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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Untuk lebih mudah penulisan tesis ini, ada beberapa aturan 

yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi 

dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana 

tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 

2018. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan 

huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin 

dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan 

demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan. 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini 

sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan 

sebagaian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Sa‟ Th Te dan Ha ث

 Jim J Je ج

 Ha‟ Ḥ Ha (dengan titik di bawahnya ح

 Ka‟ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Zh Zet dan Ha ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad Ṣ Es (dengan titik di bawahnya) ص

 Dad Ḍ D (dengan titik di bawahnya) ض
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 Ta‟ Ṭ Te (dengan titik di bawahnya) ط

 Za Ẓ Zet (dengan titik di bawahnya) ظ

 Ain „- Koma terbalik di atasnya„ ع

 Ghain Gh Ge dan Ha 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

 Wawu W We و

 Ha‟ H Ha ة/ه

 Hamzah ‟- Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ي

 

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y 

Wad„ وضع 
„Iwad عوض 
Dalw دلو 
Yad يد 
Hiyal حيل 
Tahȋ طهي 

 

3. Mâd dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh: 

Ūlâ ولىأ  
Șūrah صورة 
Dhū دو 
Ȋmân يمانإ  
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Fȋ في 
Kitâb كتاب 
Sihâb سحاب 
Jumân جمان 

 

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh: 

Awj اوج 
Nawn نوم 
Law لو 
Aysar يسرأ  
Shaykh شيخ 
„Aynay عيني 

 

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) 

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang 

bermakna tidak dilambangkan. Contoh: 

Fa„alu فعلوا 
Ulâ‟ika اولائك 
Ūqiyah اوقية 

 

6. Penulisan alif maqșūrah ( ي ) 

Yang diawali dengan baris fathah ditulis dengan lambang â. 

Contoh: 

Hattâ حتى 
Maḍâ مضى 
Kubrâ كبرى 
Mușțafâ مصطفى 
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7. Penulisan alif maqșūrah ( ي ) 

Yang diawali dengan baris kasrah ditulis dengan ȋ, bukan ȋy. 

contoh: 

Raḍȋ al-

Dȋn 
 رضي الدين

al-Mișrȋ المصري 
 

8. Penulisan ج (tâ marbūțah) 

Bentuk penulisan ج (tā marbūțah) terdapat dalam tiga bentuk, 

yaitu: Apabila ج (tā marbūțah) terdapat dalam satu kata, 

dilambangkan dengan ه (hā). Contoh: 

Șalâh صلاج 

Apabila ج (tā marbūțah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan 

yang disifati (sifat maușūf), dilambangkan ه (hā). Contoh: 

al-Risâlah al-Bahȋyah انرسانح انثهيح 

Apabila ج (tā marbūțah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, 

maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. contoh: 

Wizârat al-Tarbiyah وزارج انترتيح 

 

9. Penulisan ء (hamzah) 

Penulisan Hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu: 

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan 

“a”. contoh: 

Asad سدأ  

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ‟ ”. 

Contoh: 

Mas‟alah يسانح 

 

10. Penulisan ء (hamzah) wașal dilambangkan dengan “a”. Contoh: 

Rihlat Ibn 

Jubayr 

 رحهح اتن جثير

al-Istidrāk الاستدراك 

Kutub 

iqtanat‟hā 

 كتة اقتنتها
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11. Penulisan shaddah atau tashdīd 

Penulisan shaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan 

dengan “ww” (dua huruf w). adapun bagi konsonan yâ‟ ( ي ) 

dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). contoh: 

Quwwah قىج 

„Aduww عدو 

Shawwal شىال 

Jaww جى 

al-Mișriyyah انًصريح 

Ayyâm اياو 

Qușayy قصي 

al-Kashshâf انكشاف 

 

12. Penulisan alif lâm ( ال ) 

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال 

shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh: 

al-Kitâb al-Thânȋ انكتاب انخاني 

al-Ittihâd الاتحاد 

al-Așl الاصم 

al-Âthâr الاحار 

Abū al-Wafâ اتى انىفاء 

Maktabah al-

Nahḍah al-

Mișriyyah 

 يكتثح اننهضح انًصريح

Bi al-Tamâm Wa 

al-Kamâl 

 تانتًاو و انكًال

Abū al-Layth al-

Samarqandȋ 

انهيج انسًر قندياتى   

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa 

huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh: 

Lil-Sharbaynȋ نهشرتيني 

 

13. Penggunaan “ ‟ ” untuk membedakan antara د (dal) dengan خ  

 tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf د (dh) dan 

 :Contoh (th) ث
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Ad‟ham ادهى 

Akramat‟hâ اكريتها 

 

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya 

Allah الله 

Billâh تالله 

Lillah لله 

Bismillâh تسى الله 
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Pencatatan pernikahan menjadi suatu prosesi untuk 

mewujudkan pernikahan yang tervalidasi yang harus dilaksanakan 

oleh kedua calon mempelai ditempat dimana melangsungkan 

pernikahnnya. Persoalan pencatatan pernikahan yang menjadi 

syarat sah sebuah pernikahan di Indonesia namun kesadaran hukum 

masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang 

pencatatan pernikahan hasus diteliti karna karena ada faktor yang 

mempengaruhi pasangan suami istri di Kecamatan Indra Jaya tidak 

mencatatkan pernikahannya di KUA. 

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

tertentu, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat 

penelitian ini, secara teoritis bermanfaat dan menjadi bahan rujukan 

dan sumbangsih khazanah akademis bagi pegawai pencatat nikah 

secara spesifik tentang pencatatan pernikahan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis 

normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Sifat 

penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya suatu analisis 

data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang 

lain. Untuk mendapatkan data yang akurat dan relavan maka 

pengumpulan data dilakukan dengan cara normatif empiris.  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Indra Jaya 

Kabupaten Pidie terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran 

hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  tentang 

pencatatan Pernikahan. Dimana Faktor yang mempengaruhi 

sebahagian pelaku Pernikahan di Kecamatan Indra Jaya tidak 

mencatatkan Pernikahannya di KUA, antara lain karena faktor 
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hamil di luar Pernikahan, faktor adanya Pernikahan kedua dan 

faktor ekonomi. 
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ABSTRACT 

 

Marriage registration is a procedure to obtain a validated marriage 

that must be carried out by the prospective bride and groom at the 

place where the marriage is held. Marriage registration is a legal 

requirement for a marriage in Indonesia; however, the legal 

awareness on marriage registration among the people of Indra Jaya 

Subdistrict, Pidie District has become an issue since there are 

married couples in Indra Jaya Subdistrict who have not registered 

their marriages at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan 

Agama/KUA). Here, this study contributes theoretically to become 

a reference material and part of the academic treasures for marriage 

registrars regarding marriage registration. This study used 

normative legal (normative juridical) research and sociological 

legal (empirical juridical) research approaches. The nature of this 

study is analytical descriptive, meaning that the data analysis based 

on general legal theory is applied to explain other data sets. To 

obtain accurate and relevant data, the data collection was carried 

out in an empirical normative way. The study was conducted in 

Indra Jaya Subdistrict, Pidie District concerning the factors 

affecting the public legal awareness regarding marriage 

registration. The results of the study revealed that the factors that 

affected some couples to not register their marriages at the KUA in 
Indra Jaya Subdistrict included extramarital pregnancies, second 

marriages, and economic conditions. 
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 الملخص

 في حي   المجتمعي القانوني الوعي على تؤثر التي العوامل : عنوان الرسالة
 حول (Pidie) بيديبمنطقة  (Indra Jaya) جايا إندرا

 الزواج تسجيل
 919191191/ إيكا رحمى يانتي : / رقم القيد ةالمؤلف

 الماجستير محسن نياك عمر الدكتورالأستاذ  -9 : الإشراف
 الماجستير أغستين حنفيالدكتور  -1

 تسجيل، زواج : الكلمات المفتاحية
قبل ق يجب أن يتم  فعلو من تسجيل الزواج ىو موكب لتحقيق زواج مصد  

 للزواج قانوني مطلب وىو الزواج تسجيل مسألة. العروسين في مكان عقد الزواج
 يتعلق فيما بيديبمنطقة  جايا، إندرا لسكان القانوني الوعي ولكن إندونيسيا، في

 إندرا في المتزوجين على تؤثر عوامل لوجود نظراً ،فيو التحقيق يجب الزواج بتسجيل
 بحث كل يوفر أن المتوقع من .مكتب شؤون الزواج في هاواجز  تسجيل ،جايا
 فهو ، البحث ىذا لفوائد بالنسبة أما. والعملية النظرية الناحية من معينة، فوائد

 الأكاديمية الكنوز في ويساىم مرجعية مادة ويصبح مفيد النظرية الناحية من
 الدراسة ىذه تستخدم .الزواج بتسجيل يتعلق فيما خاصة الزواج ليسجت لموظفي
 ىذا طبيعة(. قانوني تجريبي) اجتماعي قانوني وبحث معياري قانوني بحث منهج

 النظرية أساس على البيانات تحليل تطبيق يتم أنو بمعنى تحليلية، وصفية البحث
 دقيقة بيانات على للحصول. الأخرى البيانات مجموعات لشرح العامة القانونية

أجريت ىذه الدراسة في حي  .تجريبية معيارية بطريقة البيانات جمع تم صلة، وذات
في مجتمع  المجتمعي القانوني الوعي علىإندرا جايا بمنطقة بيدي عن العوامل المؤثرة 
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إندرا جايا بمنطقة بيدي في قضية تسجيل الزواج. ومن بين عوامل أثرت في عدم 
مكتبة شؤون الزواج ىذه المنطقة ىي تسجيل الزواج من قبل بعض المتزوجين في 

  الحمل خارج إطار الزواج وكون الزواج للمرة الثانية والعامل الإقتصادي.

 ة الحكومية تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامي
 دارالسلام بندا أتشيو إندونيسيا بأن ىذه الترجمة طبق الأصل

 Un.08/P2B.Tj.BA/155/VII/2022الرقم : 
 1111 يوليو12التاريخ :  

 مدير المركز،
 
 

 الدكتوراندوس أشرف مزفر الماجستير

 
         910112119111119111 قم التوظيف. ر
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pencatatan pernikahan merupakan suatu prosesi untuk 

mewujudkan pernikahan yang tervalidasi yang harus dilaksanakan 

oleh kedua calon mempelai ditempat dimana melangsungkan 

pernikahnnya. Persoalan pencatatan pernikahan yang menjadi 

syarat sah sebuah pernikahan di Indonesia menjadi sebuah produk 

yang sangat krusial dalam kajian pernikahan, baik secara 

konseptual maupun operasional.
1
 Tata hukum yang menyangkut 

pernikahan selalu ramai dibicarakan dan terus diperbaharui demi 

terwujudnya generasi yang lebih baik. Perbincangan tentang aturan 

pernikahan merupakan pertautan nilai agama, budaya dan 

perkembangan sosial kemasyarakatan.
2
 

Pada sistem perundang-undangan di Indonesia, pernikahan 

baru dapat dikatakan sah sebagai perbuatan hukum jika dilakukan 

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku secara 

positif di Indonesia. Dalam hal ini, para pelaku pernikahan harus 

merujuk pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Pernikahan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Proses pernikahan yang telah memenuhi ketentuan dalam undang-

undang mempunyai akibat hukum, yaitu hak untuk mendapat 

pengakuan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU. 

No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dituliskan ”Pernikahan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 

                                                           
1
Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974, (Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 5. 
2
Sebelum adanya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam 

Bugerlij Wetbook (BW) atau Undang-undang Hukum Perdata. Reformulasi 

Hukum Perkawinan di Indonesia merupakan upaya untuk memasukkan nilai 

agama, budaya dan nilai keindonesiaan dalam kerangka hukum nasional. Selain 

itu, undang-undang perkawinan merupakan kontrol laju perkembangan 

penduduk di Indonesia. Lihat penjelasan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 
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Tahun 1974  berbunyi: “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pemenuhan dua 

element ini merupakan syarat sahnya pernikahan seseorang di 

Indonesia yang mempunyai akibat hukum. Setiap pernikahan 

haruslah sah baik dalam perspektif agama dan kepercayaan 

masing-masing maupun dalam perspektif perundang-undangan.
3
 

Pencatatan pernikahan ini penting untuk sahnya pernikahan, 

demi mendapat pengakuan dan kepastian hukum. Karena 

bagaimanapun, urusan pernikahan terkait dengan masalah harta 

kekayaan, kematian dan warisan. Untuk menghindari kekacauan 

atau keributan, maka pencatatan nikah itu penting untuk legalitas 

pernikahan dan keterkaitannya dengan peristiwa hukum lanjutan 

(waris) sebagai akibat logis pernikahan.
4
 Namun sayangnya, masih 

terdapat sebahagian masyarakat yang belum mencatat 

pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Indra Jaya 

Kabupaten Pidie.
  

Sudah selayaknya pernikahan di catat dengan baik dari 

diberikan dokumen sebagai bentuk sahnya pernikahan yang 

dilakukan, namun sayangnya masih ditemukan sebahagian 

pernikahan di Kecamatan Indra Jaya yang tidak menikah di 

hadapan KUA. Seperti yang diketahui, dalam menumbuhkan 

kesadaran masyarakat tidak hanya dari diri sendiri, akan tetapi 

mesti ada motivasi dari luar dalam menyokong untuk 

mengupayakan kesadaran tersebut. Oleh karena itu, penulis 

menduga bahwa kesadaran hukum sebahagian masyarakat 

Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tergolong tinggi, akan 

tetapi terdapat sebahagian tidak mencatat pernikahannya. 

Oleh sebab itu, upaya dalam meningkatkan kesadaran 

hukum serta membina masyarakat secara spesifik dalam memiliki 

buku nikah atau akta nikah sebagai bukti konkret pernikahan 

seseorang, apakah memperoleh keabsahan menurut agama dan juga 

                                                           
3
Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan 

Pengadilan Agama, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 187.  
4
Memori penjelasan UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk. 
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menurut perundang-undangan, tidak hanya dari individu belaka. 

Melainkan ada upaya dorongan kesadaran hukum setiap individu 

dengan mekanisme diadakannya penyuluhan hukum sebagai 

tindakan masyarakat sadar hukum. Karena itu, untuk menjadi 

masyarakat yang sadar hukum, maka diawali dengan prosesi 

pengetahuan dan pemahaman adanya hukum. 

Berdasarkan uraian dari hasil kajian serta deteksi awal di 

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: “Faktor yang 

Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra 

Jaya Kabupaten Pidie tentang Pencatatan Pernikahan.” 

 

B. Fokus Kajian 

Supaya penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak 

meluas, penelitian ini dibatasi hanya kepada kesadaran hukum 

masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang 

pencatatan pernikahan serta mengenai faktor yang mempengaruhi 

sebahagian pelaku pernikahan tidak mencatatkan pernikahannya di 

KUA. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan 

masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra 

Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri di 

Kecamatan Indra Jaya tidak mencatatkan pernikahannya di 

KUA? 

 

D. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terhadap 

rumusan masalah atau temuan dari rumusan masalah, adapun 

tujuan penelitian ini antara lain:  
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1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kecamatan 

Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sebahagian 

pelaku pernikahan di Kecamatan Indra Jaya tidak 

mencatatkan pernikahannya di KUA. 

3. Sebagai syarat selesainya kajian ilmiah untuk mendapatkan 

gelar Strata II (S-2) 

4. Berguna bagi penelitian ilmiah dan masyarakat sebagai suatu 

sumber yang dikaji dengan baik untuk dapat diterapkan 

dimasyarakat 

   

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

tertentu, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat 

penelitian ini, secara teoritis bermanfaat dan menjadi bahan rujukan 

dan sumbangsih khazanah akademis bagi pegawai pencatat nikah 

secara spesifik tentang pencatatan pernikahan. Kemudian secara 

praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

masyarakat dan KUA Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie 

tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Secara praktis, 

penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang hendak 

melaksanakan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Indra 

Jaya Kabupaten Pidie.  

 

F. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka yang membahas tentang pencatatan 

pernikahan sebenarnya telah ada beberapa yang dikaji dan diteliti, 

baik itu dalam bentuk buku-buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi 

dan tesis. Namun sejauh ini kajian tentang kesadaran hukum 

masyarakat di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang 

pencatatan pernikahan belum penulis temukan di dalam buku-buku, 

makalah, artikel, jurnal, skripsi dan tesis, sehingga berangkat dari 

ini peneliti merasa termotivasi dan memunculkan animo untuk 

membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dengan 
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prospek dapat menganalisis secara mendalam kajian tentang 

pencatatan pernikahan secara mendetail serta dapat menambah 

khazanah keilmuan. Berangkat dari sini, peneliti akan 

mencantumkan beberapa penelitian yang relevansinya dengan 

pencatatan pernikahan, supaya nantinya menjadi referensi penulis 

dalam melakukan penelitian ini, antara lain: 

 

a. Ditta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017 dengan judul: 

“Politik Hukum dalam Urusan Pencatatan Pernikahan di 

Kabupaten Tasikmalaya.”
5
 Dalam tesis mengeksplanasikan 

tentang peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan merupakan produk hukum daerah yang 

dibentuk melalui proses pluralisme politik hukum yang 

merupakan garis resmi tentang hukum yang mencakup 

proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang 

menunjukkan sifat dan arah hukum yang akan dibangun dan 

ditegakkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, 

sekalipun adanya desakan kepentingan masyarakat dalam 

hal ini melalui ulama atau tokoh masyarakat dan dibentuk 

berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (living 

law) sesuai dengan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Dita 

terdapat persamaan yaitu: membahas mengenai pencatatan 

nikah, selain itu dari jenis penelitian yaitu sama-sama 

menggunakan field research (penelitian lapangan), 

sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Dita lokasinya di Tasikmalaya, sedangkan 

peneliti di Kecamatan Indra Jaya. Dalam tesis ini pun 

terdapat beberapa persamaan diantarannya membahas 

                                                           
5
Ditta, Tesis, Politik Hukum dalam Urusan Pencatatan Perkawinan di 

Kabupaten Tasikmalaya, 2017. 
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pencatatan pernikahan di KUA, selain itu penelitian yang 

diadopsi adalah fiel research (penelitian lapangan), 

sedangkan dalam peneliti tentang kesadaran hukum 

masyarakat di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, serta 

undang-undang yang menjadi aturan dalam pencatatan 

pernikahan ditaati atau tidak  

b. Hasbullah, program studi Kenotariatan Fakultas Hukum, 

Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 dengan 

judul: “Analisis Hukum tidak Dicantumkan Status 

Pernikahan pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta 

Autentik, (A Legal Analysis of not Putting Marriage Status 

in a Marriage Certificate in Relation to the Preparation of 

an Authentic Deed).”
6
 Implementasi penelitian oleh 

Hasbullah memiliki beberapa persamaan dengan peneliti 

diantaranya dari segi pembahasan, yaitu sama-sama 

membahas pencatatan pernikahan. Adapun distingsinya 

yaitu, dari segi tempat yaitu Hasbullah melakukan 

penelitian di Makassar, sedangkan peneliti di Kecamatan 

Indra Jaya Kabupaten Pidie, selain itu pembahasan 

Hasbullah cenderung kepada legal hukum yang tidak 

dicatatkan dalam pernikahan, namun peneliti lebih kepada 

kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya 

Kabupaten Pidie tentang pencatatan pernikahan. 

c. Novina Eky Dianti, Program Pascasarjana Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2016 dengan 

judul: “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan 

Tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama di Kota 

Surakarta.”
7
 Dari temuan yang didapat oleh Novita Eky 

                                                           
6
Hasbullah, Tesis, Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status 

Perkawinan pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta autentik, (A Legal 

Analysis of not Putting Marriage Status in a Marriage Certificate in Relation to 

the Preparation of an Authentic Deed), 2017. 
7
Novina Eky Dianti, Tesis, Sinkronisasi Peraturan Perundang-

undangan Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kota Surakarta, 

2016. 
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Dianti yaitu pencatatan pernikahan beda agama di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta dilakukan sesuai 

dengan proses pencatatan pernikahan pada umumnya. 

Dalam penelitian Novita Eky Dianti terdapat persamaan 

dengan peneliti diantaranya sama-sama membahas 

pencatatan pernikahan, selain itu field reseach (lapangan) 

yang digunakan oleh Novita Eky Dianti sama halnya 

dengan peneliti. Sedangkan perbedaannya dari segi 

pembahasan. Pembahasan Novita Eky Dianti membahas 

tentang pencatatan pernikahan yang beda agama, sedangkan 

peneliti membahas tentang pencatatan yang seagama, selain 

itu dari segi tempat, Novita Eky Dianti melakukan 

penelitiannya di Surakarta, sedangkan peneliti melakukan di 

Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie. 

d. Muhazir, Program Magister al-Akhwal as-Syakhsiyyah, 

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014 

dengan judul: “Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor 

Urusan Agama (KUA), (Studi Pandangan Pegawai 

Pencatatan Nikah (PPN) dan masyarakat Kota Malang).”
8
 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhazir menjelaskan pada 

prinsipnya akad nikah dilaksanakan di KUA dengan 

disaksikan oleh PPN, tapi KUA memiliki kebijakan jika 

masyarakat ingin akad nikah di luar KUA dipersilahkan. 

Dapat ditarik persamaan dari penelitian di atas dengan 

peneliti diantaranya yaitu menggunakan field research 

(penelitian lapangan), selain itu dari pembahasan oleh 

Muhazir sama-sama tentang pencatatan pernikahan. Adapun 

perbedaan diantaranya dari tempat penelitian yang 

dilakukan oleh Muhazir berlokasi di Malang, sedangkan 

peneliti di Kecamatan Indra Jaya. 

                                                           
8
Muhazir, Tesis, Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan 

Kantor Agama (KUA), (Studi Pandangan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan 

Masyarakat Kota Malang), 2014. 
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e. Wisnu Indradi, Magister Hukum Islam. Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Dengan judul: 

“Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Indonesia 

(Perspektif Maqasid as-Syari‟ah).
9
 Dari temuan penelitian 

ini menunjukkan bahwa tiap pernikahan harus dicatatkan 

didepan pejabat negara yang diberi tugas untuk mencatat 

pernikahan, dalam hal ini disebut dengan Pegawai Pencatat 

Nikah. Dari penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Indradi 

terdapat beberapa persamaan dengan peneliti, diantaranya 

yaitu: Dari segi pembahasan yaitu sama-sama membahas 

mengenai pencatatan pernikahan. Adapun perbedaannya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Indradi yaitu 

menggunakan normatif, sedangkan peneliti menggunakan 

empiris (lapangan), selain itu dari segi pembahasan Wisnu 

Indradi lebih memaparkan secara global tidak fokus kepada 

suatu wilayah, namun peneliti lebih fokus kepada satu 

wilayah, yaitu di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie. 

f. Muhammad Yurisbau, Program Pascasarjana, Universitas 

Terbuka Jakarta, tahun 2013 dengan judul: “Analisis 

Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah 

Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pencatatan Nikah).
10

 

Dari temuan dalam penelitian Muhammad Yurisbau yaitu: 

Hasil analisis kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah 

pada KUA Kecamatan Dullah Selatan berdasarkan 5 

dimensi masih terdapat di cukup signifikan dan bernilai 

negatif yang berarti bahwa pelayanan pencatatan nikah pada 

KUA Kecamatan Dullah Selatan belum memenuhi harapan. 

Dalam tesis ini pun terdapat beberapa persamaan 

diantarannya membahas pencatatan pernikahan di KUA, 

selain itu penelitian yang diadopsi adalah fiel research 

                                                           
9
Wisnu Indradi, Tesis, Pelaksanaan  Pencatatan Perkawinan  di 

Indonesia (Perspektif Maqasid al- Syariah), 2014. 
10

Muhammad Yurisbau, Tesis, Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada 

KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Pencatatan Nikah), 

2013. 
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(penelitian lapangan), sedangkan perbedaaannya adalah 

dalam tesis Muhammad Yurisbau hanya membahas tentang 

pelayanan dari KUA, sedangkan dalam peneliti tentang 

kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya 

Kabupaten Pidie, serta undang-undang yang menjadi aturan 

dalam pencatatan pernikahan ditaati atau tidak, selain itu 

lokasi dalam tesis Muhammad Yurisbau berada di 

Kecamatan Dullah sedangkan peneliti melakukan penelitian 

di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie. 

g. Syamsul Bahri, Prodi Huki atau Konsentrasi Fikih, Program 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara 

Medan, tahun 2012, dengan judul: “Pelaksanaan 

Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan 

Kota Medan.”
11

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terjadi perbedaan intensitas pencatatan pernikahan antara 

Kepala Keluarga yang tercatat di Kecamatan Medan 

Labuhan Kota Medan. Pada penelitian yang lakukan 

Syamsul Bahri terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu 

diantaranya sama-sama menggunakan jenis penelitian field 

risearch (penelitian lapangan) dan objek penelitian pun 

sama-sama dilakukan di Desa. Sedangkan perbedaannya 

adalah: a. Lokasi, lokasi yang dilakukan oleh Syamsul 

Bahri yaitu di Medan sedangkan peneliti di Kecamatan 

Indra Jaya. Selain itu dari fokus penelitian Syamsul Bahri 

lebih fokus kepada menjelaskan secara global tentang 

permasalahan di Medan, sedangkan peneliti lebih fokus 

kepada kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan 

pernikahan di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie. 

 

 

 

 

                                                           
11

Syamsul Bahri, Tesis, Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di 

Kecamatan Medan Labuhan Kota, Medan. 2012. 
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G. Hipotesis 

Untuk memberikan jawaban sementara dari permasalahan 

diatas, dapat diajukan suatu hipotesis sebagai suatu arahan yang 

definitif.
12

 Dan dugaan awal sebagai hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Kesadaran hukum sebahagian masyarakat bilamana 

dihadapkan dengan masalah-masalah yang krusial yang 

memerlukan adanya akta nikah.  

2. Dalam pencatatan pernikahan ini, sebahagian masyarakat 

Kecamatan Indra Jaya tidak mencatatkan pernikahannya di 

KUA, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu. 

Oleh karena itu, dari fakta yang ada, maka muncul suatu 

hasrat bagi penulis untuk mengetahui bagaimana realitasnya 

kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten 

Pidie tentang pencatatan pernikahan. Berangkat dari sini perlu 

dibuat suatu telaah lewat penelitian lapangan untuk mendeteksi 

secara mendalam dan lebih dekat bagaimana kesadaran hukum di 

tengah-tengah masyarakat dengan segala bentuk aksesoris 

permasalahnnya. 

 

 

H. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan operasional yang terdapat dalam 

penelitian.
13

 Kerangka teori merupakan kerangka yang menjadi 

acuan dalam memecahkan masalah dan untuk merumuskan 

hipotesis.
14

 Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok 

secara umum dalam suatu penelitian, sehingga mengarah ke arah 

mana penelitian berakhir. Dalam tesis ini, yang menjadi kerangka 

                                                           
12

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.   
13

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: 

Paradigma, 2005), hlm. 239-240. Lihat Rusdji Ali Muhammad, dkk. Panduan 

Penulisan Tesis dan Disertasi, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm. 18. 
14

Mahsun, Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, metode, dan 

tekniknya, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 53. 



11 
 

teori yaitu: Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan 

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia 

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, 

sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi 

hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang 

konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Ditambahkannya 

lagi, kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian 

umum tertentu dalam hidup kejiwaan yang menyebabkan manusia 

dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang 

benar dengan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk.
15

 

JJ. Von Schmid memberikan ulasan bahwa kesadaran 

hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum 

mengenai penilaian-penilaian yang telah dilakukan oleh masyarakat 

melalui penafsiran secara ilmiah.
16

 Menurut Fuad Hassan 

kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi pengertian 

terhadap dilaksanakannya hukum itu sendiri, dan lebih dari itu 

makin meratanya kesadaran terhadap berlakunya hukum makin 

diperkecil pula kemungkinan untuk menerapkan berlakunya hukum 

menurut selera-selera subjektif, baik kepentingan pribadi ataupun 

kepentingan golongan.
17

 Kemudian dapat disimpulkan bahwa 

pengertian kesadaran hukum itu meliputi, pengetahuan tentang 

hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap 

hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto, masalah nilai-nilai dalam 

hukum, dengan sendirinya mencakup soal kesadaran hukum. Hal 

tersebut terjadi karena kesadaran hukum merupakan suatu penilaian 

terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki yang 

seharusnya ada. Kesadaran tersebut dapat terbentuk melalui proses 

sosialisasi dan melalui pengawasan. Selain itu faktor yang sangat 

penting dalam hal ini adalah pemberian contoh terhadap hukum 

                                                           
15

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty), 

hlm. 121. 
16

O.K. Chairuddin, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 66. 
17

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Kesadaran Hukum 

Masyarakat Dalam Masa Transisi, (Bandung: Binacipta), hlm. 81. 



12 
 

dari para pejabat hukum sendiri.
18

 Kesadaran hukum merupakan 

konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara 

ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. 

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, 

pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum 

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia 

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh 

masyarakat luas.
19

 Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui 

program-program pendidikan tertentu yang memberikan suatu 

bimbingan kearah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian 

pada hukum, dan bahkan hukum dapat dijadikan sarana untuk hal 

tersebut.
20

 Suatu kesadaran hukum itu berkaitan dengan penilaian 

yang diberikan oleh individu atau masyarakat. Suatu kesadaran 

hukum itu ada, apabila terjadi penilaian terhadap hukum yang ada, 

atau terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian tersebut timbul 

karena manusia didalam menentukan kehendaknya sangat 

ditentukan oleh keserasian antara pemikiran dan perasaannya.
21

 

Pencatatan pernikahan menurut fikih, mengenai pencatatan 

nikah dalam kitab-kitab fikih tidak ditemukan hanya ada 

pembahasan tentang fungsi saksi dalam pernikahan.
22

 Dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun termaktub bahwa pencatatan 

pernikahan itu adalah pendataan administrasi registerasi online 

pernikahan yang ditangani oleh petugas pencatat pernikahan (PPN) 

dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Sesuai dengan 

pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap 

pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah 

pengawasan pegawai pencatat nikah meskipun registerasi sudah 

                                                           
18

Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: 

Rajawali), hlm. 207. 
19

Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum 

Masyarakat, Jurnal TAPIs, Vol. 10, No. 1, hlm. 4. 
20

Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat..., hlm. 215. 
21

Ibid., hlm. 227.    
 

22
Nasution, Khoirudin, Hukum Perdata, (Keluarga Islam Indonesia dan 

Perbandingan HukumPerkawinan di Dunia Muslim, (Jakarta: Academia + 

Tazaffa, 2009), hlm. 323. 
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dilakukan secara online. Ayat (2) mengatakan pernikahan yang 

dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak 

mempunyai kekuatan hukum.
23

 

 

I. Metode Penelitian 

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan 

data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu 

sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah 

yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif 

kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh 

tentang obyek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen 

kunci. Penelitian kualitatif menghadirkan data deskriptif yang 

dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.
24

 

2. Kehadiran Peneliti  

  Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

instrumen utama dan sangat diperlukan, yaitu peneliti bertindak 

sebagai pengumpul data dan sebagai instrument aktif dalam upaya 

mengumpulkan data sebagai bahan analisis. Moleong menyatakan 

bahwa hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan 

dengan responden atau obyek lainnya.
25

 Kehadiran peneliti bersifat 

mutlak, karena harus melakukan wawancara secara mendalam guna 

mendapatkan data yang validitas dan obyektif terkait kesadaran 

hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang 

pencatatan pernikahan.  

3. Sumber Data  

                                                           
23

Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. 
24

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta), hlm. 14. 
25

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 17.  
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Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek 

penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Definisi data 

sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi 

lebih ditonjolkan dari segi pelayanan, sedangkan data lebih 

menonjolkan aspek materi. Burhan Bungin membagi sumber data 

menjadi dua bagian, yaitu:
26

  

a. Data Primer 

  Yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari sumber 

yang pertama di lokasi penelitian.
27

 Wawancara atau interview 

secara langsung dengan subjek penelitian dan informan.
28

 Sumber 

data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

informan. Pertanyaan wawancara yang terdiri dari 15 pertanyaan 

yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat 

Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang pencatatan 

pernikahan, penulis melakukan wawancara langsung kepada 15 

informan, yang merupakan masyarakat Kecamatan Indra Jaya, 

yang terdiri dari: 

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indra 

Jaya 

2. Staff Kantor Urusan Agama (KUA) (Laki-Laki dan 

Perempuan) 

3. Tokoh Agama (Laki-Laki dan Perempuan) 

4. Masyarakat (Laki-Laki dan Perempuan). 

 Karena berbagai alasan, tidak semua hal yang ingin 

dijelaskan atau dikendalikan dapat diteliti. Penelitian ilmiah boleh 

                                                           
26

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, 

Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-imu Sosial Lainnya, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2013), hlm. 132. 
27

Burhan Ashofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2001), hlm. 9. 
28

Amiriddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian 

Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo   Persada, 2004), hlm. 30. 
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dikatakan hampir selalu hanya dilakukan terhadap sebahagian saja 

dari hal-hal yang sebenarnya ingin diteliti.
29

  

a. Data Sekunder  

 Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang 

dalam melengkapi dan memperkuat data.
30

 Memberikan penjelasan 

mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan yang 

berkaitan dengan masalah tersebut, seperti buku-buku, artikel 

terkait dengan pencatatan nikah. Data ini adalah data pelengkap 

yang nantinya akan dikorelasikan atau dihubungkan dengan data 

primer.
31

 

4. Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yaitu:  

a. Wawancara  

  Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu, yaitu adanya 

percakapan dengan maksud tertentu.
32

  

 Penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak 

yang terkait dengan permasalahan di atas. Peneliti melakukan 

wawancara terhadap para pelaku pencatatan pernikahan. 

Wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh data 

sevalid mungkin. Jenis wawancara yang digunakan yaitu disebut 

pedoman umum, dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya 

juga lebih untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka 

                                                           
29

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 

2005), hlm. 35. 
30

Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...., hlm. 159. 
31

Suharsimin Arikunto, “Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan 

Praktik), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27.  
32

Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 186. 
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agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta 

pendapat dan ide-idenya.
33

 

b. Dokumentasi  

   Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, tranksrip, buku dan lain-lain. Dokumen ini 

dianggap perlu untuk mengetahui pencatatan pernikahan di KUA 

Kecamatan Indra Jaya.  

 

5. Teknik Analis Data  

  Setelah data-data relevan dengan pencatatan pernikahan di 

KUA Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang diperoleh 

melalui prosesi tersebut di atas, maka tahapan selanjutnya adalah 

akan diolah menjadi data yang terstruktur dan sistematis, agar 

nantinya dapat mempermudah ketika dilakukan analisis. Adapun 

tahapan-tahapan dalam pengolahan data, yaitu:  

a. Pemeriksaan ulang 

  Memeriksa kembali semua data yang diperoleh, proses 

editting ini sangat memperhatikan aspek kesesuaian, kelengkapan 

dan kejelasan.
34

 Karena tidak semua data yang diperoleh sesuai 

dengan kebutuhan berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti 

hanya mengambil informasi-informasi (data-data) yang diperlukan 

saja dan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.  

b. Klasifikasi data 

   Tahapan ini peneliti klasifikasi data-data yang terkumpul 

dan telah direduksi sesuai rumusan masalah, yaitu mengelompokan 

data-data tentang kesadaran hukum masyarakat yang tidak 

melakukan pencatatan pernikahan. Agar data yang diperoleh benar-

benar memuat permasalahan yang ada.  

c. Pembuktian 

                                                           
33

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hlm. 233. 
34

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1996), hlm. 50. 
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   Memeriksa kembali dengan cermat data wawancara yang 

diperoleh, sehingga diperoleh data yang valid. Adapun untuk 

pengecekan verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber 

data kemudian memberikan hasil wawancara dengannya untuk 

ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan apa yang telah 

diinformasikan.  

d. Analisis Data 

   Pada proses analisis ini, peneliti akan mengolah data yang 

telah terverifikasi dengan lebih mensederhanakan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Analisis yang 

dimaksud adalah menganalisa, mengulas data yang sudah 

terkumpul untuk dikonklusikan atau disimpulkan menjadi suatu 

hasil akhir.  

 

e. Kesimpulan  

   Kesimpulan atau konklusi adalah tahap terakhir dari 

pengolahan data. Kesimpulan merupakan pengambilan dari data-

data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban 

kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada 

latar belakang masalah yang mana sebelumnya permasalahan 

tersebut kurang jelas menjadi jelas. Dalam hal ini kesadaran hukum 

masyarakat dalam mencatatkan pernikahan di KUA, sebagaimana 

kesadaran hukum yang sesuai dengan teorisasi kesadaran hukum.  

 

f. Pengecekan Keabsahan Data  

  Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Peneliti ini mengadopsi teknik triangulasi metode 

dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan 

cara yang berbeda. Di penelitian kualitatif, peneliti mengadopsi 

metode wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kebenaran 

informasi yang handal dan deskripsi yang utuh (holistik) mengenai 

informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan metode wawancara 

dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. 

Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informasi yang berbeda 
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untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap 

ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek 

atau informan penelitian diragukan kebenarannya.
35

  

  Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini 

berkorelasi tentang kesadaran hukum masyarakat dalam 

mencatatkan pernikahan dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:  

a. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh 

antara informan satu dengan informan lainnya. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pandangan orang. Seperti masyarakat, 

orang yang berpendidikan, orang yang berada lainnya. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang terkait.
36

 Referensi digunakan sebagai 

pembanding antara data dan realita di lapangan dengan 

teorisasi atau penelitian lain yang telah dilakukan 

sebelumnya. Referensi yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa buku, web serta hasil penelitian berupa tesis 

jurnal, artikel dan karya ilmiah lainya. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini berisikan empat bab yang 

terdiri dari beberapa sub bab yang ada pada masing-masing babnya. 

Sistematika ini merupakan uraian secara singkat pada masing-

masing babnya, bertujuan agar dapat dengan mudah memahami 

hubungan antar bab yang memiliki keterkaitan. 

                                                           
35

Mudjia Raharjo,Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Press, 2011), hlm. 24. 
36

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 30-31. 
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BAB I Pendahuluan, dengan uraian yang berisikan latar 

belakang masalah pada kajian tesis ini, fokus kajian, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian,  kajian pustaka,  

hipotesis, kerangka teori dan mengungkapkan metodologi 

penelitian yang digunakan sebagai kerangka yang sistematis 

dengan diakhiri sistematika penulisan. 

BAB II Kesadaran Hukum Masyarakat, dalam landasan 

teoritis ini akan dipaparkan mengenai teorisasi yang terkait dengan 

kesadaran hukum masyarakat, mulai dari kesadaran hukum 

masyarakat, indikator kesadaran hukum, faktor yang 

mempengaruhi kesadaran hukum, kepatuhan terhadap pemerintah 

dan pencatatan pernikahan. 

BAB III Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pencatatan 

Pernikahan, dalam bab ini akan diuraikan yang berisi paparan 

deskripsi umum lokasi penelitian. Pada bab ini juga akan disajikan 

data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang menjawab 

masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan 

dengan prosesi analisis data melalui proses edit data, klasifikasi dan 

kesimpulan yang ada pada bab selanjutnya. 

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari 

pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Selain 

itu juga terdapat saran-saran yang bersifat konstruktif. 
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BAB II 

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT 

 

A. Kesadaran Hukum Masyarakat 

1. Pengertian Kesadaran 

 Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, 

yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran 

adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala 

sesuatu. Berbicara mengenai masalah kesadaran berarti tidak akan 

terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini 

adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari 

maupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri 

dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam 

tersebut tidak hanya saling mengisi akan tetapi saling berhubungan 

secara konvensatoris. Fungsi kedua alam tersebut adalah untuk 

penyesuaian. Alam sadar berfungsi untuk penyesuaian terhadap 

dunia luar, sedangkan alam tidak sadar berfungsi untuk 

penyesuaian terhadap dunia dalam atau diri sendiri.
37

 

 Kesadaran mempunyai dua komponen, yaitu fungsi jiwa 

dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting 

dalam orientasi terhadap dunianya. Adapun yang dimaksud 

dengan fungsi jiwa menurut Jung adalah “suatu aktivitas kejiwaan 

                                                           
37

Wirawan, Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

hlm. 185.  

yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. 

Sedangkan sikap jiwa merupakan arah daripada energi psikis yang 

menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya”.
38 
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Arah energi psikis ini dapat keluar atau ke dalam, demikian 

pula dengan arah orientasi manusia terhadap dirinya dapat keluar 

ataupun kedalam. Manusia dalam kehidupannya dapat bertindak 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun 

sebaliknya. Manusia yang dapat bertindak sesuai dengan norrma-

norma yang berlaku dapat dikatakan memiliki kesadaran moral, 

yaitu adanya keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota 

masyarakat dapat melakukan kewajibannya. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Zubair mengatakan bahwa kesadaran moral merupakan 

faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu 

bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai 

dengan norma yang berlaku.
39 

 
Dalam kesadaran moral, didasarkan atas nilai-nilai yang 

benar-benar esensial dan fundamental. Perilaku manusia yang 

berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan 

sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang 

memiliki kesadaran moral yang tinggi akan selalu bertindak sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam keadaan 

apapun dan kapanpun. Dengan kata lain, norma-norma tersebut 

telah terinternalisasi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak orang 

tersebut. Kesadaran moral merupakan pangkal otonomi manusia 

yang timbul dari hati sanubari. Oleh karena  itu, tidak ada yang 

dapat secara mutlak mewajibkan suatu hal kepada manusia kecuali 

atas dasar kesadarannya, sehingga kewajiban tersebut dapat 

dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta penuh tanggung 

jawab.
40

 

                                                           
38

Wirawan, Psikologi Remaja...., hlm. 186. 
39

Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta: Raja Gravindo Persada), hlm. 51. 
40

Wirawan, Psikologi Remaja...., hlm. 187. 
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 Suseno berargumentasi bahwa kesadaran moral itu begitu 

tegas, orang yang mengalaminya bagaikan suatu suara yang 

dibicarakan dalam dirinya dalam bahasa sehari-hari kesadaran akan 

kewajiban itu disebut suara batin.
41

Jadi, suara batin adalah suatu 

keinsyafan bahwa kewajiban itu di dalam batin melakukan sesuatu. 

Dengan demikian, kesadaran moral yang timbul dan ada dalam diri 

manusia itu harus diyakini serta menjadi tatanan moral yang dapat 

dilaksanakan. Agar kehidupan manusia itu terjamin, maka setiap 

manusia harus mempunyai kewajiban moral dalam masyarakat. 

Suseno berargumentasi lagi bahwa “kewajiban moral merupakan 

kewajiban yang mengikat batin seseorang dan terlepas dari 

pendapat teman, masyarakat maupun atasan”.
42

 

 Selanjutnya Suseno menyatakan bahwa dalam kesadaran 

moral terdapat tiga unsur pokok, yaitu:
43

 

1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan 

yang bermoral itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari 

manusia, siapapun, dimana pun dan kapanpun. 

2. Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena 

berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau 

penyangkalan. Dinyatakan pula sebagai hal objektif yang 

dapat diuniversalisasi, artinya dapat disetujui, berlaku pada 

setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada 

dalam situasi sejenis. 

3. Kebebasan, atas kesadaran moralnya seseorang bebas untuk 

mentaatinya. 

 Berbicara mengenai kesadaran akan selalu berkaitan               dengan 

manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Dengan 

kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat 

mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan 

serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota 

masyarakat. Yang mana individu ia akan mengetahui dan 

                                                           
41

Suseno, Etika Umum, (Yogyakarta, Kanisius, 1975), hlm. 26. 
42

Suseno, Etika Umum...., hlm. 27. 
43

Suseno, Etika Umum...., hlm. 28. 
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memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota 

masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain 

sehingga timbul interaksi diantara mereka. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran 

bahwa sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan 

kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan 

sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai 

keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, 

kehendak hukum dan lainnya.
44 

 
Melihat pengertian tersebut, maka kesadaran merupakan 

sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta 

ketentuan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga, 

kesadaran dapat diartikan sebagai sikap/perilaku mengetahui atau 

mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam 

masyarakat. Selanjutnya mengatakan bahwa ada dua sifat 

kesadaran, yaitu:
45

 

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam 

masyarakat. 

2. Kesadaran bersifat dinamis yang menitik-beratkan pada 

kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul 

dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri 

yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa 

tanggung jawab. 

 Konsekuensi logis kelengkapan dari sebuah kesadaran tidak 

hanya tergantung pada perundang-undangan saja melainkan juga 

dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan 

lingkungan. Apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral, 

maka             masyarakat akan tertib dan aman. Kesadaran seseorang akan 

tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat 

                                                           
44

Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila, 

(Jakarta: Era Swasta, 1984), hlm. 14. 
45

Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila...., hlm. 

15. 



24 
 

adanya motivasi untuk bertindak. Kesadaran memiliki beberapa 

tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang. Tingkatan-

tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull, antara lain:
46

 

1. Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau 

kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau 

orientasinya. Ini yang paling rendah dan sangat labil. 

2. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran 

atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi 

yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang 

mantap karena                mudah berubah oleh keadaan atau oleh 

suasana. 

3. Kesadaran yang bersifat sosio-nomous, kesadaran atau 

kepatuhan yang berorientasikan pada kiprah umum atau 

khalayak ramai. 

4. Kesadaran yang bersifat autosnomous, adalah kesadaran 

yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang 

ada dalam diri sendiri. 

 Dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik konklusi 

bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal 

tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan 

dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai 

kebebasan sehingga ia dapat mempertanggung-jawabkannya secara 

sadar. 

 

2. Pengertian Hukum 

a. Arti Hukum 

 Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. 

Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang 

dijadikan standarisasi dalam memahami makna dan konsepsi  

hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, 

karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu 
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pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk 

hukum. Selain itu, setiap orang atau ahli akan memberikan 

artikulasi yang berlainan sesuai dengan perspektif masing-masing 

yang akan menonjolkan segi-segi  tertentu dari hukum. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Van Apeldorn bahwa “definisi tentang 

hukum adalah sangat sulit  untuk dibuat, karena tidak mungkin 

untuk mengadakannya sesuai kenyataan”. Akan tetapi, kendatipun 

sulit untuk menjadikan hukum sebagai pegangan yang mutlak, ada 

beberapa sarjana atau pakar hukum yang mengemukakan 

pengertian hukum.
47 

 
Utrecht merumuskan pengertian hukum sebagai “himpunan 

peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang 

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati”. 

Sedangkan Affandi mengatakan bahwa “hukum adalah kumpulan 

peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota 

masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut, maka kepada 

si pelanggar harus dijatuhi hukuman”.
48

 Dari argumentasi kedua 

pendapat di atas, penulis memandang bahwa hukum itu memuat 

aturan mengenai hal yang layak dan tidak layak untuk dilakukan 

menurut pendapat umum yang seharusnya  ditaati dan dipatuhi.
 

 
Selain itu juga, hukum mengatur segala tingkah laku 

manusia di dalam pergaulannya di masyarakat. Untuk melengkapi 

pengertian hukum yang dikemukakan oleh dua pakar di atas, di 

bawah ini terdapat pengertian hukum dari beberapa pakar yang 

dikutip oleh Kansil:
49 

1. Immanuel Kant 

 Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini 

kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan 
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dengan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, 

menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. 

2. Leon Duguit 

Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, 

aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu 

diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari 

kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan 

reaksi bersama terhadap orang yang melakukan 

pelanggaran  itu. 

 

3. E.M. Meyers 

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan 

kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam 

masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-

penguasa negara dalam melakukan tugasnya. 

4. S.M. Amin 

Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan 

sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu 

adalah mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan 

manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. 

5. J.C.T. Simorangkir 

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat 

memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam 

lingkungan masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi 

yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-

peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu 

dengan hukuman tertentu. 

6. M.H. Tirtaatmidjaja 

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti 

dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan 

hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika 

melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri 

sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan 
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kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. 

 Dari beberapa perumusan pengertian hukum yang 

dikemukakan oleh para pakar di atas, pada dasarnya terdapat titik 

persamaannya, yaitu di dalam hukum terdapat beberapa unsur, 

diantaranya: 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat. 

b. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi 

yang berwajib. 

c. Peraturan itu bersifat memaksa. 

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 

 

b. Tujuan Hukum 

 Suatu hukum lahir, karena dibutuhkan untuk mengontrol 

pelbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota 

masyarakat. Impactnya berbagai hubungan tersebut dibutuhkan 

regulasi yang dapat menjamin balancing antara hak dan kewajiban 

tiap-tiap anggota masyarakat, supaya dalam hubungan tersebut 

tidak terjadi konflik. Dengan adanya regulasi yang bersifat 

masyarakat mengatur dan memaksa anggotanya untuk patuh dan 

mentaatinya, akan menyebabkan keseimbangan dan kedamaian 

dalam kehidupan kemasyarakatan.  

 Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldorn bahwa 

tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara 

damai. Pendapat ini diikuti oleh Soerjono Soekanto yang 

mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mencapai perdamaian di 

dalam masyarakat. Perdamaian berarti menunjukkan adanya 

keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentraman. Ketertiban 

diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan 

ketentraman diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi 

dalam kehidupan bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan 

harus diserasikan, supaya tidak mengganggu masyarakat atau 

individu-individu yang menjadi bagiannya.
50 
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Hukum membawa manusia ke arah suasana yang diliputi 

melalui keadilan dan ketenangan dalam berinteraksi dan 

berinterelasi dengan manusia lainnya. Hukum berusaha 

menyeleraskan kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan 

masyarakat sebaik mungkin. Dengan hukum dapat diusahakan 

tercapainya suatu keseimbangan yang harmonisasi dalam 

kehidupan bermasyarakat. Berkorelasi dengan tujuan hukum, 

Mertokusumo membagi tujuan hukum ke dalam beberapa teorisasi, 

yaitu:
51

 

1. Teori Etis 

Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum 

ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang 

adil atau tidak. Pendukung utama teori ini adalah Geny. 

2. Teori Utilitas 

Hukum ingin menjamin kebahagian yang terbesar bagi 

manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada 

hakikatnya   tujuan   hukum   adalah manfaat dalam 

menghasilkan keragaman atau kebahagian yang besar 

bagi orang banyak. Pendukung utama teori ini 

adalah Jeremy Bentham. 

3. Teori Campuran 

a. Mochtar Kusumaatmadja 

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah 

ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah 

syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang 

teratur. Di samping ketertiban tujuan hukum adalah 

tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan 

ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. 

b. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 

Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara pribadi 

yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan 

ketenangan pribadi. 
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c. Van Apeldorn 

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup 

manusia secara damai dan adil. 

d. Soebekti 

Hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu 

mendatangkan kemakmuran dan kebahagian kepada 

rakyatnya. 

e. Soedikno Mertokusumo 

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban 

dan keseimbangan dalam masyarakat dan diharapkan 

kepentingan manusia terlindungi. 

 Oleh karena itu, hukum sangat diperlukan dalam mengatur 

kehidupan masyarakat, sehingga hak dan kewajiban manusia benar-

benar terjamin. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta 

suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai. Melihat tujuan 

hukum di atas, penulis memandang dalam tujuan hukum tersebut 

terkandung unsur-unsur untuk tercapainya keadilan, kebahagian, 

ketertiban, kedamaian dan menciptakan keseimbangan. 

c. Fungsi Hukum 

 Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa tujuan hukum 

adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia 

baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal 

tersebut ada hubungannya dengan fungsi hukum. Berkaitan dengan 

hal tersebut Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan 

bahwa fungsi hukum itu adalah memberikan kepastian dan 

kesebandingan bagi individu maupun masyarakat.
52 

 
Dari pendapat di atas, dapat dideteksi dengan jelas bahwa 

antara tujuan dan fungsi hukum merupakan suatu rangkaian yang 

berkaitan diantara keduanya. Korelasi antara tujuan hukum dan 

fungsi hukum terletak pada aspek pemberian kepastian hukum yang 

tertuju kepada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum 

yang tertuju pada ketentraman atau ketenangan. Makna lain, 
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kehidupan bersama dapat tertib jika ada kepastian dalam hubungan 

sesama manusia dan akan tercipta ketenangan jika dapat 

menerima apa yang sebanding dengan perilaku atau tindakannya. 

 Berkorelasi dengan fungsi hukum, Darwis berpendapat 

bahwa “hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk kehidupan 

masyarakat, pemelihara ketertiban dan keamanan, penegak 

keadilan, sarana pengendali sosial, sarana rekayasa masyarakat 

(sosial engineering) dan sarana pendidikan masyarakat”. Pendapat 

tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang 

menyatakan fungsi hukum itu meliputi pengawasan/pengendalian 

sosial (sosial control), penyelesaian sengketa (dispute settlement), 

rekayasa sosial (sosial engineering atau inovation)”.
53 

 
Dari kedua argumentasi di atas, esensinya mengedepankan 

fungsi hukum sebagai sarana pembangunan. Berkorelasi dengan hal 

tersebut, menurut hasil Seminar Hukum Nasional IV pada tahun 

1980 fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu:
54

 

a. Pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat. 

b. Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat 

terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi 

lemah.  

c. Penegak dan pendorong pembangunan dan perubahan 

menuju masyarakat yang dicita-citakan. 

d. Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian dalam 

masyarakat yang mengalami perubahan cepat. 

e. Faktor integrasi antara berbagai subsistem budaya 

bangsa. 

 Dari beberapa pernyataan di atas, dapat ditarik suatu 

konklusi bahwa hukum selain memiliki fungsi sebagai alat untuk 

menciptakan kedamaian di masyarakat juga memiliki kemampuan 

untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu proses pembaharuan 

                                                           
53

Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 1993), hlm. 36. 
54

Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya, Seminar 

FH UNPAD BPHN dan Kementerian Hukum dan Ham. 



31 
 

dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, hukum dapat 

mewujudkan terciptanya warga negara yang baik di masa depan. 

 Soal kesadaran hukum ini, pada mulanya timbul 

sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu 

peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul 

dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hokum. Selanjutnya 

hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar 

sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah 

pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat. 

Permasalahan tersebut timbul, sebab dalam kenyataan di 

masyarakat banyak sekali regulasi hukum yang tidak ditaati oleh 

masyarakat. 

 Secara general, kesadaran hukum dikorelasikan dengan 

ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, 

kesadaran hukum itu menunjukan apakah ketentuan hukum tertentu 

benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam 

masyarakat. Supaya terjadi suatu keserasian yang profesional 

antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari 

masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan 

diimplementasikan dengan prosedur yang teratur dan wajar. 

 Kesadaran hukum merupakan interdepedensi mental dan 

moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. 

Berhubungan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa 

Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya 

benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam 

kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima 

sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, kendatipun ada 

pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam 

bentuk perundang-undangan.
55 

 
Di samping itu juga, Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 

menyatakan kesadaran hukum sebagai keyakinan/kesadaran akan 

kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan regel mating 
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(keajegan) maupun beslissigen (keputusan) itu dapat dikatakan 

sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari 

manusia. Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan 

kesadaran hukum yaitu kepatuhan untuk mengimplementasikan 

ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan 

pengetahuan, akan tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan 

kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar 

hukum. Lebih jelas Paul Scholten mengeksplanasikan bahwa 

kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia 

tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori 

tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan 

antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya 

dilakukan dan tidak dilakukan.
56 

 
Dari eksplanasi di atas, maka kesadaran hukum merupakan 

kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang 

ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan 

ketidakpatuhan terhadap hukum. Dengan proses kejiwaan, manusia 

membedakan perilaku mana yang harus diadopsi dan yang tidak 

boleh dilakukan. Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh 

pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran 

hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang 

hukum yang diharapkan ada. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, 

maka hal tersebut harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan 

penegak hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan 

oleh dua unsur, yaitu:
57

 

a. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap 

sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. 

b. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan 

tuntutan kehidupan. 
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c. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai perspektif 

individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut 

mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang 

berlaku. Hukum disini merujuk pada hukum yang berlaku 

dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di 

sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 

Misalnya hukum Islam dan hukum adat, kendatipun kedua 

hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) 

dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut 

acap kali dijadikan fundamental dalam menentukan suatu 

tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai 

yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. 

Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan 

karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut 

sesuaidengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat 

sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum 

dalam masyarakat.
19

 

 

 

B. Indikator Kesadaran Hukum 

  Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, 

masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang 

tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono 

Soekanto mengemukakan untuk mengetahui tingkat kesadaran 

hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok 

ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum 

dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan 

tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai 

dengan yang tertinggi.
20  

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan 

petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran 

hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka 

seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan 

dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran 
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hukum kendatipun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.
58

 Masalah 

kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut 

faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, 

dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya 

mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran 

hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan 

seterusnya. Hal tersebut yang disebut legal consciousness atau 

knowledge and opinion about law. Hal-hal yang berkorelasi dengan 

kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Hukum (Law Awareness) 

Bilamana regulasi perundang-undangan telah diundangkan 

dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka 

secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. 

Selanjutnya timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat 

dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, 

misalnya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan 

Pernikahan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian 

kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat 

diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai 

pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab 

oleh masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat 

mengatakan bahwa masyarakat itu telah memiliki 

pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila 

pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan 

benar, dapat dikatakan masyarakat tersebut belum atau 

kurang mempunyai pengetahuan hukum.
59

 

2. Pemahaman Hukum (Law Acquaintance) 

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh 

masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan 

pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman 

hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan 
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perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak 

yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-

undangan dimaksud. Contohnya tentang perjanjian 

pernikahan pada Pasal 29 atau pasal-pasal tentang hak dan 

kewajiban suami-istri yang terdapat pada Pasal 30-34 UU. 

No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pemahaman hukum 

masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat 

pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. 

Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan 

benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu 

sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. 

Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak 

dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat 

itu belum memahami hukum.
60 

3. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (Legal Attitude)  

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan 

penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas 

sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental 

dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, 

pernyataan Podgoresky dikutip oleh Soerjono Soekanto 

dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai 

berikut:
61

 

a. Fundamental attitudes, a disposition to accept some 

legal norm or precept because it deserve respect as a 

valid piece of law. 

b. Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal 

norm or precept because it is appreciated as 

advantageous or useful. 

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang 

bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa 
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memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. 

Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan 

keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum 

secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada 

peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena 

sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul 

apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada 

sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan 

orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara 

menyeluruh mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah 

dapat diragukan lagi. Oleh karena, sikap merupakan 

kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu 

terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang 

fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, 

tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.
62 

4. Pola Perilaku Hukum (Legal Behavior) 

Perilaku hukum menunjukkan dimana seseorang 

berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
63

 Pola 

perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang 

bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban 

dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap 

perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu, (perilaku hukum) 

merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan 

hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai 

dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa 

warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga 

pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan 

ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium 

ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilakuan 

demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum 

ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para 

                                                           
62

Sorjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam 

Masyarakat...., hlm. 245. 
63

Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat...., hlm. 229. 



37 
 

warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah 

melembaga dan bahkan mendarah daging.
64

  

Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum 

yaitu: 

a.  Introduction 

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi 

kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi 

untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah 

dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku 

dalam masyarakat. 

b.  Habituation 

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, 

maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk 

memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada 

mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-

kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. 

Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka 

lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk 

mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai 

mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan 

cara yang sama. 

c.  Utility 

Esensinya manusia mempunyai suatu kecenderungan 

untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang 

pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas 

dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan 

suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan 

tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-

pedoman atau takaran- takaran tentang tingkah laku dan 

dinamakan kaidah. 

d.  Group Identification 

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, 
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adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu 

sarana untuk mengadakan identifikasi dengan 

kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang 

berlaku dalam kelompoknya bukan, karena dia 

menganggap kelompoknya dominan dari kelompok 

lainnya tetapi justru karena ingin mengadakan 

identifikasi dengan kelompoknya tadi.
65 

 Dari uraian di atas, faktor-faktor ini merupakan indikator 

tindakan (tingkah laku hukum) masyarakat. Berdasarkan indikator 

itu dapat diukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat 

yang bersangkutan.
66

 Keempat indikator tadi sekaligus menunjuk 

pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam 

perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, 

maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih 

rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka 

kesadaran hukumnya tinggi.
67

 

    Otje Salman mengargumentasikan indikator hukum, antara 

lain:
68

 

a. Indikator pemahaman tentang hukum, seseorang 

mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu 

telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud 

disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang 

dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan 

oleh hukum. 

b. Indikator pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi 

yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari 

suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini 
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suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan 

dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak 

yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. 

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan 

pemahamnnya masing-masing mengenai aturan-aturan 

tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman 

yang benar mengenai Perda No. 7 Tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang 

pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum 

dan paham akan hukum tersebut. 

c. Indikator sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk 

menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap 

hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau 

menguntungkan jika hukum tersebut ditaati seseorang 

disini yang nantinya akan mempunyai orientasi untuk 

mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. 

d. Indikator pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau 

dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang 

berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling 

utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat 

apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam 

masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum 

dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.
69

 

 

C. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum 

   Penataan kelembagaan (Legal Stucture) dan pembaharuan 

berbagai perangkat perundang-undangan tidak akan dapat 

diharapkan berfungsi efektif apabila kesadaran hukum dan budaya 

hukum tidak menunjang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan 

upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan yang sistematis dan 
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terarah mengenai orientasi pemikiran, sikap tindak, dan kebiasaan 

berprilaku dalam kehidupan masyarakat luas.
70

   

  Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum perspektif 

Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:
71

 

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika 

ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, 

maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan 

tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. 

Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan 

tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah 

mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan 

demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan 

masyarakat tertentu.  

2. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan 

hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan 

kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam 

artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum 

merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang 

mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut 

akan dengan sendirinya mematuhinya, tetapi perlu diakui 

juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan 

hukum tertentu adakala orientasinya untuk mematuhinya. 

3. Penghargaan terhadap regulasi hukum, penghargaan atau 

sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai 

sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang 

oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta 

bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada 

sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat 
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mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan 

kepentingan mereka terjamin pemenuhannya. 

4. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan 

hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah 

mengatur regulasi seluruh masyarakat. Kepentingan 

seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber 

dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan 

mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa 

yang buruk yang harus dihindari.
72

  

5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan 

masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya 

bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga 

masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat 

ditampung oleh regulasi hukum atau tidak. Ada pula 

suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan 

karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin 

memelihara hubungan baik, karena kepentingannya 

terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang 

dianutnya. 

 

D. Kepatuhan Terhadap Pemerintah  

  Mengkontruksikan kesadaran hukum tidaklah mudah 

seperti halnya membalikkan telapak tangan, karena tidak semua 

orang memiliki kesadaran. Hukum sebagai fenomena sosial 

merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam 

masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing 

diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat 

perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran 

hukum. Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi 

setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum tidak 
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tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana untuk menjadi 

masyarakat yang patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum 

yang berlaku baik yang pidana atau perdata. Dalam setiap negara 

memiliki asas tersendiri dalam menegakkan aturan-aturan hukum. 

Seperti di Indonesia yang berlaku teori efektivitas hukum.  

  Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk 

menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang 

dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.
73

 Derajat 

dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 

taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para 

penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf 

kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu 

sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda 

hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk 

mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan 

hidup.
74

 Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam 

penegakan hukum diantaranya, yaitu:
75

  

a. Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi 

syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam praktik 

penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini 

disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu 

rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum 

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang 

tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang 

dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu 

tidak bertentangan dengan hukum.  
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b. Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak hukum 

sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya 

dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau 

kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan 

penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas 

kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian penegak hukum.  

c. Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalam 

proses penegakan hukum.  

d. Faktor kesadaran hukum masyarakat setiap warga 

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai 

kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf 

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum 

masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

e. Faktor budaya hukum; adanya budaya rasa malu atau 

budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam 

kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan 

soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti 

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan 

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.  

  Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok 

tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa 

yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas 

saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam 

penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas 

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut 

faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralistisnya. 

Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh 

penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak 
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hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan 

oleh masyarakat luas. 

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat adalah 

sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh 

pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap aturan pemerintah 

merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam 

menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap 

pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman 

sebagaimana dieksplanasi di bawah ini:  

 

سُىْلَ وَاوُلىِ الْْمَْزِ مِىْكُمْ  ٍْعُىا الزَّ َ وَاطَِ ٍْعُىا اّللّٰ ا اطَِ ٌْهَ اٰمَىىُْٰٓ ٰٓاٌَُّهاَ الَّذِ ٌٰ76
 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).” 

  Dalam surat an-Nisa‟ ayat 59 Ibnu Katsir menafsirkan 

bahwa berkaitan dengan firman Allah di atas: “Hai orang-orang 

yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri 

di antara kamu.” Dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini diturunkan 

sehubungan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi 

tatkala ia diutus oleh Rasulullah saw dalam suatu pasukan.
77

  

  Para pakar al-Qur‟an menerangkan bahwa apabila perintah 

taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut dengan 

hanya satu kali kata taatilah, maka hal itu mengisyaratkan bahwa   

ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah, 

baik yang diperintahkan secara langsung di dalam al-Qur‟an 

maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul menyangkut hal-

hal yang bersumber dari Allah, bukan Rasulullah perintahkan 

secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi, maka disitu 

rasul mempunyai otoritas serta hak untuk ditaati walaupun tidak 
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ada dasarnya dari al-Qur‟an.
78

 Itu sebabnya perintah taat kepada 

ulil amri tidak disertai kata taat karena mereka tidak memiliki hak 

untuk ditaati bila ketaatan terhadap mereka bertentangan dengan 

ketaatan kepada Allah atau Rasul-Nya.
79

 

Pendapat ulama berbeda tentang makna kata ulil amri. Dari 

segi bahasa kata ulil adalah bentuk jamak dari wali yang berarti 

pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari 

kata tersebut menunjukkan bahwa kalau mereka banyak. 

Sedangkan kata al-amri adalah perintah atau urusan. Dengan 

demikian ulil amri adalah orang yang otoritas mengurus urusan 

kaum muslimin.
80

 Dari penjelasan ulama di atas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa taat terhadap ulil amri hanya taat karena 

adanya pelimpahan otoritas hukum yang berguna untuk mengatur 

kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah mengenai pencatatan 

pernikahan yang ada di Indonesia. Berbeda dengan ketaatan 

terhadap Allah Swt dan Rasul-Nya. Kemudian arti taat bukan 

berarti menerima mentah-mentah perintah tersebut. Tetapi kritis 

dan ikhlas sepenuh hati melakukannya. Adapun hadis tentang 

kewajiban taat kepada pemimpin adalah sebagai berikut:  

هْزِيِّ أخَْبزََوًِ أبَىُ  ِ عَهْ ٌىُوسَُ عَهْ الزُّ ثىَاَ عَبْدَانُ أخَْبزََواَ عَبْدُ اللَّّ حَدَّ

ُ عَىْهُ أنََّ رَسُىلَ  ًَ اللَّّ ٌْزَةَ رَضِ حْمَهِ أوََّهُ سَمِعَ أبَاَ هزَُ سَلمََتَ بْهُ عَبْدِ الزَّ

ُ عَلٍَْ  ِ صَلَّى اللَّّ َ وَمَهْ اللَّّ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَهْ أطََاعَىًِ فَقَدْ أطََاعَ اللَّّ

َ وَمَهْ أطََاعَ أمٍَِزِي فقَدَْ أطََاعَىًِ وَمَهْ عَصَى  عَصَاوًِ فقَدَْ عَصَى اللَّّ

 81أمٍَِزِي فقَدَْ عَصَاوًِ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abdan) telah 

mengabarkan kepada kami (Abdullah) dari (Yunus) dari 

(Al-Karmani) telah mengabarkan kepadaku (Abu 
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Salamah bin Abdurrahman), ia mendengar (Abu 

Hurairah) r.a berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: 

"Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, 

sebaliknya barangsiapa membangkang terhadapku, ia 

membangkang Allah dan barangsiapa mentaatiku 

amirku berarti ia mentaatiku dan barangsiapa 

membangkang amirku, berarti ia membangkang 

terhadapku." (HR. Imam al-Bukhari, no. 6604). 

  Hadis di atas menjelaskan bahwa kepatuhan seorang rakyat 

kepada pemimpinnya tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu 

dimana seorang rakyat wajib taat dan patuh, tidak patuh dan 

bahkan berontak atau melawan peraturan yang telah dibuat oleh 

pemimpinnya. Hadis di atas juga dijelaskan bahwa seorang rakyat 

boleh patuh kepada pemimpinnya selama pemimpin tersebut tidak 

memerintahkan rakyat untuk berbuat maksiat.  

  Dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan, dimana 

syariah adalah sumber konstitusi negara Islam
82

 dan dalam 

perspektif Islam negara dipandang sebagai instrumen bagi tegaknya 

syariah yang penerapannya berpijak pada kemaslahatan,
83

 maka 

bangunan politiknya harus didasarkan pada kaidah fikih: (tasharruf 

al-imam ala al-ra‟iyyah manuthun bil maslahah) kebijakan 

pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat.  

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau 

pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan 

untuk kepentingan golongan atau bahkan untuk kepentingan 

pribadi.
84

 

  Para ulama menyebut sebuah kaidah, laa tha‟ata lil 

makhluqin li ma‟shiyatil Khaliq (tidak ada ketaatan kepada 

makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah). Dalam aturan 
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hukum fikih antara lain dikatakan bahwa apabila kekuasaan kepala 

negara (presiden) diakui sahnya, maka ia harus dipatuhi dan ditaati, 

selama tidak memerintahkan hal-hal yang tidak jelas bersifat 

maksiat atau durhaka kepada Allah. 

  Dalam jurnalnya Analiansyah disebutkan bahwa teungku-

teungku dayah berbeda pendapat dalam memahami konsep ulil 

amri. Pendapat tersebut dapat diklasifikasi ke dalam tiga 

kelompok, yaitu sebagai berikut:
85

 

 

a. Ulil amri adalah pemerintah yang sah bersama dengan 

institusi keagamaan yang berada di bawahnya. 

b. Ulil amri adalah lembaga pemerintah yang membidangi 

keagamaan saja, yaitu agama Islam. 

c. Ulil amri adalah ulama yang diangkat sebagai kepala 

pemerintahan. 

1. Ulil Amri adalah Pemerintahan yang Sah 

Kelompok pertama menyebutkan bahwa ulil amri adalah 

pemerintahan yang sah atau dengan kata lain adalah pemimpin 

formal bersama dengan institusi-institusi yang berada di bawahnya, 

seperti Kemenang (Kementerian Agama) dan MPU (Majelis 

Permusyawaratan Ulama). Menurut teungku-teungku dayah 

tersebut yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah kepala 

pemerintahan atau pimpinan eksekutif; untuk tingkat negara 

Indonesia adalah presiden, tingkat provinsi adalah gubernur, 

sedangkan tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota. 

Termasuk ulil amri di sini adalah lembaga-lembaga atau institusi-

institusi keagamaan yang berada di bawahnya, seperti Kemenag 

dan MPU yang menangani bidang keagamaan. Mayoritas teungku 

pesantren menambahkan penyebutan ulil amri disematkan kepada 

semua pemimpin negara, baik negara yang menerapkan syari‟at 

Islam maupun tidak. 
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Konsep ini tampaknya tidak terlepas dari konsep negara 

bangsa yang dewasa ini dianut oleh seluruh bangsa di dunia. 

Karena konsep ulil amri pada awal Islam dipahami sebagai 

pemimpin kaum muslimin secara umum, tidak terdapat pemilahan 

yang tegas kepada pemimpin formal.
86

 Dalam kajian fikih klasik 

terdapat pendapat yang beragam yang dikemukakan sahabat 

tentang pengertian ulil amri. Menurut Imam al-Mawardi, ulama 

mazhab Syafi‟i, menerangkan bahwa tiga pendapat mengenai siapa 

yang dimaksud ulil amri, yaitu:
87

 

a. Umara‟ (pemimpin kaum muslimin), pendapat ini 

dikemukakan oleh Ibn „Abbas. 

b. Ulama, pendapat ini disampaikan oleh Jabir. 

c. Para sahabat Rasulullah saw. Pendapat ini disebutkan oleh 

Mujahid.
88

 

Teungku yang berpendapat bahwa ulil amri adalah 

pemimpin kaum muslimin memperluas cakupannya kepada kepala 

pemerintahan beserta lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. 

Mereka juga tidak membatasi dengan syarat negara yang 

memberlakukan syari‟at Islam. Konsep ini berbeda dengan yang 

dikemukakan Imam Mawardi di atas yang menyebutkan, diantara 

makna ulil amri adalah umara‟ atau sultan. Mereka tidak 

memasukkan lembaga atau institusi yang berada di bawahnya.
89

 

Dalam pengertian ini ulil amri adalah penguasa atau sultan itu 

sendiri. Dengan demikian kewenangannya juga tidak terbatas pada 

masalah keagamaan saja, namun meliputi masalah keagamaan dan 

politik secara keseluruhan. 

Perbedaan konsep antara teungku dayah dengan pendapat 

ulama. Ulama mendefinisikan ulil amri dengan pemimpin kaum 
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muslim secara umum. Namun, teungku dayah mengkhususkan 

kepada pemimpin formal eksekutif dan lembaga keagamaan yang 

berada di bawahnya. Meneruskan pemikiran teungku di atas dapat 

disebutkan bahwa mereka tidak memisahkan antara agama dengan 

negara. Artinya, kaum muslimin wajib mematuhi segala aturan 

yang dihasilkan negara sebagai aturan agama. Di sini terlihat bahwa 

mayoritas teungku menggunakan paradigma integralistik. 

 

 

2. Ulil Amri adalah Lembaga Pemerintah yang Membidangi 

Keagamaan. 

Terdapat pendapat di kalangan teungku yang mengatakan 

bahwa ulil amri adalah lembaga pemerintah yang membidangi 

keagamaan saja, yaitu agama Islam, seperti Kemenag dan MPU. 

Kelompok kedua, mereka membatasi pengertian ulil amri kepada 

lembaga pemerintah yang membidangi keagamaan saja, yaitu 

agama Islam, seperti Kemenag dan MPU. Kelompok ini tidak 

memasukkan lembaga pemerintah yang lain, seperti lembaga yang 

menangani bidang pendidikan umum, kesehatan, kepolisian dan 

lain-lain sebagai bagian dari ulil amri. Pada konsep kedua ini 

tampak pemisahan antara bidang keagamaan dan bukan keagamaan. 

Dengan demikian penjelasan ulil amri dalam surat an-Nisa‟ ayat 59 

adalah ketaatan kepada lembaga pemerintah yang menangani 

bidang keagamaan saja. Informan kelompok ini berpendapat bahwa 

ketaatan kepada ulil amri terbatas pada aturan yang dibuat dalam 

konteks keagamaan. Sedangkan ketentuan lain di luar keagamaan 

berada di luar pengertian yang dicakup ulil amri yang dimaksudkan 

dalam ayat 59 surat an-Nisa‟.
90

  

Konsep kedua ini mengakui peran negara dalam mengatur 

aspek keagamaan. Kaum muslim hanya diminta mematuhi aturan 

negara terkait aspek agama tersebut, bukan yang lainnya (non 
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agama). Jadi menariknya, hubungan agama dan negara tidak 

dipisahkan, namun kewajiban masyarakat terhadap negara yang 

dianggap sebagai kewajiban agama hanyalah regulasi negara terkait 

agama yang dihasilkan melalui lembaga pemerintah bidang 

keagamaan. Pemikiran ini lebih dekat kepada paradigma simbiotik, 

yaitu negara berfungsi memperkuat aspek keagamaan. Sehingga 

kehidupan agama menjadi lebih tertib dan teratur. Dengan 

anggapan bahwa agama tidak dapat dijalankan sepenuhnya tanpa 

campur tangan negara. Contoh yang bisa diambil adalah 

pelaksanaan ibadah haji, penentuan awal dan akhir ramadhan, dan 

lain-lain. 

3. Ulil Amri adalah Ulama yang Diangkat sebagai Kepala 

Pemerintahan 

Kelompok ke tiga ini berpendapat bahwa ulil amri adalah 

ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan. Informan 

menyebutkan tidak terdapat ulil amri di Aceh karena kepala 

pemerintahannya bukan dari kalangan ulama (wawancara dengan 

informan). Maksud pernyataan ini adalah seharusnya yang menjadi 

pemerintah atau pemimpin kaum muslimin adalah dari kalangan 

ulama. Informan mencontohkan, di Aceh pada masa lalu dipimpin 

oleh ulama, seperti Abu Daud Beureueh. Jadi yang dimaksudkan 

dengan ulil amri adalah sosok seperti Abu Daud Beureueh, yaitu 

ulama sekaligus sebagai pemimpin. 

Pendapat ini tampaknya didasarkan kepada pendapat yang 

menyebutkan ulil amri adalah gabungan antara ulama dan 

umara‟.
91

 Menurut pendapat ini, ulil amri mengurus masalah 

politik dan agama. Jadi dengan demikian pada diri seorang 

pemimpin terakumulasi dua kemampuan sekaligus, yaitu ulama dan 

umara‟. Contoh ideal untuk ini adalah khulafa‟ al-rasyidin. 

Walaupun secara politik disebutkan dalam sejarah bahwa Abu 

Bakar Shiddiq, khulafa‟ al-rasyidin yang pertama, menerangkan 

bahwa ia bukan menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin 
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agama, namun sebagai pemimpin politik kaum muslimin. Namun 

dalam pelaksanaannya, khulafaurrasyidin mengurus semua masalah 

kenegaraan, termasuk masalah keagamaan. 

Ulil amri adalah ulama yang menjadi pemimpin politik. 

Sehingga pada diri pemimpin terdapat kemampuan memahami 

agama dengan baik dan dapat melahirkan berbagai hukum yang 

sejalan dengan agama. Pendapat ketiga ini, relatif tidak berbeda 

dengan pendapat ulama yang menyebutkan ulil amri adalah 

gabungan antara ulama dan umara. Informan memegang pendapat 

ini dengan asumsi bahwa pemimpin yang ulama saja yang dapat 

menerapkan sistem pemerintahan secara baik dan benar dengan 

tidak melanggar berbagai ketentuan Allah Swt. Teungku dayah, 

pada dasarnya, tidak memisahkan antara agama dan negara 

(integralistik). Ia hanya memberikan syarat tambahan pada kepala 

Negara yang diakui sebagai ulil amri, yaitu berasal dari kalangan 

ulama. Pemikiran ini menghendaki keterlibatan penuh ulama dalam 

politik. Pemikiran ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. 

Apabila kepala negara bukan berasal dari kalangan ulama, maka 

kepatuhan masyarakat terhadap produk hukumnya bukan dianggap 

bagian dari kewajiban agama. Padahal dalam negara bangsa, seperti 

Indonesia, regulasi negara diputuskan bersama antara eksekutif dan 

legislatif sebagai lembaga tinggi negara dan regulasi tersebut akan 

terus berlaku sampai aturan lain yang merubahnya.
92

 

Pada sisi lain, jabatan kepala negara memiliki batas waktu. 

Jadi akan terdapat kesulitan besar bagi masyarakat dalam 

mematuhi suatu suatu regulasi yang dihasilkan lembaga negara, 

kalau harus melihat siapa kepala negara ketika aturan dibuat. 

Selanjutnya, ketika diterapkan aturan bahwa hanya ulama yang 

dapat menjadi kepada negara, bagaimana kalau tidak ditemukan 

ulama yang menguasai politik dengan baik. Bukankah sebaiknya 

mengakui pemimpin yang berasal dari non ulama, namun 
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mengakomodir kepentingan beragama masyarakat. Secara umum 

pemikiran teungku dayah salafi mengenai konsep ulil amri. Secara 

konseptual, mereka tidak memisahkan antara agama dengan 

negara. Artinya, segala ketentuan yang dihasilkan negara wajib 

diikuti sebagai bagian dari kewajiban agama.
93

 

 

 

E. Pencatatan Pernikahan 

Pencatatan pernikahan adalah pencatatan atas pernikahan 

yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang 

memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syari‟ah Islam yang 

dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan.
94

 

Pencatatan perkawianan adalah suatu pencatatan yang dilakukan 

oleh pejabat negara terhadap peristiwa nikah. Yang berhak 

mencatat nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 

yang berkedudukan disetiap desa atau kelurahan atau pembantu 

Peagawai Pencatat Nikah (P3N) berkedudukan disetiap Kecamatan 

(KUA).
95

 

Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang 

diberi tugas untuk mencatat nikah dan perceraian dan rujuk. 

Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:
96

 

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk nikah, 

talak dan rujuk bagi orang yang beragama Islam 

Undang-undang No. 22 Tahun 1946.  

b. Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat 

setiap  nikah masing-masing. Kelalaian mencatat nikah 
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ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat 

perkawianan tersebut. 

Pegawai pencatat nikah kemudian penanda tanganan diikuti 

oleh dua orang saksi dan wali nikah. Akta tersebut juga 

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya 

penandatanganan itu, maka nikah yang dilangsungkan secara resmi 

telah tercatat.
97

 Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih 

bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah tidak 

dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, sebagian kalangan 

masyarakat. Undang-undang dibuat oleh pihak yang berwajib, 

maka wajib mentaatinya, karena ditinjau dari isinya tidak 

bertentangan dan bahkan mendukung prinsip ajaran Islam. Masalah 

pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang 

tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu nikah.
98

 

Nikah merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di 

dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan 

terdapat pula beberapa perjanjian nikah. Pencatatan suatu nikah 

merupakan aspek yang sangat penting, dan ajaran agama telah 

berhasil diperjuangkan oleh umat Islam Indonesia menjadi hukum 

positif, sehingga mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk 

dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.
99

 Melaksanakan 

nikah hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan 

Pasal 2 ayat (1) itu belum cukup, walaupun nikah tersebut telah 

dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama 

menyangkut masalah yuridis, unsur yang kedua menyangkut 

masalah administratif. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu 

nikah telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah 
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melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.
100

 

Nikah yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak 

mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Indonesia 

adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk 

kepada hukum yang berlaku di Indonesia. UU. No. 1 Tahun 1974 

adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang nikah. 

Mulanya syari‟at Islam baik dalam al-Qur‟an atau al-Sunnah tidak 

mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan nikah. Ini 

berbeda dengan ayat muamalat situasi tertentu diperintahkan untuk 

mencatatnya. Dalam tuntutan perkembangan melalui berbagai 

pertimbangan kemaslahatan.
101

 Pencatatan nikah bertujuan untuk 

mewujudkan ketertiban nikah dalam masyarakat. Ini merupakan 

upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi 

martabat dan kesucian nikah, lebih khusus lagi perempuan dalam 

kehidupan rumah tangga. 

Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta 

nikah, suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan 

atau percekcokan diantara mereka atau salah satu tidak 

bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum 

guna mempertahankan atau memperoleh hak masing- masing. 

Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik 

perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
102

 Ketentuan 

pencatatan nikah sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. 

Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 

telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 

Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara 

efektif.
103
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1. Pencatatan Pernikahan Menurut Para Ahli  

Menurut Moh. Idris Ramulyo, mengeksplanasikan 

pencatatan pernikahan yang dianalogikan dengan pencatatan dalam 

bidang muamalah. Pencatatan pernikahan didasarkan kepada 

tafsiran analogi dari surat al-Baqarah (2): 282, bahwa untuk 

muamalah saja, yaitu mengenai utang-piutang dan perjanjian dalam 

waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki 

yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, 

lebih-lebih untuk pernikahan yang mitsaqan ghalidza dan untuk 

waktu yang langgeng.
104

 

Menurut Khairuddin Nasution, pencatatan pernikahan di 

samping ada perintah untuk membuat bukti konkrit atau tertulis 

(catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, 

sebagaimana dalam surat al-Baqarah (2): 282, ada juga perubahan 

bentuk dengan illah yang sama di masa Nabi saw. Dan masa 

sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman 

illah dari walimah adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan 

hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa 

sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan walimahan dan 

pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta nikah). Jadi, di 

sinilah letak pentingnya pencatatan pernikahan sebagai syarat 

formil sebuah pernikahan.
105

 

2. Pencatatan Pernikahan Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 

Pernikahan yang merupakan ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut telah 

tercantum dalam Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974. Sedangkan 

mengenai sahnya pernikahan dan pencatatan pernikahan telah 
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diatur dalam Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “(1) 

Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap 

pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”
106

 

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka sebuah pernikahan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya. Sehingga apabila suatu pernikahan 

telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah 

dilaksanakan, maka pernikahan tersebut adalah sah baik menurut 

agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sahnya 

pernikahan tersebut perlu disahkan lagi oleh negara dengan cara 

dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). 

Pada dasarnya, maksud dari Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 

Tahun 1974 adalah bahwa pencatatan pernikahan (sebelum 

pernikahan) dilakukan oleh negara tidak hanya sekedar pencataatn 

saja, tetapi lebih dari pada itu petugas pencatat pernikahan harus 

melakukan penelitian awal rencana pernikahan tersebut, apakah 

tidak ada halangan syarat pernikahan menurut agama dan undang-

undang. Apabila ada halangan, maka dilakukan penolakan untuk 

melaksanakan pernikahan, sehingga 10 hari sebelum hari H 

pernikahan diadakan pengumuman dengan tujuan menunggu 

keberatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat rencana 

pernikahan tersebut. 

Adapun ketentuan pasal 6 UU. No. 1 Tahun 1974 yang 

menjadi syarat-syarat pernikahan adalah: Pernikahan harus 

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk 

melangsungkan pernikahan seorang yang belum berumur 19 tahun 

harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Dalam hal salah 

seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka ijin diberikan 

oleh Pengadilan. Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara 
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seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana dalam 

perjanjian tersebut mengandung 3 karakter khusus, yaitu:
107

 

Pernikahan tidak dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua 

belah pihak, Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan 

pernikahan itu selagi mempunyai hak untuk menentukan perjanjian 

tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada ketentuan 

hukumnya dan persetujuan pernikahan mengatur batas hukum dan 

kewajiban masing-masing pihak.  

Berkaitan dengan hal di atas, ketentuan Pasal 2 UU. No. 1 

Tahun 1974 tentang pernikahan mengandung 2 prinsip, yaitu: 

Suatu pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk 

menjalankan agama dan kepercayaan setuntas mungkin termasuk 

dalam melaksanakan pernikahan.Tiap-tiap pernikahan harus dicatat 

menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan 

oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan 

mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam pernikahan.
108

 

3. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam 

  Al-Qur‟an dan hadis tidak mengatur secara spesifikasi 

mengenai pencatatan pernikahan. Hal ini berbeda dengan transaksi 

muamalat yang dalam al-Qur‟an diperintahkan untuk mencatatnya. 

Sebab tidak diungkapnya keharusan pencatatan pernikahan di 

dalam al-Qur‟an dan sunnah.
109

 Para ulama fikih juga tidak 

memberikan perhatian serius terhadap pencatatan pernikahan. Ada 

beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan 

pernikahan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. 

Pertama adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu 
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selain al-Qur‟an sebagai bentuk pendekatan pemahaman teologi 

normatif terhadap al-Qur‟an.
110

 Pencatatan pernikahan menurut 

fikih, pembahasan mengenai pencatatan nikah dalam kitab-kitab 

fikih tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi 

dalam pernikahan.
111

  

  Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan mengapa 

pencatatan pernikahan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih 

walaupun ada ayat al-Qur‟an yang menganjurkan untuk mencatat 

segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk 

menulis sesuatu selain al-Qur‟an. Akibatnya kultur tulis tidak 

begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. Kedua, 

kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan 

hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa pernikahan 

bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi 

walimatul „ursy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi 

di samping saksi syar‟i tentang sebuah pernikahan. Keempat, ada 

kesan pernikahan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam 

belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya 

pernikahan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan 

calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat 

bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. Dengan alasan-alasan 

yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan 

pernikahan belum dipandang suatu yang sangat penting sekaligus 

belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti terhadap sebuah 

pernikahan. 

  Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika 

yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang 

terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri 

masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai 

bukti otentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja 
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karena bisa hilang karena sebab kematian, manusia juga dapat 

mengalami keluhan dan kekhilafan. Atas dasar ini diperlukan 

sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.
112

 

  Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh 

pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh 

merupakan bukti tentang keabsahan pernikahan itu baik secara 

agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat 

membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan 

tersebut serta memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.
113

 

Pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad atau transaksi, yang 

di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak.
114

  

  Sedangkan pengertian pernikahan tidak dicatat adalah 

berbeda dengan pernikahan siri. Yang dimaksud dengan pernikahan 

tidak dicatat dalam tulisan ini adalah pernikahan yang memenuhi 

rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak 

dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

sebagai unit pelaksana teknis dinas (UPTD) instansi pelaksana di 

wilayah kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam 

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan.
115

 

  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun termaktub 

bahwa pencatatan pernikahan itu adalah pendataan administrasi 

pernikahan yang ditangani oleh petugas pencatat pernikahan (PPN) 

dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Sesuai dengan 

pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap 

pernikahan harus di langsungkan dihadapan dan di bawah 
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pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat (2) mengatakan 

pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat 

nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
116

 

4. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Pernikahan 

Pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah 

mudarat yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak 

dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab.
117

 Pencatatan 

nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam 

masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui 

perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian 

pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan 

rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, 

apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu 

diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan 

atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, 

suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah 

mereka lakukan.
118

 

Pencatatan nikah juga fungsionalnya sebagai pengatur lalu 

lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam 

oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah 

tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri. 

Setiap pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan 

Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) biasanya melalui 

mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar 

sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status 

masing-masing calon mempelai diumumkan dan ternyata ada yang 

keberatan, pernikahan bisa saja batal.
119

 

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, 

selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 
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hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi 

kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Menurut Ahmad 

Rofiq, ada dua manfaat dari pencatatan nikah, yaitu pertama, 

manfaat preventif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi 

penyimpangan rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik 

menurut hukum agama dan kepercayaan maupun menurut 

perundang-undangan. Kedua, manfaat represif yaitu untuk 

membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan 

tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja tetapi 

juga aspek-aspek keperdataannya. Jadi, pencatatan adalah 

merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi 

terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam masalah pernikahan.
120

  

Dengan adanya pencatatan, maka pernikahan menjadi baik 

secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah dan ini 

penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Karena dampak 

dari tidak dicatatnya pernikahan adalah: 

a. Terhadap istri 

Pernikahan di bawah tangan berdampak sangat merugikan 

bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun 

sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, 

istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia 

meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini manakala 

terjadi perpisahan, karena secara hukum pernikahan istri dianggap 

tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi 

karena perempuan yang melakukan pernikahan bawah tangan 

sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan 

pernikahan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri 

simpanan.
121

 

b. Terhadap anak 

Untuk anak, sahnya pernikahan di bawah tangan menurut 

hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang 
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dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap 

sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak 

mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta 

kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya 

hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan 

status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama 

ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan 

psikologis bagi anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata 

hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, 

sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak 

tersebut adalah bukan anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas 

merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan, 

pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.
122

 

c. Terhadap laki-laki atau suami 

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi 

diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang 

perempuan, yang terjadi justru menguntungkannya, sebab suami bebas 

untuk menikah lagi, pernikahan sebelumnya yang di bawah tangan 

dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari 

kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada 

anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, 

warisan dan lain-lain.
123

 

5. Manfaat Pencatatan Pernikahan 

  Pencatatan pernikahan sangatlah penting agar supaya 

terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu 

pernikahan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang 

ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah:
124

 

a. Mendapat perlindungan hukum. 

b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait 

dengan pernikahan. 
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c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. 

Pernikahan yang legal secara hukum adalah pernikahan 

yang dicatat oleh KUA atau yang ditunjuk olehnya. 

Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan 

yang tanpa dicatatkan oleh KUA, pada dasarnya illegal 

menurut hukum. 

2. Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang 

dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari 

kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan 

lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak 

memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta 

nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, 

keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan 31 

salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA 

tempat yang bersangkutan menikah dahulu. 

6. Dasar Diterapkannya Pencatatan Pernikahan  

  Dalam dimensi undang-undang pernikahan menempatkan 

pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai 

pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah 

sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu 

pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah dilakukan menurut 

ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum 

didaftarkan. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada 

tahun 1953 No. 23 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah 

lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, 

sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak 

didaftarkannya nikah tersebut.
125

 Pencatatan pernikahan 

dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan 

memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 

2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan 

disempurnakan dengan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang 

Pencatatan Nikah. Dasar hukum pencatatan pernikahan diatur 
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dalam beberapa peraturan, antara lain sebagai berikut:
126

 

1. UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, Pasal 2 ayat 

(2) “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

2. Kompilasi Hukum Islam. Pasal 5 ayat (1) dan (2) 1) Agar 

terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam 

setiap pernikahan harus dicatat 2) Pencatatan pernikahan 

tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 22 

Tahun 1946 jo UU. No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) 

dan (2) 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, 

setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di 

bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. 2) 

Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai 

pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum. 

3. PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

undang Pernikahan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):
127

 

a. Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan 

memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai 

pencatat di tempat pernikahan akan dilangsungkan. 

b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 

pernikahan dilangsungkan. 

c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam 

ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, 

diberikan oleh Camat atas nama Bupati kepala 

daerah. 

7. Pencatatan Pernikahan dalam Lintasan Sejarah  

a. Pada Masa Nabi Muhammad saw 

  Meninjau pencatatan pernikahan di zaman Nabi, Sahabat 

dan tabiin tidak ada, karena memang landasan hukum yang 
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mengatur tentang pencatatan pernikahan dilihat pada sumber 

hukum Islam yaitu al-Qur‟an, Hadis serta fikih klasik secara 

eksplisit tidak mengatur atau menyinggung terkait pencatatan 

pernikahan. Terdapat beberapa keadaan kenapa pencatatan tidak 

ada di zaman itu, diantaranya pada zaman nabi masyarakatnya 

lebih ahli dan mengandalkan hafalan atau ingatan dan memang 

zaman itu pencatatan belum dibutuhkan. 

 

b. Pada Masa Abbasiyah  

  Berkaitan dengan perkembangan legislasi dan pembaharuan 

materi hukum keluarga di Indonesia, sebenarnya sudah berlaku 

jauh pada masa Abbasiyah tetapi belum terealisasi sampai akhir 

masa dinasti Turki Utsmani.
128

 Pembaruan hukum keluarga dalam 

format perundang-undangan hukum keluarga dimulai pada tahun 

1917 dengan disahkannya The Ottoman Law of Family Rights 

(undang-undang tentang hak-hak keluarga) oleh Pemerintah Turki. 

Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah 

pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di 

negara-negara lain. Pembaruan hukum keluarga Turki telah dimulai 

pada tahun 1876. Pada tahun tersebut Turki telah mempersiapkan 

sebuah undang-undang civil yang didasarkan pada mazhab Hanafi, 

yaitu yang disebut dengan Majallat al-Ahkam al-Ardliyyah, tetapi 

di dalamnya belum ada aturan pernikahan dan warisan.
129

 

c. Pada Masa Kontemporer    

  Pada zaman Hindia Belanda, masalah pencatatan 

pernikahan diatur dalam Huwelijksordonantie Staatsblad 1929 no. 

348, Verstenlandsche Huwelijksordonantie Staatsblad 1933 no. 48 

dan Huwelijksordonantie Buitengewesten Staatsblad 1932 no. 482. 
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Thonthowi, Hukum Keluarga Islam di dunia Islam Kontemporer, 

Jurnal Studi Islam Mukaddimah No. 19, (Yogyakarta: PTAIS DIY, 2005), hlm. 

345.  
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Khairuddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam 

Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Cet Ke-1, 

(Yogyakarta: Acamedia dan Tazzafa, 2009), hlm. 166.  
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Setelah Indonesia merdeka semua peraturan tersebut diganti 

dengan UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, 

dan Rujuk yang waktu itu diberlakukan di daerah Jawa, Madura. 

Sedangkan untuk Sumatera oleh pemerintah RI diberlakukan 

Ketetapan No. 01/PDRI/KA tanggal 16 Juni 1949. Setelah 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU. No. 22 

Tahun 1946 tentang Pencatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang waktu 

hanya diberlakukan untuk Jawa dan Madura, mulai tanggal 26 

Oktober 1954 diberlakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. 

Kemudian untuk pengganti Huwelijksordonantie Buitengewesten 

Staatsblad 1932 No. 482 dikeluarkan UU. No. 32 Tahun 1954.
130

  

  Kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas 

adalah untuk kepentingan orang yang beragama Islam, sedangkan 

yang selain beragama Islam dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil 

(Bugerlijk Stand). Setelah lahirnya UU. No 1 Tahun 1974 tentang 

Pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masalah 

pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Agama Islam 

Departemen Agama RI bagi yang beragama Islam, sedangkan bagi 

yang non-Islam tetap di Kantor Pencatatan Sipil. Sampai Lahirnya 

UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan merupakan hasil 

kompromi anggota-anggota parlemen, yang sebelumnya telah 

dilalui dengan perjuangan dan perdebatan panjang yang 

melelahkan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

KUA Kecamatan Indra Jaya merupakan salah satu dari 23 

KUA kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Pidie. KUA Kecamatan Indra Jaya dibangun di atas 

tanah hibah pemerintah daerah tahun 1996 seluas 600 meter 

terletak di Desa Caleu Kecamatan Indra Jaya.  

Peta Kecamatan Indra Jaya  
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Sumber KUA Kecamatan Indra Jaya 2022    

  Nama Kecamatan : Indra Jaya  

  Nama Ibukota  : Caleu 

  Kabupaten  : Pidie  

   Provinsi  : Aceh 

   Luas Kecamatan : 34.02 Km2 

   Jumlah Kemukiman : 5 

   Jumlah Desa   : 49 

   Jumlah Dusun  : 156 

 

2. Keadaan Penduduk  

Jumlah penduduk Kecamatan Indra Jaya pada tahun 2021 

secara keseluruhan berjumlah lebih kurang 22,607 jiwa (tahun 

2022). Sebagai gambaran pencatatan nikah yang terjadi di 

Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  yang dihitung sejak tahun 

2015 sampai 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data Peserta Nikah yang tercatat di KUA  

Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  

No Tahun Jumlah Nikah Tercatat 

1 2017 210 

2 2018 205 

3 2019 207 

4 2020 187 

5 2021 200 

Jumlah 1.009 
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Sumber KUA Kecamatan Indra Jaya 2022. 

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan 

pada KUA Kecamatan Indra Jaya telah mengalami beberapa 

pergantian kepala sebagai berikut: 

Tabel 2 

Masa Kepemimpinan KUA Indra Jaya  

No Nama Masa Jabatan Ket 

1 Ilyas Usman, Spd. 2010 s/d 2014 - 

2 Bustanul Arifin, S.Ag 2014 s/d 2015  

4 T. Bustami S.Ag 2020 s/d 2021 - 

5 Bustanul Arifin, S.Ag 2021 s/d Sekarang - 

Sumber KUA Kecamatan Indra Jaya 2022. 

Kepala KUA Kecamatan Indra Jaya dan staff dari dulu 

sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurusi urusan 

pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk 

menjadi Pembina  BP4 kecamatan dan melaksanakan penerangan 

agama Islam di tengah-tengah masyarakat. KUA Kecamatan Indra 

Jaya terletak di Desa Caleu   Kecamatan Indra Jaya Kabupaten 

Pidie. Adapun luas wilayah Kecamatan Indra Jaya seluas 34,02 

KM
2
. Sumber pencarian penduduk adalah ASN, TNI, POLRI, 

pedagang, petani dan nelayan. 

 

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Indra Jaya  

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indra Jaya 

yaitu terwujudnya Masyarakat Kecamatan Indra Jaya yang 

Beriman, Bertakwa dan Berakhlak Mulia. Sedangkan misinya 

berdasarkan visi tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra 

Jaya mengemban misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pelayanan Prima dan Profesional dalam 

pencatatan Nikah dan Rujuk. 

2. Pengembangan Manajemen dan Pendayagunaan Masjid, 

Zakat, wakaf, dan Ibadah Sosial 

3 Armia S.Ag. 2015 s/d 2019 - 
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3. Peningkatan Pembinaan Keluarga Sakinah dan 

Pengembangan Masyarakat. 

4. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Produk Pangan 

Halal, Kemitraan Umat dan Hisab Rukyat. 

5. Pengembangan dan Pemberdayaan jamaah Haji  

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Indra Jaya Mempunyai Motto sebagai 

berikut: “Proses Cepat Bila Persyaratan Lengkap.” 

 

4. Program Kerja KUA Kecamatan Indra Jaya  

1. Pokok-Pokok Program 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana kantor 

3. Meningkatkan profesionalisme personil KUA 

4. Meningkatkan tertib administrasi 

5. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan 

6. Meningkatkan pelayanan di bidang BP4 dan keluarga 

sakinah 

7. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infak, 

sedekah dan ibadah sosial 

8. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji 

9. Meningkatkan pelayanan dibidang kemasjidan dan 

hisab ru‟yah 

10. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal 

11. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral. 

 

B. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya 

Kabupaten Pidie tentang Pencatatan Pernikahan 

   Di Indonesia setiap pernikahan harus tercatat di KUA 

kecamatan. Ketentuan ini tertuang dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan. Setelah Setelah kemerdekaan undang-undang 

Indonesia yang pertama mengatur pencatatan Pernikahan adalah 

UU. No. 2 Tahun 1946. Undang-undang ini menyebutkan, yaitu: (i) 

Pernikahan diawasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah; (ii) bagi 
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pasangan yang melakukan Pernikahan tanpa pengawasan dari 

Pegawai Pencatatan Nikah dikenakan hukuman, karena merupakan 

suatu pelanggaran. Untuk lebih jelas tentang pencatatan Pernikahan 

dan tujuannya ditemukan penjelasannya, yaitu bahwa dicatatnya 

Pernikahan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.
131

 

  Selanjutnya dalam UU. No. 16 Tahun 2019, Tentang 

Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: “Tiap-tiap Pernikahan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Kemudian dalam pasal lain disebutkan: “Pernikahan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU. 

No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan Pernikahan dan sahnya 

Pernikahan disebutkan: (i) tidak ada Pernikahan di luar hukum 

agama; dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.
132

 

  Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) disebutkan tujuan pencatatan Pernikahan yang 

dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban Pernikahan. Namun, 

ditegaskan Pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan 

Pencatat Nikah dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah.
133

 

  Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, 

masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang 

tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono 

Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat 

kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang 

dijadikan tolok ukur yaitu  pengetahuan hukum, pemahaman 

                                                           
131

Analiansyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian 

Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar).” Jurnal Analisa 21, 

No. 02 (Desember 2014): 274. 
132

Analiansyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian 

Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar).”...., hlm. 274. 
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Analiansyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian 

Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar).”...., hlm. 274.  
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hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator 

tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari 

yang terendah sampai dengan yang tertinggi.
  

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan 

petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran 

hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka 

seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan 

dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran 

hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.
134

 Masalah 

kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya                     menyangkut 

faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, 

dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya 

mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran 

hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan 

seterusnya. Hal tersebut yang dimaksud dengan legal 

consciousness atau knowledge and opinion about law. Hal-hal yang 

berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Hukum (Law Awareness) 

Bila peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan 

diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi maka 

secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. 

Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat 

dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, 

misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Peraturan Pernikahan. Namun, asumsi tersebut tidaklah 

demikian kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat 

akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan 

mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan 

dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar 

sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah 

mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, 

bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan 

                                                           
134

Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarat:Rajawali, 

1982), hlm. 228. 
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benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang 

mempunyai pengetahuan hukum.
135

 

  Sebagaimana pengetahuan hukum masyarakat tentang 

pencatatan Pernikahan, seperti hasil wawancara penulis dengan 

narasumber inisial BZ, dalam ungkapannya menyampaikan: 

“Dalam undang-undang Pernikahan ini saya mengetahui 

bahwa bagi para pasangan yang melaksanakan pencatatan 

Pernikahannya di KUA, nantinya akan memperoleh buku 

nikah dari pihak KUA.”
136

  

 Selanjutnya ungkapan dari narasumber inisial LS, 

sebagaimana dalam pernyataannya:  

“Setahu saya, bila Pernikahan tersebut dicatatkan pada 

Kantor Urusan Agama (KUA), maka buku nikah dengan 

sendirinya akan didapatkan. Sebab suatu Pernikahan bukan 

saja sah dalam pandangan agama, tetapi harus sah juga 

dalam pandangan negara. Sehingga Pernikahan tersebut 

akan mendapatkan perlindungan dari negara.”
137

 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis 

dengan para narasumber penelitian bahwasanya masyarakat 

Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  mengetahui tentang 

pencatatan Pernikahan, secara spesifik bagi masyarakat yang telah 

mempunyai buku nikah dan yang belum memiliki buku nikah. 

Berdasarkan dari penjelasan para narasumber penelitian di atas, 

maka penulis memberikan deskripsi bahwasanya terdapat 

masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  dalam hal ini 

mengetahui tentang pencatatan Pernikahan. 

Pada orientasinya, tiap-tiap orang diasumsikan bahwa 

mengetahui tentang pencatatan Pernikahan, supaya dapat 

mengimplementasikan dan merenunginya. Sehingga kepentingan 

ataupun hak-hak masyarakat terpayungi dari pelbagai tipu muslihat 

atau mara bahaya yang mengitari di sekelilingnya, walaupun dalam 
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realita implementasinya begitu berbeda. 

2. Pemahaman Hukum (Law Acquaintance) 

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh 

masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan 

pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman 

hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan 

perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak 

yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-

undangan dimaksud. Contohnya tentang perjanjian 

Pernikahan pada Pasal 29 atau pasal-pasal tentang hak dan 

kewajiban suami-istri yang terdapat pada Pasal 30-34 UU. 

No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pemahaman hukum 

masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat 

pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. 

Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan 

benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat  

itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. 

Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak 

dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat 

itu belum memahami hukum.138 

 Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan narasumber 

inisial NJ, sebagaimana dalam pendapatnya:  

 “Akta Pernikahan itu sebagai syarat untuk mengurusi akta 

kelahiran anak, bilamana tidak memiliki akta nikah, maka 

tidak dapat mengurusi akta kelahiran anak. Intinya kalau 

ada data akta nikah dapat memperlancar semua urusan 

untuk mendaftarkan anak masuk sekolah.”
139 

 Ungkapan selanjutnya dari narasumber inisial TL, 

sebagaimana dalam pernyataannya:  

 “Di dalam undang-undang, pencatatan Pernikahan itu 

melindungi para pasangan. Apapun semua urusan yang 
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Ali Zainuddin, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 
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ingin dihadapi akan mendapat payung hukum dari 

pemerintah. Karenanya nikah dengan dicatatkan itu baik 

bagi pasangan yang melangusungkan Pernikahan.”
140

 

 Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa 

narasumber yang penulis teliti terhadap pemahaman hukum 

masyarakat tentang pencatatan Pernikahan menunjukkan bahwa 

masyarakat memahami signifikansi tentang pencatatan Pernikahan 

tersebut. Masyarakat yang memiliki buku nikah ataupun yang 

tidak memiliki buku nikah. Oleh karena itu, dari ungkapan para 

narasumber penelitian, maka hasil wawancara memberikan 

deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan Indra Jaya 

Kabupaten Pidie  telah memahami tenatang isi, tujuan dan manfaat 

dari pencatatan Pernikahan di KUA. 

Menurut Happy Susanto, pernikahan sebaiknya 

diproyeksikan untuk mencegah mudarat yang akan terjadi bila 

pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh 

tanggungjawab.
141

 Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan 

ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu 

upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi 

martabat dan kesucian Pernikahan dan khususnya bagi perempuan 

dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang 

dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami 

istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum 

guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. 

Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas 

perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.
142

 

Happy Susanto juga menambahkan, pencatatan nikah juga 

fungsionalnya sebagai pengatur lalu lintas praktik poligami yang 

sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang 
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hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai 

alat poligami atau berpoliandri. Setiap pasangan yang akan 

menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor 

Catatan Sipil) biasanya melalui mekanisme pengumuman status 

calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak 

menikah. Ketika data tentang status masing-masing calon 

mempelai diumumkan dan ternyata ada yang keberatan, Pernikahan 

bisa saja batal.
143

 

3. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (Legal Attitude)  

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan 

penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas 

sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental 

dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, 

pernyataan Podgoresky dikutip oleh Soekanto dengan 

masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:144 

a. Fundamental attitudes, a disposition to accept some 

legal norm or precept because it deserve respect as a 

valid piece of law. 

b. Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal 

norm or precept because it is appreciated as 

advantageous or useful. 

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang 

bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa 

memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. 

Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan 

keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum 

secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada 

peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena 

sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul 

apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada 

sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan 

orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara 
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menyeluruh mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah 

dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan 

kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu 

terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang 

fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, 

tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.145 

 Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber inisial UK, 

sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:  

 “Untuk akta Pernikahan ini saya setuju sebagaimana yang 

tertera dalam undang-undang Pernikahan. Apalagi di zaman 

sekarang untuk mengurusi apapun perlu adanya data, maka 

apabila tidak ada data yang benar akan menyulitkan setiap 

urusan. Akan lebih indah bila aturan agama dan aturan 

negara dilaksanakan kedua-duanya, karena itu adalah hal 

yang paling pokok dalam menjalankan lembaran 

kehidupan.”
146

  

  Hal yang serupa juga dinyatakan oleh narasumber inisial 

LA, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:  

 “Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang-undang 

Pernikahan, maka pencatatan Pernikahan adalah jalan 

terbaik yang dari pemerintah. Dengan zaman yang maju ini, 

maka data harus tersimpan dengan baik agar tidak terjadi 

hal yang tidak diinginkan. Saya setuju dengan adanya 

ketentuan hukum yang ada.”
147

  

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di 

Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie , dengan ini menunjukan 

bahwasanya masyarakat setuju dengan adanya pencatatan 

Pernikahan di KUA, karena itu yang pokok dalam merintis 

keluarga. Oleh karena itu, dari penjelasan para narasumber 

penelitian, maka dapatlah memberikan deskripsi bahwasanya 

masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  setuju dengan 
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adanya pencatatan Pernikahan di KUA. Dan, mereka beranggapan 

bahwasanya buku nikah atau akta nikah itu adalah hal paling pokok 

dalam suatu Pernikahan. 

 Seperti yang tampak bahwasanya suatu kesadaran hukum 

berkorelasi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena 

itu, suatu sikap hukum menyangkut dengan pilihan-pilihan 

masyarakat terhadap hukum yang dengan nilai-nilai yang terdapat 

pada diri seseorang. Sehingga pada akhirnya masyarakat 

menyambut suatu hukum atas dasar penghargaan kepadanya.  

 Dalam hal ini, sikap hukum yang dimaksudkan merupakan 

masyarakat yang telah menikah ataupun yang belum menikah di 

Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie . Pada penelitian ini 

mendeskripsikan sikap ataupun penilaian dari lapisan masyarakat 

yang telah melakukan Pernikahan ataupun belum menikah setuju 

dengan adanya pencatatan Pernikahan dari suatu pernikahan 

dengan adanya bukti buku nikah atau akta nikah. 

  Pencatatan Pernikahan sangatlah penting agar supaya 

terlindungi hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu 

Pernikahan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang 

ditimbulkan dari pencatatan Pernikahan adalah:
148

 

a. Mendapat perlindungan hukum. 

b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait 

dengan pernikahan. 

c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. 

Pernikahan yang legal secara hukum adalah pernikahan 

yang dicatat oleh KUA atau yang ditunjuk olehnya. 

Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan 

yang tanpa dicatatkan oleh KUA, pada dasarnya illegal 

menurut hukum. 

d. Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang 

dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari 

kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan 
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lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak 

memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta 

nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, 

keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan 31 

salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA 

tempat yang bersangkutan menikah dahulu. 

4. Pola Perilaku Hukum (Legal Behavior) 

Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang 

berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.149 Pola 

perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang 

bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban 

dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap 

perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu, (perilaku hukum) 

merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan 

hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai 

dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa 

warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga 

pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan 

ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium 

ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilakuan 

demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum 

ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para 

warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah 

melembaga dan bahkan mendarah daging.150  

Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum 

yaitu: 

e.  Introduction 

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi 

kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi 

untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah 

dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku 
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dalam masyarakat. 

f.  Habituation 

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, 

maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk 

memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada 

mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-

kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. 

Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka 

lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk 

mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai 

mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan 

cara yang sama. 

g.  Utility 

Esensi manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk 

hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas 

dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan 

teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu 

patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. 

Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman 

atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan 

dinamakan kaidah. 

h.  Group Identification 

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, 

adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu 

sarana untuk mengadakan identifikasi dengan 

kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang 

berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia 

menganggap kelompoknya dominan dari kelompok 

lainnya tetapi justru karena ingin mengadakan 

identifikasi dengan kelompoknya tadi.151 
 

 Perilaku hukum yang dimaksudkan pada penelitian ini 

yaitu pernah atau tidak pernah masyarakat yang telah melakukan 
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Pernikahan di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  yang 

melaksanakan prosesi pengurusan langsung dalam pencatatan 

Pernikahan. Sebagaimana data dalam penelitian ini didapatkan 

dengan cara mengadopsi wawancara langsung kepada pihak 

keluarga melaksanakan pencatatan Pernikahannya.  

 Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber 

inisial FN. Seperti dalam ungkapannya menyatakan:  

 “Dalam hal ini saya pernah melaksanakan proses pencatatan 

nikah di KUA. Bagi saya, buku nikah itu adalah terpenting 

dalam proses administrasi. Sehingga nikah itu pun akan 

mendapat perlindungan hukum dari negara.”
152

  

 Narasumber lainnya inisial LP, sebagaimana dalam 

ungkapannya menjelaskan:  

 “Untuk Pernikahan, saya pernah mengurusi proses 

pencatatan di KUA. Karena suatu pernikahan mesti diakui 

oleh agama dan juga negara. Sebab sebagai warga yang 

baik, tentulah mentaati aturan yang ada demi kebaikan 

kedepannya.”
153

  

 Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber inisial 

HN, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:  

 “Dengan menghubungi KUA diawal Pernikahan saya, maka 

proses pencatatan Pernikahan pun telah saya laksanakan. 

Karena itu adalah perintah undang-undang pencatatan 

Pernikahan.”
154

  

 Dari keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam 

dimensi perwujudannya dapat memunculkan tingkatan kesadaran 

hukum tertentu, sebagaimana yang terdapat masyarakat di 

Kecamatan Indra Jaya . Indikator itu dapat dikatakan dalam 

perspektif penulis dari seluruh ungkapan di atas dapatlah dianalisis 

bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Indra Jaya 
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Kabupaten Pidie  tentang pencatatan Pernikahan tergolong relatif 

tinggi.  

Pada konteks nilai yang terdapat pada kesadaran hukum 

masyarakat di Kecamatan Indra Jaya memperlihatkan bahwasanya 

taraf kesadaran hukum yang diimplementasi relatif tinggi. Dalam 

teorisasi kesadaran hukum menyatakan kesadaran atau nilai-nilai 

yang terkandung di dalam diri manusia tentang hukum yang ada.  

Berkaitan dengan hal tersebut, dapatlah dikorelasikan 

dengan teoresasi yang diargumentasikan oleh Soerjono Soekanto 

bahwasanya efektivitas hukum dalam masyarakat itu ditentukan 

beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:
155

 

a. Faktor kesadaran hukum masyarakat, tiap-tiap 

masyarakat ataupun golongan sedikit banyaknya 

memiliki kesadaran hukum, masalah yang timbul 

merupakan tingkat kepatuhan hukum, yaitu suatu 

kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, ataupun 

rendah. Karena itu, adanya tingkatan kepatuhan hukum 

masyarakat kepada hukum adalah salah satu indikator 

fungsinya hukum yang bersangkutan.  

b. Faktor hukumnya sendiri, yaitu apakah hukumnya 

memenuhi syarat yuridis, filosofis serta sosiologis. Di 

dalam praktek implementasi hukum di lapangan adakala 

terjadi kontradiksi antara suatu kepastian hukum serta 

keadilan. Perihal tersebut disebabkan konsepsi keadilan 

adalah suatu perumusan yang bersifat abstraksi, untuk 

kepastian hukum adalah suatu prosedural yang telah 

ditetapkan secara normatif. Sebenarnya suatu kebijakan 

ataupun tindakan yang tidak seluruhnya berdasarkan 

hukum adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan ataupun tindakan itu tidak kontradiksi dengan 

hukum. 
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c. Faktor penegak hukum, apakah penegak-penegak hukum 

telah benar-benar mengimplementasikan tugas serta 

kewajibannya dengan baik. Fungsi hukum, mentalitas 

ataupun kepribadian petugas penegak hukum 

memerankan peranan penting, jika regulasi telah baik, 

namun kualitas petugas kurang baik, terindikasi ada 

permasalahan. Dengan demikian, dalam penegakan 

hukum salah satu kunci keberhasilan adalah mentalitas 

ataupun kepribadian penegak hukum.  

d. Faktor fasilitas dan prasarana telah mendukung dalam 

prosesi penegakan hukum. 

e. Faktor budaya hukum, yaitu adanya budaya malu 

ataupun budaya perasaan bersalah dari masyarakat. Di 

dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Dalam perspektif 

Soerjono Soekanto kebudayaan memiliki fungsional 

yang sangat besar bagi manusia serta masyarakat, yaitu 

mengatur supaya manusia dapat memahami bagaimana 

sebetulnya bereaksi, berbuat dan juga menentukan. 

Oleh karena itu, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan 

menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran 

hukum dari segenap masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya 

hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. 

Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan 

menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, 

tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya 

hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa 

rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk 

memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor 

apakah yang berhubungan dengan kepatuhan. 

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak 

dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum 

sebagai satu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang 

demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya 
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untuk mencapati suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, 

hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari suatu sistem yang 

besar yaitu masyarakat atau lingkungannya. 

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum 

masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari 

masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan 

perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya 

jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara 

perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga 

dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya 

merupakan generalisasi dari perasaan hukum.
156

 

Dalam hal ini juga, menurut Sunaryati Hartono, betapapun 

kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan 

abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup 

didalam masyarakat. Dengan kata lain kesadaran hukum 

merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para 

sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di 

dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya 

dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial         melalui satu cara 

pemikiran dan cara penafsiran tertentu.
157

 

Oleh karena itu, kesadaran hukum berkorelasi dengan 

kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam 

kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum 

tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum 

mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, 

nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada 

atau tentang hukum yang diharapkan ada. Konsep kesadaran hukum 

mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga 

masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah 
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daging. Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang 

dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses 

sosialisasi.  

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang 

akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai 

yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi 

hukum (modern) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-

pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru 

menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, 

sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru 

untuk merubah sesuatu yang sudah ada.
158

  

Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, 

namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota 

masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap saja 

berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya 

sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu 

rupanya belum terwujud. Lain halnya jika peraturan hukum itu 

bersifat hanya memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah 

diresapi oleh anggota masyarakatnya. Karakteristik peraturan 

hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran 

hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak 

semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.
159

  

Untuk memahami hukum, maka berarti memahami 

manusia, ini merupakan bukan semata-mata deskripsi secara 

general tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang 

mengarah kepada “the man behin the gun” membuktikan bahwa 

aktor di belakang memegang skenario yang lebih dominan dari 

sekedar persoalan struktur. Karenanya, masyarakat ada hukum, 

maka yang sebenarnya yang dibicarakan adalah hukum hidup 

ditengah-tengah masyarakat (manusia). Oleh sebab itu, hukum dan 

manusia memiliki jarak dekat yang khas dan tidak dapat dipisahkan 
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satu dengan lainnya, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat 

disebut sebagai hukum. Sebab dalam hukum manusia adalah 

sebagai aktor kreatif, manusia mengkontruksi hukum, menjadi taat 

hukum. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan 

penulis, diperoleh hasil dan disimpulkan bahwa kesadaran hukum 

masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  tentang 

pencatatan Pernikahan dinilai tergolong relatif tinggi. Sebab 

terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten 

Pidie  yang mencatatakan Pernikahannya. Dimana hal tersebut 

berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, 

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan 

perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya 

mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingakat 

kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah 

berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya 

tinggi.  

 

 

C. Faktor yang Mempengaruhi Sebahagian pasangan Suami 

dan Istri di Kecamatan Indra Jaya tidak Mencatatkan 

Pernikahannya di KUA 

Agama Islam menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusian 

dan sangat menghargai harkat dan martabat perempuan. Dengan 

tujuan agar terciptanya suatu keluarga yang bahagia, seperti yang 

dicita-citakan dalam suatu Pernikahan. Dalam Pernikahan, agama 

memberikan rukun dan syarat dengan ikuti oleh beberapa tujuan 

yang tidak kontradiksi dengan kesucian yang melekat pada diri 

manusia. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia memperhatikan 

perlu dalam menetapkan peristiwa Pernikahan dalam Islam. Maka 

dituangkanlah pada Pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Pernikahan, yang berbunyi: “Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut 

perundang-undangan yang berlaku.” 

Dalam undang-undang bahwasanya prosesi Pernikahan 
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tidak dianjurkan bilamana suatu Pernikahan tanpa dicatatkan di 

KUA. Namun, realitanya masih terdapat sebahagian masyarakat 

tidak mencatatkan Pernikahannya di KUA. Sebagaimana yang 

terjadi pada sebahagian masyarakat Kecamatan Indra Jaya 

Kabupaten Pidie . Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, 

inilah jawaban yang diberika oleh para narasumber terhadap faktor 

yang mempengaruhi sebahagian pelaku Pernikahan tidak 

mencatatkannya di KUA, antara lain sebagaimana yang terdapat 

pada tabel di bawah ini:  

 

 

Tabel 3.1 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sebahagian Pelaku Pernikahan 

tidak Mencatatkannya di KUA 

NO Faktor Pernikahan Tidak 

Dicatat 

Jumlah 

Pasangan 

Keterangan 

1 Hamil di Luar Nikah 1 Tidak tercatat 

2 Adanya Pernikahan Kedua 2 Tidak tercatat 

3 Ekonomi 2 Tidak tercatat 

 

 

1. Faktor Hamil di Luar Pernikahan 

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber pasangan 

dengan inisial MD dan SB yang menyatakan:  

“Pada awal Pernikahan, kami mengalami kecelakaan (hamil 

di luar nikah), akhirnya kami menikah tanpa pencatatan.”
160

 

Terdapat persamaan pendapat yang disampaikan oleh 

narasumber inisial RE, sebagaimana dalam pernyatannya 

menyebutkan:  

“Dalam kehidupan masyarakat, pergaulan bebas itu 

bukanlah hal yang jarang didengar. Sebahagian ada yang 

berpendapat bahwa pergaulan bebas. Akibat yang ditimbulkan 
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hamil di luar Pernikahan, akhirnya pun mereka memilih untuk 

menikah dengan tidak mencatatkan pada KUA.”
161

 

 Hamil di luar Pernikahan sebagai dampak dari pergaulan 

bebas yang terjadi pada pria dan wanita yang dimabuk asmara. 

Sehingga tidak lagi mematuhi regulasi serta kaidah dalam agama, 

akhirnya pun hamil di luar Pernikahan itu dialami. Hamil yang 

terjadi di luar Pernikahan itu adalah aib bagi keluarga yang 

mendatangkan ghibah dari lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, 

berangkat dari kekhawatiran tersebut sebahagian pasangan 

memberanikan diri untuk menikah tanpa prosesi pencatatan 

Pernikahan dari KUA. Orang tua yang melihat hal itu, merasa 

batinnya tidak tenang, sehingga menikahkan anaknya dengan pria 

tersebut. 

 

2. Faktor Adanya Pernikahan Kedua 

Dalam pernyataan narsumber inisial SC, sebagaimana 

dalam pernyataannya:  

“Saya sudah lama menikah secara diam-diam dan sama 

sekali tidak diketahui oleh pasangan saya yang pertama. 

Kalau saya menikah pasti istri saya yang pertama tidak 

mengizini.”
162

  

Pernyataan narasumber lain pasangan inisial YM dan WD 

yang mengatakan:  

“Pernikahan kami hanya mengandalkan keberanian saja, 

sebab kami saling suka sama suka dan tanpa sepengetahuan 

istri pertama. Kami pun menikah dengan tidak 

mencatatkannya di KUA.”
163

  

Untuk melaksanakan Pernikahan yang kedua, ketiga dan 

keempat, maka terdapat syarat yang mesti dipenuhi dalam poligami 

yang tertuang di dalam Pasal 5 UU. No. 1 Tahun 1974 antara lain 
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mesti mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. 

Tentu hal tersebut untuk meminimalisir dilakukannya poligami 

bagi para pria yang telah menikah tanpa adanya motif tertentu. 

Oleh sebab itu, karena sulitnya untuk memperoleh izin dari istri 

sebelumnya, maka solusi alternatif yang lakukan oleh sebahagian 

pasangan dengan mekanisme Pernikahan tanpa dicatatkan atau 

sembunyi-sembuyi. 

Pernikahan secara sembunyi-sembunyi efek negatif bagi 

perempuan dan juga anak, manakala suami tidak memiliki rasa 

tanggung jawab. Namun, bagi suami nyaris tidak memiliki efek 

yang sistemik bersifat merugikan. Akan tetapi realitanya yang 

terjadi dapat menguntungkan adalah pihak suami, bilamana tidak 

bertanggung jawab atau suami dapat berseloroh dirinya masih 

lajang, sehingga dapat melakukan nikah dengan pihak mana pun. 

 

3. Faktor Ekonomi  

Narasumber inisial AZ mengungkapkan, sebagaimana 

dalam ungkapannya mengatakan:  

“Menurut saya, biaya Pernikahan yang mempengaruhi 

orang-orang tidak mencatatkan Pernikahannya, seperti 

biaya biaya mahar, biaya resepsi Pernikahan dan lain-

lainnya.”
164

  

Pernyataan narasumber lain, sebagimana dalam pernyataan 

narasumber inisial KS mengungkapkan:  

“Saya melakukan pernikahan tidak tercatatkan, disebabkan 

masalah biaya. Belum lagi biaya pesta yang harus 

ditanggung.”
165

  

Faktor ekonomi yang dimaksudkan diantaranya adalah 

dalam hal biaya mahar dan biaya resepsi Pernikahan Pernikahan. 

Seperti pada spesifiknya pada sebahagian masyarakat di 

Kecamatan Indra Jaya yang berada pada ekonomi menengah. 
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Sehingga dalam hal ini tidak mampu mencukupi biaya yang 

mengalami pembengkakkan dua tahap dari biaya formal. Sehingga 

sebahagian masyarakat mengalami kegelisahan dari biaya tersebut. 

Oleh karena itu, sebahagian masyarakat menempu jalan pintas 

dengan mekanisme tanpa dicatatkan dalam perspektif negara. 

Kebiasaan yang terjadi pada sebahagian masyarakat 

bahwasanya mempelai pria selain ada hal yang harus dipenuhi 

untuk membayar mahar, namun yang mesti menanggung beban 

biaya dalam pesta pernikahan yang membutuhkan biaya yang 

cukup fantastis. Kendatipun hal tersebut berdasarkan adat istiadat 

di daerah itu. Di daerah Kecamatan Indra Jaya selain mahar yang 

diberikan terdapat juga di dalamnya serah-serahan, yaitu 

pengalokasian biaya untuk resepsi Pernikahan. Karena itu, dalih 

inilah yang mempengaruhi sebahagian pelaku Pernikahan yang 

ekonominya belum mapan dan memilih jalan alternatif, yaitu 

Pernikahan dengan jalan sembunyi-sembunyi. 

Dari beberapa poin tersebut, maka pencatatan Pernikahan 

adalah suatu tindakan yang mesti diimplementasikan oleh 

masyarakat. Pernikahan adalah suatu tindakan hukum antara suami 

dan juga istri, tidak hanya bermakna dalam mensosialisasikan 

ritualitas ibadah kepada Allah Swt, namun juga mewujudkan akibat 

hukum. Keperdataan diantara kedua mempelai tersebut. Sebab 

destinasi Pernikahan itu sangatlah mulia untuk membina keluarga 

sakinah mawaddah dan rahmah, kekal dan abadi yang didasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, perlu diatur pencatatan 

Pernikahan melalui buku nikah atau akta nikah.  

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia mengadopsi 

asas prinsiple of legality positivisme dengan memiliki destinasi tiap 

orang patuh serta taat pada undang-undang yang ada, sehingga tiap 

masyarakat dapat dianggap mengetahui regulasi negara agar tidak 

seorangpun berstatement tidak mengetahuinya serta juga agar 

ketidaktahuan seseorang akan hukum itu tidak memaafkannya.  

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan 

kewajiban bagi setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau 
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hukum yang tidak tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana 

untuk menjadikan masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten 

Pidie patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang 

berlaku, baik itu yang pidana maupun yang perdata. 

Dalam konteks keasadaran hukum yang dimiliki oleh 

masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  adalah sebagai 

bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. 

Dalam Islam ketaatan terhadap pemerintah merupakan salah satu 

hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban sebagai 

manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan kewajiban 

bagi orang-orangyang beriman, sebagaimana Allah Swt berfirman: 

 

 

سُىْلَ وَاوُلىِ الْْمَْزِ مِىْكُمْ  ٍْعُىا الزَّ َ وَاطَِ ٍْعُىا اّللّٰ ا اطَِ ٌْهَ اٰمَىىُْٰٓ ٰٓاٌَُّهاَ الَّذِ ٌٰ166 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).” 

 

Dalam surat an-Nisa‟ ayat 59 Ibnu Katsir menafsirkan 

bahwa berkaitan dengan firman Allah di atas: “Hai orang-orang 

yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri 

di antara kamu.” Dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini diturunkan 

sehubungan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi 

tatkala ia diutus oleh Rasulullah saw dalam suatu pasukan.
167

 

Berkaitan dengan itu, pakar al-Qur‟an mengeksplanasikan 

bahwasanya manakala perintah taat kepada Allah serta Rasul-Nya 

digabung dengan menyebut hanya satu kali kata taatilah, hal 

tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan yang dimaksud 

merupakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Swt, apakah itu 

yang diperintahkan secara langsung di dalam naskah al-Qur‟an 
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ataupun perintah yang diterangkan Rasulullah  mengenai bentuk-

bentuk yang datang dari Allah Swt dan bukan dari Rasulullah saw 

diperintahkan langsung. Manakala perintah taat itu diulangi, disitu 

Rasulullah memiliki otoritas dan hak untuk ditaati kendatipun tidak 

ada dasarnya dari al-Qur‟an.
168

 Karena itu, begitulah sebabnya 

perintah taat kepada ulil amri tidak diiringi semiotik taat, sebab 

mereka tidak mempunyai hak untuk ditaati apabila ketaatan 

terhadap mereka kontradiksi dengan ketaatan kepada Allah Swt dan 

Rasul-Nya.
169 

Perspektif para ulama, terjadi silang pendapat mengenai 

artikulasi kata ulil amri dari aspek bahasa,  kata ulil merupakan 

bentuk jamak dari wali yang berarti pemilik ataupun yang 

mengurusi serta menguasai. Pada bentuk jamak dari semiotik 

tersebut menerangkan bahwa mereka itu banyak. Akan tetapi 

sedangkan kata al-amri merupakan perintah ataupun urusan. Oleh 

karena itu, dengan demikian kata ulil amri merupakan orang yang 

berotoritas mengurus urusan atau masalah kaum muslimin.
170

  

Dari elaborasi penjelasan ulama di atas mengungkapkan 

bahwasanya taat itu kepada ulil amri hanya taat, sebab adanya 

pelimpahan otoritas hukum yang bermanfaat untuk mengatur 

kesejahteraan bagi rakyat, salah satunya adalah tentang pencatatan 

Pernikahan yang terdapat di Indonesia. Tentu hal tersebut berbeda 

dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Selanjutnya 

artikulasi taat bukanlah berarti menerima secara mentah-mentah 

perintah itu. Akan tetapi kritis serta ikhlas dengan sepenuh hati 

merealisasikannya. Sebagaimana Nabi Muhammad saw, bersabda 

mengenai kewajiban taat kepada pemimpin, antara lain sebagai 

berikut:  
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هْزِيِّ أخَْبزََوًِ أبَىُ  ِ عَهْ ٌىُوسَُ عَهْ الزُّ ثىَاَ عَبْدَانُ أخَْبزََواَ عَبْدُ اللَّّ حَدَّ

ُ عَىْهُ أنََّ رَسُىلَ  سَلمََتَ  ًَ اللَّّ ٌْزَةَ رَضِ حْمَهِ أوََّهُ سَمِعَ أبَاَ هزَُ بْهُ عَبْدِ الزَّ

َ وَمَهْ  ٍْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَهْ أطََاعَىًِ فَقَدْ أطََاعَ اللَّّ ُ عَلَ ِ صَلَّى اللَّّ اللَّّ

َ وَمَهْ أطََاعَ أمٍَِزِي فقَدَْ أطََاعَىِ  ً وَمَهْ عَصَى عَصَاوًِ فقَدَْ عَصَى اللَّّ

171أمٍَِزِي فقَدَْ عَصَاوًِ
 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abdan) telah 

mengabarkan kepada kami (Abdullah) dari (Yunus) dari 

(Al-Karmani) telah mengabarkan kepadaku (Abu 

Salamah bin Abdurrahman), ia mendengar (Abu 

Hurairah) r.a berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: 

"Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, 

sebaliknya barangsiapa membangkang terhadapku, ia 

membangkang Allah dan barangsiapa mentaatiku 

amirku berarti ia mentaatiku dan barangsiapa 

membangkang amirku, berarti ia membangkang 

terhadapku." (HR. Imam al-Bukhari, no. 6604). 

Penjelasan dari hadis di atas bahwasanya kepatuhan seorang 

rakyat pada pemimpinnya tidaklah mutlak ataupun final. Terdapat 

sekat-sekat tertentu yang mana seorang rakyat wajib patuh, tidak 

patuh dan bahkan berontak atau melawan regulasi yang telah dibuat 

oleh pemimpinnya. Dalam konteks hadis di atas juga  

mendeskripsikan bahwasanya seorang rakyat boleh patuh kepada 

pemimpin selama pemimpin tersebut tidak mengintruksikan rakyat 

untuk berbuat kekeliruan dalam bingkai kemaksiatan.  

Oleh sebab itu, tujuan dari akta nikah adalah untuk 

mewujudkan ketertiban Pernikahan dalam kehidupan masyarakat. 

Karena ini adalah upaya atau tindakan yang di atur dalam undang-

undang, dengan maksud melindungi harkat martabat dan 

kesakralan suatu Pernikahan. Pencatatan Pernikahan dan akta nikah 

memiliki dua manfaat, antara lain: 
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a. Bersifat preventif 

Bersifat preventif dengan artikulasi menanggulangi agar 

tidak terjadinya kekurangan atas anomali rukun dan syarat 

Pernikahan. Apakah itu dalam menurut agama dan 

kepercayaan itu ataupun menurut undang-undang. Bantuk 

konkretnya adalah dengan prosedural yang di atur dalam 

Pasal 3 PP. No. 9 Tahun 1975. 

b. Bersifat represif 

Bersifat represif yaitu memiliki artikulasi untuk suami istri 

yang karena sesuatu hal, maka Pernikahannya tidak dapat 

dibuktikan melalui akta nikah tersebut. Karenanya 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan 

kepada mereka dalam mengajukan permohonan isbat nikah 

ke Pengadilan Agama. 

Dalam hal ini pencatatan Pernikahan bersifat tindakan yang 

represif, sebab bertujuan untuk membantu masyarakat supaya 

ketika melangsungkan Pernikahan tidak terletak pada persoalan 

hukum fikih, namun terletak juga pada segi keperdataan, sehingga 

lebih balancing. Oleh karena itu, pencatatan Pernikahan adalah 

upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat agar terciptanya 

ketertiban yang kondusif. Pencatatan Pernikahan memiliki fungsi 

dalam penjaminan hukum selain daripada bukti otentik dalam 

Pernikahan. Manakala suami atau istri melakukan penyimpangan 

yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam 

undang-undang yang berlaku. Selain daripada itu juga buku nikah 

atau akta nikah berfungsi sebagai bukti dari sahnya seorang anak 

dan dasar dalam memasukan istri dalam daftar gaji suami serta 

dalam hal membuat akta kelahiran anak. Untuk Pernikahan tanpa 

prosesi pencatatan di KUA dengan melakukan pengajuan isbat 

nikah melalui Pengadilan Agama oleh suami, istri, anak-anak, wali 

dan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dari Pernikahan 

tersebut. 

Berdasarkan dari eksplanasi di atas, maka memberikan 

pemahaman bahwasanya yang diperoleh dari Pernikahan yang 
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tanpa pencatatan di KUA, cuma sebatas kepunyaan masing-masing 

saja, sebab tidak ada bukti konkret dari Pernikahan tersebut. 

Padahal Pernikahan itu adalah insiden hukum yang begitu 

signifikan. Sama halnya dengan kelahiran, kematian dan 

sebagainya. Dibuktikan melalui prosesi Pernikahan tersebut dengan 

tidak menampilkan bukti konkret yang tertulis, itu tidaklah 

memenuhi sebagai keterangan telah menikah. Dalam Pernikahan 

ada instansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan 

pencatatan. Karena itu, manakala prosedur pencatatan itu telah 

dilaksanakan di KUA, maka akan diberikan buku nikah atau akta 

nikah dari para petugas yang memiliki otoritas di dalamnya. Secara 

fungsional, akta nikah itu adalah bukti konkret dan holistik yang 

dapat digunakan dalam jangka panjang. Bilamana regulasi yang 

tetetapkan tidak direalisasikan, maka prosesi Pernikahan yang 

dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat Kecamatan Indra Jaya 

tidak memiliki legalisasi. 

Dengan Pernikahan yang telah perlihatkan melalui buku 

nikah, maka manakala terdapat keributan dari salah seorang 

pasangan, maka dapat menempuh jalur hukum untuk menegakkan 

hak yang ditindas. Oleh sebab itu, para pasangan seyogyanyanya 

mesti mencatatkan Pernikahan di KUA guna memperoleh legalisasi 

dari Pernikahan tersebut. Untuk mewujukan ketertiban Pernikahan 

di masyarakat, maka diperlukannya pencatatan Pernikahan. Sebab 

semua regulasi itu telah dituangkan dalam bentuk undang-undang 

dan mesti dimplementasikan oleh semua lapisan masyarakat. 

Tentunya hal tersebut demi kemaslahatan dan terlingdunginya 

perempuan dan anak-anak yang acap kali rentan menjadi korban. 

Berkorelasi dengan hal tersebut, suatu Pernikahan bilamana 

tidak dicatatkan akan memiliki dampak yang ditimbulkan, 

diantaranya adalah: 

a. Terhadap istri 

Pernikahan di bawah tangan berdampak sangat merugikan 

bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun 

sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, 
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istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia 

meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini manakala 

terjadi perpisahan, karena secara hukum Pernikahan istri dianggap 

tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi 

karena perempuan yang melakukan Pernikahan bawah tangan 

sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan 

Pernikahan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri 

simpanan. 

b. Terhadap anak 

Untuk anak, sahnya pernikahan di bawah tangan menurut 

hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang 

dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap 

sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak 

mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta 

kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya 

hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan 

status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama 

ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan 

psikologis bagi anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata 

hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, 

sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak 

tersebut adalah bukan anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas 

merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan, 

pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. 

c. Terhadap laki-laki atau suami 

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau 

merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah 

tangan dengan seorang perempuan, yang terjadi justru 

menguntungkannya, sebab suami bebas untuk menikah lagi, 

Pernikahan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah 

di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya 

memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-

anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, 

warisan dan lain-lain. 
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Dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu Pernikahan, 

maka ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan, antara 

lain: 

1. KUA memberikan anggaran penelitian yang ditugaskan 

dalam mendata masyarakat yang telah menikah, akan 

tetapi belum tercatat Pernikahannya di KUA. Seperti 

pendataan yang terdapat pada penelitian ini. Pembagian 

data secara komulatif tersebut antara lain: 

a. Warga yang menikah pertama kalinya, tetapi belum 

memiliki anak. 

b. Warga yang menikah pertama kalinya, tetapi sudah 

memiliki anak. 

c. Warga yang menikah yang kedua kalinya ataupun 

lebih, yang tidak memiliki surat izin menikah, apakah 

yang didapatkan dari pihak pimpinan tempatnya 

bekerja ataukah dari pihak istri pertama. Selanjutnya 

seluruh rangkaian penelitian serta pendataan tersebut 

diberikan seluruhnya pada pihak KUA yang ada 

kecamatan. 

2. Program pembinaan hukum untuk masyarakat melalui 

anggaran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama 

kabupaten. Khususnya remaja yang memiliki hasrat untuk 

menikah. 

3. Pengadilan Agama berkerjasama dengan Departemen 

Agama kabupaten dalam mengamati yang memungkinkan 

adanya upaya isbat nikah di Pengadilan Agama. Apakah 

mereka menikah untuk yang pertama kali dan telah 

mempunyai anak atau mereka yang menikah untuk kedua 

kalinya tanpa izin dari pengadilan setempat. Selanjutnya 

untuk mereka yang telah menikah, namun belum 

mempunyai anak, diserahkan ke KUA. Melaui penerapan 

pencatatan Pernikahan ataupun dengan cara mengulangi 

kembali prosesi ijab qabul. Sehingga istri dan juga anak 

memperoleh kepastian hukum yang sama melalui regulasi 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Indra Jaya 

Kabupaten Pidie  tentang pencatatan Pernikahan dinilai 

tergolong relatif tinggi. Sebab terbukti dari perilaku 

masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie  yang 

mencatatakan Pernikahannya. Dimana hal tersebut 

berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang 

meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap 

hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila 

seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan 

bahwa tingakat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, 

bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, 

maka kesadaran hukumnya tinggi.  

2. Faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku Pernikahan 

di Kecamatan Indra Jaya tidak mencatatkan Pernikahannya 

di KUA, antara lain karena faktor hamil di luar Pernikahan, 

faktor adanya Pernikahan kedua dan faktor ekonomi.  

 

B. Saran  

1. Bagi kalangan masyarakat Kecamatan Indra Jaya 

Kabupaten Pidie  yang belum memiliki akta nikah atau 
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buku nikah, supaya segera mencatatkan Pernikahannya ke 

KUA guna mendapatkan akta nikah atau buku nikah 

sebagai suatu pegangan ataupun dapat menjadi kekuatan 

hukum dalam keluarga. 

2. Bagi petugas yang terkait, supaya dapat selalu aktif 

mensosialisasikan pencatatan Pernikahan dan melakukan 

penyuluhan-penyuluhan agama tentang pencatatan 

Pernikahan dari dampak (impact) yang ditimbulkan apabila 

Pernikahan tidak dicatatkan. 

3. Untuk terus meningkatkan suatu kesadaran hukum, maka 

perlu adanya implementasi hukum agar terwujudnya sikap 

dan perilaku yang sadar hukum pada masyarakat, agar 

tetap teradopsi akan pentingnya pencatatan Pernikahan. 
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