan peran KUA masih perlu dibenahi dan 

perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di 

bidang urusan (hukum) Islam. 

2. Kendala Utama yang Dihadapi Kantor Urusan Agama dalam 

Mengantisipasi Perkawinan Anak  

Salah satu kendala utama yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) 

dalam mengantisipasi perkawinan anak adalah minimnya kesadaran dan 

pemahaman tentang pentingnya melindungi anak-anak dari praktik 

perkawinan dini di kalangan masyarakat. Faktor budaya, ekonomi, dan sosial 

sering kali menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan anak, yang sulit 

diatasi hanya dengan pendekatan administratif semata. Selain itu, kurangnya 

akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan yang 

berkualitas juga dapat memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, KUA perlu 

melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga 

pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah, untuk 

meningkatkan kesadaran dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi 

anak-anak dari risiko perkawinan dini. 

Kendala yang Dihadapi Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi 

Perkawinan Anak setiap instansi ataupun lembaga apa pun jenisnya, baik itu 



58 

 

 

 

berskala besar ataupun kecil dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk 

mencapai poin penting dalam tujuannya pasti akan selalu menemui kendala 

atau hambatan. Hambatan sekecil apa pun bentuknya yang ada di dalam 

suatu instansi pasti akan berpengaruh serta merugikan instansi tersebut 

karena pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan 

instansi tersebut akan terhambat. Yang dapat mengakibatkan gagalnya 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar keorganisasian atau 

instansinya.  

Berdasarkan data yang penulis per-oleh dari hasil wawancara dengan 

kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, ada beberapa kendala 

yang dihadapi KUA Arungkeke dalam meminimalisir perkawinan anak yang 

dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Arungkeke. Menurut Bapak Nuer 

Aedhin selaku Kepala KUA menuturkan kendala yang dihadapi KUA 

Arungkeke diantaranya ialah:  

“Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum di 
mana masih banyak di antara masyarakat Kecamatan Arungkeke yang 
belum memahami dan menyadari sepenuhnya tentang pencatatan 
pernikahan yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum 
perkawinan sehingga kemudian hari akan memberikan perlindungan 
hukum bagi suami istri beserta anak dikemudian hari.”7 

Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Perkawinan anak 

belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya dari diri sendiri bahwa ada 

segi manfaat yang sangat besar dari pencatatan pernikahan yang merupakan 

perintah dan aturan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sungguh sangat 

memiliki tujuan penting, yaitu dapat memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum. Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat jika 

tidak mencatatkan perkawinan, dalam artian jika tidak mencatatkan 

                                                        

7Nur Aedhin, 38 Tahun Kepala KUA Wawancara, 21 Februari 2024. 
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pernikahannya bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Akan tetapi hal ini 

akan memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang 

khususnya dapat merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang 

dilahirkannya nanti.8 

Kemudian pernyataan tersebut dilanjutkan kembali Bapak Asnawir 

Sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke: 

“Tidak adanya suatu sanksi yang tegas bagi pelaku perkawinan anak, 
sehingga pernikahannya tidak sesuai dengan prosedur peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pasangan yang 
melakukan pernikahan di bawah umur hanya dipanggil untuk 
dinasihati dan ditegur serta diberi pemahaman dan penjelasan 
mengenai dampak buruk yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang 
tidak tercatat. Dan itu hanya sebatas nasehat, teguran serta 
memberikan pemahaman saja tanpa memberikan sanksi bagi pelaku 

nikah tersebut.”9 

Tujuan sanksi sendiri adalah untuk pencegahan, Selain mencegah dan 

menakut-nakuti, juga untuk memberikan perhatian kepada pelaku yang 

benar-benar telah terbukti bersalah melakukan tindak tersebut harus 

diberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menyerahkan bagi para pelaku 

perkawinan anak di bawah umur dan menjadikan peristiwa itu sebagai 

contoh yang baik kepada masyarakat. 

Kemudian perkataan Bapak Nur Aedhin, di lanjutkan kembali beliau 

mengatakan bahwa: 

“Masih banyak imam desa yang bersedia menikahkan perempuan dan 
laki-laki dengan alasan menghindarkan perbuatan zina tanpa 
mencatatkan dan melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan 
Agama. Akan tetapi seorang imam desa ini tidak mempunyai 
kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

                                                        

8Mohd Kalam Daud, dkk, “Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah 
Melalui Kadi Liar, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil” Jurnal El-Hadhanah: 
Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol.1, No. 1 (2021), h. 33. 

9Asnawir, 29 Tahun Penyuluh wawancara, 21 Februari 2024. 
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undangan. Sehingga hal ini jelas akan menyulitkan pihak dari KUA 
dalam menjalankan tugasnya serta menghambat pelaksanaan 
pencatatan pernikahan terhadap pasangan suami istri yang menikah 
di Kecamatan Arungkeke”.10 

Berdasarkan ketentuan tersebut, adapun faktor yang menjadi 

penghambat KUA dalam meminimalisir angka perkawinan anak dibawah 

umur itu karena adanya imam desa yang menikahkan secara langsung anak-

anak yang masih dibawah umur apalagi ketika imam desa tersebut memiliki 

hubungan kekerabatan yang sudah sangat dekat dengan pihak yang ingin 

dikawinkan anaknya. 

Dipandang sebagai perkawinan di bawah umur memiliki konsekuensi 

hukum. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur dianggap sebagai 

perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang memperoleh 

hak-haknya yaitu hak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan 

pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak anak 

untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa 

eksploitasi, diskriminasi dan penindasan.11 

Pihak Kantor Urusan Agama Arungkeke paling  tidak dapat 

memfasilitasi orang tua atau calon pasangan yang masih terindikasi dan tidak 

lolos berkas karena masih di bawah umur dengan cara mendampingi orang 

tua atau calon pasangan tersebut untuk membuatkan permohonan atau 

semacamnya ke pihak Pengadilan Agama untuk disidangkan dan diputuskan  

apakah  pasangan  tersebut  layak  untuk  segera  dikawinkan  atau  tidak  

                                                        

10Nur Aedhin, 38 Tahun Kepala KUA Wawancara, 21 Februari 2024. 

11khwanuddin Harahap, “Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus Larangan 
Perkawinan Di Bawah Umur,” Jurnal Al-Ahkam, Vol. 13, No. 1 (2015), h. 45. 
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yang  nantinya akan bergantung pada fakta-fakta persidangan. Fasilitasi yang 

kiranya dapat diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Arungkeke dengan 

cara pendampingan ke Pengadilan Agama dapat meminimalisir adanya rasa 

canggung, atau enggan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang hendak 

mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.  

Selain itu, jika merujuk pada PMA No. 34 Tahun 2016, ada rumusan  

yang  mengatur bahwa Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai lembaga 

yang melayani masyarakat yang hendak menikah Rumusan ketentuan 

didalamnya,  menurut  peneliti  adalah bagaimana pihak Kantor Urusan 

Agama terlibat aktif dalam melayani masyarakat untuk melangsungkan 

perkawinan, termasuk pula jika masih ada hambatan yang dialami, maka 

pihak Kantor Urusan Agama harusnya dapat terlibat secara aktif untuk 

memberikan solusi sebagai upaya yang nyata dalam melayani masyarakat.12 

Pasal sebagaimana rujukan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan 

hambatan yang ada, maka ada semacam korelasi bahwa seharusnya pihak 

Kantor Urusan Agama Arungkeke sedapat mungkin mendampingi pihak 

calon pasangan  atau  orang  tuanya  untuk  memohonkan dispensasi kawin 

dari pihak  Pengadilan Agama, yang tentu dengan alasan-alasan bahwa 

perkawinan tidak  boleh  ditunda  dan  harus segera dilaksanakan. 

Diharapkan  dengan  adanya  pendampingan  oleh  pihak Kantor Urusan 

Agama Arungkeke selaku fasilitator dapat memberikan semacam pencerahan 

tentang bagaimana mengurus dispensasi perkawinan bagi mereka yang 

masih di bawah umur. 

 

                                                        

12Zuriyati T. Deni, dkk, “Faktor Penghambat Lembaga Kantor Urusan AgamaDalam 
Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur”, Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol.4, No. 6 (2022), 
h.1328. 
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B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke dalam Meningkatkan 

Kesadaran Masyarakat Tentang Perkawinan Anak 

Kesadaran masyarakat terhadap perkawinan anak di bawah umur 

dapat timbul karena pengetahuan sekitar maupun lingkungan di mana 

mereka tinggal. Misalnya pada masyarakat perkotaan, sebagian besar 

masyarakat perkotaan lebih memilih untuk meneruskan pendidikannya ke 

tingkat yang lebih tinggi demi meraih karier yang lebih baik. Karena 

lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap kemajuan pemikiran 

seseorang pada umumnya makin maju dan modern masyarakat tersebut, 

semakin banyak pula pengetahuan hukum yang ia mengerti. Dan akan 

berbeda dengan yang ada di dalam masyarakat di wilayah pedesaan yang 

belum mengedepankan pendidikan demi meraih masa depan seseorang. 

Umumnya mereka mementingkan pekerjaan dari pada pendidikan. 

Walaupun hanya bekerja sebagai buruh kasar, mereka tetap lebih 

mementingkan pekerjaannya. Pendidikan tinggi bukanlah menjadi prioritas 

utama bagi masyarakat pedesaan yang di mana mereka belum menyadari 

bahwa perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju.13 

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak warga masyarakat desa 

Arungkeke yang tidak atau belum mengetahui Undang-Undang Perkawinan 

karena berbagai alasan yang diungkapkan oleh masyarakat. Diantaranya, 

kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat (Dinas terkait) mengenai 

hukum atau Undang-Undang Perkawinan di setiap kampung. Beberapa orang 

                                                        

13Neng hilda febriyanti dan Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap 
Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan  Vol. 4, No. 1 (2021), h. 45. 
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pula ada yang mengatakan bahwa pengetahuan ataupun pemahaman 

terhadap Undang-Undang Perkawinan belum terlalu penting bagi 

masyarakat (kecuali yang mau menikah). Sebagian masyarakat yang 

mengetahui hukum Undang-Undang Perkawinan pada umumnya adalah yang 

telah berstatus kawin atau menjelang dilangsungkannya perkawinan (calon 

pengantin).  

Peningkatan kesadaran masyarakat tidak hanya dilakukan melalui 

sosialisasi yang berisi teori dan materi semata melainkan menggandeng 

pihak instansi lain seperti dibidang kesehatan untuk memberikan sejumlah 

dampak nyata yang terjadi pada anak jika dilangsungkan pernikahan dini. 

Terkait dengan langkah-langkah Kantor Urusan Agama kecamatan 

Arungkeke dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perkawinan 

anak di bawah umur sebagai berikut: 

1. Penyuluhan dan edukasi 

Dengan mengadakan program penyuluhan dan edukasi secara berkala 

kepada masyarakat tentang dampak negatif dari sebuah perkawinan yang di 

lakukan oleh anak yang belum cukup umur, baik secara kesehatan 

pendidikan maupun dari segi sosial. 

Sebagaimana pernyataan dari bapak Chalik sebagai penyuluh agama 

Islam mengatakan “Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke memiliki 

beberapa peran di antaranya:  

“Memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui penyuluhan dan 
edukasi tugas, fungsi. Melalui kelas khusus calon pengantin, sosialisasi 
dan lainnya pada bidang garapan KUA yang tidak hanya terbatas pada 
pencatatan nikah saja, melainkan juga menyampaikan informasi 
kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan anak yang di 
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anggap sudah matang dari segi kesigapan dalam membangun sebuah 
fondasi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah”.14 

Adapun kelas khusus calon pengantin dilaksanakan guna memberikan 

ilmu serta pengetahuan kepada calon pengantin mengenai persyaratan apa 

saja serta dampak-dampak setelah perkawinan berlangsung. Sosialisasi 

dilapanganpun seringkali dilaksanakan utamanya ketika adanya mahasiswa 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Arungkeke yang melaksanakan 

seminar megeneai bahayanya dampak dari pernikahan anak di bawah umur. 

Selain penyuluhan kepada masyarakat juga harus dilakukan 

penyuluhan kepada kepala desanya serta para tokoh-tokoh yang ada 

diwilayah Kecamatan Arungkeke yang dapat memberi nasihat kepada 

masyarakat serta lebih didengar lagi petuah-petuahnya yang diharapkan 

menjadi keberhasilan dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur. 

Sosialisasi ke sekolah menengah juga harus dilaksanakan karena 

anak-anak dari pendidikan sekolah menengah ini yang banyak melakukan 

pernikahan di bawah umur serta bekerjasama dengan pihak dinas kesehatan 

untuk melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak dibawah umur di sekolah 

menengah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik kedepannya. 

2. Pengecekan Berkas Nikah  

Pengecekan berkas nikah adalah langkah krusial dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap perkawinan anak. Melalui proses ini 

pemerintah dan lembaga terkait dapat memverifikasi keabsahan dan 

kepatuhan terhadap aturan usia minimum untuk melakukan perkawinan 

anak, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan 

yang tidak pantas dan berpotensi merugikan.  

                                                        

14Nur Aedhin, 38 Tahun Kepala KUA Wawancara, 21 Februari 2024. 
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Pengecekan berkas nikah tidak hanya sekedar administrasi saja, tetapi 

juga menjadi instrumen untuk edukasi publik tentang hak-hak anak dan 

perlunya melindungi mereka dari risiko psikologis, serta sosial yang dapat 

timbul akibat dari perkawinan dini. Dengan demikian penegakan ketat 

terhadap regulasi perkawinan anak melalui pengecekan berkas nikah dapat 

memberikan landasan yang kokoh untuk upaya pencegahan dan advokasi 

terhadap hak-hak anak di masyarakat. Sebagaimana pernyataan tersebut 

kembali di jelaskan oleh bapak Chalik selaku penghulu di Kantor Urusan 

agama Kecamatan Arungkeke bahwa: 

“Peran di bidang administrasi dalam menghadapi perkawinan anak di 
bawah umur yaitu dengan melakukan seleksi berkas terlebih dahulu 
bagi calon mempelai yang akan melakukan perkawinan anak. Ketika 
tidak memenuhi syarat minimal usia untuk melangsungkan 
perkawinan anak maka pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Arungkeke dengan tegas melakukan penolakan terhadap calon 
pengantin yang akan menikah kecuali sudah dapat izin dari 
pengadilan Agama”.15  

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa sebelum melangsungkan 

perkawinan anak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke 

mengadakan seleksi berkas di bidang administrasi salah satunya adalah 

terkait masalah umur calon pengantin. Apabila tidak sesuai Undang-undang 

yang berlaku maka pihak Kantor Urusan Agama akan menolak. 

3. Dispensasi nikah 

Dispensasi nikah adalah izin khusus yang di berikan oleh pihak yang 

berwenang, seperti pengadilan atau lembaga agama, untuk menikahkan 

seseorang yang belum mencapai batas usia minimal yang di tentukan untuk 

menikah secara hukum. 

                                                        

15Chalik, 55 Tahun Penyuluh Wawancara, 21 Februari 2024. 
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Penggunaan dispensasi nikah sering kali menuai kontroversi terutama 

dalam konteks perkawinan anak. Sebagai mana di katakan oleh Ibu Nurul 

Faidah bahwa: 

“Apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan karena beberapa hal 
yang  tidak bisa ditunda misalnya karena hamil di luar nikah maka 
pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke menerbitkan surat 

penolakan model N9 yang kemudian dibawa ke Pengadilan Agama 
agar diproses dan jika disetujui dengan alasan yang bisa diterima 
maka Pengadilan Agama akan menerbitkan dispensasi nikah sebagai 
syarat tambahan untuk bagi calon mempelai perkawinan anak di 
bawah umur.16  

Hamil diluar nikah menjadi suatu penyakit di masyarakat utamanya 

dianak muda yang masih baru bertumbuh dengan rasa penasaran yang tinggi 

rendahnya pengetahuan serta menjadi suatu momok jika tidak dinikahkan 

dengan cepat sehingga mau tidak mau jika dispensasinya diterima maka akan 

dinikahkan oleh KUA yang hasilnya pernikahan anak dibawah umur tetap 

terjadi kembali.  

Dengan adanya dispensasi nikah dimanfaatkan oleh masyarakat karena 

menjadi suatu kesempatan emas bagi anak-anak di bawah umur untuk 

melangsungkan pernikahan melalui alasan sudah hamil di luar nikah 

menyebabkan taat administrasi yang bisa terbit karena melalui suatu celah 

yang terjadi pada zaman sekarang. 

4. Kepenghuluan dan Penyuluhan 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke yang lainnya dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perkawinan anak di bawah 

umur yaitu berada pada peran di bidang ke penghuluan dan penyuluhan.  

Ke penghuluan  yang melibatkan tokoh agama atau pemimpin adat, 

dapat menjadi penengah dalam memberikan pemahaman yang sesuai dengan 

                                                        

16Nurul Faidah, 26 Tahun Admin KUA Wawancara, 21 Februari 2024.  



67 

 

 

 

nilai-nilai lokal dan agama tentang bahaya perkawinan anak serta 

memberikan petuah dan nasihat yang dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan 

dalam penyuluhan yang terstruktur dapat menyediakan informasi yang tepat 

dan akurat tentang konsekuensi negatif dari perkawinan anak, seperti 

dampak kesehatan fisik  dan mental serta sosial dan ekonomi yang mungkin 

di hadapi oleh anak-anak yang menikah di usia yang terlalu muda. 

Berdasarkan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Arungkeke bapak 

Nur Aedhin, beliau mengatakan: 

“Pencegahan di bidang ke penghuluan dan penyuluhan agama Islam di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke dengan melakukan 
sosialisasi Undang-Undang perkawinan dengan melakukan 
pembinaan kepada masyarakat melalui ceramah nasehat perkawinan 
dan khotbah Jumat serta dengan melakukan kolaborasi dengan anak-

anak dari pesantren Al-Falaq, mengadakan pengajian, dan kegiatan 
keagamaan yang lainnya. Meski tidak dilakukan secara berskala tetapi 
selalu disisipkan pada ceramah dan pengajian serta kegiatan 
keagamaan tersebut perihal pentingnya nikah sesuai umur yang telah 
ditetapkan”.17  

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke akan memberikan 

bimbingan langsung pada kedua mempelai perkawinan anak di bawah umur 

yang sama dengan bimbingan calon mempelai yang ingin menikah sesuai 

umur yang ditetapkan atau telah disetujui secara administrasi oleh pihak 

Kantor Urusan Agama yang rutin dilaksanakan setiap hari rabu. Kedua 

mempelai itu akan mendapat bimbingan yang lebih dan ekstra karena pada 

perkawinan anak di bawah umur akan berisiko terjadinya emosi yang tidak 

stabil yang berujung kekerasan dalam rumah tangga dan berpotensi lalai 

dalam tanggung jawab sebagai suami maupun istri karena tidak konsisten 

dalam berpikir hingga hal tersebut dapat menyebabkan perceraian. 

                                                        

17Nur Aedhin, 38 Tahun Kepala KUA Wawancara, 21 Februari 2024. 
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Bimbingan ini disebut bimbingan pra-nikah atau bimbingan 

perkawinan calon pengantin (Binwin Catin) yang bertujuan untuk membekali 

calon pengantin agar dapat mengelola kehidupan perkawinannya. Materi-

materi yang akan diberikan pada bimbingan pra nikah yaitu terkait dengan 

psikologi keluarga, konsep berkeluarga berdasarkan agama Islam, kesehatan 

keluarga dan kesehatan reproduksi, serta keterampilan dalam komunikasi. 

Dengan demikian, persiapan dalam berumah tangga jadi akan lebih baik. 

Kemudian bapak Chalik mengatakan: 

“Bimbingan pra nikah ini akan menjadi bekal bagi mereka yang akan 
melangsungkan perkawinan anak agar baik dari calon mempelai laki-
laki maupun calon mempelai perempuan akan mengetahui tugas dan 
kewajibannya menjadi seorang suami dan istri”.18 

Untuk mengurangi dan menghindari terjadinya perkawinan anak 

sudah menjadi tugas semua pihak untuk menyadarkan masyarakat sehingga 

benar-benar mengerti dan memahami tentang baik dan buruknya 

pernikahan dini. Pihak terkait harus terus Membangun Kesadaran 

Masyarakat serta terus melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada 

masyarakat. Masyarakat harus benar-benar sadar terhadap hukum 

pernikahan. Pembinaan rumah tangga dan kematangan usia rumah tangga 

harus betul-betul matang, sehingga semua pihak benar-benar siap dan bisa 

membentuk keluarga yang harmonis dan dinamis. 

Maka dari itu, peran Kantor Urusan Agama Kecematan Arungkeke 

harus lebih menggalakkan kegiatan penyuluhan utamanya dimulai dari 

target utama yaitu anak pendidikan sekolah menengah. Selain daripada itu 

melangsungkan sosialisasi dengan bukti konkret terhadap tokoh masyarakat, 

                                                        

18Chalik, 55 Tahun Penyuluh Wawancara, 21 Februari 2024. 
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kepada desa, imam desa, dan orang yang berpengaruh di desa tersebut untuk 

diberikan pemahaman agar tidak terjadi lagi pernikahan di bawah umur. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kantor Urusan Agama (KUA) dihadapkan pada sejumlah kendala yang 

signifikan dalam mengantisipasi perkawinan anak di bawah umur. 

Terutama masalah kesadaran masyarakat terhadap bahaya 

perkawinan anak di bawah umur sering kali masih rendah dan 

dianggap sebagai praktik yang sah atau tidak mengkhawatirkan dalam 

beberapa lingkungan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah 

ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama 

lintas sektor dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk 

meningkatkan kesadaran dan memperkuat penegakan hukum untuk 

melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak di bawah umur. 

2. Kantor Urusan Agama memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang perkawinan anak di bawah umur 

melalui berbagai strategi yang berfokus dan terkoordinasi. Kolaborasi 

dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan tokoh 

masyarakat juga penting untuk memperkuat pesan-pesan anti-

perkawinan anak di bawah umur. Selain itu kantor urusan agama 

dapat memanfaatkan media sosial dan saluran komunikasi modern 

lainnya untuk mencapai khalayak yang lebih luas. Melalui upaya 

tersebut Kantor Urusan Agama dapat berperan aktif dalam mengubah 

persepsi dan norma-norma sosial yang berkaitan dengan praktik 
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tersebut, sehingga membantu mencegah perkawinan anak di bawah 

umur dan melindungi hak-hak anak. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya sampaikan saran-saran 

sebagai berikut :  

1. Kantor Urusan Agama kecamatan Arungkeke, harus menanggulangi 

perkawinan anak dengan terprogram, melalui media cetak atau 

elektronik, seminar, pengajian, khotbah nikah, khotbah Jumat dan 

media-media lainnya, bahkan media sosial. 

2. Kepada para pemeluk Agama Islam, para ulama, dan para pemimpin 

pemerintahan melakukan kegiatan–kegiatan mengenai Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan utamanya perihal 

usia perkawinan agar masyarakat luas lebih mengetahui, mengerti 

serta mengindahkan, agar terwujudnya masyarakat yang sadar 

hukum serta terwujudnya kemaslahatan secara luas dimasyarakat. 

3. Masyarakat harus lebih peduli dengan usia perkawinan sebab akan 

berdampak pada penerbitan dokumen perkawinan serta pada 

kehidupan anak, cucu dan seterusnya, dan merasakan pentingnya 

memiliki Buku Tanda Nikah. 

4. Kepada pemerintah memberikan sanksi kepada imam atau tokoh desa 

yang melangsungkan pernikahan hanya secara agama dan tidak 

secara negara yang berakibat panjang terhadap seluruh dokumen 

pasca pernikahan. 
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