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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan إ

 Ba B Be ب

 Ta tidak dilambangkan Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ apotrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf  Q Qi ق

  Kaf K ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

  Hamzah ’ Apotrof ء

 Ya Y Ye ى
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Hamzah ( ء(yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 
Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fath}ah A A إ

 kasrah I I إَ 

َ
 
 d}ammah U U إ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى
 
َ fath}ah dan ya' Ai a dan i 

و َ
 
َ fath}ah dan wau Au a dan u 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula:  هَوْلَ  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama Huruf Nama 

 ... َ ا | ... َ ى 
fath}ah dan alif atau ya' a> a dan garis di atas 

ِِ ــى   
kasrah dan ya' i> i dan garis di atas 

  ــُـو
d}ammah dan wau u> u dan garis di atas 
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Contoh: 

 s}ala>tu : صَلَاة   

 fi>hi : فِيْهِ  

 yaqu>lu : يَ ق وْل   

4. Ta> Marbu>t}ah 

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

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

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ta (t). 

Contoh: 

 \silsilah al-Aha>di>s : سِلْسِلَة  الَْْحَادِيْث 

 t}abaqah :  طبََ قَة   

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
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 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال(alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 \al-h{adi>s : اَلحَْدِيْث  

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muru>na : تََم ر وْنَ  

 syai’un : شَيْء  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
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sudah sering ditu/lis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Siyar A‘la>m al-Nubala> 

I‘tiba>r al-Sanad 

9. Lafz} al-Jala>lah (الَله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبِِالله  di>nulla>h دِين  الله

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h ه مْ فِْ رَحْمَة الله 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
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diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

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

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

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

Contoh: 

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

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi>   

Al-Gaza>li@  

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 

‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>r 

Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 

Nas}r H{ami>d Abu>) 

B.  Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.  = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

Cet.  = Cetakan 

t.p.  = Tanpa Penerbit 

t.t.  = Tanpa Tempat 

t.th.  = Tanpa Tahun  

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

w.   = Wafat tahun 

QS. …/…: 30. = Quran Surah …, ayat 30 

h.  = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama   : Muslimin 

NIM   : 80100222191 

Konsentrasi  : Syariah/ Hukum Islam 

Judul Tesis  : Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Anak  

     Stunting di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 

     (Analisis Maqasid al-Syariah) 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah ”Bagaimana Dampak Pernikahan di 
Bawah Umur Terhadap Anak Stunting di Kecamatan Kalukku, Kabupaten 
Mamuju (Analis Maqasid al-Syari’ah), yang dijabarkan ke dalam beberapa 
rumusan masalah: 1) Bagaimana pernikahan di bawah umur di Kecamatan 
Kalukku, Kabupaten Mamuju? 2) Apakah pernikahan di bawah umur 
mempengaruhi stunting di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju? 3) 
Bagaimana analisis maqasid al-syariah terhadap dampak stunting pada 
pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ? 

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian field recearch (penelitian 
lapangan) dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis dan 
pendekatan kesehatan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber 
data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan 
sumber data sekunder bersumber dari tulisan ilmiah. Untuk menghasilkan data 
digunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, 
lalu kemudian melakukan teknik analisis data dengan tiga tahapan yakni: 
reduksi, penyajian, verifikasi, dan kesimpulan, serta untuk menghasilkan data 
yang teruji maka dilakukan uji keabsahan data. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penyebab terjadinya 
pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yaitu: a.) 
Faktor pendidikan; b) faktor perjodohan/budaya; dan c) faktor pergaulan bebas. 
2) Penyebab stunting di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yaitu: a) 
rendahnya latar belakang pendidikan; b) pola asuh orang tua; c) menikah di 
bawah umur; dan d) mitos/kepercayaan masyarakat. 3) Analisis maqasid al-
syari’ah terhadap dampak stunting pada pernikahan di bawah umur di 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju menunjukkan bahwa praktek 
pernikahan di bawah umur menimbulkan banyak kemudaratan (dampak 
negatif) yaitu: resiko keguguran pada seorang ibu, risiko prematuritas pada 
seorang ibu (lahir sebelum waktunya), dan resiko kematian pada ibu dan anak. 
Selain itu, pernikahan di bawah umur juga menyebabkan anak stunting, yang 
mana penderitanya akan mempengaruhi kemampuan kognitif/motorik, 
kapasitas intelektual anak, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak 
bersifat permanen, dan rentan terserang penyakit, sehingga pernikahan di 
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bawah umur menimbulkan kesulitan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta, sehingga praktek pernikahan tersebut berada pada tingkatan hajiyah 
(sekunder) dalam tinjauan maqasid al-syariah. 
 Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi seluruh masyarakat di 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sangat diharapkan mematuhi aturan 
tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia 
pernikahan; 2) Bagi seluruh tenaga kesehatan agar lebih masif mengadakan 
konseling tentang kesiapan fisik dan mental sebelum menikah, dan selalu 
memastikan setiap ibu hamil rutin memeriksa perkembangan kehamilannya ke 
Puskesmas maupun dokter. 3) Kepada Kementerian Agama Mamuju dan KUA 
Kalukku dapat mengoptimalkan para penghulu untuk mengsosialisasikan dan 
mempertegas pentingnya menikah sesuai batas umur yang telah ditentukan oleh 
Undang-undang. 
 
Kata Kunci: Pernikahan di Bawah Umur, Stunting, Maqasid al-Syari’ah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan satu hal penting yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia, karena pernikahan pada hakikatnya dapat memberikan keseimbangan 

hidup baik secara biologis maupun psikologis terhadap seseorang. Dalam Agama 

Islam, juga telah dijelaskan bahwa jalan yang harus ditempuh dalam memenuhi 

kebutuhan biologis manusia adalah melalui ikatan tali pernikahan. Penikahan 

sebenarnya tidak hanya sebagai sarana penyaluran seks semata, akan tetapi juga 

menawarkan kedamaian dan ketenteraman hidup bagi manusia. Hal tersebut 

dapat diperoleh apabila pernikahan dijalani sesuai dengan petunjuk al-Qur’an 

dan hadis-hadis Rasulullah saw1. Di dalam QS. ar-Rum/30: 21 dijelaskan: 

َ
 
َإ
ٖٓ
ه  يٰت 
ٰ
َإ ن  م 

َو 
ً
ة
َّ
د و  َمَّ م 

 
ك
 
ن ي  َب  ل  ع  ج  َو  ا ه  ي 

 
ل َإ  إ

و ٖٓ
ُ
ن
 
ك س 

 
ت
ِّ
َل إجًا و 

 
ز
 
َإ م 

 
ك س 

ُ
ف
 
ن
 
َإ ن  َمِّ م 

 
ك
 
َل ق 

 
ل
 
َخ

 
ن

َ
 
ن رُو 

َّ
ك
 
ف
 
ت مٍَيَّ و 

 
ق
ِّ
يٰتٍَل

ٰ  
َلَ

 
ك ل  َذٰ ي   

َف 
َّ
ن َإۗ 

ً
ة م  ح  ر   2وَّ

Terjemahnya: 

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. ar-Rum/30: 
21) 

 Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah swt. memerintahkan 

kepada hamba-Nya untuk menikah. Salah satu hikmah yang diperoleh melalui 

pernikahan adalah akan mendapat penjagaan dari Allah swt. karena orang yang 

                                                             
1Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, Borneo: 

Journal of Islamic Studies 3, no. 2 (Juli 2020): h. 60. 
2Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 572.   
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telah menikah tersebut telah menjaga kesucian dan menjauhkan dirinya dari 

perbuatan dosa.3 

 Pada umumnya, suatu pernikahan dilakukan oleh seseorang yang sudah 

dewasa tanpa memandang suku, etnis, ras, profesi, kaya atau miskin dan lain 

sebagainya. Akan tetapi tidak sedikit manusia sudah mempunyai kesanggupan 

baik secara jasmani dan mental dalam mencari pasangan hidup. Dalam 

kehidupan manusia, pernikahan yang baik ialah sesuatu yang bersifat sekali 

dalam seumur hidup. Tetapi tidak semua orang dapat memahami hakikat dan 

tujuan pernikahan yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan 

berumah tangga.4 

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pasal 1 ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.5 Dalam mencapai 

tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus 

siap secara mental, finansial dan juga sehat secara jasmani sehingga dapat 

melangsungkan perkawinan, karena tujuan dari aturan tersebut supaya sebuah 

pernikahan tidak berakhir pada perceraian dan mendapat kualitas keturunan 

yang baik.6 Memiliki kemampuan sebagai syarat dari tujuan pernikahan juga 

sejalan dengan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut: 

 

                                                             
3M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335. 
4Halim Setiawan, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, h. 61.  
5UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1  
6Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan 

Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia) YUDISIA, 7, No. 2, (Desember 2016).  



3 
 

 
  

َ ن  شِ،َع  م  ع 
  
نَِإلْ ،َع 

 
ة اوِي  بُوَمُع 

 
اَأ
 
ن
 
ث
َّ
د :َح 

 
الَ
 
بٍ،َق ي  ر 

 
بُوكَ

 
أ ،َو 

 
ة ب  ي 

 
َش ي ب  

 
نَُأ رَِب 

ْ
ك بُوَب 

 
اَأ
 
ن
 
ث
َّ
د ح 

سُولَُاللهَ  اَر 
 
ن
 
َل ال 

 
:َق ال 

 
،َق َالله  د  ب 

َع  ن  ،َع 
 
زِيد نَِي  َب  نِ م  ح  َإلرَّ د  ب 

َع  ن  ،َع  ٍ
يْ  نَِعُم  َب 

 
ة ار  َعُم 

َ: م 
َّ
ل س  َو  ه 

ي 
 
ل َاُللهَع 

َّ
لَّ َ»ص 

ُ
ه
َّ
ن إ 
 
،َف ج  وَّ   

ي   ي 
ْ
ل
 
َف
 
ة اء  ب 

ْ
َإل مُ

 
ك
 
ن َم 

 
اع

 
ط
 
ت نَِإس  ،َم  اب  ب 

َّ
َإلش  

 
شَ ع  اَم  ي 

اءَ  َوِج 
ُ
ه
 
َل
ُ
ه
َّ
ن إ 
 
،َف م 

و  الصَّ َب  ه 
ي 
 
ل ع 
 
َف ع  ط 

 
ت س  َي  م 

 
َل ن  م  جِ،َو  ر 

 
ف
ْ
ل نَُل 

ص  ح 
 
أ ،َو  ِ

صَ  ب 
ْ
ل َل 
ضُّ
 
غ
 
 7«أ

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu 
Kuraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah 
dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari 
Abdullah ia berkata, Rasulullah  صلى الله عليه وسلمbersabda, "Wahai para pemuda, siapa di 
antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena 
sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan 
menjaga kemaluan (syahwat). Dan barang siapa yang belum mampu 
melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan 
meredakan gejolak syahwatnya." (HR. Muslim)  

Orang yang mampunyai keinginan untuk menikah dan sudah mampu, 

maka hendaklah ia menikah. Dalam bahasa Arab “mampu atau kemampuan” 

disebut ahlun yang berarti “layak atau pantas”. Mampu disini dapat diartikan ia 

mempunyai sesuatu untuk dijadikan mahar atau mas kawin, memberikan nafkah 

lahir dan batin, dapat memikul tanggung jawab secara penuh, mampu 

mengendalikan emosi, mempunyai pandangan jauh kedepan atau visi misi, 

mempunyai kedewasaan dalam bersikap dan berfikir, mampu menanggung 

biaya. Sedangkan orang yang yang mampunyai keinginan untuk menikah akan 

tetapi belum mampu membayar mahar atau mas kawin, memberikan nafkah 

lahir dan batin, memikul tanggung jawab secara penuh, mampu mengendalikan 

emosi, mempunyai pandangan jauh kedepan atau visi misi, mempunyai 

kedewasaan dalam bersikap dan berfikir, mampu menanggung biaya, berlaku 

adil maka hendaklah ia berpuasa, melakukan kegiatan positif seperti 

                                                             
7Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz II (Beirut: 

Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 1019.  
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berolahraga dan olah fikir. Sebab dengan cara berpuasa ini dapat meringankan 

syahwatnya dan mengendalikan pandangan kehal-hal yang negatif. 

 Perlu disadari bahwa, usia salah satu faktor penentu dalam sebuah 

pernikahan yang mana pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan kasus 

perceraian disebabkan usia pernikahan. Namun demikian Islam sendiri tidak 

mempermasalahkan “usia” tidak menjadi salah satu syarat dalam sebuah 

pernikahan, karena usia (kedewasaan) dianggap sebagai rasa kasih sayang Allah 

swt. kepada makhluknya, sehingga ketika seorang anak telah dewasa dan 

meminta izin untuk menikah maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka 

untuk menikah, sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS An-Nur 24/ 59: 

لَ 
ب 
 
َق ن  َم 

ن  ي  ذ 
َّ
َإل
 
ن
 
ذ
ْ
أ
 
ت اَإس  م 

 
كَ إ و 

ُ
ن ذ 
ْ
أ
 
ت س  ي 

ْ
ل
 
َف م 

 
حُل
ْ
مَُإل

 
ك
 
ن الَُم 

 
ف
 
ط
  
َإلَ

 
غ
 
ل إَب 

 
ذ إ 
َو  يِّْ ُ َيُب 

 
ك ل  ذٰ

 
كَ
ۗ م  ه 

م َ ي  ك 
َح  م  ي  ل 

َع  ُ
ّّ
إللّٰ َو 

ۗ
ه  يٰت 
ٰ
َإ م 
 
ك
 
َل ُ
ّّ
 8إللّٰ

Terjemahnya: 
Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah 
mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) 
sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-
ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.  

Hukum Islam sendiri tidak memberikan penjelasan secara terperinci 

mengenai batas usia pernikahan. Sehingga terjadilah pernikahan yang 

dilangsungkan oleh anak-anak ataupun remaja yang dianggap belum memenuhi 

usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan 

melihat berbagai pertimbangan. salah satunya adalah melihat faktor pergaulan 

anak muda jaman sekarang yang tidak menentu di luar, sehingga inisiatif untuk 

mengizinkan anaknya menikah di bawah umurpun terjadi. 

                                                             
8Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 499.    
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 Selain itu jika dirumuskan, kedewasaan merupakan bagian dari 

ijtihadiyah para fuqaha tentang batas usia seseorang itu pantas untuk menikah.9 

Dari kajian itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga memiliki pendapat 

tersendiri dalam menentukan umur bagi seseorang untuk menikah. Dalam Islam 

seseorang dikatakan dewasa mengalami beberapa tanda-tanda, yaitu, al-

Ikhtilam (mimpi berhubungan suami isteri), haid (menstruasi bagi perempuan), 

perubahan suara (mulai keras atau nyaring), Inbat (tumbuhnya bulu-bulu di 

ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah 

baligh secara alami (al-bulugh ath-thabi’i) dan kedewasaan semacam ini 

biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak 

perempuan.10 Hal ini juga berdasarkan pada keterangan hadis sebagai berikut: 

َ ُّ ي ب  
َّ
َإلن ج  وَّ ز 

 
،َت
 
ة و  َعُر  ن  ،َع 

 
ة و  نَِعُر  َب  ام 

 
ش َه 

ن  ،َع 
ُ
ان ي 

 
اَسُف

 
ن
 
ث
َّ
د ،َح 

 
ة ب 
 
نَُعُق َب 

ُ
ة يص  ب 

 
اَق
 
ن
 
ث
َّ
د ح 

َ َاُلله
َّ

لَّ عٍ،َص  س  َت 
ُ
ت
 
ن َب 

 
ي ه 
َو  ا ه  َب 

ب   ب  َو  ، يْ   ن  َس 
ِّ
ت َس 

ُ
ت
 
ن َب 

 
ي ه 
َو 
 
ة
 
ش ائ 

َع  م 
َّ
ل س  َو  ه 

ي 
 
ل ع 

عًا س  هَُت 
 
د
 
ن َع 

 
ت
 
ث
 
ك م  11و 

 

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Utbah, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bahwasnya, "Nabi 
 menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup صلى الله عليه وسلم

bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan 
Aisyah hidup bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga selama sembilan tahun."  
 

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad saw. 

menikahi Aisyah ketika beliau berusia 6 tahun, dan tinggal bersama beliau 

                                                             
9Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), h. 81. 
10Abdur Rohman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, 

(Jakarta: Akademika Presindo, 1985), h. 117. 
11Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, Sahih Bukhari, Juz VII (Cet. I; 

Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 21. 
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ketika sudah berusia 9 tahun. Hal ini berarti usia 9 tahun pada seorang wanita 

sudah dianggap dewasa dan boleh dinikahi menurut keterangan hadis tersebut.  

Selain itu menentukan kedewasaan dengan umur, terdapat berbagai 

pendapat ulama mazhab tentang hal ini, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, 

bahwa kedewasaan itu datang mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun 

bagi wanita,12 namun pendapat beliau ini berbeda dengan muridnya sendiri 

yaitu Abu Yusuf Musa mengatakan bahwa usia di mana seorang dinyatakan 

dewasa adalah jika telah berusia 21 tahun. Selanjutnya Menurut Imam Malik, 

dewasa ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi 

menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya 

rambut di anggota tubuh berkisar umur 18 tahun baik laki-laki dan perempuan. 

Menurut Imam Syafi’i bahwa seseorang dikatakan dewasa adalah berumur 15 

tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. dan menurut Hanbali, dewasa 

laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan 

ditandai dengan haid.13 

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan seharusnya memberikan 

ketenangan dan ketentraman dalam menjalani bahtera rumah tangga, dan ini 

merupakan salah satu dari tujuan sebuah pernikahan. selain itu, tujuan yang 

lainnya juga adalah untuk membentuk keturunan yang saleh dan solehah. Oleh 

karenanya pro dan kontra mengenai pernikahan di bawah umur sudah terjadi 

sejak dulu. bagi yang mendukung (pro) terhadap pernikahan di bawah umur 

memiliki alasan yang sederhana bahwa selagi agama tidak melarang dan 

                                                             
12T. Yanggo, Fiqh Anak: Methode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang 

Berkaitan Dengan Aktivitas Anak, (Jakarta: AMP Press, 2016), h. 27.   
13Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh Ala Madzahib alArba’ah, (Beirut: Dar al-Kutub 

alIlmiyyah, 2003), h. 313-314.  
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persyaratan pernikahan telah terpenuhi boleh menikah sesuai dengan tuntutan 

yang telah diajarkan dalam hukum Islam, dalam artian bahwa ketika agama 

membolehkan menikah sesuai dengan pendapat para fuqaha (balikh, berakal, 

sudah bermimpi dan haid) maka tidak ada halangan untuk menikah, secara nabi 

juga menikahi Ummi Aisyah pada saat umur yang masih muda. 

Sedangkan bagi orang-orang yang kontra memiliki pertimbangan yang 

lain, bahwa usia pada saat pernikahan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat 

dalam pola membina rumah tangga.14 Pernikahan di bawah umur akan memiliki 

dampak utamanya terhadap perempuan. Secara biologis hubungan kelamin 

dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat 

mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih 

ketika hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, disahkannya Undang-undang 

nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan untuk laki-laki dan 

perempuan dengan syarat 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak 

laki-laki dan perempuan, hal itu juga tidak terlepas dari ketentuan dasar 

filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

 Banyak orang tua di pedesaan masih belum mengerti arti kedewasaan 

seorang anak, mereka menganggap bahwa apabilan anak mereka terutama 

perempuan telah mengalami perubahan yang signifikan dari bentuk badan maka 

anak perempuan mereka sudah boleh dinikahkan. Rentang usia 14-16 tahun 

dirasa cukup untuk melangsungkan pernikahan tanpa melihat kematangan 

biologis maupun psikologis anak. Meskipun telah dijelaskan batas usia anak 

dapat melangsungkan pernikahan sesuai undang-undang pernikahan, masih 

                                                             
14Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 76.  
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banyak orang tua di pedesaan yang menikahkan anak perempuan yang masih di 

bawah umur. Hal ini juga dipengaruhi oleh sosial-budaya yang masih 

berkembang di dalam kehidupan masyarakat. 

 Umumnya tradisi menikah di bawah umur ini terjadi di pedesaan. Hal ini 

karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan di bawah 

umur serta dampaknya terhadap pendidikan anak perempuan. Masyarakat 

pedesaan masih percaya dengan tradisi nenek moyang yang di wariskan secara 

turun temurun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di 

bawah umur, salah satunya sosial-budaya. Orang tua di pedesaan umumnya  

masih berpikiran bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi 

sampai kuliah, yang penting anak itu bisa membaca dan menulis itu sudah cukup 

bagi mereka. Orang tua tidak pernah mempertimbangkan umur anak 

perempuan mereka terpenting mereka bisa memasak dan mengurus suami. 

Karena meskipun pendidikan anak perempuan tinggi, pada akhirnya akan 

kembali ke dapur juga. 

 Dewasa ini, yang mendorong orang tua menikahkan anak yang masih di 

bawah umur karena alasan takut menjadi perawan tua. Pandangan orang tua 

mengenai anak mereka yang tidak segera menikah menyebabkan anak meresa 

terkucilkan dari teman-temannya karena perbedaan status yang mereka 

pandang antara yang belum menikah dengan mereka yang sudah menikah. 

Akibatnya anak perempuan memutuskan untuk segera menikah. Meskipun 

terkadang tidak hanya lingkungan yang berpengaruh, justru orang tua mereka 

yang terburu-buru menikahkan anak perempuannya dengan alasan adat, tradisi, 

dan budaya masyarakat setempat. 
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Pernikahan di bawah umur yang masih sering terjadi dikalangan 

masyarakat dapat memberikan resiko yang cukup besar kepada perempuan dan 

akan sangat membahayakan kesehatan anak. Apabila dilihat dari segi kesehatan, 

pasangan usia muda dapat memberikan tingginya resiko kematian pada ibu 

yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat 

kesehatan ibu dan anak. Usia yang kecil resikonya menurut ilmu kesehatan 

dalam melahirkan adalah seseorang yang berusia antara 20-35 tahun, itu berarti 

melahirkan dibawah dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun memberikan resiko 

tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir 

sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, 

kebutaan dan ketulian.15 

Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang tinggi angka pernikahan 

di bawah umur. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Sulbar (Bappeda) 

mengatakan bahwa angka pernikahan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Barat 

mencapai 11,70 persen, sehingga hal itu kemudian dianggap menjadi salah satu 

indikator atau penghambat pemerintah dalam menanggulangi kasus stunting.16 

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Kementerian 

Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. 

Jika di lihat berdasarkan masalah pernikahan di bawah umur yang masif, maka 

sangat relevan dengan hasil survei yang menunjukkan Sulawesi Barat berada 

                                                             
15Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-

Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, h. 29.  
16https://news.republika.co.id/berita/rt5cpv457/angka-pernikahan-dini-di-sulbar-

mencapai 11,70-persen    (diakses pada tanggal 03 Mei 2023) 

https://news.republika.co.id/berita/rt5cpv457/angka-pernikahan-dini-di-sulbar-mencapai%2011,70-persen%203
https://news.republika.co.id/berita/rt5cpv457/angka-pernikahan-dini-di-sulbar-mencapai%2011,70-persen%203
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pada peringkat kedua di Indonesia dengan prevalensi balita stunting sebesar 

35%.17 

Rendahnya kesadaran masyarakat dan terus meningkatnya masalah yang 

diperoleh melalui pernikahan di bawah umur, maka pemerintah melakukan 

pembaharuan Undang-Undang. Berdasarsakan undang-undang nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan, Sebelumnya pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan 

tentang batas minimum bagi perempuan untuk menikah ialah 16 tahun kini 

mengalami perubahan batas usia menjadi 19 tahun yang setara dengan laki-laki. 

Perubahan Undang-undang ini secara resmi dituangkan dalam Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2019 yang diperundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. 

Perubahan Undang-undang ini adalah langkah dan harapan pemerintah untuk 

meminimalisir angka pernikahan dini.18 

 Dewasa ini menunjukkan bahwa batas usia dalam melaksanakan 

pernikahan sangatlah penting karena di dalam pernikahan menghendaki 

kematangan baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan yang sukses 

sering ditandai dengan kesiapan memikul suatu tanggung jawab. Melalui 

pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara 

psikologis maupun biologis.19 Namun jika pernikahan itu dilakukan pada usia 

yang belum matang, maka sebaliknya akan  memberikan dampak negatif baik 

secara fisik maupun psikis terhadap pelaku pernikahan di bawah umur. Secara 

fisik akan memberi dampak secara signifikan kepada organ reproduksi terhadap 

                                                             
17https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-

stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas  (diakses pada tanggal 04 Mei 2023) 
18Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi 

Anak Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”, Al-Manhaj 2, No. 2 (2020): h. 41.  
19Halim Setiawan, Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam, h. 60. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas%20(04
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas%20(04
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perempuan yang belum matang atau siap dalam melangsungkan tugas 

reproduksi yaitu hamil dan melahirkan. Dengan demikian, komplikasi yang 

dihasilkan melalui kehamilan dan persalinan pada usia di bawah umur akan 

sangat beresiko terhadap perempuan dan kelahiran anak. Sedangkan secara 

psikologis pada usia remaja pada umumnya masih berada pada tahap mencari 

jati diri, belum adanya kemampuan secara emosional dalam memikul 

tanggungjawab terhadap peran masing-masing sebagai seorang suami isteri. Hal 

ini tentunya akan memberikan dampak seperti komplik dalam rumah tangga 

yang pada akhirnya diselesaikan dengan perceraian.20 

  Pernikahan di bawah umur di Sulawesi Barat menjadi salah satu 

fenomena yang tidak terkendali, meningkatnya angka pernikahan di bawah 

umur secara bersamaan membuka ruang peningkatan angka stunting. Di 

Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat menempati peringkat kedua kasus anak yang 

terkena stunting. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan riset dari 

fenomena tersebut untuk mendeskripsikan dan mengungkap masalah-masalah 

yang diakibatkan melalui praktek pernikahan di bawah umur, utamanya 

terhadap stunting di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Dari latar 

belakang dan fenomena di atas, maka peneliti akan mengangkat judul: “Dampak 

Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Anak Stunting di Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju (Analisis Maqasid al-Syariah)”. 

 

 

 

                                                             
20Yekti Satriyandari dkk, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini Mau atau Malu, 

(Yogyakarta: Unisa), h. 3.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami 

fokus penelitian ini, maka peneliti membuat ruang lingkup sebagai batasan pada 

penelitian ini. Oleh karena itu, peneltian ini fokus pada dampak pernikahan dini 

terhadap anak stunting di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju seperti pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel. 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pernikahan di bawah umur - Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pernikahan di 

bawah umur 

- Dampak pernikahan di bawah 

umur secara umum  

Stunting  - Stunting di Kecamatan Kalukku, 

Kabupaten Mamuju 

Maqasid al-Syari’ah - Pernikahan di bawah umur 

perspektif maqasid al-Syari’ah 
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2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 

berdasarkan bahwa substansi penelitian ini yaitu dampak pernikahan di bawah 

umur terhadap anak stunting. Oleh karena itu, maka peneliti perlu memberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

a. Pernikahan di Bawah Umur 

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan di bawah 

usia minimum yang diperbolehkan UU Perlindungan Anak RI dan UU 

Perkawinan RI dengan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan UU 

tersebut. Pernikahan di bawah umur pada umumnya diartikan sebagai sebuah 

pernikahan yang terjadi pada anak-anak yang masih relatif muda. Secara 

nasional, usia yang termasuk dalam kategori pernikahan disi adalah antara 0-19 

tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa jika suatu pernikahan yang mana usia 

seseorang dinikahkan masih berusia di bawah 19 tahun, maka pernikahannya 

dianggap sebagai pernikahan dini.21 

b. Anak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah manusia yang 

masih kecil. Dalam pengertian lain anak adalah tunas, potensi dan bisa juga 

diartikan sebagai penerus cita-cita bangsa. Agar mereka mampu untuk 

mewujudkan tanggungjawab tersebut, maka seorang anak mendapatkan 

kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal baik itu secara fisik, mental dan spiritual. Mereka sangat perlu 

mendapatkan perlindungan, di beri hak-haknya dan disejahterakan.  

                                                             
21Habibah Nurul Umah, Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-

Keluarga-Islam, 5, no. 2 (2020): h. 112.  
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c. Stunting 

Stunting adalah istilah yang diberikan kepada anak yang mengalami 

gangguan pertumbuhan. Dengan kata lain, gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan yang dialami anak pada awal tahun kehidupan, seperti kondisi 

panjang atau tinggi badan yang kurang jika diukur berdasarkan usia anak. 

Stunting juga dapat mengakibatkan kegagalan mencapai ketinggian saat dewasa 

yang disiratkan oleh potensi genetik.  

d. Maqasid al-Syari’ah 

Secara lughawi (bahasa) maqasid al-syariah terdiri dari dua kata yakni 

maqasid dan syariah. Maqasid yang berarti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan 

syari’ah secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju 

sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan menuju ke sumber pokok 

kehidupan.22 

Maqasid al-Syari’ah adalah usaha memahami maksud Allah swt. sebagai 

syari’ (pembuat syariat) dalam proses pembentukan syariat, baik yang berkaitan 

dengan hukum-hukum juz’i seperti peristiwa dan kejadian, tempat dan waktu 

maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum kulli yang merangkum berbagai 

ketentuan hukum juz’i di bawahnya. Secara sederhana maqasid al-syari’ah 

bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan syariat untuk memberikan 

suatu kemaslahatan kepada seorang hamba, baik di dunia maupun akhirat.23 

Dari keberadaan maqasid al-syariah juga untuk mewujudkan 

kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang 

                                                             
22Fachtur Rahman, Islam, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 

h.140. 
23Abu Yasid, logika Ushul Fiqih, (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h, 60. 
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dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqasid syariah yaitu 

pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturanan, dan harta.24 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

peneliti menentukan pokok permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kalukku, 

Kabupaten Mamuju? 

2. Apakah pernikahan di bawah umur mempengaruhi stunting di 

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?  

3. Bagaimana analisis maqasid al-syari’ah terhadap pernikahan di bawah 

umur yang menyebabkan stunting di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “Fiqh dan Ushul Fiqh” (Jakarta: Prenadamedia Group 

Ed.1, 2018), h. 75. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menemukan 

literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga hasil dari 

penelusuran tersebut bisa menjadi sumber rujukan, pendukung dalam 

melengkapi pembahasan penelitian ini: 

Setelah melakukan penelusuran yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti selanjutnya menguraikan beberapa literatur yang dimaksud 

sebagai berikut: 

1. Jurnal Disertasi yang ditulis oleh Agus Tara yang berjudul: “Analisis 

Pembatasan Usia Menikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

(Studi di KUA Kecamatan Pontang). Mengemukakan bahwa problematika 

yang di alami oleh masyarakat Pontang tentang batas usia pernikahan 

adalah masih di berlakukannya ketentuan fikih sebagai landasan usia 

menikah, yaitu ketika seorang anak sudah baligh. Keberlangsungan aturan 

ini karena para tokoh Agama menilai bahwa keberadaan fikih jauh lebih 

dahulu dibandingkan dengan Undang-undang atau hukum positif. Namun 

hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa pembatasan usia pernikahan 

yang KUA Pontang telah dilaksanakan dengan baik atas dasar Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai salah syarat kelengkapan 

pernikahan calon pengantin.25 

2. Disertasi yang ditulis oleh Aris berjudul: “Praktik Perkawinan Anak 

Perspektif Maslahah di Kota Pare-Pare”. Penelitian ini menjelaskan tentang 

                                                             
25Agus Tara, “Analisis Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang)”, UIN SMH Banten Intutional Repository, Diakses 
pada tanggal 02 Desember 2023.   
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masalah perkawinan anak yang terjadi di kota Pare-Pare perspektif 

maslahah dengan melakukan beberapa penelusuran terhadap kasus 

dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pare-Pare dan Kantor Urusan 

Agama (KUA) di Kota Pare-Pare. Hasil dari penelitian ini diklasifikasikan 

dalam beberapa faktor, yaitu karena kasus hamil di luar nikah dan 

keresahan orang tua dalam melihat pergaulan bebas yang tidak terkendali. 

Sehingga hal tersebut menjadi alasan untuk menghindari hal-hal yang 

melanggar norma agama. Adapun aspek maslahah yang diakibatkan 

melalui  kasus perkawinan anak menjadi dasar pertimbangan peradilan 

agama dalam menentukan dispensasi kawin, apakah menerima atau 

menolak permohonan dispensasi. Penelitian ini juga mengemukakan 

bahwa penetapan dispensasi bertujuan untuk memberikan kemudahan 

dan mengurangi kemudharatan terhadap masalah yang dihadapi melalui 

perkawinan anak.26 

3. Jurnal yang ditulis oleh Habibah Nurul Umah berjudul “Fenomena 

Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam” 

mendeskripsikan fenomena sosial yang lazim terjadi di Indonesia. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai alternatif 

dalam menciptakan masyarakat yang baik bagi masyarakat kontemporer. 

Jika ditemukan kasus pernikahan anak pada masyarakat kontemperorer 

yang memberikan dampak negatif maka hal tersebut secara hukum harus 

ditolak.27 Jurnal tersebut hanya secara umum mengemukakan hukum 

                                                             
26Aris, “Praktik Perkawinan Anak Perspektif Maslahah di Kota Pare-Pare”, Disertasi 

(Makassar: PPs UIN Alauddin, 2010), h. 121.  
27Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum 

Keluarga Islam”, Jurnal Al-Wasith; Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 5 no. 2 Tahun 2020.  
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islam sebagai alternatif atau jalan untuk mengatur serta menertibkan 

masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu kasus 

pernikahan anak yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti fokus pada objek pembahasan 

pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas kelahiran anak yang ada di 

Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.  

4. Jurnal yang ditulis Sony Dewi Judiasih dkk. yang berjudul: “Kontradiksi 

antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan di 

Bawah Umur di Indonesia”  Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang 

perubahan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik itu seorang laki-

laki maupun perempuan sebagaimana yang telah di atur pada Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pada kasus 

pemberian dispensasi, hal tersebut ternyata menunjukkan bahwa 

pengajuan permohonan dispensasi perkawinan lebih di persulit sebagai 

bentuk strategi dalam mengurangi keinginan anak yang masih relatif muda 

(dini) dalam melangsungkan suatu pernikahan. Penelitian ini juga 

mengungkapkan kontradiktif antara permohonan dispensasi perkawinan 

dan upaya meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia. 

Sony Dewi Judiasih dkk. memberikan batasan dengan menentukan fokus 

penelitian kepada upaya dari Pengadilan Agama Majene dalam 

meminimalisir perkawinan dini melalui pemberian permohonan 

dispensasi kawin.28 Sedangkan  penelitian ini mengungkap stunting 

                                                             
28Sony Dewi Judiasih, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Memibimalisir 

Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia” Acta Diurna 3, no. 2 (2020): h. 203. 
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sebagai salah satu buah hasil dari praktik pernikahn dini di Kecamatan 

Kalukku, Kabupaten Mamuju. 

5.  Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian menulis jurnal yang berjudul: 

“Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian tersebut fokus menjelaskan tentang 

perbedaan substansi antara aturan hukum Islam dan hukum positif. Hasil 

dari pada penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa hukum positif 

menentukan batas usia dengan menyebutkan angka. Aturan itu lahir 

melalui kondisi realitas sosial berdasarkan norma, tradisi dan kebiasaan. 29 

Sedangkan hukum Islam sudah pasti merujuk pada penjelasan al-Qur’an 

dan hadis-hadis Rasulullah saw. melalui penafsiran para ulama dalam 

menentukan suatu hukum. 

6. Jurnal yang ditulis oleh Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso yang 

berjudul: “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di indonesia dalam 

Perspektif Undang-undang nomor 16 Tahun 2019”.30 Hasil penelitian 

tersebut mendeskripsikan bahwa perubahan batas usia pada Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur tentang 

batasan usia pernikahan. Undang-undang tersebut diberlakukan sebagai 

bentuk mengatasi dampak yang dihasilkan melalui praktik pernikahan di 

bawah umur yang menjadi batasan aturan tersebut. Dengan demikian, 

harapan dari aturan tersebut suatu pernikahan itu dilakukan pada usia 

                                                             
29Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Perpektif Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Vol. 3, No. 1 Tahun 2021.  

30Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di 
Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 
2 No. 1 Tahun 2020.  
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yang sudah matang, baik pada persoalan pemikiran maupun secara 

psikologis. 

7. Muhammad Saleh Ridwan menulis jurnal tentang “Perkawinan di Bawah 

Umur”.31 Hasil Penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa pernikahan 

dini adalah suatu pernikahan yang berkaitan tentang waktu, atau 

pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih relatif muda. Pada jurnal 

tersebut memberikan argumentasi mengenai batas usia suatu pernikahan 

perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun 

penelitian tersebut juga tidak lupa mengkorelasikan revisi Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.  

8. Halim Setiawan yang menulis jurnal tentang “Pernikahan Usia Dini Menurut 

Pandangan Hukum Islam”.32 Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang 

hukum Islam dalam menilai pernikahan usia dini terkadang menjadi wajib, 

makruh, mubah dan bahkan ada juga yang sampai pada hukum pernikahan 

yang haram untuk dilakukan. Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa 

penentuan hukum tergantung pada situasi dan kondisi permasalahan 

seseorang. Oleh karena itu, pada penelitian tersebut memberikan 

penjelasan bahwa tidak selamanya pernikahan di usia dini adalah sesuatu 

yang buruk begitupun sebaliknya.   

Dari berbagai literatur yang telah dikemukakan di atas, secara garis besar 

terdapat perbedaan dengan penelitian tesis yang ingin dilakukan oleh peneliti. 

Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa penelitian ini masih belum pernah dikaji 

                                                             
31Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan di Bawah Umur”, Jurnal Al-Qadau, Vol. 2, 

Nomor 1 Tahun 2015.  
32Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”. Borneo: 

Journal of Islamic Studies, Vol. 3 No. 2 Juli Tahun 2020.  
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sebelumya. Adapun perbedaannya bahwa berbagai macam literatur di atas 

hanya menjelaskan tentang masalah dispensasi perkawinan dalam menekan 

masalah-masalah yang muncul dari praktik pernikahan di bawah umur. Ada juga 

yang menjelaskan tentang perbandingan antara batas usia pernikahan 

berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan 

aturan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah 

saw. Sedangkan yang menjadi fokus atau objek penelitian ini adalah dampak 

yang terjadi melalui pernikahan dini terhadap  anak stunting di Kecamatan 

Kalukku, Kabupaten Mamuju. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengungkapkan fenomena pernikahan di bawah umur di Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju. 

b. Mengungkapkan pernikahan di bawah umur yang mempengaruhi 

peningkatan stunting di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. 

c. Mendeskripsikan analisis maqasid al-syariah terhadap dampak stunting 

pada pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini sangat diharapkan menjadi salah satu sumber referensi, 

rujukan dan perbandingan terhadap peneliti-peneliti yang akan datang dalam 

mengembangkan teori pengetahuan khususnya dampak pernikahan di bawah 

umur menjadi salah satu faktor peningkatan angka stunting.  
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b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapakan menjadi acuan para akademisi dalam memberi 

konsep baru terkait penelitian pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas 

kelahiran anak. Selain itu, peneliti juga sangat mengharapkan dari hasil 

penelitian ini, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di Indonesia 

pada umumnya dan kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi 

Barat untuk menyikapi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan 

pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap kualitas terhadap anak yang 

dilahirkan. Selain itu, diharapkan pemerintah sebagai penentu lahirnya suatu 

kebijakan-kebijakan, dapat memberikan solusi yang berimplikasi pada masalah 

tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan tentang Pernikahan 

1. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Arab dibagi atas dua suku 

kata, yaitu terdiri dari kata Zawwaja dan Nakaha. Di dalam al-Qur’an kata 

tersebut merupakan kalimat yang sering digunakan dalam menjelaskan 

perkawinan seorang muslim. Zawwaja memiliki arti sebagai seorang pasangan 

sedangkan Nakaha mempunyai arti menyatukan. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pernikahan adalah langkah atau jalan dipersatukannya dua 

insan menjadi satu melalui ikatan pasangan suami istri untuk saling melengkapi 

kekurangan masing-masing.1  

Secara umum Pernikahan di dalam ajaran Agama Islam disebut dengan 

istilah nikah. Nikah dalam ajaran Agama Islam berimplikasi pada suatu 

perjanjian sakral antara seorang pria dan wanita yang dilakukan tanpa paksaan 

agar mewujudkan rasa bahagia dan damai dalam menjalani kehidupan.  

Menurut para ulama fuqaha, mereka memberikan definisi yang beragam 

dalam mengemukakan pendapatnya mengenai pernikahan antara lain: 

a. Ulama Syafi’iyah secara bahasa mendefinsikan pernikahan itu ialah  

mengumpulkan dan menghimpun. Ibarat perkawinan yang terjadi 

terhadap tanaman atau pepohonan yang saling bercampur satu sama 

lain. Sedangkan menurut syara’ pernikahan adalah sebuah akad yang di 

dalamnya mengandung ketentuan hukum atas diperbolehkannya 

                                                             
1Khoiruddin Nasution, “Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya 

dalam Butir-butir UU”. Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003. H. 129.  
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seseorang melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan 

melalui lafaz nikah atau tazwij atau hal yang mempunyai arti yang sama 

dengannya. 

b. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah sebuah 

akad antara seorang pria dan seorang wanita untuk mendapatkan 

kebebasan dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh 

kepuasan melalui seluruh anggota tubuh istrinya. 

c. Ulama Malikiyah mengemukakan bahwa pernikahan adalah sebuah 

akad yang mengandung arti mut’ah untuk memperoleh kebebasan dan 

kepuasan antara satu sama lain, yaitu laki-laki dan perempuan.  

d. Ulama Hambaliyah memberi penjelasan bahwa pernikahan ialah sebuah 

akad dengan menyebutkan kalimat atau lafal inkah untuk mendapatkan 

kepuasan, artinya seorang laki-laki bebas memenuhi hasratnya dalam 

menggauli seorang perempuan yang tidak lain adalah istrinya sendiri. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka pernikahan sebenarnya menjadi 

aspek penentuan hukum dengan memberikan pertolongan dalam bentuk 

kebebasan untuk memenuhi hasrat seksual yang dibenarkan dalam ajaran 

agama Islam. Pernikahan dilakukan dengan tujuan semata-mata mengharapkan 

keridahan Allah swt., maka dari itu keduanya harus mendapatkan hak dan 

memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri.2 

 

 

 

                                                             
2Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.  
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2. Hukum Pernikahan 

Pernikahan dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi seorang laki-laki. 

Oleh karena itu ada beberapa hukum yang berlaku pada sebuah pernikahan 

sebagai berikut: 

a. Wajib 

Hukum pernikahan statunya wajib jika seseorang mempunyai keinginan 

dan kemampuan untuk menikah atau juga karena ia merasa khawatir 

terjerumus pada perbuatan zina. Jika statusnya ia ingin menikah akan tetapi 

belum memiki kemampuan dalam memberi nafkah, maka orang tersebut 

sebaiknya menahan dirinya untuk tidak menikah. Hal ini sesuai dengan 

keterangan QS. an-Nur/ 24: 33 

نَ 
 
َيُغ ب ّّ َح  احًا

 
ك َن 

 
ن و 

ُ
د ج 

َي 
 
َلَ ن  ي  ذ 

َّ
َإل ف  ف 

ع 
 
ت س  ي 

ْ
ل َو 

 
ن و 

ُ
غ
 
ت ب  َي  ن  ي  ذ 

َّ
إل َۗو  ه  ل 

 
ض
 
َف ن  َم 

ُ َإللّّّٰ هُمُ ي 

َإ  
ّّ
َإللّٰ ال 

َمَّ ن  َمِّ م 
ُ
ه و 

ُ
ت
ٰ
إ وَّ إَ ً يْ 

 
َخ م  ه 

ي  َف 
م 
ُ
ت م  ل 

َع 
 
ن َإ  م 

ُ
ه بُو  ات 

 
ك
 
َف م 

 
ك
ُ
ان م  ي 

 
َإ
 
ت
 
ك
 
ل م  اَ مَّ َم 

ب 
ٰ
ت ك 
ْ
َإل

ي ٖٓ ذ 
َّ
ل

َ
 
َإ
 
ن َإ  ء 

ۤ
ا
 
غ ب 
ْ
َإل

 
لَّ َع  م 

 
ك يٰت 

 
ت
 
َف إ و 

ُ
رِه
ْ
ك
ُ
َت

 
لَ َۗو  م 

 
ىك
ٰ
ت
ٰ
َإ يٰوة 

ح 
ْ
َإل ض  ر  َع  إ و 

ُ
غ
 
ت ب 
 
ت
ِّ
َل ا

ً
ن صُّ ح 

 
َت
 
ن
 
د ر 

َ م  ي  ح 
َرَّ ر  و 

ُ
ف
 
َغ نَّ ه  إه 

ر 
ْ
ك َإ  د 

ع  َب 
ن ْۢ َم 

َإللّّّٰ 
َّ
ن ا 
 
َف نَّ هُّ

 
رِه
ْ
ك َيُّ ن  م  ۗو  اَ ي 

 
ن
ُّ
 3إلد

  Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian 
(diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan 
karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan 
perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, 
jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada 
mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan 
janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan 
pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu 
hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa 
mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada 
mereka) setelah mereka dipaksa. (QS. an-Nur/24: 33) 

Memiliki kemampuan untuk menikah bukanlah persoalan mampu dalam 

hal melakukan hubungan suami istri. Namun kemampuan yang dimaksud ialah 

                                                             
3Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 494.  
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memberi nafkah. Oleh karena itu seseorang yang belum memenuhi kriteria 

mampu untuk menikah sangat dianjurkan untuk berpuasa. Rasulullah saw. 

bersabda; 

نَِ ،َع 
 
ة اوِي  بُوَمُع 

 
اَأ
 
ن
 
ث
َّ
د :َح 

 
الَ
 
بٍ،َق ي  ر 

 
بُوكَ

 
أ ،َو 

 
ة ب  ي 

 
َش ي ب  

 
نَُأ رَِب 

ْ
ك بُوَب 

 
اَأ
 
ن
 
ث
َّ
د َح  ن  شِ،َع  م  ع 

  
إلْ

َ سُولَُالله  اَر 
 
ن
 
َل ال 

 
:َق ال 

 
،َق َالله  د  ب 

َع  ن  ،َع 
 
زِيد نَِي  َب  نِ م  ح  َإلرَّ د  ب 

َع  ن  ،َع  ٍ
يْ  نَِعُم  َب 

 
ة ار  عُم 

َ: م 
َّ
ل س  َو  ه 

ي 
 
ل َاُللهَع 

َّ
لَّ َ»ص 

ُ
ه
َّ
ن إ 
 
،َف ج  وَّ   

ي   ي 
ْ
ل
 
َف
 
ة اء  ب 

ْ
َإل مُ

 
ك
 
ن َم 

 
اع

 
ط
 
ت نَِإس  ،َم  اب  ب 

َّ
َإلش  

 
شَ ع  اَم  ي 

َ
 
اءَ أ َوِج 

ُ
ه
 
َل
ُ
ه
َّ
ن إ 
 
،َف م 

و  الصَّ َب  ه 
ي 
 
ل ع 
 
َف ع  ط 

 
ت س  َي  م 

 
َل ن  م  جِ،َو  ر 

 
ف
ْ
ل نَُل 

ص  ح 
 
أ ،َو  ِ

صَ  ب 
ْ
ل َل 
ضُّ
 
 4«غ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu 
Kuraib keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah 
dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari 
Abdullah ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di 
antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena 
sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan 
menjaga kemaluan (syahwat). Dan barang siapa yang belum mampu 
melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan 
meredakan gejolak syahwatnya." (HR. Muslim) 

b. Sunnah 

 Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang tersebut 

memiliki keinginan untuk menikah dan sudah mampu memberi nafkah, atau 

juga tidak merasa khawatir akan terjerumus pada perbuatan zina. Namun ulama 

Syafi’iyah beranggapan bahwa niat menikah statusnya adalah sunnah bagi orang 

yang dalam mengharapkan ketenangan jiwa dan mendapatkan keturunan.5 

c. Makruh 

Pernikahan hukumnya menjadi makruh apabila seorang laki-laki merasa 

akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Artinya di dalam hatinya 

                                                             
4Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz II (Beirut: 

Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 1019.  
5Hamdani, Risalah Al-Munakahah (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2000), h. 25.  
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masih terdapat rasa keraguan seperti tidak mampu menafkahi, tidak terlalu 

cinta kepada istrinya jika menikah dan lain sebagainya. Adapun pendapat ulama 

Syafi’iyah mengatakan bahwa pernikahan hukumnya menjadi makruh jika orang 

yang ingin menikah ada kecacatan atau kekurangan secara fisik seperti pikun, 

bergantung kepada keluarga atau orang tua dan lain-lain. Ulama Syafi’iyah 

berpendapat bahwa pernikahan juga hukumnya makruh apabila seorang laki-

laki menikahi wanita yang sebelumnya telah menerima pinangan dari orang lain. 

d. Mubah 

Pernikahan hukumnya mubah apabila tidak ada faktor yang menghalangi 

maupun yang mendorong seseorang untuk menikah. Ulama Hambaliyah 

berpendapat bahwa ketika seseorang tidak mempunyai niat atau keinginan 

untuk menikah maka hukmnya masuk dalam kategori mubah. 

e. Haram 

Pernikahan dikategorikan haram apabila seorang laki-laki tidak memiliki 

kemampuan dalam memberi nafkah baik secara lahir maupun batin. Nafkah 

secara lahir yang dimaksud adalah papan, sandang dan pangan. Sedangkan 

nafkah secara batin adalah kemampuan seorang laki-laki untuk melakukan 

hubungan seksual kepada istrinya. Selain itu, hukum pernikahan juga menjadi 

haram apabila seorang laki-laki tidak bertanggungjawab ketika menjadi seorang 

suami. 
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3. Syarat-syarat Pernikahan 

Pernikahan dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan 

berdasarkan hukum Islam. Terpenuhinya syarat-syarat pernikahan maka 

pernikahan itu sah secara agama. Adapun syarat-syarat tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut: 

a) Syarat-syarat calon suami 

1) Beragama Islam 

2) Tidak adanya ikatan mahram terhadap calon istri yang berarti halal 

untuk dinikahi 

3) Calon suami sudah dipastikan bahwa ia adalah seorang laki-laki 

4) Tidak memiki istri sebanyak empat orang 

5) Tidak mempunyai yang haram di madu dengan calon istri 

6) Calon suami menikah bukan karena paksaan melainkan atas dasar 

keinginan 

7) Calon suami mengenal atau mengetahui wanita yang ingin dinikahinya 

8) Tidak sedang melakukan ihram 

b) Syarat-syarat calon istri 

1) Beragama Islam 

2) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah 

3) Tidak adanya hubungan mahram dari calon suami 

4) Jelas dan terang bahwa ia adalah perempuan 

5) Tidak sedang dalam ihram 

6) Calon istri menikah bukan karena paksaan melainkan atas dasar 

keinginan 
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7) Telah mendapatkan izin dari wali untuk dinikahkan. 

4. Tujuan Pernikahan 

Tujuan pernikahan dalam pandangan agama Islam untuk mewujudkan 

serta membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Harmonis 

dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai seorang suami 

dan istri, kemudian memperoleh kesejahteraan karena terpenuhinya keperluan 

dan ketergantungan antara keduanya baik itu secara lahir maupun batin.6 

Dalam sudut pandang kesehatan pernikahan adalah langkah awal untuk 

melakukan hubungan biologis atau seksual antara suami istri yang sehat dan 

bebas. Dari pernikahan tersebut seseorang pada akhirnya terhindar dari 

penyakit seperti bebas dari gangguan kejiwaan karena terbentuknya 

keseimbangan mental melalui hubungan seksual. Sedangkan dalam sudut 

pandang sosiologis, pernikahan adalah dasar yang akan membentuk dan 

membangun masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang 

mempunyai moralitas, solidaritas dan saling tolong menolong.7 

Kebutuhan jasmani dan rohani manusia bukanlah satu-satunya tujuan  

dari pernikahan, akan tetapi sekaligus memelihara diri dari perbuatan yang 

tidak ridhai oleh Allah swt.. Melalui pernikahan seseorang akan memperoleh 

keturunan serta mendapatkan ketenangan dan ketenteraman jiwa di dunia dan 

akhirat.8 Lebih jelasnya tujuan pernikahan dikemukakan sebagai berikut: 

 

                                                             
6Zakiah Dradjat, Ilmu Fiqh (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 38.  
7Ahmad Syauqi al-Fanjari, Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari’at Islam, (Jakarta Bumi 

Aksara, 1996), h. 139.  
8Hidayatulloh, Fiqh (Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhamad Arsyad al-Banjari, 

t.th.), h. 83.  
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a. Menjalankan Perintah Allah swt. 

Manusia diperintahkan untuk menikah sebagai bentuk kasih sayang Allah 

swt. kepada hambanya, melalui pernikahan seseorang dapat memenuhi 

hasratnya dengan secara halal dan mengerjakannya akan bernilai ibadah di sisi 

Allah swt.. Di dalam QS An-Nisa/4: 3. 
يَ 
ْ
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ُ
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ُ
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ت
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رُب   ٰ َو 
۟
 9وإ

Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang 
saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 
lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (QS An-Nisa/4: 3) 

b. Sunnah Rasulullah saw. 

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi saw. yang mana beliau 

sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah apabila memiliki 

kemampuan. Sedangkan hidup membujang merupakan hal yang tidak 

dianjurkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana hadis yang dikemukakan sebagai 

berikut: 
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9Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 99-100.  
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اءَ  س 
ِّ
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َلْ ي

ب ِّ َؤ  ن  م 
 
،َف

َ
َّ
َسُن ن  َع  ب  غ 

َر  ي
ب ِّ َم  س 

ي 
 
ل
 
َف ي  

10َ«ب 

Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam, telah 
mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah mengabarkan 
kepada kami Humaid bin Abi Humaid Ath Thawil, bahwa ia mendengar 
Anas bin Malik radhiallahu'anhu berkata, Ada tiga orang mendatangi 
rumah istri-istri Nabi صلى الله عليه وسلم dan bertanya tentang ibadah Nabi صلى الله عليه وسلم. Dan setelah 
diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih 
sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya 
dibanding Rasulullah صلى الله عليه وسلم, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka 
berkata, "Sungguh, aku akan melaksanakan salat malam selama-lamanya." 
Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa 
Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi 
berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-
lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada mereka seraya 
bertanya, "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, 
adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga yang 
paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku salat dan juga tidur 
serta menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia 
bukanlah dari golonganku." 
 

 Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa pernikahan merupakan 

sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah saw. sedangkan hidup membujang 

adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah saw.. Hadis tersebut bahkan 

terdapat penegasan Rasulullah saw. bahwa siapa yang membenci sunnahnya 

maka bukan bagian dari ummatnya. 

c. Mendapatkan Keturunan 

Rasa keinginan untuk mendapatkan keturunan adalah naluri alami yang 

tumbuh di dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt.. Nafsu 

syahwat diberikan kepada manusia agar senantiasa dirinya terdorong dalam 

mencari dan menentukan pasangan hidupnya. Penyaluran nafsu syahwat 

                                                             
10Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, Sahih Bukhari, Juz VII (Cet. I; 

Dar Tauq al-Najah, 1422 H), h. 2.   
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tersebut haruslah melalui jalan yang diperintahkan Allah swt. dengan tali 

pernikahan yang sah. 11Allah swt. berfirman pada QS An-Nisa/4: 1. 
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Terjemahnya: 

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari 
diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari 
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasimu. (QS An-Nisa/4: 1)12 
 

d. Memenuhi Hasrat Biologis 

Pernikahan menjadi jalan yang tepat untuk menghindari kemudaratan 

dan kerusakan akhlak yang terjadi pada diri seseorang. Keinginan yang kuat 

untuk memenuhi hasrat seringkali berakhir pada perbuatan zina. Oleh karena 

itu, menyalurkan hasrat atau hajat secara biologis seharusnya dilakukan dengan 

jalan yang dibenarkan agama. 

5. Hikmah Pernikahan 

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh 

baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun 

hikmah pernikahan adalah sebagai berikut: 

a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan 

dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi 

tenang menjalani kehidupan. 

                                                             
11Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), h. 

47.  
12Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 99.   
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b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta 

memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. 

c. Naluri menjadi seorang ayah dan ibu akan tumbuh saling melengkapi 

dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-

perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang 

menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 

d. Menyadari tanggungjawab dan menanggung anak-anak menimbulkan 

sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan 

pembawaan seseorang. Ia akan banyak bekerja dan menjadi penghasilan 

yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. 

Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasikan kekayaan alam yang 

dikaruniakan Allah swt. bagi kepentingan hidup manusia. 

e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan 

yang lain bekerja di luar mencari nafkah, sesuai dengan batas dan 

tanggungjawab antara suami dan istri . 

f. Pernikahan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat 

hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan 

ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang dan saling 

menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.  
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B. Tinjauan tentang Pernikahan di Bawah Umur 

1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur 

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak 

yang masih berusia di bawah umur berdasarkan pada UU Perlindungan Anak RI 

dengan berbagai macam faktor. Secara umum pernikahan di bawah umur adalah 

pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Secara nasional, usia yang masuk 

dalam kategori anak-anak ialah 0-19 tahun.13  

Definisi pernikahan di bawah umur sebenarnya terdapat berbagai macam 

perspektif tergantung aturan di setiap wilayahnya masing-masing. Misalnya di 

negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 

tentang batasan usia perkawinan, yang diterangkan bahwa batas usia calon 

mempelai laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. 

Jadi kesimpulannya adalah syarat umur untuk menikahkan seorang anak di 

negara Indonesia, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai 

perempuan adalah minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. Jika pernikahan 

dilakukan dibawah dari batas usia yang telah diterangkan di dalam Undang-

Undang, sudah termasuk pernikahan di bawah umur untuk wilayah Indonesia.14    

Istilah pernikahan di bawah umur adalah istilah kontemporer. Dini 

dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah 

pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-

20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau 

                                                             
13Habibah Nurul Umah, Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-

Keluarga-Islam, Jurnal al-Wasith,  5, no. 2 (2020), h. 112.   
14Muhammad Taufik Habib dan Abdul Halim Talli, “Pandangan Mazhab al-Syafi’I dan 

Hanafi tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur”, Shautuna: Jurnal Ilmiah 
Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 03 Issue 1 (2022), h. 369. 
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lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi 

masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah 

sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, 

"terlalu dini" istilahnya. 

 Dalam sudut pandang Islam pernikahan dini dibenarkan oleh agama. Ini 

adalah norma di antara kaum Muslim sejak awal Islam, sebelum serbuan 

budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum Muslim. 

Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral, 

bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, 

sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis.  

Menikah di usia yang masih tergolong muda adalah budaya kaum muslim 

untuk menikahkan gadis antara 10 hingga sekitar 15 tahun, dan perjaka antara 

awal baligh hinga usia 18 tahun. Pernikahan dini merupakan kebutuhan vital 

bagi mereka, apalagi dengan kemudahan yang ada padanya. Tidak diperlukan 

studi yang rumit ataupun peralatan militer untuk mewujudkannya. Pernikahan 

layaknya kebutuhan makan, minum, dan sandang bagi mereka. Pria tertentu 

akan memerlukan wanita tertentu pula, dan sebaliknya; tidak ada yang dapat 

menghalangi mereka urntuk bersatu sebagai pasangan yang sah.15 

Mayoritas kaum muda aktif secara seksual sejak usia sepuluh tahun bagi 

wanita, dan sejak baligh bagi laki-laki, dengan segala konsekuensi berbahaya 

seperti aborsi, melimpahnya anak-anak haram di jalan-jalan dan perkampungan 

miskin; munculnya berbagai macam penyakit, aksi perzinahan, perselingkuhan, 

                                                             
15Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, Borneo: 

Journal of Islamic Studies, h. 68.  
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dan bunuh diri; juga timbulnya homoseksualitas, perdagangan anak, dan lain-

lain. 

Islam adalah agama yang sesuai dengan tabiat manusia, sehingga jelas 

bahwa kesucian dan kebersihan seksual meniscayakan kita untuk kembali 

kepada ajaran-ajaran Islam dalam hal penting dalam kehidupan ini. Hukum 

Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, 

jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu 

diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab 

itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab 

tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui 

pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari‟atkan pernikahan, niscaya 

geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. 

2. Faktor Pernikahan di Bawah Umur 

Pernikahan di bawah umur sebenarnya terjadi karena berbagai macam 

faktor yang membuat pernikahan itu dilakukan. Adapun faktor-faktor 

pernikahan di bawah umur antara lain: 

a. Faktor Pendidikan 

Tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut dalam hal ini 

dapat mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan di bawah umur. 

Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya 

pernikahan usia muda. Pernikahan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan masyarakat, secara keseluruhan. Beberapa masyarakat yang tingkat 

pendidikannya rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia 

masih muda. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu 



37 
 

 
  

faktor yang menjadi penyebab dalam pernikahan di bawah umur yaitu 

pendidikan remaja maupun pendidikan orang tua. Dalam faktor pendidikan 

akan sangat berpengaruh terhadap faktor ekonomi.16 

b. Faktor Ekonomi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA  

menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki 

pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur 

dikarenakan beberapa wilayah, seperti di Indonesia, perempuan masih sering di 

berikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menjadikan 

alasan kesejahteraan ekonomi untuk melakakukan pernikahan dini terhadap 

anaknya, memiliki anggapan bahwa dengan merelakan anak perempuannya 

untuk dinikahkan dapat meringankan kebutuhan hidup untuk orang tuanua. 

Kemudian, pengeluaran dalam rumah tangga dan pendapatan juga menjadi salah 

satu indikator bagaimana tingkat kesejahteraan hidup bagi sebuah keluarga 

c. Faktor Budaya 

Pernikahan dini terjadi karena orang tua dari anak memiliki 

kekhawatiran anaknya tidak kunjung menikah dan menjadi perawan tua. Faktor 

adat dan budaya, di beberapa daerah di Indonesia, masih memiliki beberapa 

pemahaman yang berbeda-beda tentang perjodohan. Pemahaman ini berupa 

saat anak perempuan telah mengalami menstruasi maka, akan harus segera 

dijodohkan. Padahal umumnya umumnya anak-anak perempuan mulai 

menstruasi di usia 12 tahun. Sehingga, dapat dipastikan anak tersebut akan 

dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah usia minimum sebuah pernikahan 

                                                             
16Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan 

Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia) YUDISIA, h. 373. 
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yang diamanatkan Undang-Undang. Faktor budaya di sini adalah orang tua yang 

menjodohkan atau memaksa kawin anaknya. 

d. Faktor Hamil di Luar Nikah 

Di Indonesia kasus pernikahan dini sering kali disebabkan karena hamil 

sebelum menikah atau Marriaged By Accident (MBA). Pernikahan di bawah 

umur sering sekali terjadi pada anak- anak yang sedang mengalami masa 

pubertas, hal ini disebabkan remaja sangat rentan kaitannya untuk melakukan 

perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pergaulan bebas dapat menjadi salah satu faktornya. Akibat 

terlalu bebasnya pergaulan remaja, terutama dalam hubungan berpacaran, 

remaja bisa sampai melakukan seks pranikah dan kehamilan diluar 

pernikahan.17 

C. Tinjauan tentang Usia Kematangan 

1. Secara Ilmu Kesehatan dan Psikologis 

Suatu pernikahan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang 

mentah, baik fisik maupun mental emosional. Pernikahan meminta kedewasaan 

dan tanggung jawab oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu 

dengan sabar sampai usia yang ideal.18 Berkaitan dengan pernikahan di bawah 

umur, khususnya di bawah umur 19 tahun, para pakar kesehatan menemukan 

adanya risiko kesehatan. Berdasarkan analisa data perkawinan usia anak di 

Indonesia hasil kerja sama BPS dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), ada 

                                                             
17Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan 

Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia) YUDISIA, h. 374.  
18Diyan Yusri, Alang Sidek, dan Cici Arianti, “Usia Ideal Perkawinan Perpektif Kompilasi 

Hukum Islam”, Action Recearch Literature, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 18.  
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berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada sebuah pernikahan yang 

dilakukan pada usia di bawah 19 tahun.19 

Dilihat dalam ilmu psikologi, menikah di bawah umur masih jauh dari 

kata matang dan mantap, kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai pasangan suami istri, apalagi sebagai orang tua 

yang harus mengasuh, merawat, dan memberikan pendidikan. Dikhawatirkan 

akan menghambat pertumbuhannya dan membahayakan keselamatan anak. 

Kematangan fisik erat kaitannya dengan usia pernikahan, hal  karena menikah 

pada usia terlalu muda dapat dipastikan kematangan pikiran dan fisiknya belum 

terpenuhi.20 Diantara risiko tersebut adalah perempuan yang menikah di bawah 

umur memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa mencapai lima kali 

lipatnya. Perempuan yang menikah dini akan mengalami sejumlah persoalan 

psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. 

Kemudian, di usia yang masih muda, remaja sering kali belum memiliki 

status dan kekuasaan yang mapan di dalam masyarakat untuk melanjutkan 

hidup dan mereka biasanya masih sulit untuk mengontrol diri sendiri. Selain itu, 

angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, 

kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. 

Oleh karena itu menikah pada usia yang telah matang secara fisik dan psikis 

sangat disarankan. Berdasarkan ilmu kesehatan, usia ideal yang matang secara 

psikologis adalah 20-25 tahun bagi perempuan, kemudian umur 25-30 tahun 

                                                             
19https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/usia-ideal-menikah-bagi-calon-

pengantin/ (diakses pada tanggal 28 Desember 2023) 
20Diyan Yusri, Alang Sidek, dan Cici Arianti, “Usia Ideal Perkawinan Perpektif Kompilasi 

Hukum Islam”, Action Recearch Literature, h. 19.  

https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/usia-ideal-menikah-bagi-calon-pengantin/
https://kemenagkotabaru.info/2022/09/23/usia-ideal-menikah-bagi-calon-pengantin/
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bagi laki-laki. Hal ini karena usia tersebut seseorang berada di puncak 

kebugaran fisiknya, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memahami peranan 

dirinya dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun rumah tangga. Memiliki 

pengetahuan tentang bagaimana menata rumah tangga yang baik menurut 

Agama dan hukum Negara, sehingga dapat mengelola berbagai persoalan yang 

menghadang kelestarian kehidupan rumah tangga yang ditentukan oleh 

kematangan pasangan suami istri.   

Dewasa ini usia pada waktu pernikahan bukan saja bersangkutan dengan 

usia yang dikira matang bagi setiap individu, usia seseorang berkaitan erat 

dengan perkembangan psikologisnya, pertumbuhan ekonomi serta sosialnya. 

Sehingga suatu pernikahan sejalan dengan tujuannya yakni memberikan 

ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan. 

2. Secara Biologis 

Pada usia kurang dari 20 (dua puluh) tahun, organ-organ tubuh 

reproduksi pada perempuan belum berfungsi secara sempurna, rahim dan 

panggul ibu belum tumbuh mencapai ukuran dewasa sehingga bila terjadi 

kehamilan dan persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi. 

Kematangan reproduksi rendah akan berpotensi memiliki bayi dengan berat 

badan rendah daripada rata-rata orang yang lebih matang. Hal ini terjadi karena 

adanya kompetisi asupan ibu dengan bayi yang dikandungnya, sehingga berisiko 

untuk mengalami kekurangan zal gizi akibat terjadinya persaingan nutrisi antara 

ibu dan janin yang dikandungnya.21 Selain itu, faktor umur merupakan faktor 

                                                             
21Rofingatul Mubasyiroh, Teti Tejayanti dan Felly Philipus Senewe, “Hubungan 

Kematangan Reproduksi dan Usia Saat Melahirkan dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah 
(BBLR) di Indonesia Tahun 2010”, Jurnal Kesehatan Reproduksi (ISSN 2087-703), Vol. 7, No. 2, 
(2016), h. 116.  
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risiko terjadinya anemia pada ibu hamil. Umur seorang ibu berkaitan dengan 

alat-alat reproduksi wanita. Kehamilan di usia kurang dari 20 tahun dapat 

menyebabkan anemia karena secara biologis belum optimal emosinya, 

cenderung labil, mentalnya belum matang sehingga mudah mengalami 

keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan 

kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilannya. Bahaya anemia pada kehamilan  

terdiri atas dua bagian, yaitu bahaya terhadap kehamilan dan terhadap janin 

diantaranya; selama kehamilan ibu dapat mengalami abortus, persalinan 

premature, hambatan tumbuh kembang janin dan rahim, mudah mengalami 

infeksi, dan lain sebagainya.22 

Wanita sudah dikatakan siap untuk bereproduksi pada usia 20 tahun, 

sedangkan untuk pria 25 tahun. Pada usia itulah organ-organ reproduksi siap 

untuk berfungsi secara optimal, artinya sel telur siap untuk dibuahi dan sel 

sperma baik untuk pembuahan.23 

D. Tinjauan tentang Anak Stunting 

1. Pengertian Stunting 

Stunting merupakan keadaan indeks tinggi badan menurut umur di 

bawah minus dua standar deviasi berdasarkan standar WHO. Stunting 

merupakan manifestasi jangka panjang faktor konsumsi diet berkualitas rendah, 

penyakit infeksi berulang, dan lingkungan.  

Masalah kurang gizi dan stunting merupakan dua masalah yang saling 

berhubungan. Stunting pada anak merupakan dampak dari defisiensi nutrien 

                                                             
22Asni, “Pemeriksaan Hemoglobin dan Pemberian Multivitamin Pada Pasangan Usia 

Subur Dengan Anemia”, J-Abdi, Vol. 1, No. 1, (2021), h. 96.  
23https://www.uny.ac.id/id/berita/pencegahan-nikah-dini-itu-perlu (diakses pada 

tanggal 28 Desember 2023). 

https://www.uny.ac.id/id/berita/pencegahan-nikah-dini-itu-perlu
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selama seribu hari pertama kehidupan. Hal ini menimbulkan gangguan 

perkembangan fisik anak yang irreversible, sehingga menyebabkan penurunan 

kemampuan kognitif dan motorik serta penurunan performa kerja. Anak 

stunting memiliki rerata skor Intelligence Quotient (IQ) sebelas poin lebih 

rendah dibandingkan rerata skor IQ pada anak normal. Gangguan tumbuh 

kembang pada anak akibat kekurangan gizi bila tidak mendapatkan intervensi 

sejak dini akan berlanjut hingga dewasa. 

2. Ciri-ciri Stunting 

Menurut Kementerian Kesehatan RI, anak bisa diketahui stunting apabila 

sudah diukur panjang atau tinggi badan anak, lalu dibandingkan dengan standar, 

dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Anak bisa 

diketahui stunting atau tidak, tergantung dari hasil pengukuran tersebut. Jadi 

tidak hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran.24 Selain tubuh yang 

pendek dari anak seusianya, berikut ciri-ciri stunting lainnya yakni: 

a. Pertumbuhan melambat 

Pertumbuhan yang tertunda terjadi ketika seorang anak tidak tumbuh 

dengan kecepatan normal sesuai usianya. Keterlambatan 

pertumbuhan juga bisa didiagnosis pada anak yang tinggi badannya 

dalam kisaran normal, tapi kecepatan pertumbuhannya melambat. 

b. Pertumbuhan gigi terlambat 

Bayi terlambat tumbuh gigi juga bisa disebabkan oleh gangguan fisik 

pada gusi atau tulang rahang yang tidak memungkinkan gigi untuk 

muncul. 

                                                             
24https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting Diakses pada 

tanggal 18 Oktober 2024.  

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting
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c. Performa buruk fokus dan memori belajarnya 

Gangguan konsentrasi terutama pada anak bisa menimbulkan 

pengaruh negatif. Gangguan konsentrasi bisa mengganggu performa 

anak di sekolah. Mereka juga bisa kesulitan melakukan kegiatan 

sehari-hari. Anak juga kesulitan menangkap informasi secara detail. 

Tidak jarang gangguan konsentrasi juga berpengaruh pada cara 

berkomunikasi. 

d. Berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun 

Berat badan turun drastis merupakan salah satu tanda dari 

malnutrisi, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan nutrisi untuk 

menjalankan fungsinya. Berat badan anak turun biasanya disebabkan 

karena kalori yang terbakar dengan mudah, tidak makan makanan 

sehat, menderita penyakit, atau metabolisme tubuh rendah. 

Penurunan berat badan anak yang tak terduga dapat memiliki efek 

buruk pada kesehatan dan pertumbuhan anak secara keseluruhan. 

e. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi 

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus 

ditangani secara serius. Indonesia adalah negara dengan prevalensi 

stunting kelima terbesar. Balita/baduta (bayi dibawah usia dua 

tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan 

tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap 

penyakit dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat 

produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat 
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menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan 

memperlebar ketimpangan. 

3. Faktor-faktor Penyebab Anak Stunting 

Stunting adalah proses melambatnya pertumbuhan dan perkembangan 

anak karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor 

tersebut antara lain: 

a. Tingkat Pendidikan Ibu 

Pendidikan wanita sebagai pengasuh utama dari anak, mempunyai 

pengaruh yang sangat potensial terhadap kualitas pengasuhan dan perawatan 

anak. Wanita yang lebih berpendidikan akan lebih baik dalam wawasan yang 

lebih luas dan keputusan yang tepat dengan demikian ibu dapat menerpakan 

pola asuh terkait gizi dengan tepat dan mampu menyediakan zat gizi yang 

dibutuhkan anak. Wanita yang lebih berpendidikan akan lebih baik dalam 

memproses informasi dan belajar untuk memperoleh pengetahuan serta 

perilaku pengasuhan yang positif. Tingkat pendidikan seseorang akan berkaitan 

erat dengan wawasan pengetahuan mengenai sumber gizi dan jenis makanan 

konsumsi keluarga. Pendidikan sangat mempengaruhi penerimaan informasi 

tentang gizi. Masyarakat dengan pendidikan yang rendah akan lebih sulit 

menerima informasi baru dan mengubah tradisi atau kebiasaan makan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah dia menyerap informasi 

yang diterima termasuk informasi gizi baik dan sehat. Literasi kesehatan bagi 
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ibu sangat penting terutama perihal gizi dan kesehatan anak, mengingat 

maraknya kasus stunting yang menimpa anak di Indonesia.25 

b. Tingkat Pendapatan Keluarga 

Status ekonomi rendah dianggap memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap kejadian kurus dan pendek pada anak. Orang tua dengan pendapatan 

keluarga yang memadai akan memiliki kemampuan untuk menyediakan semua 

kebutuhan primer dan sekunder anak. Keluarga dengan status ekonomi yang 

baik juga memiliki akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Anak pada 

keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung mengkonsumsi makanan 

dalam segi kuantitas, kualitas, serta variasi yang kurang. Status ekonomi yang 

tinggi membuat seseorang memilih dan membeli makanan yang bergizi dan 

bervariasi.26 

Perbedaan indeks kekayaan dan pendidikan ibu telah meningkatkan 

kontribusi pada tingkat kejadian stunting, untuk mengurangi stunting pada 

kelompok masyarakat miskin membutuhkan inisiatif yang harus dimulai pada 

distribusi layanan sosial termasuk pendidikan ibu dan reproduksi pada 

perempuan usia subur, sarana air dan kesehatan di daerah terpencil. 

c. Pola Asuh 

Ibu yang memiliki anak stunting memiliki kebiasaan menunda ketika 

memberikan makan kepada balita. Selain itu, ibu memberikan makan kepada 

balita tanpa memperhatikan kebutuhan zat gizinya. Kondisi ini menyebabkan 

                                                             
25Muh. Ridho Nugroho, Rambat Nur Sasongko dan Muhammad Kristiawan, Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia, 5, Issue 2 (2021), h. 
2271-2272. 

26Muh. Ridho Nugroho, Rambat Nur Sasongko dan Muhammad Kristiawan, Faktor-faktor 
yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia, h. 2273-2274. 
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asupan makan balita menjadi kurang baik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya sehingga balita rawan mengalami stunting. Praktik pemberian 

makan berhubungan dengan kualitas konsumsi makanan yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kecukupan zat gizi. Tingkat kecukupan zat gizi merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi balita. 

Asuhan nutrisi dan stimulasi yang kurang memadai pada masa awal 

kehidupan anak, terutama anak usia 1–3 tahun berdampak pada pertumbuhan 

dan perkembangan yang tidak optimal. Pada usia tersebut anak tumbuh dan 

berkembang secara pesat. Peran orangtua dalam proses pengasuhan sangat 

penting, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (asah, asuh, asih), 

salah satunya adalah asuhan nutrisi dan stimulasi. 

d. Keragaman Pangan 

Keragaman pangan merupakan salah satu masalah gizi utama di negara-

negara berkembang seperti Indonesia. Pada Negara berkembang mayoritas 

asupan makanannya didominasi oleh makanan sumber kalori dan kurangnya 

asupan makanan hewani, buahbuahan, sayur-sayuran. Keragaman pangan 

merupakan gambaran dari kualitas makanan yang dikonsumsi oleh balita. 

Asupan zat besi yang diperoleh dari makanan apabila jumlahnya berlebihan 

maka akan disimpan dalam otot dan sumsum tulang belakang. Jika kecukupan 

zat besi tidak memadai maka zat besi yang disimpan dalam tulang belakang 

digunakan untuk memproduksi hemoglobin menurun. Jika kondisi ini 

berlangsung secara terus menerus maka akan mengakibatkan anemia besi dan 

menurunkan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang penyakit infeksi yang 

dalam jangka panjang akan berdampak pada pertumbuhan liner balita. 
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Secara garis besar di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi anak 

terkena stunting pada usia dini karena kurangnya asupan gizi, berat badan lahir, 

tingkat pendidikan seorang ibu, tingkat penghasilan keluarga, pola asuh dan 

keragaman pangan yang dikonsumsi. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa untuk menghindari anak terkena stunting, maka langkah 

yang harus dilakukan yaitu: 1) memberikan asupan energi yang melalui 

program makanan tambahan, 2) memberikan asupan zat gizi, 3) meningkatkan 

pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan, 4) membuka lapangan pekerjaan 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga, 5) memberikan penyuluhan 

tentang pola asuh, 6) memberikan penyuluhan tentang makanan yang beragam 

dan memberikan pelatihan pemanfaatan pekarangan sebagai kebun sayur atau 

nutrisi.27 

E. Tinjauan tentang Maqasid al-Syari’ah 

1. Definisi Maqasid al-Syari’ah 

Setiap tindakan yang dilakukan seluruh manusia yang berakal tentu 

memiliki keinginan untuk mencapai maksud dan tujuan. Demikian juga Allah 

swt. sebagai sang maha pencipta alam semesta pasti dilatarbelakangi atas dasar 

maksud dan tujuan. Istilah maksud dan tujuan di dalam Islam disebut maqsad 

atau dalam bentuk jamaknya maqasid. Istilah maqasid kemudian digaungkan 

dengan kata syariat, maka jadilah istilah dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan 

maqasid al-syari’ah.28     

                                                             
27Muh. Ridho Nugroho, Rambat Nur Sasongko dan Muhammad Kristiawan, Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia, h. 2275. 
28Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: 

Amzah, 2019), h. 204.  
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Kata maqasid al-syari’ah secara bahasa ialah tujuan hukum syariat. Allah 

swt. mengutus Nabi Muhammad saw. ke dunia sebagai rahmat untuk seluruh 

manusia. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Anbiya/21: 107 yang 

berbunyi: 

يْ   َ م 
 
عٰل
ْ
ل
ِّ
َل
ً
ة م  ح  َر 

َّ
لَ َإ 

 
ك
ٰ
ن
ْ
ل س  ر 

 
َإ
ٓ
ا م  َو   

Terjemahnya: 

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat 
bagi seluruh alam. (QS Al-Anbiya/21: 107).29 

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa Allah swt. mengutus Nabi 

Muhammad saw. sebagai rahmat kepada seluruh alam. Allah swt. menetapkan 

syariat untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan akhirat. Syariat meliputi 

hal-hal yang berkaitan tentang keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah. Setiap 

masalah yang bertentangan dengan hal tersebut pasti bukan ketentuan syariat. 

2. Tujuan Maqasid al-Syari’ah 

Tujuan syariat menurut Yusuf al-Qaradawi adalah untuk menjaga dan 

memelihara kemaslahatan manusia, baik yang bersifat individu maupun 

kelompok, baik yang bersifat material maupun immaterial. Penjagaan dan 

pemeliharaan ini didasarkan pada keadilan dan keseimbangan.30 

Secara umum hukum Islam bertujuan untuk mengimplementasikan  

kemaslahatan hidup terhadap manusia untuk memberikan manfaat serta 

menghindari segala hal yang bisa mengundang kemudaratan. Oleh karena itu, 

kemaslahatan menjadi alternatif utama dalam penerapan hukum Islam 

                                                             
29Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 461. 
30Yusuf al-Qaradawi, Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah, (Kuwait; Dar al-Qalam, 1999), 

h. 54.  
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sebagaimana mestinya. Artinya kemaslahatan itu bersifat umum serta 

berorientasi kepada lima hal yaitu: agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. 

Kelima dasar inilah yang menjadi prioritas utama dalam menjalankan serta 

mewujudkan kehidupan yang mulia.31 

3. Macam-Macam Maqasid Syariah 

Adapun tinjauan maqasid syariah berdasarkan tingkat kebutuhannya 

sebagai berikut: 

1) Maqasid Dharuriyah (Primer) 

Secara bahasa dharuriyah berarti kebutuhan yang mendesak, pokok atau 

dalam keadaan darurat. Apabila kebutuhan ini tidak dapat diwujudkan, maka 

akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Ulama 

Ushuliyyin mengistilahkan maqasid dharuriyah dengan sebutan “Kuliiyah al-

khams” atau lima asas, yaitu: 

a. Hifzh al-Din (Memelihara agama) 

Hak asasi manusia yang paling pokok yaitu agama karena berkaitan 

dengan keyakinan hati dan hakikat jati diri sebagai hamba Allah swt., serta 

nasibnya di akhirat nanti, yakni di surga atau di neraka. Dalam upaya untuk 

melindungi agamanya, syariat Islam memerintahkan.32 

1. Kepada setiap muslim untuk saling membantu dan berjamaah dalam 

menjalankan agamanya dengan sempurna (kamilah) dan seutuhnya 

(kaffah) dengan menaati semua perintah agama dan meninggalkan segala 

larangannya serta menjauhkan diri dari hal-hal dapat merusak sendi-

                                                             
31Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, h. 208.  
32Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan : Buku Kedua 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 20.   
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sendi kehidupan beragama dan sebaliknya dianjurkan untuk sebanyak 

mungkin mengerjakan amal kebajikan atau amal soleh demi memperoleh 

ridho Allah swt,. 

2. Kepada para penguasa diwajibkan untuk menjamin umat Islam dapat 

mengamalkan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya serta 

memperlakukan orang Islam sesuai agamanya.  

b. Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa) 

Pemeliharaan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, 

kelangsungan hidup, jati diri, harga diri, kemerdekaan dan kesehatan serta 

kebutuhan biologis serta psikologis sebagai manusia. Dalam upaya untuk 

melindungi jiwa, Islam memerintahkan agar setiap pribadi menjaga, 

keselamatan diri, menjaga kesehatan, menjaga identitas diri, menjaga nama baik, 

menjaga kesehatan jasmani, melakukan perkawinan, menjaga kesehatan jiwa, 

seni dan budaya dan menjaga nama baik orang lain. Selain itu syariah Islam 

melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, melecehkan orang lain, 

memaksakan kehendak kepada orang lain, menganiaya orang lain, menuduh 

orang lain, qadzaf, menyebarkan fitnah dan aib orang lain dan melecehkan seni 

dan budaya dan/atau mencenderainya.33 

c. Hifzh al-‘Aql (Memelihara Akal) 

Pemeliharaan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan 

berfikir, kecerdasan akal, berpikir benar dan menciptakan kreativitas baru. Akal 

budi merupakan suatu Anugrah Ilahi yang membedakan manusia dari makhluk 

binatang. Tanpa akal budi, manusia tidak ubahnya seperti binatang. Manusia 

                                                             
33Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan : Buku Kedua , h. 21.  
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adalah makhluk berakal. Dalam upaya melindungi akal, Syariah Islam 

memerintahkan manusia untuk berpikir dan berjiwa besar, berpikir positif 

dengan bimbingan rohani dan berpikir tentang alam semesta demi kemajuan 

kesejahteraan dan peradaban.34 Selain itu syariah Islam melarang untuk makan 

dan minuman yang merusak kesehatan akal, berpikit negatif di bawah 

kekuasaan hawa nafsu, dan berpikir untuk kejahatan. 

d. Hifzh an-Nasl (Memelihara Keturunan) 

Keturunan berkaitan dengan kelangsungan generasi penerus peradaban 

yang sehat, cerdas, serta berakhlak mulia, dan berbudi luhur. Keturunan 

merupakan kebanggan dan penerus eksistensi dan perjuangan orang tua. 

Keturunan merupakan generasi yang dapat meninggikan derajat dan nama baik 

orang tua serta menutup kekurangan orang tua. Dalam upaya melindungi 

keturunan, syariat Islam memerintahkan adanya perkawinan yang sah, 

perkawinan dengan perempuan yang hubungan darahnya telah jauh, memilih 

pasangan yang berkualitas, memelihara keturunan (hadhanah) dengan baik, dan 

mendidik anak dan memperhatikan kebutuhan anak dan masa depannya. Tidak 

hanya itu, syariat Islam melarang pernikahan dengan seseorang yang terdapat 

hubungan darah, nasab, kerabat dekat, dan sepersusuan, menikah dengan 

pasangan yang fasik, berbuat zina, melantarkan anak keturunannya baik yang 

berkaitan dengan agama, kesehatan, pendidikan dan masa depan anak. 

Sebagaimana kaidah إر َولاض  ر  tidak boleh berbuat sesuatu yang) لاض 

membahayakan). Dalam kaidah ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh 

menimpakan suatu bahaya ataupun membahayakan untuk orang lain, maka dari 

                                                             
34Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan : Buku Kedua , h. 22.  
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itu kita tidak boleh menghalangi niat baik seseorang untuk melakukan 

perkawinan sedangkan sudah cukup jelas dengan alasan-alasan yang tertera. 

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon 

pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan 

perkawinan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai 

penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-

laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.35 

e. Hifzh al-Mal (Memelihara Harta) 

Pemeliharaan harta kekayaan berkaitan dengan modal dasar untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, kelangsungan dan kesejahteraan hidup, 

meningkatkan kualitas hidup dan kesempurnaan ibadah secara investasi untuk 

akhirat. Harta merupakan modal dan media untuk ibadah dan perjuangan. 

Dalam upaya pemeliharaan harta, Syariat Islam telah menetapkan beberapa 

ketentuan yaitu : 

1. Memerintahkan manusia untuk bekerja menjemput rezeki yang halal 

yang telah disediakan oleh Allah swt, dan berpegang teguh pada prinsip-

prinsip syariah. 

2. Memanfaatkan harta kekayaan untuk kebajikan serta menanamkannya 

untuk investasi akhirat agar rezekinya menjadi berkah dan bertambah. 

Kelima bentuk kemaslahatan di atas, para ahli hukum Islam atau 

kalangan ulama memberikan istilah yang dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah 

(lima hal yang bersifat daruriy).36 

                                                             
35Holilur Rohman, “Batas Usia Idela Menikah Perspektif Maqasid Shariah" Studies and 

Humanities 1, no. 1 (2016), h. 88.   
36Yusuf al-Qaradawi, Ri’ayatul Bi’ah fi Syari’atil Islam, (Kairo; Darusy Syuruq, 2001), h. 

44-47.  
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2) Maqasid Hajiyah (sekunder) 

Maqasid hajiyah memiliki tujuan berdasarkan barometer kebutuhan 

manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya menimbulkan kesulitan dan 

kesempitan yang tidak fatal. Maqasid hajiyah “Al mashalih al-hajiyah” memiliki 

pengertian manfaat yang disyariatkan. Seperti keuntungan usaha jual beli, 

bercocok tanam, dan usaha koperasi. Adapun contoh maqasid hajiyah adalah; 

kebolehan menggunakan sutera bagi penderita penyakit kulit, karena jika dia 

tidak memakai sutera, penyakitnya akan semakin parah. Demikian pula qashar 

(ringkasan) shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi yang sakit, dan lain 

sebagainya. 

3) Maqasid Tahsiniyah (tersier) 

Tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan pada manusia yang 

bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid tahsiyah 

tidak lain karena posisinya sebagai suplemen dalam kehidupan manusia 

sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. Maqasid tahsiniyah 

sebagaimana yang dikemukakan Imam Syaitibi termasuk dala kategori maqarim 

al akhlak (keluhuran budi pekerti). Adapun contoh dari maqasid tahsiniyah 

seperti; menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai parfum, adab 

ketika makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.37 

 Lima prinsip universal yang dikelompokkan dalam puncak dharuriyah 

mengandung kepastian epistimologis dan karenanya tidak dapat dibatalkan. 

Tepatnya setiap kesalahan yang melibatkan kategori kedaruratan ini mengarah 

pada konsekuensi lain yang jauh dari kelima prinsip umum tersebut. Dua 

                                                             
37Ali Shodiqin, Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia, 

(Yogyakarta: Beranda, 2012), h. 170.  
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kategori lainnya, yakni hajiyah dan tahsiniyah secara struktural berada di bawah 

dan pada dasarnya saling melengkapi dengan dharuriyah sebagai kebutuhan 

utama. Oleh karena itu, perlu menelaah kategori ini secara berurutan, yang 

dimulai dari dharuriyah, hajiyah, dan diakhiri dengan tahsiniyah.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqasid 

Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 45.  
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METODOLOGI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Mamuju merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Barat. 

Kabupaten ini terletak pada posisi 1 38 118 -2 54 552 Lintang Selatan dan 11 54 

47 -13 5 35 Bujur Timur. Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah 794.276 Ha. 

Dan secara administrasi pemerintahannya terbagi atas 11 kecamatan yang 

terdiri dari 88 desa, 11 kelurahan, 99 lingkungan, dan 614 dusun, kabupaten 

Mamuju ini berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten sebagai berikut: 

 Sebelah Utara  : Kabupaten Mamuju Utara  

 Sebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Majene dan Kabupaten  

      Mamasa 
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 Sebelah Barat  : Selat Makassar 

Wilayah di Kabupaten Mamuju setidaknya terbagi atas 11 kecamatan 

yakni Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, 

Kecamatan Simboro, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan 

Bonehau, Kecamatan Tommo, Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Bala-

Balakang. Dari 11 kecamatan tersebut, lokasi penelitian yang dipilih adalah 

Kecamatan Kalukku. 

Kalukku adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Mamuju, provinsi 

Sulawesi Barat, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari 4 Kelurahan dan 10 Desa 

yaitu Kelurahan Bebanga, Sinyonyoi, Kalukku, Desa Pammulukang, Kalukku 

Barat, Beru-Beru, Kabuloang, Belang-Belang, Pokkang, Rea Guliling, Sondoang, 

Uhaimate dan Keang. Kecamatan Kalukku memiliki luas wilayah 452,65 km² 

dengan populasi di tahun 2020 berjumlah 63.425 jiwa, dan kepadatan 140,12 

jiwa/km², dan ibukota kecamatan terletak di kelurahan Kalukku.1 

Kecamatan ini terbagi menjadi 10 desa dan 4 kelurahan serta memiliki 49 

lingkungan, 84 dusun dan 143 Rukun Tetangga (RT). Penduduk asli Sulawesi 

Barat ialah suku Mandar, termasuk di kecamatan Kalukku. Karena provinsi 

Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan, maka 

suku asli Sulawesi Selatan juga banyak tinggal di Sulawesi Barat, dan tiga suku 

paling banyak ialah suku Toraja, Bugis dan Makassar. Ada juga suku pendatang 

lainnya seperti suku Jawa, Bali dan suku lainnya.  

 

 

                                                             
1https://id.wikipedia.org/wiki/Kalukku,_Mamuju diakses pada tanggal 04 Juni 2024  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalukku,_Mamuju
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Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 

yang terdiri dari beberapa instansi, antara lain Kementerian Agama Mamuju, 

Dinas Kesehatan Mamuju, Kantor Urusan Agama (KUA) Kalukku, Puskesmas 

Tampa Padang dan Puskesmas Beru-beru.  

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field recearch) yang mana 

peneliti akan berusaha mendeskripsikan korelasi dari semua data atau informasi 

yang sudah dikumpulkan. Kemudian penelitian ini juga akan melihat fenomena 

yang terkonstruksi sebagai objek untuk mengkonfirmasi dan mengungkapkan 

kebenaran sesuatu.2 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, 

dimana pengumpulan data lebih banyak menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi.3 

Penelitian ini juga bersifat deskriptif untuk memberikan data, kalimat-

kalimat dalam bentuk lisan maupun tertulis serta menggambarkan suatu 

keadaan, gejala, individu dan kelompok tertentu atau menganalisis ada dan tidak 

adanya pengaruh atau gejala yang terjadi pada masyarakat.4 

Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengungkapkan serta memahami fenomena yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat. Seperti halnya dengan perilaku, interpretasi, motivasi, 

                                                             
2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Cet.XI; Bandung:Alfabeta, 2010), h. 31.   
3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D h. 

63. 
4Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet. 2. Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.  
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respon dan lain-lain dalam suatu konteks yang alamiah dengan menggunakan 

berbagai metode ilmiah.5 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah wilayah atau tempat untuk menemukan dan 

mengumpulkan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Penelitian lapangan harus menentukan lokasi penelitian supaya 

konsetrasi penelitian itu jelas dan tepat sasaran. Penelitian ini berlokasi di 

Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif 

dan penelitian hukum empiris. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan 

terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber 

di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. 

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan Teologi Normatif Syar’i 

Pendekatan yang menekankan signifikansi teks-teks sebagai sentral 

kajian Islam dengan merujuk pada sumber-sumber suci (Pristine Sources) dalam 

Islam, terutama al-qur’an dan hadis. Apalagi sudah lumrah, bahwasanya al-

Qur’an merupakan sumber sumber petunjuk, serta perundang-undangan yang 

adil dan syariat yang kekal. 

 

 

 

                                                             
5Lexy J. Moleong, Metodologi Peneltian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 6.  
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2. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan 

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Pendekatan Kesehatan 

Pendekatan Kesehatan yaitu suatu landasan kajian sebuah studi atau 

penelitian untuk mempelajari pola hidup dan kesehatan manusia. Artinya 

peneliti akan mengungkapkan dampak pernikahan di bawah umur dan anak 

stunting melalui pendekatan kesehatan. 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dimana data tersebut diperoleh. Dalam 

penelitian peneliti menggunakan data primer, sekunder dan tersier. 

1. Data Primer 

Sumber data primer, adalah data lapangan berupa informasi dan data 

yang diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan langsung dengan 

praktik. Penentuan sumber data ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling 

yaitu penentuan informan disesuaikan dengan maksud, tujuan dan kegunaan 

yang ada dalam penelitian ini.6 Adapun sumber data yang akan diperoleh pada 

penelitian ini ialah melalui Kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas Tampapadang, 

Puskesmas Beru-beru, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kementerian Agama 

Mamuju. 

 

 

                                                             
6Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h.369.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain 

atau sumber informasi ilmiah lainnya, yang relevan dengan permasalahan 

penelitian ini berupa sumber yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan.7 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh 

informasi dari mengumpulkan dan memeriksa dakumen-dokumen atau data-

data yang dibutuhkan peneliti8 yang diperoleh dengan cara membaca bahan-

bahan kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan topik masalah atau 

pembahasan yang sedang diteliti. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara 

dilakukan dengan peneliti bertatap muka secara langsung dengan yang 

diwawancarai dengan memberikan instrumen penelitian atau memberikan 

pertanyaan, yang mana jawaban dari pertanyaan tersebut digunakan untuk 

memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.9 Adapun metode 

yang digunakan pada pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                             
7Ardianto, Rukmina gonibala, dkk, Tradisi Katoba pada masyarakat etnis Muna: Makna, 

nilai dan Pelestariannya, (Cet. I: Yogyakarta; Deepublish, 2020), h.35.   
8Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta; Rineka Cipta, 2013), h. 59.  
9Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung; Alfabeta, 2013), h. 

127.   
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1. Pengamatan  (Observasi) 

Observasi secara umum merupakan aktivitas pengamatan suatu objek 

secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis 

mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari 

hasil observasi dapat berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, 

kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan 

observasi adalah untuk memberikan gambaran-gambaran realistik perilaku 

kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, 

dan sebagai evaluasi.10 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data atau responden. 

Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.11 

Pedoman wawancara berisi tentang uraian yang biasanya dituangkan 

dalam bentuk daftar pertanyaan, agar proses wawancara dapat berjalan dengan 

baik, isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, 

konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus 

masalah atau variabel yang dikaji dalam penelitian. Dalam pelaksanaan 

wawancara, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikembangkan lebih lanjut 

sesuai dengan kondisinya. 

                                                             
10Mardawani, Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam 

Perspektif Kualitatif (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), h.51.  
11Rianto Adi, Metodolgi Penelitian sosial dan Hukum, (edisi 1; Jakarta: Granit, 2004), h. 72  
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Penelitian ini berusaha mengungkapkan dampak pernikahan di bawah 

umur terhadap anak stunting di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Oleh 

karena itu, ada dua hal yang sangat penting untuk dikaji yaitu tentang 

pernikahan di bawah umur, dan pengaruhnya terhadap stunting. Adapun tempat 

melakukan wawancara penelitian ini antara lain Kementerian Agama Mamuju, 

Dinas Kesehatan Mamuju, Kantor Urusan Agama Kalukku, Puskesmas 

Tampapadang, dan Puskesmas Beru-beru.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen 

yang ada pada subjek/responden atau tempat, dimana subjek/responden 

bertempat tinggal dan melakukan kegiatan sehari-harinya.12 Dokumentasi 

ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi 

buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter, data yang releven penelitian. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya seni, yang dapat 

berupa gambar, patung, film dan lain-lain.13 

 

                                                             
12Mardawini, Praktis Penelitian Kualitatif teori dasar dan analisis data dalam persfektif 

Kualitatif (cet.I; Yogyakarta; DEEPUBLISH, 2020), h. 59.   
13Sudaryono, Metodologi Penelitian (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 

219.   
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Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan mengambil dokumentasi 

yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mempelajari buku-buku, arsip 

maupun dokumen yang digunakan yang berkaitan dengan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen 

juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun kelapangan. Peneliti sebagai human instrumen berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.14 

Peneliti sebagai key instrument harus dibekali dengan penguasaan 

metodologi penelitian, etika penelitian, dan ilmu pengetahuan sesuai bidang 

yang diteliti, dengan kata lain peneliti harus memiliki integritas, karena 

kepercayaan terhadap penelitian kualitatif sesungguhnya berpusat pada 

kredibilitas peneliti itu sendiri.  

Sebagai upaya untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang 

diteliti, peneliti akan menggunakan seperangkat instrument dalam bentuk 

pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi untuk 

mengumpulkan informasi. 

 

 

 

                                                             
14Endang Widi Winarni, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian 

Tindak Kelas(PTK) dan Research Development (Cet-I; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 155.   
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah berhasil dikumpulkan pada penelitian ini bersifat 

kualitatif yang berdasarkan dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat 

ditentukan bahwa analisis data adalah proses dalam mencari, mengumpulkan 

dan menyusun data secara sistematis yang merupakan data yang diperlukan 

dari hasil inteview, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah 

untuk dipahami, kemudian hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan 

data tersebut ke dalam beberapa kategori yang ada, mulai dari kategori data 

yang bersifat primer maupun data yang bersifat sekunder, yang kemudian 

menjabarkannya dalam beberapa poin, melakukan analisis, menyusun pola, 

memilih data yang relevan atau penting, dan pada bagia kahir penarikan 

kesimpulan yang utuh.15 

Data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui penelitian kemudian 

diolah secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan 

menggunakan cara penyajian data, reduksi data, verifikasi data dan penarikan 

kesimpulan. Adapun tahapan pengolahan dan analisis data sebagai berikut: 

1. Data Display (Penyajian data) 

Penyajian data dalam hal ini adalah informasi yang berdasar pada data 

yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, Kantor Urusan Agama (KUA) dan 

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang telah disesuaikan dengan 

                                                             
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 244.  
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fokus penelitian, kemudian disusun secara baik, sehingga mudah dibaca dan 

dipahami tentang suatu masalah yang diteliti. 

2. Data Reduction (reduksi data) 

Data yang telah diperoleh dari hasil peneltian dilapangan yang jumlahnya 

cukup banyak kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Pada proses reduksi data 

perlu dilakukan analisis data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih data 

yang pokok, memprioritaskan hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya atau 

mencarinya apabila masih diperlukan. 

3. Editing 

Proses editing adalah proses peneleti melakukan klarifikasi, keterbacaan, 

konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi 

adalah langkah memberikan penjelasan mengenai apak data yang sudah 

terkumpul akan menciptakan masalah yang konseptual atau teknis pada saat 

peneliti melakukan analisis data. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam peneltian ini menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk 

memperoleh pemahaman mendalam dan mengembangkan teori sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud kesimpulan yang berlaku secara umum dan 

generaliasi. 
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5. Verifikasi Data (penarikan kesimpulan) 

Verifikasi data adalah tahapan terakhir setelah berbagai informasi data 

dibandingkan, kemudian ditelaah hasil yang paling sesuai dengan objek 

penelitian. Tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah 

diambil dengan data pembanding terlebih dahulu, melakukan proses 

pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, kemudian di akhir membuat kesimpulan umum 

untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.  

H. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal-hal di luar 

data untuk menguji kevalidan data yang telah didapatkan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria 

yang dapat digunakan yaitu: 1) derajat kepercayaan (cerdibility) , 2) keteralihan 

(transferability), 3) ketergantungan, 4) kepastian (confirmability). Peneliti 

memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan 

data hasil observasi, adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah:  

1. Data yang didapatkan melalui wawancara dibuat transkrip 

wawancaranya. 

2. Transkrip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di 

deskripsikan kedalam bentuk tulisan, dan 

3. Data yang telah dideskripsikan diuji keabsahan dengan membandingkan 

data-data berbagai sumber. 
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BAB IV 

DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP 

ANAK STUNTING DI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU 

A. Penyebab terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju 

Bedasarkan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang kini diatur pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, 

menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.1 Hal ini berarti pernikahan pria dan 

wanita yang masih berada pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun 

termasuk dalam pernikahan di bawah umur. 

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju 

menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat. 

Praktek pernikahan di bawah umur sering terjadi karena latar belakang 

pendidikan, ekonomi, budaya dan beragam faktor lainnya menjadi penyebab  

terjadinya pernikahan di bawah umur.  

Menurut Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kalukku, secara umum 

pernikahan di Kalukku kurang lebih 30-40 pasang per bulan. Dalam setiap bulan 

tersebut selalu ada berkas yang ditolak oleh KUA karena calon pasangan suami 

istri tersebut tidak memenuhi persyaratan yaitu belum cukup umur. Oleh karena 

itu, terjadinya pernikahan di bawah umur dipandang sebagai suatu fenomena 

oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kalukku. 

  

                                                             
1Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019.   
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1. Fenomena Pernikahan di Bawah Umur 

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 

merupakan suatu fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Melonjaknya praktek pernikahan tersebut dilatarbelakangi maraknya pergaulan 

bebas dan perjodohan orang tua. Perkembangan teknologi memberikan banyak 

manfaat kepada umat manusia, akan tetapi perkembangan tersebut berjalan 

bersama menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif, contohnya seorang anak 

mudah mengakses konten-konten negatif yang menyebabkan anak tersebut 

kecandunan hingga menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Sedangkan 

perjodohan orang tua merupakan kearifan lokal maupun budaya yang masih 

terus berlangsung seiring perkembangan zaman. Hal ini berdasarkan hasil 

wawancara peneliti kepada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kalukku, yang 

mengatakan bahwa: 

Pernikahan di bawah umur banyak terjadi karena perjodohan orang tua 
dan pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah. Perjodohan ini biasanya 
terjadi karena kondisi orang tua yang tidak memahami aturan yang 
dikeluarkan melalui kementerian Agama tentang syarat pernikahan, 
sehingga orang tua biasanya langsung menerima lamaran yang dilakukan 
oleh pihak keluarga pria. Sedangkan hamil diluar nikah ini yang paling 
banyak. Kapan tidak dinikahkan maka ia akan menjadi aib keluarga, maka 
jalan satu-satunya adalah dengan dinikahkan akan tetapi pernikahan 
tersebut diluar tanggungjawab kami dan menjadi tanggungjawab orang 
tua, karena berkas yang mereka ajukan kami tolak dengan alasan anak 
yang ingin dinikahkan tidak memenuhi syarat atau belum cukup umur.2 

 Dari penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa pergaulan bebas 

dan perjodohan orang tua menjadi  penyebab praktek  pernikahan di bawah 

umur di kecamatan Kalukku, kabupaten Mamuju. Berdasarkan regulasi yang 

sudah ditetapkan, Usia pria dan wanita di bawah 19 (sembilan belas) tahun yang 

                                                             
2Abd Khalid (51 tahun), Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kalukku, wawancara, 

Kalukku, 16 Mei 2024.  
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ingin menikah tidak dianjurkan, maka sikap yang dilakukan oleh KUA (Kantor 

Urusan Agama) Kalukku adalah menolak berkas yang diajukan oleh calon 

pasangan pria dan wanita yang belum sampai pada usia 19 (sembilan belas) 

tahun. Berikut ini daftar pengajuan berkas pernikahan yang ditolak di Kantor 

Urusan Agama Kalukku dimuat pada tabel sebagai berikut: 

Sumber Data: Kantor KUA Kecamatan Kalukku  

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 18 orang calon pengantin yang 

mengajukan berkas ke Kantor Urusan Agama Kalukku, akan tetapi pengajuan 

tersebut ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat, yaitu masih di bawah 

umur. Berdasarkan data tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa pernikahan di 

bawah umur masih cukup signifikan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. 

No Nama Jenis Kelamin Tanggal Alasan ditolak 

1 Naya Nandita P 04/01/2023 Di Bawah Umur 

2 Rismayanti P 17/01/2023 Di Bawah Umur 

3 Aliyah P 06/02/2023 Di Bawah Umur 

4 Inriani P 06/03/2023 Di Bawah Umur 

5 Adel Safira P 07/03/2023 Di Bawah Umur 

6 Riski Amelia P 11/05/2023 Di Bawah Umur 

7 Andi Nurdewi Rahma P 15/05/2023 Di Bawah Umur 

8 Rahma P 05/06/2023 Di Bawah Umur 

9 Hilda Wati P 19/06/2023 Di Bawah Umur 

10 Aswar L 27/06/2023 Di Bawah Umur 

11 Muhammad Kurniawan L 06/07/2023 Di Bawah Umur 

12 Jumadil L 26/07/2023 Di Bawah Umur 

13 Sindi Aulia P 02/08/2023 Di Bawah Umur 

14 Sukmawati P 04/08/2023 Di Bawah Umur 

15 Fitra Ramadhani L 18/08/2023 Di Bawah Umur 

16 Tika Reski Amana P 11/11/2023 Di Bawah Umur 

17 Hermawan L 27/11/2023 Di Bawah Umur 

18 Arifah P 30/01/2023  Di Bawah Umur 
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2. Faktor Pernikahan di Bawah Umur 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumen 

yang dikumpulkan, selanjutnya peneliti mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju sebagai berikut:  

a. Faktor Pendidikan 

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang dilakukan untuk 

mempengaruhi orang lain atau individu, kelompok atau masyarakat, sehingga 

mereka mereka melakukan apa yang diharapkan pelaku pendidikan.3 Sedangkan 

menurut Nasution, bahwa pendidikan adalah interaksi antara individu dengan 

anggota masyarakat, yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang 

berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan.4 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

usaha sadar yang dilakukan seluruh aspek yang ada dalam kehidupan, baik 

orang terdekat, masyarakat maupun lembaga yang ada, baik yang terjadi secara 

formal, nonformal, dan informal dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan tidak 

baik menjadi kebiasaan baik yang terjadi sepanjang hidup untuk memperbaiki 

kualitas diri menjadi lebih dan mampu menjawab tantangan masa depan yang 

bertalian dengan sosio-kultural, kepercayaan, pengetahuan, sikap, dan kebiasaan 

yang berkembang dalam masyarakat.  

Dewasa ini, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini terjadi karena 

kurangnya pemahaman orang tua terkait resiko yang akan dialami bagi pelaku 

                                                             
3Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (Jakarta: Rineka Putra, 

2003), h. 16. 
4Nasution, Teknologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 11. 
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pernikahan di bawah umur. Sehingga dalam suatu kondisi ketika anaknya 

dilamar oleh seorang pria, maka orang tua langsung menerima lamaran tersebut 

tanpa memikirkan potensi dampak negatif yang akan dialami pasca setelah 

menikah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada Bapak Abd. Khalid 

selaku Kepala KUA Kalukku sebagai berikut: 

Biasanya kalau ada perjodohan, pihak keluarga tidak memahami syarat 
dari pernikahan itu sendiri. Mereka akan melamar kemudian diterima saja. 
Setelah sampai ke KUA kami tolak karena tidak cukup umur. Kadangkala 
karena undangan sudah terlanjur tersebar pasti mereka lanjutkan 
pernikahan walaupun belum memiliki buku nikah. Jadi jatuhnya menjadi 
pernikahan siri.5 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa 

rendahnya pendidikan orang tua melatarbelakangi terjadinya pernikahan di 

bawah umur. Fenomena ini terjadi karena keterbatasan literasi dan pengetahuan 

orang tua dalam memahami aturan syarat pernikahan yang tentukan ditentukan 

berdasarkan undang-undang dan aturan melalui Kementerian Agama.  

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Kalukku berpandangan bahwa 

pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa. Pemahaman ini muncul 

karena orang tua pada masanya juga dinikahkan pada usia yang relatif masih 

muda. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suhaib sebagai salah 

satu masyarakat di Kecamatan Kalukku sebagai berikut: 
Pernikahan di bawah umur itu sudah biasa, yang penting anak itu sudah 
bisa mendapatkan penghasilan bagi laki-laki dan perempuan sudah bisa 
memasak dan bersih-bersih di rumah. Apalagi sekarang anak kalau sudah 
saling suka, ditakutkan jatuh ke hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik 
dinikahkan.6 
 

 

 

                                                             
5Abd Khalid (51 tahun), Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kalukku, wawancara, 

Kalukku, 16 Mei 2024.   
6Suhaib (47 tahun), Masyarakat Kecamatan Kalukku, Wawancara, 06 Mei 2024.  
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa 

pernikahan di bawah umur terjadi karena adanya penormalisasian tentang 

pernikahan tersebut sebagai hal yang biasa dan lumrah terjadi. Selain itu, 

keterbatasn ekonomi di dalam rumah tangga menjadi faktor pendorong 

terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini terjadi karena orang tua tidak 

mampu membiayai pendidikan anaknya, pada akhirnya putus sekolah. Karena 

keterbatasan ekonomi dalam menanggung kebutuhan di dalam rumah tangga, 

pernikahan ini dianggap menjadi salah satu solusi dalam mengurangi biaya 

tanggungan. Kondisi ini terjadi di lingkungan keluarga yang memiliki anak 

perempuan. Anak perempuannya dinikahkan dengan harapan kehidupannya 

akan jauh lebih baik dari sebelumnya setelah menikah. 

Praktek pernikahan di bawah umur sering dijumpai pada masyarakat 

yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Selain itu, faktor ekonomi 

juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini terjadi 

karena bertujuan untuk mengurangi tanggungan hidup di dalam rumah tangga 

yang memiliki keterbatasan ekonomi. Mereka menganggap dengan menikahkan 

anaknya walaupun belum mencukupi umur dapat meringankan dan membantu 

masalah perekonomian keluarga. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab 

terjadinya pernikahan di bawah umur. 

b. Faktor Perjodohan 

Perjodohan merupakan faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu 

hubungan pernikahan, yang mana pihak pria dan wanita ditentukan oleh orang 

ketiga yaitu orang tuanya, bukan kemauan seorang anak yang menikah. 

Kebiasaan ini terjadi karena faktor hubungan keluarga. Selain itu, pelaksanaan 
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perjodohan pada masyarakat di Kecamatan Kalukku terjadi karena faktor 

budaya yang masih melekat di dalam diri orang tua. Apabila seorang anak sudah 

dianggap cukup dewasa untuk menikah, maka pernikahan tersebut akan 

dilakukan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang kepada Bapak Mustafa 

Tangngali Sebagai berikut: 

Jadi ada dua klaster ini, pertama mungkin karena tidak bisa lagi dicegah 
karena dia hamil. Kedua adalah karena jauh sebelumnya dijodohkan, 
seharusnya masih bisa ditahan-tahan, tapi karena orang tuanya yang ingin, 
akhirnya anaknya rela untuk menikah. Jadi bisa dikatakan perjodohan ini 
lebih dekat dengan faktor budaya yang biasa dilakukan oleh orang tua.7 

Terjadinya perjodohan tanpa mempertimbangkan kematangan usia pada 

anak dikarenakan kondisi orang tua pada masanya juga demikian, yaitu melalui 

perjodohan. Padahal kondisi sekarang dan zaman orang tua ketika menikah 

melalui perjodohan jelas berbeda. Oleh karena itu, dari perbedaan masa inilah 

perjodohan seharusnya tidak lagi dilakukan pada anak yang masih belum cukup 

umur.   

c. Faktor Pergaulan Bebas 

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya pernikahan di bawah umur. Kurangnya perhatian dan pengawasan 

orang tua dalam menjadi faktor terjadinya hamil di luar nikah. Selain itu. Peran 

orang tua dalam mendidik sangan dibutuhkan agar seorang anak mempunyai 

karakter yang baik sehingga ketika ketika meranjak dewasa, seorang anak 

selektif dalam mencari pergaulan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada 

Ibu Ija sebagai berikut: 

Kenapa bisa terjadi pernikahan di bawah umur? Paling utama karena 
masalah pergaulan anak yang lepas dari pantauan orang tua. Biasanya juga 

                                                             
7Mustafa Tangngali (47 tahun), Kepala Kementerian Agama Mamuju, Wawancara, 

Mamuju, 06 Mei 2024.   
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terjadi karena kurangnya pengetahuan ilmu agama orang tua mendidik 
anaknya. Oleh karena itu, biar tidak terjadi pernikahan di bawah umur 
harus diperhatikan semua itu apa lagi sekarang zamannya sudah canggih 
dan informasi di dapat dari manapun jadi peran orang tua harus yang 
paling utama.8 

Dewasa ini, anak yang sudah berusia remaja seringkali luput dari 

pengawasan orang tua, maka dari itu kesadaran anak merupakan hal yang sangat 

penting untuk menjaga dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia jatuh dalam 

pergaulan yang salah seperti pacaran. Memiliki hubungan pacaran merupakan 

hal yang tidak lazim lagi terjadi pada kalangan anak remaja, oleh karena itu 

pacaran yang sudah terlanjur dianggap lazim pada kalangan anak remaja, maka 

pacaran merupakan pintu awal penyebab anak hamil di luar nikah. Dalam ajaran 

agama Islam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim 

merupakan hal yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu, pendidikan anak melaui 

peran orang tua dan kesadaran anak sangat dibutuhkan. 

Untuk menganalisis lebih mendalam terkait dengan dampak terhadap 

pasangan yang menikah di bawah umur, peneliti melakukan wawancara secara 

langsung dengan Bapak Abd. Khalid (Kepala KUA Kalukku). Adapun kutipan 

wawancara sebagai berikut: 

Terkait dengan pernikahan di bawah umur, yang jelas kami tetap 
menghimbau kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan di 
bawah umur, karena ketika itu terjadi, ada beberapa hal akibatnya. 
Pertama, pasti tidak punya buku nikah, karena tidak memenuhi 
persyaratan yang ada di KUA, jadi orang yang mau menikah itu harus 
memenuhi syarat untuk dapat didaftar di KUA. Salah satu syaratnya adalah 
usia pria dan wanita harus berusia 19 (sembilan belas) tahun. Kedua, dari 
pihak kesehatan mengatakan bahwa penyebab stunting adalah pernikahan 
di bawah umur tapi menurut saya penyebab pernikahan di bawah umur 

                                                             
8Ija (53 tahun), Tenaga Kesehatan Puskesmas Tampa Padang, Wawancara, Kalukku, 16 

Mei 2024.  
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dapat menyebabkan stunting memang benar adanya akan tetapi bukan 
penyebab sepenuhnya.9   

Pada tahun 2023, berkas yang ditolak di KUA berjumlah kurang lebih 20 

(dua puluh) pengajuan. Alasan penolakan tersebut karena calon pasangan pria 

dan wanita yang ingin menikah tidak memenuhi syarat di KUA (Kantor Urusan 

Agama). Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti sebagai berikut: 

Kalau usia pria atau wanita belum sampai 19 (sembilan belas) tahun, maka 
otomatis berkasnya ditolak di KUA kerena mengikuti aturan yang berlaku. 
Yang tercatat pada tahun 2023 setidaknya kurang lebih 20 berkas yang 
ditolak, itupun masih banyak sekali yang tidak mengajukan berkasnya 
sehingga bisa dikatakan mereka melangsungkan pernikahan secara siri. 
Adapun berkas yang ditolak di KUA  sebenarnya masih bisa diurus dengan 
memberikan surat rekomendasi melaksanakan isbat ke Pengadilan Agama 
Mamuju. Kalau atas alasan tertentu putusan pengadilan hakim 
memberikan dispensasi, maka sudah bisa diurus secara administrasi 
dibuatkan buku nikah di KUA.10 

 Berdasarkan wawancara di atas, peneliti berkesimpulan bahwa angka 

pernikahan di bawah umur masih cukup tinggi di kecamatan Kalukku, hal 

tersebut dibuktikan dengan banyak berkas yang ditolak oleh KUA (Kantor 

Urusan Agama) Kalukku. Adapun berkas yang ditolak masih bisa ditindaklanjuti 

dengan membuat surat rekomendasi ke Pengadilan Agama Mamuju untuk 

melaksanakan isbat. Pada kondisi tersebut keputusan tertinggi ditentukan oleh 

hakim di pengadilan. 

 Dewasa ini, Kementerian Agama di kabupaten Mamuju berperan penting 

membantu pemerintah daerah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan 

memberikan edukasi ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat tentang 

dampak pernikahan di bawah umur. Dampak yang dialami cukup signifikan 

                                                             
9Abd Khalid (51 tahun), Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kalukku, wawancara, 

Kalukku, 16 Mei 2024.   
10Nurhayati (50 tahun), Staf KUA (Kantor Urusan Agama) Kalukku, Wawancara, 

Kalukku. 16 Mei 2024. 
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karena laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah umur sangat rentan 

mempengaruhi kondisi psikologis dan biologis dalam menjalani kehidupan 

setelah menikah. 

 Secara umum, menikah di bawah umur belum mempunyai kematangan 

dari segi fisik, psikologis dan biologis ketika melaksakanan suatu pernikahan, 

oleh karena itu jika mereka melakukan hal tersebut maka dalam hubungan 

pernikahannya mereka tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya 

sebagai pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga. Hal tersebut juga 

dapat menimbulkan ketegangan antara hubungan kedua belah pihak 

dikarenakan pelanggaran dari ketetapan yang berlaku. Ketidakstabilan dalam 

menjalankan peran dan tugasnya sesuai dari fungsinya masing-masing adalah 

penyebab utama terjadinya permasalahan dan konflik sehingga di dalam 

kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan tentram. 

 Secara aturan pernikahan di bawah umur jelas tidak dibenarkan, 

pertimbangan tersebut dikarenakan potensi resiko yang dialami seperti 

kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi dan 

bayi beresiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting. Tingginya 

pernikahan di bawah umur di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan 

Kalukku menjadi faktor peningkatan angka stunting, hal ini seringkali di 

sosialisasikan dari tenaga kesehatan seperti dinas kesehatan, puskesmas dan 

pemerintah daerah Kabupaten Mamuju. 

 Terkait dengan masalah stunting, Kementerian Agama melakukan 

kolaborasi dengan penyuluh KB (Keluarga Berencana) dalam rangka 
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memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di 

bawah umur. Sedangkan anak yang lahir melalui pernikahan di bawah umur 

akan diberi perhatian khusus dan pendampingan lebih lanjut dari pihak 

kesehatan untuk memberikan konseling guna membantu pertumbahan dan 

perkembangan anak yang lahir. 

Penyebab peningkatan angka stunting di kecamatan Kalukku, kabupaten 

Mamuju selalu dikaitkan dengan pernikahan di bawah umur. Hal ini karena pada 

pasangan usia di bawah umur cenderung belum mampu menjalankan 

tanggungjawab sebagai orang tua, utamanya bagi wanita. Biasanya perempuan 

yang menikah di bawah umur mengalami persoalan psikologis seperti mudah 

cemas, depresi yang berpotensi memberikan pengaruh kepada kesehatan ibu 

dan kesehatan anak, baik di dalam kandungan maupun yang telah lahir. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara ke Ibu Ija selaku tenaga kesehatan puskesmas 

Tampapadang sebagai berikut: 

 Yang melakukan pernikahan di bawah umur itu sangat banyak di 
Kecamatan Kalukku, dan inilah juga menjadi salah satu faktor 
meningkatnya angka stunting. Hal ini terjadi berawal menikah usia di 
bawah umur, kenapa? Karena sel telur pada wanita belum matang untuk 
menampung bayi. Tarolah umur 15 tahun dia itu masih rentan keguguran, 
rahimnya belum kuat untuk melakukan proses dalam kehamilannya, terjadi 
perubahan hormon. Itu semua yang mempengaruhi kalau secara fisiknya. 
Terus kalau dia sudah hamil besar, terjadi perubahan psikologis karena 
pikirannya masih belum siap menjadi istri ataupun menjadi orang tua. Ini 
terjadi karena pemikirannya masih belum dewasa. Biasanya juga dalam 
keadaan hamil mereka tidak memperhatikan makanan yang sehat sehingga 
nutrisi yang disalurkan ke dalam kandungan melalui ibunya tidak 
maksimal. Inilah semua faktor yang mempengaruhi kenapa resiko anak 
stunting banyak ditemukan melalui pernikahan di bawah umur.11  

                                                             
11Ija (53 tahun), Tenaga Kesehatan Puskesmas Tampa Padang, Wawancara, Kalukku, 16 

Mei 2024. 
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Dari persoalan tersebut, Kementerian Agama Mamuju bekerjasama 

kepada Dinas Kesehatan Mamuju dengan melakukan sosialisasi serta 

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak pernikahan di bawah 

umur. Dalam penanganan stunting di kabupaten Mamuju, khususnya di 

kecamatan Kalukku, Kementerian Agama Mamuju menganggarkan biaya yang 

berkonsentrasi pada masalah stunting, hal ini diharapkan bisa mengurangi dan 

menekan angka stunting di kabupaten Mamuju. Penjelasan tersebut dikuatkan 

oleh pernyataan dari Dr. Mustafa Tangngali S.Ag. M.Ag. Selaku Kepala 

Kementerian Agama di kabupaten Mamuju sebagai berikut: 

Yang kami lakukan menyikapi masalah stunting, para penyuluh kami 
kolaborasi dengan penyuluh KB dalam  rangka memberikan edukasi 
kepada masyarakat agar kiranya tidak melakukan pernikahan di bawah 
umur dan bayi yang lahir dari pernikahan di bawah umur akan dilakukan 
pendampingan berupa pemberian makanan tambahan. Kemudian kami 
juga ikut membantu dinas kesehatan  dalam rangka program pemberian 
makanan tambahan, bahkan kami terus terang di kementerian agama 
menganggarkan di binmas islam terkait dengan penurunan stunting. Kami 
juga dari Kementerian Agama harus terlibat sepenuhnya untuk membantu 
pemerintah daerah dalam program mengatasi stunting ini. Bahkan 
program tersebut diatur melalui surat edaran nomor 2 tahun 2024.12 

Dari penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa peningkatan anak 

stunting di Kabupaten Mamuju, utamanya di Kecamatan Kalukku karena praktek 

pernikahan di bawah umur yang masih terus dilakukan di masyarakat. Maka dari 

itu, dalam upaya mengantisipasi masalah tersebut pemerintah daerah 

melibatkan kementerian Agama Mamuju, Dinas Kesehatan Mamuju dan 

beberapa instansi lainnya untuk bekerjasama mensosialisasikan dampak dari 

pernikahan di bawah umur. 

                                                             
12Mustafa Tangngali (47 tahun), Kepala Kementerian Agama Mamuju, Wawancara, 

Mamuju, 06 Mei 2024. 
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 Menurut peneliti, pernikahan di bawah umur mengundang banyak 

kemafsadatan (kesulitan). Oleh karena itu pernikahan tersebut sebaiknya tidak 

dilaksanakan karena banyaknya resiko yang akan dihadapi pasca menikah. 

Untuk memahami dampak tersebut, peneliti mengungkapkan beberapa dampak 

negatif pernikahan di bawah umur sebagai berikut: 

1. Bidang Kesehatan 

Secara ilmu kesehatan, pernikahan di bawah umur sangat tidak 

dianjurkan bagi perempuan, karena akan minimbulkan banyak efek dan resiko, 

hal tersebut dapat terjadi pada usia muda karena kematangan reproduksi 

seperti rahim dan pinggul belum ideal bagi perempuan, baik secara fisik, 

maupun mental, serta terasa sangat berat dalam membina rumah tangga. 

Sehingga resiko yang akan dialami pada saat bersalin jauh lebih besar seperti 

pendarahan bahkan menyebabkan terjadinya kematian.13 

Mengandung di saat umur belum matang sangat berbahaya bagi 

kesehatan terutama terhadap ibu maupun calon bayi, bahkan tidak banyak 

diantaranya mengalami keguguran, melahirkan prematur, bahkan sampai 

merenggut nyawa. 

Dampak pernikahan di bawah umur jika ditinjau dari segi kesehatan akan 

menimbulkan sisi negatif, Istri yang sedang hamil akan mengalami gejala-gejala 

seperti komplikasi, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Selain itu, bayi yang 

baru lahir kemungkinan akan memiliki berat badan yang rendah. 

                                                             
13Anwar Hakim, “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Dampak”, 

Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 1, 2023. h. 67. 
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Dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur memiliki resiko 

yang signifikan terhadap pelakunya terutama perempuan. Masa kehamilan saat 

sistem reproduksi belum matang atau bekerja dengan baik akan menimbulkan 

masalah kesehatan, baik dari ibu hamil maupun calon bayi yang akan dilahirkan. 

2. Bidang Pendidikan 

Dari segi pendidikan, dampak pernikahan di bawah umur sudah jelas 

banyak sisi negatifnya, yakni tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi, dan kurangnya ilmu pengetahuan bagi anak. 

Pendidikan dalam keluarga disebut dengan pendidikan pertama, serta 

menjadi awal terbentuknya perilaku dan pendidikan anak. Oleh karena itu, 

konsep pendidikan terutama pendidikan dalam keluarga sangat penting untuk 

diajarkan sebagai pondasi terhadap lembaga pendidikan sekolah ataupun dalam 

lingkungan masyarakat.14 

3. Bidang Psikologis 

Menurut peneliti, seorang pasangan suami dan istri yang menikah di 

bawah umur cenderung belum memiliki tingkat pola berpikir secara matang, 

sehingga sulit mengontrol emosi saat ada masalah. Pada akhirnya menyebabkan 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan akan mudah terjadinya 

perceraian antara kedua belah pihak. 

 Ditinjau secara psikologis, menikah di bawah umur dapat menimbulkan 

rasa trauma. Kemunculan trauma ini diakibatkan oleh ketidaksiapan kedua belah 

                                                             
14Anwar Hakim, “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Dampak”, 

Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, h. 68. 
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pihak dalam menjalankan perannya masing-masing pasca menikah, sementara 

hal ini tidak didukung dengan kemampuan dan kematangan diri yang dimiliki. 

4. Bidang Ekonomi 

Secara umum, ekonomi adalah pemicu dalam membina rumah tangga, 

munculnya perbedaan pendapat dalam pengelolaan keuangan dan istri merasa 

tidak puas dengan penghasilan suami yang tidak menentu menjadi akar 

munculnya berbagai masalah. 

Kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga yang kurang tercukupi 

menimbulkan masalah dalam keluarga yaitu orang tua ikut campur dalam 

masalah keungan rumah tangga anaknya, dan kecenderungan membanding-

bandingkan dengan anak tetangga. Hal ini menyebabkan mental anak hancur 

dalam memikul tanggungjawab sebagai pasangan suami dan istri. 

Dari penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa munculnya 

permasalahan ekonomi merupakan hal biasa dalam kehidupan berumah tangga. 

Akan tetapi, menikah di bawah umur dengan kondisi mental yang belum kuat, 

akan memberi efek secara signifikan kepada pelakunya, sehingga sulit mencari 

solusi dan jalan keluar dari permasalahan ekonomi tersebut.  

5. Bidang Sosial 

Seperti yang telah peneliti amati, dampak pernikahan di bawah umur dari 

kondisi sosial akan menimbulkan kurangnya rasa tidak percaya diri dalam 

lingkungan masyarakat apabila saat bertemu dengan teman sebayanya. 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Stunting di Kecamatan Kalukku Kabupaten 

Mamuju 

Masalah anak pendek (stunting) adalah salah satu permasalahan gizi yang 

menjadi fokus pemerintah Indonesia. Masalah anak pendek (stunting) 

merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di 

negara-negara miskin dan berkembang. Stunting menjadi permasalahan karena 

berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, 

perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan 

terhambatnya  pertumbuhan mental.15 

Stunting terjadi berawal dari janin masih dalam kandungan dan baru 

nampak saat anak berusia dua tahun. Kurangnya pengetahuan  ibu mengenai 

kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan menjadi salah satu faktor penyebab 

anak stunting.  Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (growth 

faltering) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai 

dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Oleh karena itu, keadaan seperti ini 

akan diperparah dengan tidak terimbanginya kejar tumbuh (catch up growth) 

yang memadai. 

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang mengalami 

peningkatan stunting sebesar 35%. Oleh karena itu, pemerintah daerah di 

Kabupaten Mamuju berupaya mencegah terjadinya peningkatan stunting dengan 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan di 

bawah umur. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah menganggap anak 

yang menikah di bawah umur cenderung belum mampu memikul tanggung 

                                                             
15https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1516/apa-itu-stunting diakses tanggal 30 

September 2024.  

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1516/apa-itu-stunting
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jawab menjadi orang tua. Selain itu, kondisi psikologis dan biologis yang belum 

matang pada wanita yang menikah di bawah umur sangat beresiko saat masa 

kehamilan dan pasca melahirkan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rahmawati 

sebagai berikut: 
Pernikahan di bawah umur itu banyak disini (Kalukku), dan paling terjadi 
karena kecelakaan (hamil di luar nikah), ada juga yang menikah karena 
perjodohan. Dan kami di kesehatan selalu mengingatkan bahwa 
pernikahan di bawah umur itu besar sekali resikonya melahirkan anak 
stunting. Stunting itu bukan mempengaruhi kemampuan berbicaranya 
anak, bukan kemampuan aktifnya anak ketika berjalan, berlari akan tetapi 
bagaimana ketika ia nantinya bersekolah akan mempengaruhi kemampuan 
kognitif atau otaknya anak. Ciri-ciri anak stunting itu kalau kondisi anaknya 
kurus, berat badannya kurang dan tinggi badannya kurang. Sebagai 
pelaksana di bagian gizi, ciri-ciri yang seperti itu yang kami intervensi.16 

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting di 

Kecamatan Kalukku sebagai berikut: 

a. Faktor Pendidikan 

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi 

stunting dan membangun masyarakat yang lebih sehat. Sebaliknya, pendidikan 

rendah di masyarakat memainkan peran penting dalam masalah stunting. 

Berikut ini beberapa dampak dari pendidikan rendah terhadap anak stunting di 

Kecamatan Kalukku: 

1. Tingkat Pengetahuan yang Rendah tentang Gizi Seimbang 

Kurangnya pemahaman tentang gizi seimbang dan pentingnya 

memberikan nutrisi yang cukup pada anak menyebabkan anak stunting. 

Pendidikan rendah di masyarakat menyebabkan kurangnya pengetahuan 

tentang jenis makanan yang sehat dan cara mempersiapkannya. Akibatnya, 

                                                             
16Rahmawati (31 tahun), Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Beru-beru, Wawancara, 

Kalukku, 22 Mei 2024  
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anak-anak sering kali tidak mendapatkan gizi yang cukup yang dapat 

menyebabkan stunting. 

2. Keterbatasan Akses pada Layanan Kesehatan 

Pendidikan rendah dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap 

layanan kesehatan yang penting untuk mencegah dan mengobati stunting. 

Ketika pendidikan rendah, masyarakat seringkali tidak mengetahui 

pentingnya pemeriksaan rutin anak ke dokter atau memanfaatkan layanan 

kesehatan yang tersedia di Desa. Akibatnya, anak-anak yang menderita 

stunting mungkin tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. 

3. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Perawatan Ibu Hamil 

Pendidikan yang rendah di masyarakat juga dapat mempengaruhi 

kesadaran akan pentingnya perawatan ibu hamil. Perawatan prenatal yang 

baik sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan 

yang sehat bagi janin. Namun, ketika pendidikan rendah, ibu hamil mugkin 

tidak menyadari pentingnya pemeriksaan secara rutin ke dokter dan 

menjaga pola makan yang sehat. Akibatnya janin lebih rentan terhadap 

stunting. 

Pendidikan merupakan kunci mengatasi dan mengurangi stunting. 

Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang gizi seimbang, 

layanan masyarakat, dan perawatan ibu hamil dapat mengurangi resiko stunting 

serta membangun generasi yang lebih sehat di masa depan. 

b. Faktor Pola asuh 

Pola asuh orang tua yang tidak tepat akan mempengaruhi dan berpotensi 

menyebabkan anak stunting. Contonya ketika memberikan makan kepada balita 
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tanpa memperhatikan kebutuhan zat gizi dan nutrisi kepada anaknya. Pada 

kondisi ini menyebabkan kurangnya asupan makanan berkualitas yang di 

konsumsi anak sehingga menghambat tumbuh kembang anak, pada akhirnya 

anak mengalami kekurangan berat dan tinggi badan. Hal ini juga dijelaskan oleh 

Ibu Andi Matasiyah melalui hasil wawancara sebagai berikut: 
Perilaku orang terhadap anaknya juga mempengaruhi anaknya 
mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, biasanya yang saya lihat kalau 
anaknya menangis minta dibelikan makanan maupun minuman kemasan, 
orang tua merasa kasihan, pada akhirnya keinginan anaknya dipenuhi. Ini 
sering kami ingatkan kepada orang tua yang memiliki anak untuk berjenti 
memberikan anak makanan dan minuman yang tidak sehat.17  

Dari penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa kurangnya 

perhatian orang tua dalam pemberian nutrisi penyebab anak stunting. Oleh 

karena itu, peran orang tua dalam mengasuh anak adalah faktor terpenting 

dalam tumbuh kembang anak.  

c.  Faktor Pernikahan di Bawah Umur 

Kematangan biologis dan psikologis anak yang menikah di bawah umur 

secara umum belum maksimal dan stabil. Hal ini terjadi karena anak laki-laki 

maupun perempuan pada usia muda masih dalam fase pertumbuhan dan 

mencari jati diri. Hal ini juga dijelaskan melalui hasil wawancara kepada Ibu 

Andi Matasiyah sebagai berikut: 

Kalau anak perempuan yang menikah di bawah umur kemudian hamil itu 
punya resiko yang besar. Kenapa? Karena kondisi rahimnya belum bekerja 
dengan baik dan terbentuk secara sempurna. Apalagi juga anak yang hamil 
ini masih berusia remaja, otomatis masih dalam fase pertumbuhan, maka 
resikonya tidak hanya kepada ibunya, akan tetapi juga ke anaknya yang 
masih di dalam kandungan. Akibatnta anaknya lahir dalam keadaan 
stunting.18 

                                                             
17Andi Matasiyah (30 tahun), Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Tampapadang, 

Wawancara, Kalukku, 16 Mei 2024.  
18Andi Matasiyah (30 tahun), Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Tampapadang, 

Wawancara, Kalukku, 16 Mei 2024 
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 Sejalan dengan hasil wawancara di atas, hal yang sama juga dijelaskan 

oleh Ibu Yulianti Mandasari sebagai berikut: 

Pernikahan di bawah umur resikonya memang banyak, karena secara 
umum umurnya belum siap atau belum matang untuk menikah, tapi karena 
sesuatu hal dia harus menikah dan punya anak, padahal mentalnya belum 
siap menjadi seorang ibu makanya anaknya stunting. Kami setiap bulan 
turun konseling masalah kehamilan tapi karena masih muda, maka 
pemikiran dan perilakunya masih belum dewasa. Contohnya menolak 
makanan yang sehat karena alasan tidak suka, akhirnya ketika kami ukur 
lingkar lengannya tidak sesuai dan pada akhirnya melahirkan anak dengan 
kondisi berat badan lahir rendah atau bisa dikatakan stunting.19 

   Berdasarkan penjelasan di atas, kesiapan fisik dan kematangan biologis 

sangat perlu diperhatikan sebelum melakukan pernikahan. Oleh karena itu, 

pernikahan di bawah umur sebaiknya tidak dilakukan karena memiliki banyak 

resiko. Adapun resiko yang akan dialami antara lain, resiko kematian ibu dan 

bayi, melahirkan secara prematur, berat badan lahir rendah pada bayi dan 

stunting. 

d. Faktor Kepercayaan/Mitos 

Kepercayaan masyarakat secara turun temurun masih melekat di 

kalangan masyarakat Kecamatan Kalukku. Hal ini juga yang mempengaruhi 

aktivitas mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu kepercayaan 

tersebut adalah melarang ibu hamil untuk mengonsumsi makanan hasil laut. 

Adapun penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Nurhayati 

sebagai berikut: 
Banyaknya anak stunting di kalukku karena terlalu banyak pamalinya 
makan apa-apa. Hampir semua makanan laut tidak dikonsumsi, contohnya 
tidak makan cumi, tidak makan udang. Kebiasaannya juga tidak terlalu 
suka makan sayuran, dan paling sering makan indomie. Ya intinya makanan 

                                                             
19Yulianti Mandasari (32 tahun), Tenaga Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Beru-beru, 

Wawancara, Kalukku, 22 Mei 2024.  
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praktis yang penting ada isi perutnya. Padahal yang dibutuhkan anak di 
dalam kandungan itu nutrisi biar sehat.20 

Dari penjelasan di atas, Peneliti berkesimpulan bahwa salah satu faktor 

penyebab stunting di Kecamatan Kalukku adalah kepercayaan secara turun 

temurun yang masih melekat pada masyarakat. Padahal makanan hasil laut 

seperti cumi dan udang adalah jenis makanan yang kaya protein dan bergizi 

dalam mendapatkan nutrisi terhadap ibu hamil. 

Resiko stunting jauh lebih besar dialami pada anak yang menikah di 

bawah umur dibandingkan dengan anak yang menikah pada usia matang. 

Kondisi biologis dan psikologis yang belum siap, kurangnya perhatian tentang 

pola hidup sehat pada masa kehamilan ditambah ekonomi keluarga yang 

terbatas sudah sangat jelas membuka pintu terjadinya stunting pada anak. 

Langkah-langkah mendeteksi anak stunting adalah dengan mengukur 

berat badan anak terhadap usianya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada 

Ibu Andi Matasiyah sebagai berikut:  
Bagaimana kita mengatakan stunting? Stunting itu diukur dari tinggi 
badannya dengan melihat umurnya. Apakah tinggi badannya itu sesuai 
dengan umur rata-ratanya berdasarkan rujukan data melalui Kementerian 
Kesehatan. Kalau misal di bawah -2 itu sudah bisa dikatakan stunting. 
Adapun cara mengukur semua itu dengan cara melihat grafik 
pertumbuhan, dari grafik pertumbuhan itu kita bandingkan antara tinggi 
badan dan berat badan anak dengan umurnya.21 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa untuk 

mengidentifikasi ciri-ciri anak terdeteksi stunting adalah mengukur berat badan 

anak berdasarkan usianya. Apabila standar grafik tidak mencapai maka pihak 

kesehatan secara umum menganggap anak tersebut terdeteksi stunting. Adapun 

                                                             
20Nurhayati (50 tahun), Staf Kantor Urusan Agama Kalukku, Wawancara, 16 Mei 2024. 
21Andi Matasiyah (30 tahun), Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Tampapadang, 

Wawancara, Kalukku, 16 Mei 2024 
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grafik yang menjadi rujukan untuk mengukur panjang badan/tinggi badan dan 

berat badan anak berdasarkan usia anak 0-24 bulan sebagai berikut: 

1. Grafik Panjang Badan/Tinggi Badan Menurut Umur Anak 
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Grafik di atas merupakan metode mengukur panjang badan/tinggi badan 

anak terhadap usianya. Grafik dengan warna biru untuk mengukur tinggi badan 

anak laki-laki, sedangkan grafik dengan warna ungu adalah grafik mengukur 

tinggi badan anak perempuan.  
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2. Grafik Berat Badan menurut Umur Anak 
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Keterangan: 

< -3 SD Berat badan sangat kurang 
-3 SD sampai dengan <-2 

SD 
Berat badan kurang 

-2 SD sampai dengan +1 
SD 

Berat badan normal 

>+1SD Resiko berat badan lebih 

Sumber Data: Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

Grafik di atas merupakan petunjuk untuk mengukur berat badan anak 0-

24 bulan berdasarkan usianya. Setelah garis ditarik kemudian menunjukkan 

angka -3 sampai dengan <-2, maka kondisi anak terdeteksi stunting, apabila 

berada di angka -2 sampai dengan +1, maka kondisi berat badan anak normal 

dan tidak terdeteksi stunting.  

Stunting adalah masalah serius yang harus diselesaikan di kecamatan 

Kalukku karena termasuk penyumbang stunting terbanyak di kabupaten 

Mamuju. Kecamatan Kalukku memiliki tiga puskesmas induk sebagai layanan 

kesehatan dalam mengontrol perkembangan balita stunting yaitu puskesmas 

Tampapadang, Ranga-ranga dan Beru-beru.  Berdasarkan hasil rekap status gizi 

Dinas Kesehatan Mamuju pada bulan Januari-Maret 2024, persentase balita 

stunting di Kabupaten Mamuju sebesar 29.1%. Adapun hasil keterangan 

berdasarkan  pada tabel sebagai berikut: 
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No Puskesmas 
Balita Diukur Balita Stunting 

Jumlah Jumlah % 

1 Tapalang 1024 352 34.4 

2 Dungkait 501 89 17.8 

3 Bambu 850 393 46.2 

4 Binanga 2376 597 25.1 

5 Rangas 1017 151 14.8 

6 Botteng 549 197 35.9 

7 Silissingan 107 37 34.6 

8 Tampapadang 1645 669 40.7 

9 Ranga-ranga 109 41 37.6 

10 Keang 261 90 34.5 

11 Beru-beru 1322 327 24.7 

12 Topore 1734 545 31.4 

13 Tarailu 996 227 22.8 

14 Tommo 465 120 25.8 

15 Campaloga 550 135 24.5 

16 Leling 424 70 16.5 

17 Kalumpang 216 77 35.6 

18 Karama 301 110 36.5 

19 Karataun 272 48 17.6 

20 Bonehau 170 27 15.9 

21 Hinua 152 52 34.2 

22 Buttuada 147 62 42.2 

23 Tapalang Barat 195 81 41.5 

Jumlah 18134 5258 29.1 

Sumber Data: Laporan ePPGMB 2024 

Berdasarkan pada keterangan tabel di atas, Kecamatan Kalukku terdiri 

dari tiga puskesmas induk yang diberi sampel berwarna kuning. Adapun hasil 

keterangan menunjukkan bahwa, Balita yang terdeteksi stunting di Puskesmas 

Tampapadang sebanyak 669 anak, Puskesmas Ranga-ranga berjumlah 41 anak, 

dan Puskesmas Beru-beru berjumlah 327 anak. Jadi jumlah keseluruhan 



93 
 

 
  

sebanyak 1.037 anak yang terdeteksi stunting di Kecamatan Kalukku. Dari hasil 

keterangan tersebut peneliti berkesimpulan bahwa anak stunting di Kecamatan 

Kalukku masih cukup tinggi. 

Tingginya angka stunting di Kecamatan Kalukku dilatarbelakangi 

kebiasaan masyarakat yang tidak memperhatikan makanan bernutrisi dan 

bergizi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terjadi karena kecenderungan 

masyarakat yang tidak memahami makanan yang kaya nutrisi dan gizi untuk 

dikonsumsi pada masa kehamilan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Andi 

Matasiyah melalui hasil wawancara di Puskesmas Beru-beru sebagai berikut: 
Peningkatan stunting terjadi karena faktor pengetahuan dan kepedulian 
orang tua, utamanya yang menikah di bawah umur. Ya kan kita tahu 
pemikiran dan pengetahuan remaja apalagi ketika masa kehamilan itu 
kebanyakan masih kurang, mereka tidak perhatikan makanan yang sehat, 
bergizi dan bernutrisi maka imbasnya itu ke calon anaknya di dalam 
kandungan. Makanya ini juga yang selalu kami tekankan dari pihak 
kesehatan untuk jangan lagi melaksanakan pernikahan di bawah umur 
karena banyak sekali resikonya.22 

 Secara umum, stunting dapat menimbulkan dampak yang buruk, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui secara 

mendalam resiko yang akan dialami penderita stunting adalah sebagai berikut: 

a. Jangka Pendek 

Stunting dapat menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan 

kognitif dan motorik sehingga berpengaruh pada perkembangan otak dan 

keberhasilan pendidikan, selain itu juga mempengaruhi ukuran fisik dan 

metabolisme pada anak. Stunting wujud dari adanya gangguan pada tubuh, maka 

salah satu organ tubuh yang cepat mengalami resiko adalah otak. Hal ini terjadi 

                                                             
22Andi Matasiyah (30 tahun), Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Tampapadang, 

Wawancara, Kalukku, 16 Mei 2024 
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karena di dalam otak terdapat sel-sel saraf yang sangat berkaitan dengan respon 

anak termasuk dalam melihat, mendengar, dan berpikir selama proses belajar.23 

b. Jangka Panjang 

Dampak yang akan dialami pada penderita stunting dalam jangka panjang 

adalah menurunkan kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf 

dan sel-sel otak bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan 

menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan mempengaruhi produktivitas saat 

dewasa. Selain itu, stunting meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti 

stroke, diabetes, hipertensi dan jantung koroner.24  

Anak stunting akan mengalami potensi tumbuh kembang yang tidak 

sempurna, kemampuan motorik dan produktivitas rendah. Stunting pada anak 

juga berpotensi mengalami kerugian ekonomi karena biaya perawatan yang 

dilakukan secara berkepanjangan.   

Stunting adalah masalah kesehatan yang berhubungan terhadap peran 

orang tua. Akan tetapi banyak aspek yang mempengaruhi terjadinya stunting, 

seperti faktor pendidikan, ekonomi, kematangan biologis dan psikologis, pola 

asuh anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya 

stunting, peneliti mengungkapkan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut: 

1. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, tindakan yang dilakukan untuk 

mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi kebutuhan gizi 

sejak masa kehamilan. Lembaga kesehatan selalu menyarankan agar ibu 

yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan 

                                                             
23Annisa Rahmidini, Hubungan Stunting Dengan Perkembangan Motorik dan Kognitif 

Anak, h. 91.  
24Annisa Rahmidini, Hubungan Stunting Dengan Perkembangan Motorik dan Kognitif 

Anak, h. 91. 
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bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan 

yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin 

mengontrol kesehatannya ke dokter atau bidang. 

2. Beri ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI sangat berpotensi 

mengurangi resiko stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan 

makro. Oleh karena itu, seorang ibu sangat disarankan memberikan ASI 

Ekslusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Hal tersebut dapat 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi yang rentan. 

3. Dampingi ASI Eksklusif dengan makanan pendamping. Dalam hal ini 

seorang ibu harus selektif dalam memilih makanan yang bisa memenuhi 

gizi yang sebelumnya selalu berasal dari  ASI untuk mencegah stunting. 

Peran orang tua harus memastikan segala kebutuhan tersebut dan 

berhati-hati dalam menentukan produk tambahan makanan tersebut 

dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan ke dokter dan bidan. 

4. Selalu memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu memantau 

tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan 

anak. Secara berkala rutin memeriksa tumbuh kembang anak ke 

posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, orang tua akan 

lebih mudah memantau dan mengetahui gejala awal gangguan dan 

penanganannya. 

5. Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak sangat rentan terhadap 

serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. 

Secara tidak langsung faktor tersebut dapat meningkatkan peluang 

stunting pada anak. Hal ini terjadi karena tidak menjaga kebersihan 
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lingkungan kebersihan dapat menyebabkan diare, dan diketahui diare 

adalah paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. 

C. Analisis Maqasid al-Syari’ah terhadap Dampak Stunting Pada 

Pernikahan di Bawah Umur di kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju 

Tujuan umum dari hukum Islam adalah untuk merealisasikan 

kemaslahatan hidup bagi manusia dengan mendatangkan manfaat dan 

menghindari kemudaratan. Oleh karena itu, kemaslahatan menjadi tujuan utama 

dari hukum Islam. 

Pernikahan di bawah umur adalah suatu fenomena yang tidak dijelaskan 

di dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, Para Ulama tidak serta merta menentukan 

hukum pernikahan di bawah umur sebagai sesuatu yang dilarang atau 

dibolehkan. Kepastian hukum tersebut tergantung sejauh mana aspek maslahah 

dan mudarat yang terkandung dalam pernikahan tersebut.  

Al-Syaitibi mengemukakan bahwa tujuan utama disyariatkan hukum 

Islam adalah untuk memberikan aspek kemaslahatan kepada manusia baik di 

dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu dapat terwujud dengan menjaga 

kebutuhan yang bersifat dharuriyyah, hajiyyah, dan terealisasinya kebutuhan 

tahsiniyah bagi manusia itu sendiri. Berikut ini peneliti akan menganalisis 

dampak pernikahan di bawah umur terhadap anak stunting dengan pendekatan 

maqasid al-syari’ah sebagai berikut: 

1. Dharuriyyah 

Ad-Dharuriyyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya 

kemaslahatan manusia. Baik agamanya maupun dunianya. Apabila dharuriyyah 

tidak ada, dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia 
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baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, dharuriyyah adalah tujuan 

esensial yang harus dijaga dengan baik untuk menjaga kemaslahatan manusia. 

Adapun tujuan hukum Islam dalam bentuk dharuriyyah ini mengharuskan 

pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang 

biasa disebut dengan istilah al-dharuriyyah al-khams, antara lain: pemeliharaan 

agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.25 Pengertian memelihara disini 

setidaknya memiliki dua aspek, yaitu: 

Pertama, aspek pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan 

kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, haji, dan 

lain sebagainya. Adapun dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban 

mencari makan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan 

bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, 

dan bermuamalah secara umum. 

Kedua, aspek dalam mengantisipasi agar kelima pokok tersebut tidak 

terganggu dan tetap terjaga dengan baik. Misalnya aturan-aturan yang telah 

ditentukan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang pelaku pemubunuhan, 

peminum khamar, pencuri, pezina dan sebagainya yang telah dikenakan sanksi 

berat atas perbuatan yang mereka lakukan. 

Dengan demikian, pada aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan 

mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima hal mendasar 

dalam kehidupan manusia. Sedangkan aspek kedua lebih menekankan untuk 

menjauhi semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal 

tersebut. 

                                                             
25Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 121. 
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2. Hajiyyah 

Kebutuhan hajiyyah merupakan prioritas kedua (sekunder) karena jika 

kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak sampai merusak dan mengancam 

kehidupan manusia, tetapi akan membawa kepada kesulitan dan kesempitan 

saja. Kebutuhan ini berkaitan dengan rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh. Jadi 

kebutuhan hajiyyah hanya sebagai pelengkap yang dapat menghindarkan 

manusia dari kesulitan dan kesempitan. Namun tidak terpenuhinya kebutuhan 

hajiyyah akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan 

manusia dengan pengertian seperti ini, kebutuhan hajiyyah mengacu kepada 

upaya menghilangkan kesulitan dan meringankan beban hidup manusia serta 

mempermudah pergaulan dan transaksi diantara mereka.26 

3. Tahsiniyyah 

Tahsiniyyah adalah prioritas ketiga (tersier), yaitu kebutuhan yang 

berkaitan tentang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan 

di hadapan Allah swt. dalam batas kewajaran dan kepatuhan. Apabila kebutuhan 

ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai mengganggu maupun mengancam hidup 

dan tidak sampai mengakibatkan kesulitan dan kesempitan pada seseorang 

sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyyah akan tetapi kehidupan 

manusia dipandang tidak layak berdasarkan ukuran akal dan fitrah manusia. 

Berikut ini peneliti akan mengemukakan hasil analisis Maqasid Syariah 

berdasarkan kelima pokok yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang 

berimplikasi pada dampak pernikahan di bawah umur dan stunting sebagai 

berikut: 

                                                             
26Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: 

Amzah, 2019), h. 209.   
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a. Memelihara Agama  

Agama Islam merupakan nikmat Allah swt. yang sangat tinggi dan 

sempurna. Oleh karena itu, agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang 

dapat menggnggunya, baik dari faktor intern agama itu sendiri maupun 

eksternnya. Dalam bentuk eksternalnya, agama harus dipelihara dengan baik 

dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Oleh 

karena itu, Umat Islam dianjurkan untuk berjihad guna membela dan 

mempertahankan agama dari gangguan luar, dan sebagaimana diketahui dalam 

jihad (perang) pertaruhan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib 

dihadapi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat 

yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.27 

Salah satu prinsip hidup yang juga di atur dalam Agama adalah tali 

pernikahan. Pernikahan dalam ajaran Agama Islam merupakan suatu perjanjian 

sakral antara pria dan wanita yang dilakukan tanpa paksaan agar mewujudkan 

rasa bahagia dan damai dalam menjalani kehidupan. Pernikahan merupakan 

perintah Allah swt. sebagaimana diterangkan di dalam QS. An-Nur/24: 32  

امَٰٰ ي 
  
حُوإَإلَ ك 

 
ن
 
إ َو  ن  َم 

ُ مَُإللّّّٰ ه  ن 
 
َيُغ ء 

ۤ
إ ر 
 
ق
ُ
إَف و 

ُ
ن و 
 
ك َيَّ

 
ن َإ 

ۗ م 
 
ك ىِٕ
ۤ
ا م  إ 
َو  م 

 
ك اد 
ب  َع 

ن  َم 
يْ    ح  ل 

إلصّّ َو  م 
 
ك
 
ن م 

َ م  ي  ل 
َع  ع  إس 

َو  ُ
ّّ
إللّٰ َو 

ۗ
ه  ل 
 
ض
 
  28َف

Terjemahnya: 

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. 

                                                             
27Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam, h. 121. 
28Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 494. 
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Ayat di atas memberikan penjelasan tentang perintah Allah swt. 

menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian 

dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak 

beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda 

atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang 

sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. 

Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan 

saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku 

pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka 

menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka 

untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah dipenuhi. Dengan 

demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga 

inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi 

kuat dan terhormat pula. 

Di dalam hadis juga diterangkan bawah Nabi Muhammad saw. 

memerintahkan kepada umatnya untuk menikah. Adapun keterangan hadis 

tersebut sebagai berikut: 

َ ن  شِ،َع  م  ع 
  
نَِإلْ ،َع 

 
ة اوِي  بُوَمُع 

 
اَأ
 
ن
 
ث
َّ
د :َح 

 
الَ
 
بٍ،َق ي  ر 

 
بُوكَ
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ة ب  ي 

 
َش ي ب  

 
نَُأ رَِب 

ْ
ك بُوَب 

 
اَأ
 
ن
 
ث
َّ
د ح 

بَ  َع  ن  ،َع 
 
زِيد نَِي  َب  نِ م  ح  َإلرَّ د  ب 

َع  ن  ،َع  ٍ
يْ  نَِعُم  َب 

 
ة ار  َعُم  سُولَُالله  اَر 

 
ن
 
َل ال 

 
:َق ال 

 
،َق َالله  د 

َ: م 
َّ
ل س  َو  ه 

ي 
 
ل َاُللهَع 

َّ
لَّ َ»ص 

ُ
ه
َّ
ن إ 
 
،َف ج  وَّ   

ي   ي 
ْ
ل
 
َف
 
ة اء  ب 

ْ
َإل مُ

 
ك
 
ن َم 

 
اع

 
ط
 
ت نَِإس  ،َم  اب  ب 

َّ
َإلش  

 
شَ ع  اَم  ي 

َ
 
،َف م 

و  الصَّ َب  ه 
ي 
 
ل ع 
 
َف ع  ط 

 
ت س  َي  م 

 
َل ن  م  جِ،َو  ر 

 
ف
ْ
ل نَُل 

ص  ح 
 
أ ،َو  ِ

صَ  ب 
ْ
ل َل 
ضُّ
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ُ
ه
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ُ
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29Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz II (Beirut: 

Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 1019.  
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib 
keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al 
A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah 
ia berkata, Rasulullah  صلى الله عليه وسلمbersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara 
kalian yang sudah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya, 
perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga 
kemaluan (syahwat). Dan barang siapa yang belum mampu 
melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan 
meredakan gejolak syahwatnya." (HR. Muslim)  

Hadis di atas menjelaskan tentang perintah Rasulullah saw. kepada 

umatnya untuk menikah bagi yang sudah sanggup atau mampu karena dengan 

menikah seseorang akan lebih terjaga dan terhindar dari perbuatan yang 

dimurkai Allah swt. Dari hadis tersebut peneliti berkesimpulan bahwa kalimat 

menikah bagi yang sanggup memiliki makna yang luas. Sanggup atau mampu 

secara biologis, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya merupakan hal yang 

dibutuhkan selum melalukan pernikahan. 

Tujuan pernikahan adalah untuk memberikan serta mewujudkan rasa 

kebahagiaan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan di dunia, akan tetapi 

suatu pernikahan mestinya dikaji lebih mendalam mengenai kesiapan dan 

kemampuan seseorang sebelum menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan. 

Pernikahan anak yang masih di bawah umur jika ditinjau dari aspek kesiapan 

fisik, psikologis, dan biologis sangat jauh dari kata matang, mantap atau ideal. 

Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan pada bab 

sebelumnya bahwa pernikahan di bawah umur secara biologis belum optimal, 

emosinya cenderung labil, mentalnya belum matang, sehingga mudah 

mengalami keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap 

pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama masa kehamilannya. Oleh karena itu, 
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pernikahan di bawah umur justru menimbulkan rasa ketidakbahagiaan dan 

kedamaian. 

Salah satu dampak dari pernikahan di bawah umur ketika masa 

persalinan dapat menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) pada bayi, yang 

pada akhirnya menyebabkan anak stunting. Seseorang yang memiliki riwayat 

stunting sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya memiliki 

kemampuan produktivitas yang rendah dan mudah terserang penyakit sampai ia 

dewasa. Dari aspek mudaratnya, stunting akan mempengaruhi aktivitas 

penderitanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena metabolisme 

tubuhnya rendah dibanding orang pada umumnya.  

Melaksanakan ibadah seperti shalat, haji, dan puasa sangat membutuhkan 

kondisi fisik yang prima sehingga dalam aktivitas ibadahnya manusia akan lebih 

maksimal dan khusyuk dalam mengerjakannya. Memelihara Agama dengan 

melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa dan haji adalah kewajiban dan 

prioritas utama yang harus dilakukan umat Islam. Kesehatan fisik yang kurang 

baik pada penderita stunting sangat memungkinkan kualitas dan kuantitas 

dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt. menjadi sangat terbatas, terasa 

berat lagi sempit.   

b. Memelihara Jiwa 

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, 

penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang bisa mengancam eksistensi jiwa. 

Apabila larangan ini dikerjakan, maka Islam akan memberikan sanksi yang tidak 

ringan, seperti qisas dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman bagi 
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mereka yang mencoba membunuh dirinya. Semua itu diatur guna memelihara 

eksitensi jiwa manusia selama hidup di dunia ini. 

Pernikahan di bawah umur tidak secara langsung mengancam dan 

membahayakan jiwa manusia, akan tetapi dapat menimbulkan banyak kesulitan 

dan kesempitan. Sebagaimana hasil penelitian yang telah diungkapkan pada bab 

sebelumnya bahwa pernikahan di bawah umur lebih rentan menimbulkan risiko 

terhadap perempuan, yakni; Ibu dapat mengalami abortus, persalinan 

premature, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah mengalami 

infeksi, pendarahan, ketuban pecah dini, dan lain sebagainya.  

Dampak pernikahan di bawah umur tidak hanya terpaku pada pelakunya, 

akan tetapi juga menyebakan anak yang dilahirkan terkena stunting. 

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan, risiko stunting pada 

pernikahan di bawah umur jauh lebih besar dari pada yang tidak menikah di 

bawah umur. Diantara risiko yang akan dialami penderita stunting antara lain; 

terhambatnya pertumbuhan motorik dan mental, rentan terkena penyakit, 

hipertensi, jantung, stroke, kanker dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika 

pernikahan di bawah umur menyebabkan munculnya kesulitan, maka hal 

tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai maqasid al-syariah. Hal ini juga 

dikuatkan melalui ayat yang berkaitan tentang perintah menjaga dan 

memelihara jiwa dari sesuatu yang membuat manusia celaka sebagaimana 

dijelaskan di dalam QS al-Baqarah: 2/ 195 sebagai berikut: 
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30Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 37. 
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Terjemahnya: 
 Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan 

(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.  

 Ayat di atas memberikan penjelasan tentang peringatan Allah swt kepada 

hamba-Nya untuk senantiasa menjaga serta menjauhkan diri dari hal-hal yang 

dapat mengancam jiwa, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oleh 

karena itu, karena pernikahan di bawah umur dan stunting dapat mengancam 

jiwa manusia, maka seharusnya praktek pernikahan tersebut tidak dilakukan 

demi menjaga dan melindungi jiwa manusia dari kebinasaan. 

Selain itu, dalam sebuah fiqih terdapat kaidah َُإل َيُز  رُ  َّ لصَ 
 
 artinya إ

“kemudharatan harus dihilangkan”. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa 

manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri 

maupun terhadap orang lain. Adapun kaitannya terhadap pernikahan di bawah 

umur yang menyebabkan anak stunting adalah sesutu hal yang mudharat karena 

menimbulkan kerusakan baik terhadap pelaku pernikahan di bawah umur 

maupun anak yang dilahirkan. Didalam syariat Islam, manusia diperintahkan 

sebisa mungkin mencegah dan menjauhi sesuatu yang berpotensi menimbulkan 

kemudharatan/bahaya. Dengan demikian, menjauhi hal tersebut akan membuat 

kehidupan umat Islam akan menjadi lebih baik. 

c. Memelihara Akal 

Akal merupakan ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya 

dengan makluk lainnya. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, 

mencari jalan keluar dari segala permasalahan dengan akalnya, dan berbagai 

fungsi lainnya. Ketika akal manusia terganggu, maka berantakanlah aktivitas 
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manusia dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba. Oleh karena itu, 

segala sesuatu yang dapat merusak akal diharamkan oleh Allah swt.  

Pentingnya fungsi akal bagi manusia supaya manusia menyadari bahwa 

segala sesuatu yang terjadi di muka bumi atas kehendak dan kendali Allah swt. 

Maka sudah sepantasnya manusia mensyukuri seluruh nikmat yang telah Allah 

swt. berikan. Adapun ayat yang berkaitan dengan kelebihan akal yang diberikan 

kepada manusia sebagaimana tercantum dalam QS al-Isra’/17: 70 sebagai 

berikut: 

َ
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يْ  ث 
 
ࣖك

31 

Terjemahnya: 
Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut 
mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki 
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk 
yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. 
 

Ayat di atas memberikan penjelasan tentang nikmat Allah swt. yang 

diberikan kepada seluruh umat manusia berupa kemampuan untuk berpikir, 

kebebasan berkehendak, dan ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan di 

dunia ini dengan sebaik-baiknya. 

Dalam hal pernikahan, apabila anak menikah di bawah umur maka anak 

tersebut terancam putus sekolah karena peralihan status menjadi pasangan 

suami dan istri. Oleh karena itu, secara otomatis mereka tidak lagi mendapatkan 

pendidikan dan merenggut kesempatan anak untuk mengembangkan potensi 

akal dan pengetahuannya. Selain itu, dampak pernikahan di bawah umur 

berpotensi melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan 

                                                             
31Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 394 
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stunting. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa dampak stunting 

secara signifikan mempengaruhi perkembangan motorik dan mental, penurunan 

kemampuan intelektual, produktivitas, dan lain sebagainya.  

Dewasa ini, seseorang yang tidak memelihara akalnya, maka tentunya 

kehidupannya tidak seindah orang yang menjaga akalnya dengan baik, dan 

cenderung kurang memadai (bodoh). Dalam hidupnya orang yang seperti ini 

tidak akan bahagia, bahkan tatanan kehidupannya menjadi rusak. Oleh karena 

itu, dalam kaitannya dengan hifz al-aql (memelihara akal) Allah swt. melarang 

sesuatu yang dapat mengganggu bahkan merusak akal.  

Dengan demikian pernikahan di bawah umur akan membatasi manusia 

dalam mengoptimalkan akalnya, dan juga berisiko menyebabkan anak stunting. 

Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur tidak 

secara langsung mengancam akal, akan tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan 

kesempitan dalam menjalani kehidupan di dunia, baik terhadap pelaku 

pernikahan di bawah umur, maupun pengaruhnya yang menyebabkan anak 

stunting. 

d. Memelihara Keturunan 

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan di 

samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah agama mengatur hubungan 

antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan. Hal ini dimaksudkan 

agar mereka memperoleh anak yang akan meneruskan garis keturunan mereka. 

Melalui jalan pernikahan, Allah swt. mengakui garis keturunan tersebut, begitu 

juga dengan masyarakat. Akan tetapi, jika jalan pernikahan tidak diindahkan, 
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maka Allah swt. tidak mengakui garis keturunan tersebut. Hal ini berdasarkan 

keterangan QS. Al-Ahzab/33: 5 

َ م  ه  ىِٕ
ۤ
ا ب 
ٰ
َلَ  م 
ُ
ه عُو 

 
د
 
 .……32إ

Terjemahnya: 

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak 
mereka… 

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak 

pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. 

Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh 

diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak 

angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika 

anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia 

akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal 

tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan tentang wanita-

wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, 

dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat.33  

Dalam rangka inilah Allah swt. mensyariatkan seseorang untuk menikah, 

dan sebaliknya sangat mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya menjaga garis 

keturunan jelas tidak hanya untuk kepentingan di dunia, akan tetapi juga demi 

kepentingan akhirat. 

Pernikahan di bawah umur secara syariat dihalalkan dalam Agama Islam. 

Akan tetapi jika dikaji secara mendalam, pernikahan tersebut terjadi karena 

berbagai faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah hamil di luar nikah. 

                                                             
32Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 591.  
33Yusnadi, “Perlindungan Hak Sehat Anak Perspektif Hukum Islam”, Wasatha: Jurnal 

Studi Islam dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 40.   
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Hal tersebut jelas berada pada tatanan dharuriyah karena menyebabkan seorang 

anak yang lahir nantinya tidak memiliki garis keturunan melalui bapaknya. Jika 

anak tersebut adalah perempuan, dan ketika dewasa ingin menikah, maka 

bapaknya tidak diperbolehkan menjadi walinya karena secara agama garis 

keturunannya terputus. Oleh karena itu, terjadinya pernikahan di bawah umur 

yang dilatarbelakangi oleh perzinahan yang menyebabkan hamil di luar nikah, 

maka hal tersebut mengancam dan merusak garis keuturunan. Hal ini juga 

diterangkan di QS. Al-Isra/17: 32 

ءَ 
ۤ
ا س  َو 

ًۗ
ة
 
ش اح 

 
َف
 
ان
 
كَ
ٗ
ه
َّ
ن َإ  ٖٓ

ٰ ب  إلزِّ بُوإَ ر 
 
ق
 
َت
 
لَ ََو 

ً
ل ي  ب 

 34 س 

Terjemahnya: 
Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan 
keji dan jalan terburuk. 

Dalam ayat ini, Allah swt. melarang para hamba-Nya mendekati 

perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada 

perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan 

perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron 

dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi 

dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi 

terjadinya perzinaan.   

Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar 

perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan, di antaranya:  

1.  Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi 

ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya 

atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-

                                                             
34Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 388.  
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laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian 

dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan 

seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan 

menghancurkan tatanan kemasyarakatan.  

2.   Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena 

tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang 

terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat 

itu melakukan zina. 

3.  Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang 

perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di tengah-

tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah 

terjelma, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak. 

Hamil di luar nikah biasanya dialami pada anak yang masih di bawah 

umur. Selain dampaknya yang dapat membuat hubungan nasab atau garis 

keturunan menjadi terputus, anak yang lahir biasanya mengalami berat badan 

rendah dan juga dapat menyebabkan anak stunting. Sebagaimana yang telah 

diungkapkan sebelumnya, hal ini terjadi karena kondisi anak yang  berumah 

tangga di usia muda belum matang secara biologis maupun mental, sehingga 

status anak di bawah umur yang berubah menjadi seorang ibu cenderung belum 

siap menjadi orang tua. Akibatnya pola asuh yang diberikan tidak maksimal 

dalam hal pemenuhan zat gizi dan nutrisi karena keterbatasan pengetahuan 

seorang ibu. 

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan 

atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, 
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tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan 

pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. 

Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama 

ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan nutrisi yang 

cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak 

kesehatan yang diberikan kepada anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan 

anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan 

setelah ia lahir.35 

Anak adalah karunia dari Allah swt. bagi orang tua yang mendapatkannya. 

Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan 

penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan 

perlindungan, pendidikan, perawatan, yang kesemuanya menjadi haknya. Jika 

amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, Allah swt. akan 

memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi orang tuanya. Sebaliknya 

dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan 

baik sehingga menyebabkan anak celaka.  

Secara hukum Islam anak adalah anugerah dari Allah swt. yang harus 

dijaga, dilindungi, dididik sebagai bekal sumber daya didalamnya melekat 

harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 

Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-

anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, 

ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-

haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan 

                                                             
35Yusnadi, “Perlindungan Hak Sehat Anak Perspektif Hukum Islam”, Wasatha: Jurnal 

Studi Islam dan Humaniora, h. 40-41.  
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martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, 

menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, dalam memelihara keturunan, anak perlu ditumbuhkan 

secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun 

intelektualitasnya. Anak adalah pewujud peradaban bangsa dan calon penerus 

generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara 

intekletual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas. 

e. Memelihara Harta 

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas 

dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dengan 

mudah mendapatkan apa yang diinginkan, dan dengan harta pula orang dapat 

menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam 

mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan memberikan kebahagiaan 

dan kesejahteraan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak 

mempunyai harta biasanya tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan 

dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan 

menyusahkan orang lain. Selain itu, mereka tidak dapat menunaikan ibadah-

ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah 

sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang penting dan diakui oleh Allah 

swt. untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah swt. memerintahkan 

kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain. 

Dalam pernikahan tentu seorang laki-laki bertanggungjawab untuk 

menafkahi istrinya. Artinya seorang laki-laki dianjurkan menikah ketika ia sudah 
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mampu memberi nafkah. Perintah tersebut berdasarkan keterangan hadis 

sebagai berikut: 

َ ن  َع 
ُ
ة ار  َعُم  ي  

ب 
 
ث
َّ
د َح  ال 

 
شَُق م  ع 

  
اَإلْ

 
ن
 
ث
َّ
د َح  ي ب  

 
اَأ
 
ن
 
ث
َّ
د اثٍَح  ي  َغ  نِ

صَِب 
 
ف نَُح  رَُب  اَعُم 

 
ن
 
ث
َّ
د ح 

َ
 
ة م 

 
ق
ْ
ل َع  ع  َم 

ُ
ت
ْ
ل
 
خ
 
َد ال 

 
َق
 
زِيد نَِي  نَِب  م  ح  َإلرَّ د  ب 

ََع   
َّ
َإللّٰ

ُ
د ب  َع  ال 

 
ق
 
َف  

َّ
َإللّٰ د  ب 

َع 
 

لَّ َع  د 
و  س 
  
إلْ و 

َُ
َّ
َإللّٰ

َّ
لَّ َص   

َّ
سُولَُإللّٰ اَر 

 
ن
 
َل ال 

 
ق
 
اَف
ً
ئ ي 
 
َش

ُ
د ج 

 
َن
 
ابًاَلَ ب 

 
َش م 

َّ
ل س  َو  ه 

ي 
 
ل َع  ُ

َّ
َإللّٰ

َّ
لَّ َص  ِّ ي ب  

َّ
َإلن ع  اَم 

َّ
ن
 
َك

َ
 
ة اء  ب 

ْ
َإل
 
اع

 
ط
 
ت َإس  ن  َم  اب  ب 

َّ
َإلش  

 
شَ ع  اَم  َي  م 

َّ
ل س  َو  ه 

ي 
 
ل نََُع  ص  ح 

 
أ َو  ِ

صَ  ب 
ْ
ل َل 
ضُّ
 
غ
 
َأ
ُ
ه
َّ
ن إ 
 
َف ج  وَّ   

ي   ي 
ْ
ل
 
ف
اءَ  َوِج 

ُ
ه
 
َل
ُ
ه
َّ
ن إ 
 
َف م 

و  َب الصَّ ه 
ي 
 
ل ع 
 
َف ع  ط 

 
ت س  َي  م 

 
َل ن  م  جَِو  ر 

 
ف
ْ
ل  36ل 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah 
menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al 
A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari 
Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah 
menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami 
pernah berada bersama Nabi Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa 
pun, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم   bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, 
siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah 
ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga 
lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, 
hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya". (HR. 
Bukhari). 

  Berdasarkan keterangan hadis di atas, Rasulullah saw. menyerukan 

kepada seseorang untuk menikah bagi mereka yang sudah mampu dan sanggup 

untuk menikah agar terhindar dari perbuatan maksiat. Sedangkan bagi mereka 

yang belum menikah Rasulullah saw. menganjurkan untuk berpuasa. Hal ini 

berarti salah satu syarat untuk menikah adalah sudah mampu atau sanggup 

dalam melangsungkan pernikahan. Kalimat mampu tidak hanya diartikan 

sanggup memberi nafkah, akan tetapi kalimat tersebut mengandung makna yang 

luas, antara lain mampu secara mental, psikis maupun biologis. 

                                                             
36Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, Sahih Bukhari, h. 7. 
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Dewasa ini bagi anak yang menikah di bawah umur cenderung sulit dalam 

hal mencari nafkah karena minimnya skil dan pengalaman kerja. Keterbatasan 

tersebut dapat memunculkan persoalan-persoalan dalam rumah tangga karena 

tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Selain itu, pernikahan di bawah umur 

akan menimbulkan kesulitan kepada pelakunya, salah satunya adalah stunting. 

Anak stunting yang lahir dari pernikahan di bawah umur akan mengakibatkan 

anaknya butuh intervensi kesehatan secara signifikan seperti biaya pengobatan 

yang dilakukan secara berkepanjangan. Oleh karena itu, besarnya tanggungan 

atau pengeluaran biaya pengobatan menyebabkan rendahnya ekonomi keluarga.  
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, adapun kesimpulan 

dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan di bawah umur di 

Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju disebabkan oleh faktor latar 

belakang pendidikan, faktor ekonomi, faktor perjodohan, dan faktor 

pergaulan bebas. 

2. Pernikahan di bawah umur mempengaruhi stunting di Kecamatan Kalukku 

Kabupaten Mamuju disebabkan beberapa faktor antara lain: faktor 

pendidikan, faktor pola asuh, menikah di bawah umur, dan kepercayaan 

masyarakat (mitos) secara turun temurun. 

3. Analisis Maqasid al-Syariah mengenai dampak pernikahan di bawah umur  

terhadap anak stunting di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dapat 

menimbulkan kesempitan, kesulitan. Adapun aspek kemudaratan tersebut 

dapat menyebabkan seorang ibu mengalami keguguran, persalinan 

prematur (lahir belum waktunya), dan mengancam keselamatan ibu. Salah 

satu dampak Pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan anak stunting, 

yang mana bagi penderitanya akan mempengaruhi kemampuan kapasitas 

intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak bersifat 

permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di 

usia sekolah yang akan mempengaruhi produktivitas saat dewasa. Selain itu, 

stunting meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti stroke, 

diabetes, hipertensi dan jantung koroner. Dari kelima pokok kebutuhan 



115 
 

 
  

maqasid syariah, empat diantaranya berada pada tatanan hajiyah, antara 

lain; tidak mengancam agama, jiwa, akal, harta. Sedangkan analisis terhadap 

keturunan berada pada tatanan dharuriyah jika dilatarbelakangi perbuatan 

zina. Namun akan berubah tingkatannya menjadi hajiyah apabila pernikahan 

di bawah umur terjadi karena faktor perjodohan. 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sangat 

diharapkan mengikuti serta mentaati peraturan pemerintah tentang 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan. 

2. Kepada seluruh tenaga kesehatan, baik melalui Dinas Kesehatan maupun 

Puskesmas yang ada di Kecamatan Kalukku, agar lebih massif 

mensosialisasikan pentingnya kesiapan fisik dan mental bagi anak sebelum 

menikah, dan selalu mengingatkan kepada seluruh ibu hamil untuk rutin 

memeriksa kondisi kesehatan dan perkembangan kandungan ke Puskesmas 

maupun ke Dokter. 

3. Kepada pegawai KUA dalam hal ini bidang kepenghuluan dapat 

mengoptimalkan para penghulu untuk mengsosialisasikan dan 

mempertegas pentingnya menikah sesuai batas umur yang telah ditentukan 

oleh Undang-undang. Baik melalui nasehat perkawinan maupun ketika 

menghadiri kegiatan keagamaan. Dengan begitu, masyarakat di Kecamatan 

Kalukku, Kabupaten Mamuju dapat mengetahui serta menyadari betapa 

pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-undang. 
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