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ABSTRAK 

TRIASIH DWI PRATIWI 

NIM. 2017302083 

 

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum  

Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto 

Banyaknya aliran kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia menjadi faktor yang 

mendasari masyarakat untuk menjadikan aliran kepercayaan sebagai pedoman hidup. 

Adanya penganut paham kepercayaan kepercayaan memberikan keunikan tersendiri 

terhadap pola kehidupan masyarakat lebih khususnya dalam kehidupan rumah 

tangga.  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep keluarga samawa 

diterapkan dan dipraktikkan dalam konteks kehidupan spiritual dan sosial masyarakat 

Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah. Metode penelitian ini melibatkan wawancara 

mendalam serta observasi partisipatif untuk menggali praktik-praktik kehidupan 

sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai keluarga samawa.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga samawa tidak hanya 

berfungsi sebagai struktur keluarga, tetapi juga sebagai fondasi bagi penghayat 

kepercayaan dalam menjaga keseimbangan harmoni sosial. Paguryurban Re rsik Ku rburr 

Jerro Terngah tidak hanya me rmpe rrtahankan nilai-nilai tradisional yang kaya akan 

makna spiritural dan sosial, te rtapi jurga me rngadaptasinya de rngan nilai-nilai moderrn 

urntu rk mernciptakan lingku rngan ke rlurarga yang se rimbang dan se rjahterra. 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang 

implementasi konsep keluarga yang ada pada penghayat kepercayaan. Konse rp 

ke rluraga samawa pada kerlurarga pernghayat kerpe rrcayaan Pagu ryurban Re rsik Ku rburr Jerro 

Terngan le rbih dikernal derngan konse rp ke rlurarga terntre rm. Me rskipurn ada perrbe rdaan 

istilah antara konse rp ke rlurarga te rntre rm de rngan konse rp ke rlurarga samawa yang dike rnal 

dalam Islam, sercara surbstansial kerduranya me rmiliki turjuran yang sama, yaitu r 

merwurjurdkan ke rhidurpan rurmah tangga yang bahagia, te rntram, dan pernurh kasih 

sayang. 

Kata Kunci:  Pernikahan, Keluarga, Penghayat Kepercayaan,  
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MOTTO 

 

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.” 

 

 

Hindia
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semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, 

semoga syafa‟atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin 
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Kepada Bapak Tulam dan Almh Ibu Purwati, terima kasih atas segala bentuk cinta 

dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas yang 

senantiasa mengiringi tiap langkah anakmu ini.  

Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan 

selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya. Aamiin
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN) 

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H{a H{ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal| Z| Ze (dengan titik di atas) ذ
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 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sa{d S{ Es (dengan titik di bawah) ص

 Da{d D{ De (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta{ T{ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za{ Z{ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ
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 Lam L ‘el ؿ

 Mim M ‘em ـ

 Nun N ‘en ف

 Waw W W ك

 Ha’ H Ha ق

 Hamzah _’ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 مَوَدَّةً 
Ditulis Mawaddah 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h 

 رَحْمَةً 
Ditulis Rahmah 

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya. 
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D. Vokal Pendek 

 ـَ
Fathah Ditulis A 

 ـِ
Kasrah Ditulis I 

 ـُ
D{amah Ditulis U 

E. Vokal Panjang 

1. D{amah + wawu mati Ditulis u> 

تػَرُكفًَ   Ditulis Taftaru>n تػَفم

2. Fathah + alif Ditulis a> 

 حَرَام ا 
Ditulis H{ara>ma> 

3. Kasrah + ya’ mati Ditulis i> 

 
 Ditulis Qi>la قِيملًَ  

 

F. Vokal Rangkap 

 Ditulis Raitu رَايَمتًُ

 

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
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رُِّيةًَ   الْم
Ditulis Al-H{urriyah 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya 

 الصِدِيمق
Ditulis As}-S{iddiq 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia termasuk kedalam makhluk sosial yang pada kodratnya selalu 

menjalin hubungan dengan manusia yang lainnya, dimana mereka harus 

bergantung dan berdampingan satu sama lain untuk bersosialisasi. Salah satu 

bentuk sosialisasi yang mencukupi kebutuhan manusia dalam urusan 

kebergantungan yaitu pernikahan, yang mana Allah SWT bertujuan 

menciptakan manusia untuk saling berpasangan. Pernikahan yang dimaksud 

adalah suatu perjanjian akad dari seorang laki-laki untuk mengikat seorang 

perempuan yang menjadikan hubungannya menjadi halal.
1
  

Dalam Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan 

bukan hanya untuk menyatukan dua individu menjadi sebuah keluarga, tetapi 

juga untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Undang-undang No. 

1 tahun 1974 juga menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. 

Selain itu, dalam kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan 

adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh 

kasih sayang, dan berkah. Dari berbagai sumber tersebut, dapat disimpulkan 

                                                                   
1
 Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Crepido 

2, no. 2 (2020): hlm-122. 
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bahwa kebahagiaan merupakan salah satu tujuan utama dari institusi 

pernikahan itu sendiri.
2
 

Konsep keluarga Sakinah terinspirasi dari ayat dalam Al-Qur'an, 

khususnya ayat dalam surat Ar-Rum (30):21. Ayat tersebut menyatakan 

bahwa Allah menciptakan pernikahan agar tercipta ketentraman antara suami 

dan istri. Kata "sakinah" dalam ayat ini mencerminkan makna tenang, mulia, 

terhormat, aman, dan penuh kasih sayang dalam bahasa Arab. Konsep ini juga 

diperkuat oleh penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis, 

yang menggambarkan bagaimana pernikahan diharapkan membawa 

kehidupan yang damai dan penuh berkah bagi manusia.
3
 

Dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa mencapai sakinah (ketenangan dan 

keharmonisan dalam pernikahan) membutuhkan persiapan dari kedua belah 

pihak, baik suami maupun istri. Hal ini terjadi ketika Allah memasukkannya 

ke dalam hati mereka. Artinya, sebelum mencapai sakinah, keduanya harus 

mempersiapkan hati mereka dengan ketakwaan dan kesabaran. Sakinah tidak 

hanya berarti ketenangan fisik atau lahiriah, tetapi juga memerlukan sikap 

yang rendah hati dan budi pekerti yang baik. Ini semua dipengaruhi oleh 

kesucian batin dan ketenangan hati.
4
 

Mawaddah adalah perasaan yang umum dirasakan dalam hubungan 

suami istri, yang menggambarkan kehangatan dan kecintaan yang mendalam 

                                                                   
2
 Ahmad Sainul, “Sainul, Ahmad. „Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.‟ Jurnal AL-

MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 4.1 (2018): 86-98.,” Jurnal Al-Maqasid 4, 

no. 1 (2018):hlm 86–98. 
3
 Mahmud Huda and Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah 

Prespektif Ulama Jombang,” Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. April (2016):hlm 68–82. 
4
 Rohmatus Sholihah and Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah (Studi 

Pemikiran Muhammad Quraish Shihab),” SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1, no. 

4 (2020): hlm 113–30. 
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antara keduanya, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi keluarga. 

Perasaan ini timbul dari keindahan dan moralitas pasangan, serta berbagai hal 

positif lainnya yang membuat hubungan semakin membara. Untuk 

membangun rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, 

mawaddah sangatlah penting. Keduanya saling merasa lengkap dan ingin 

melindungi satu sama lain, yang berdampak positif pada sifat dan karakter 

mereka.
5
 

Sedangkan warahmah adalah bentuk kasih sayang yang tumbuh 

disebabkan adanya rasa bertanggungjawab dan ketertarikan yang selain 

bersifat fisik didalam rumah tangga. Rahmah dalam Al-Qur'an berarti sebuah  

rasa saling menyayangi antara satu sama lain, baik itu antara pasangan, orang 

tua dan saudara, sehingga muncul perasaan saling membutuhkan, perhatian, 

dan bantuan satu sama lain. Rahmah juga bisa dartikan sebagai bentuk dari 

ekspresi cinta dalam proses pembentukan sebuah keluarga yang bersifat abadi 

atau kekal. Dalam bahasa arab rahmah bisa diartikan sebagai rahmat, karunia, 

atau rezeki. Atau dengan kata lain ialah sebuah karunia yang telah diberikan 

berupa sebuah rasa kasih sayang terhadap keluarga dan pasangannya.  

Oleh sebab itu sudah sepantasnya suami atau istri mengetahui hak dan 

kewajibannya masing-masing agar tetap terjaganya sebuah rahmah yang kekal 

dalam suatu keluarga. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mawaddah 

wa rahmah merupakan perasaan saling menyayangi dan saling mencintai antar 

anggota keluarga satu sama lain yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-

                                                                   
5
 Sainul, “Sainul, Ahmad. „Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.‟ Jurnal AL-

MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 4.1 (2018):Hlm 86-98.” 
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hari.
6
 Agar terbentuknya sebuah  keluarga yang sakinah mawaddah warahmah 

perlu disertai dengan rasa sadar dan pengetahuan tentang sebuah cara untuk 

menciptakan dan menjaga keharmonisan didalam sebuah rumah tangga yang 

semestinya  berpacu dengan dengan yang sudah diajarkan oleh agama Islam 

untuk mencegah pertengkaran atau  kekacauan dalam rumah tanngga. 

Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam 

agama, ras, suku, adat dan kebudayaan atau dengan kata lain Indonesia adalah 

negara yang heterogen. Percampuran perbedaan tersebut yang kemudian 

membentuk pondasi karakter, dan falsafah bangsa Indonesia yang didasarkan 

kepada Bhineka Tunggal Ika. Maka dari itu setiap manusia memiliki 

kebebasan untuk meyakini berbagai agama atau kepercayaan. Hal tersebut 

merupakan hak konstitusional yang dimiliki warga negara dan bukan 

merupakan hak pemberian dari negara.
7
  

Didalam prinsip sebuah negara demokratis, Negara meiliki  peran 

berbentuk kewajiban untuk melindungi, menghormati dan dan memastikan 

terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh warga negara tersebut. Kebebasan 

beragama adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi ini berasal dari 

fitrah atau konsepsi alamiahnya manusia (natural rights). Yang artinya 

sebagai bagian dari natural rights, maka pada kodratnya hak ini selalu melekat 

didalam setiap orang dan sekali lagi bukan pemberian dari negara. Yang 

dimaksud kepercayaan disini tidak lain merujuk kepada sebuah ajaran 

                                                                   
6
 Huda and Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama 

Jombang.” hlm 23 
7
 Syamsul Bakri, “Kebudayaan Islam Bercorak Jawa,” (Adaptasi Islam Dalam Kebudayaan 

Jawa, 2001, hlm 1–9, .  
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kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa  yang tidak terlalu bersandar 

sepenuhnya kepada ajaran-ajaran yang ada yang diakui oleh pemerintah 

Indonesia.
8
 

Banyaknya aliran kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia 

menjadi latar belakang yang mendasari  masyarakat menjadikan agama  dan 

aliran kepercayaan sebagai pedoman hidup. Dan hal tersebut dijadikan 

pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia, salah satunya; agama Islam dan 

aliran kepercayaannya Kejawen. Di dalam Undang-Undang (UU) Penetapan 

Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama, disebutkan bahwa Indonesia hanya mengakui enam agama 

secara resmi, yaitu; Konghucu, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, juga Islam.
9
  

Islam dibawa ke Jawa dengan cara yang sangat ramah, fleksibel dan 

tidak berbenturan dengan budaya kejawen asli maupun Jawa-Hindu. Islam 

dimunculkan di Indonesia menggunakan metode adaptasi kultural yang 

menjadikan islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa secara 

sosiologis. Dengan melihat fakta historis diatas, maka dakwah-dakwah para  

Wali dalam proses pribumisasi Islam bisa dikatakan berhasil karena 

berkembangnya Islam di Jawa terjadi secara alamiah dan melewati proses 

                                                                   
8
 Miftachul Hudha, “Wajah Sufisme Antroposentris Kepustakaan Islam Kejawen Dalam 

Pandangan Simuh,” Living Islam: Journal of Islamic Discourses 3, no. 1 (2020): hlm 189 
9
 (Penetapan Presiden Republik Indonesia), “Penetapan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Presiden 

Republik Indonesia,” Presiden Republik Indonesia, 1965, Nomor 1, www.djpp.depkumham.go.id. 
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kultural yang kompromis. Hal ini berjalan lancar tidak lepas juga dari kultur 

Jawa yang pada dasarnya mudah berbagai tradisi dari luar.
10

 

Hingga saat ini, hubungan mutualistik Islam dan kebudayaan jawa 

masih sering terjadi bahkan tradisi-tradisi Islam Jawa menjadi identitas khas 

yang selalu berkembang tanpa mengurangi nilai budayanya. Juga, dipengaruhi 

oleh tradisi Jawa yang kental akan corak ajaran ke-Islaman didalamnya. Akan 

tetapi masih ada nilai-nilai ke-Islaman yang dijelaskan di dalam kepustakaan 

Islam Kejawen masih memiliki corak tersendiri, yang mana terkadang sedikit 

melenceng dengan nilai-nilai Islam yang tercantum dalam al-Qur‟an dan 

Hadis. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya upaya untuk tetap 

mempertahankan keagungan budaya Jawa.
11

 

Jumlah kelompok penghayat kepercayaan paling banyak terletak di 

wilayah Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Cilacap. Dari seluruh 

wilayah Jawa Tengah, organisasi penghayat di Banyumas dan Cilacap 

merupakan kelompok yang paling aktif. Berikut data yang dihimpun dari 

Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

                                                                   
10

 Ali Imron, Anggi Eryana, and Rohmat Suprapto, “Kejawen Dalam Pandangan Islam,” 

Edudeena : Journal of Islamic Religious Education 7, no. 1 (2023): hlm 71–81. 
11

 Hudha, “Wajah Sufisme Antroposentris Kepustakaan Islam Kejawen Dalam Pandangan 

Simuh.” hlm 110 
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DATA ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP 

TUHAN YANG MAHA ESA SE KABUPATEN CILACAP 

PROVINSI JAWA TENGAH 

Tabel 1 (data diperoleh dari ppid.kesbangpol.jatengprov 

No 
NAMA 

ORGANISASI 
 

ALAMAT 

SEKRETARIAT 
 

JUMLAH 

ANGGOTA 

1. PAJATI  Cipari  754 

2. 
Suci Hati 

Kasampurnan  

Sidanegara  195 

3. 
Kerochanian Sapta 

Darma  

Mertasinga  500 

4. 
Resik Kubur Jero 

Tengah  

Pekuncen Kroya  18,000 

5. 
Paguyuban Cahyo 

Buana  

Glempang Pasir  1,500 

6. Kapribaden  Sidamulya  43 

7. 

Pag. Eko Samudra 

Manuggaling Roso 

Sejati  

Cilacap  2000 

8. 
Pag. Anggayuh 

Palereming Napsu 

 

 

Cilacap  250 

9. 
Pag. Hidup Betul  

Welahan Wetan 

Adipala 

 111 

10. Pag. Payungapung  Nusawungu  142 

11. Pag. Wayah Kaki  Kawunganten  29 

12. Pag. Sumarah  Kroya  192 

13. Pag. Kamanungsan  Karangbawang  26 

14. Pag. Kawruh Hak  Ayamalas  300 

15. Pag. PWSKK  Binangun  1,371 

16. 
Pag. Tunngul Sabda 

Jati  

Adipala  2,200 

17. Pag. Jawa Naluri  Karangbenda  142 

18. Pag. Ngudi Luhur  Karangbenda  60 

19. 
Pag. Perjalanan Tri 

Luhur  

Jl. Rinjani  60 

20. Pag. PBB  Wanareja  300 

21. Pag. Tunggul Jati  Wlahar Adipala  50 

22. Pag. PIKIR  Gandrungmangu  300 

23. 
Kelompok Penghayat 

Perorangan 

 

 

Nusawungu  400 

24. Pag. Sekartaji  Cilacap  250 

25. Hardo Pusoro  Paniten  44 

 Jumlah  29,419 
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Himpunan Penganut Kepercayaan di Pulau Jawa sudah menyebar di 

beberapa wilayah. Salah satunya di Kabupaten Cilacap yang merupakan 

daerah pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa tepatnya berada Desa Adiraja, 

Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, mayoritas masyarakat menganut 

kepercayaan Kejawen, baik itu yang beragama Muslim ataupun yang 

beragama non Muslim. Menurut Kyai Arja Wikarta yang merupakan salah 

satu bedogol di Desa Adiraja, masyarakat yang memiliki kepercayaan 

kejawen di Desa Adiraja menyebut diri mereka sendiri dengan istilah orang 

kepungan karena ritual ibadah dilakukan dengan kegiatan kepungan. Pada 

data yang tercantum diatas, masyarakat Penghayat Kepercayaan bebas 

mengikuti salah satu dari paguyuban diatas dan tidak harus dekat dengan 

tempat tinggal mereka.  

Menariknya meskipun mayoritas masyarakat Desa Adiraja merupakan 

pengikut aliran kepercayaan kejawen namun mereka masih menjalankan 

syariat Islam tetapi tidak  menjalankan perintah sholat dan haji. Adanya 

penganut paham kepercayaan peninggalan leluhur (Kejawen) memberikan 

keunikan tersendiri terhadap bagaimana pola kehidupan yang di terapkan 

oleh masyarakat dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap 

kehidupan sosial masyarakat lebih khususnya dalam kehidupan rumah 

tangga.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Maka dengan itu, 

penulis akan melakukan suatu kajian mengenai Implementasi konsep 

keluarga samawa yang diterapkan oleh penghayat kepercayaan kejawen, 
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karena seperti yang diketahui bahwasannya masyarakat kejawen tidak 

memepelajari Al-Qur‟an maka dari itu  konsep yang mereka miliki juga 

berbeda dengan konsep samawa menurut Islam, untuk mengetahui lebih 

mendalam. Berdasarkan hal-hal diatas, penulis melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “Implementasi Konsep Keluarga Samawa Penghayat 

Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah (Studi Kasus di 

Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap)”. 

B. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman 

dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan definisi-definisi istilah yang 

digunakan sebagai berikut:  

1. Implementasi  

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu 

konsep, rencana, atau kebijakan dalam praktik atau kehidupan nyata. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai 

penerapan.
12

 Implementasi sering kali dilakukan setelah perencanaan 

dianggap sudah sempurna. Secara terminologi, implementasi adalah 

proses penerapan yang dilakukan berdasarkan perencanaan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.
13

.   

 

 

                                                                   
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

(Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), hlm. 529. 
13

 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka,    

2004), hlm. 39. 
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2. Konsep Sakinnah Mawaddah Warahmah  

Keluarga sakinah sering digambarkan sebagai keluarga yang 

damai, di mana suami bertanggung jawab, istri setia dan penuh kasih 

sayang, serta anak-anak yang berbakti. Konsep sakinah mengacu pada 

keadaan di mana keamanan, kedamaian, dan ketentraman hadir dalam 

kehidupan rumah tangga. Sementara itu, mawaddah warahmah 

menunjukkan kasih sayang dan kelembutan yang ada antara suami istri 

terhadap anak-anak mereka. 

Dalam surat Ar-Rum ayat 21, keluarga sakinah mawaddah 

warahmah dipandang sebagai tujuan dari pernikahan, di mana tujuan 

utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, tentram, 

dan penuh dengan kasih sayang yang tulus di antara anggota keluarga.
14

 

3. Perkawinan  

Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci 

yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, 

disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Tujuan utama dari pernikahan 

ini adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal, di mana 

anggota keluarga saling menyantuni, mengasihi, dan hidup dalam 

kedamaian, kebahagiaan, serta kekekalan. Hukum Islam juga mengatur 

pernikahan sebagai suatu akad atau perjanjian hukum antara kedua belah 

pihak. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang mengikat kedua belah 

                                                                   
14

 D A N Relevansinya et al., “Suryani & Kadi 2020” 1 (2020): hlm 58–71. 
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pihak secara emosional dan hukum, membentuk hubungan yang saling 

keterikatan dan saling melengkapi.  

Perkawinan pada dasarnya ialah sebuah perjanjian suci antara dua 

insan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dan harus dilandasi 

dengan rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka satu sama lain 

dan mempunyai rasa rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak 

adanya rasa keterpaksaan antara satu dengan yang lainnya. Perjanjian 

suci dalam sebuah perkawinan di lakukan  dalam sebuah ijab dan qobul 

yang dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan atas kesadaran diri 

mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah 

umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah
15

 

4. Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah 

Pe rnghayat Ke rpe rrcayaan terrhadap Turhan Yang Maha Ersa adalah 

se rburah wadah perrkurmpurlan bagi para pernganurt ke rpe rrcayaan di 

Indone rsia. Di De rsa Adiraja, Ke rcamatan Adipala, Kaburpatern Cilacap, 

himpurnan ini khursursnya me rwadahi para pe rnganurt Ke rjawe rn. Ke rjawern 

adalah aliran kerpe rrcayaan yang banyak dianurt di Purlaur Jawa olerh 

be rrbagai surkur bangsa yang me rne rtap di Jawa, terrurtama surkur Jawa.
16

 

Masyarakat Adiraja yang me rngikurti ke rpe rrcayaan Ke rjawern te rrgaburng 

dalam paguryurban Re rsik Ku rburr Je rro Terngah. 

Aliran ke rpe rrcayaan "Re rsik Kurburr Je rro Te rngah" adalah salah satur 

dari berrbagai aliran kerpe rrcayaan yang te rrmasurk dalam tradisi Ke rjawe rn di 

                                                                   
15

 Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Crepido 

2, no. 2 (2020): hlm 111–22 
16

 Imron, Eryana, and Suprapto, “Kejawen Dalam Pandangan Islam.” hlm 87  
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Indone rsia. Aliran ini merne rkankan praktik-praktik spiritural dan 

ke rperrcayaan terrkait derngan pe rmerliharaan ke rberrsihan dan kerhormatan 

terrhadap makam ataur kurburran (re rsik kurburr) se rrta pe rnghormatan terrhadap 

pursat ataur inti dari suratur te rmpat, serring kali dise rburt se rbagai "Je rro 

Terngah". Konse rp Jerro Te rngah ini dapat merrurjurk kerpada pursat ataur inti 

spiritural dari suratur lokasi, yang diyakini mermiliki kerkuratan ataur 

ke rberrkahan terrterntur dalam kerhidurpan spiritural masyarakat Ke rjawern. 

Praktik dalam aliran ini serring me rlibatkan ritural dan urpacara-

urpacara yang me rnghormati lerlurhurr, me rnjaga ke rse rimbangan spiritural, 

se rrta mermerlihara hurburngan harmonis antara manursia derngan alam dan 

alam baka. Aliran kerpe rrcayaan ini me rnce rrminkan kerbe rragaman tradisi 

spiritural di Indone rsia, di mana nilai-nilai lokal dan kerpe rrcayaan 

tradisional diperrtahankan dan diwariskan se rcara turrurn-te rmurrurn. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar berlakang yang te rlah pe rnurlis diurraikan dalam pernurlisan di 

atas, dapat diambil berbe rrapa rurmursan masalah serbagai berrikurt:  

1. Bagaimana konserp kerlurarga Sakinnah Mawaddah Warahmah  mernurrurt 

ke rlurarga pe rnghayat ke rpe rrcayaan Paguryurban Rersik Kurburr Je rro Terngah di 

De rsa Adiraja, Ke rcamatan Adipala, Kaburpatern Cilacap ? 

2. Bagaimana perngimplerme rntasian konserp ke rlurarga Sakinnah Mawaddah 

Warahmah  pada kerlurarga pe rnghayat ke rperrcayaan Paguryurban Re rsik 

Kurburr Jerro Te rngah di De rsa Adiraja, Ke rcamatan Adipala, Kaburpatern 

Cilacap? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari perrmasalahan ataur rurmursan masalah yang te rlah diu rraikan, maka 

turjuran pe rnerlitian ini adalah:  

1. Urnturk merngurlik konse rp kerlurarga samawa mernurrurt kerlurarga pernghayat 

ke rperrcayaan Paguryurban Re rsik Kurburr Jerro Terngah di De rsa Adiraja, 

Ke rcamatan Adipala, Kaburpatern Cilacap. 

2. Urnturk merngurlik Imple rme rntasi konserp samawa di kerlurarga Pe rnghayat 

Ke rpe rrcayaan Paguryurban Re rsik Kurburr Jerro Te rngah di De rsa Adiraja, 

Ke rcamatan Adipala, Kaburpatern Cilacap. 

Adapurn dalam se rgi manfaat, diharapkan dari perne rliti dapat diperrolerh 

manfaat serbagai be rrikurt: 

1. Manfaat Teroritis 

 Jika dilihat dari  kacamata te roritis perne rlitian ini diharapkan dapat 

digurnakan se rbagai acuran urnturk pe rnerlitian yang be rrkaitan derngan 

implermerntasi kerlurarga samawa. Perne rlitian ini jurga di harapkan dapat 

mermburka  wawasan dan ilmur pe rnge rtahuran barur urnturk mahasiswa hurkurm 

khursursnya mahasiswa Fakurltas Syariah program sturdi Hurkurm Ke rlurarga 

Islam UrIN Prof. K.H. Saifurddin Zurhri Purrwoke rrto.  

2. Manfaat sercara praktis 

 Se rcara praktis, perne rlitian ini diharapkan dapat be rrgurna dalam 

mermbe rrikan informasi urnturk pe rmbaca, lermbaga terrkait, dan pihak-pihak 

terrte rntur me rnge rnai kajian terntang implermerntasi kerlurarga samawa pada 

Pe rnghayat Ke rpe rrcayaan Pagu ryurban Re rsik Ku rburr Je rro Te rngah.  
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E. Kajian Pustaka 

Pe rne rlitian ini mernggurnakan acuran kajian purstaka dari berbe rrapa 

pe rnerlitian terrdahurlur de rngan topik rerle rvan. Se rlain itur, perne rliti merngambil 

gambaran yang me rmiliki korerlasi derngan masalah yang akan diterliti terrdahurlur 

se rhingga dapat dijadikan serbagai bahan acuran dan rerferre rnsi dalam perne rlitian 

ini. Be rbe rrapa perne rlitian serje rnis dapat dilihat pada tabler 2. 

Taberl 2. Pe rnerlitian serjernis 

No. Nama Jurdurl Pe rrsamaan Pe rrbe rdaan 

1 E rlvin 

Sanni 

Fadillah 
(UrIN 

KIAI 

HAJI 

ACHMA

D 

SIDDIQ 

JE rMBE rR 

2022) 

Konserp Sakinah 

Mawaddah 

Warahmah dan 

Implermerntasinya 

dalam  Kerlurarga 

Karir Perrsperktif 

Hurkurm Islam 

Me rmbahas 

mernge rnai 

konse rp 

Sakinah 

Mawaddah 

Warahmah 

Pe rne rlitian olerh E rlvin 

Sanni Fadillah 

mermbahas mernge rnai 

Konse rp Sakinah 

Mawaddah 

Warahmah dan 

Imple rmerntasinya 

dalam Ke rlurarga Karir 

se rdangkan pe rnurlis 

mermbahas 

Imple rmerntasi Konse rp 

Sakinah Mawaddah 

Warahmah dalam 

Pe rrkawinan Islam 

Pe rnghayat 

Ke rpe rrcayaan 

Paguryurban Re rsik 

Kurburr Je rro Te rngah 

2 Dian 

Yovie r 

Andarist

a  

(UrIN 

KIAI 

HAJI 

ACHM

AD 

SIDDIQ 

JErMBE r

R 2022) 

Imple rmerntasi 

Konse rp Sakinah 

Mawaddah 

Warahmah Bagi 

Pasangan Su rami 

Istri Be rrstatu rs 

Mahasiswa  

Me rmbahas 

Konse rp 

Sakinah 

Mawaddah 

Warahmah  

Pe rne rlitian olerh Dian 

Yovie r Andarista 

mermbahas mernge rnai 

Imple rmerntasi Konse rp 

Sakinah Mawaddah 

Warahmah Bagi 

Pasangan Su rami Istri 

Be rrstatu rs Mahasiswa 

se rdangkan pe rnurlis 

mermbahas 

Imple rmerntasi Konse rp 

Sakinah Mawaddah 
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Warahmah dalam 

Pe rrkawinan Islam 

Pe rnghayat 

Ke rpe rrcayaan 

Paguryurban Re rsik 

Kurburr Je rro Te rngah 

3 Hanan 

Fe rbrian 

Pajri 

( UrIN 

MATA

RAM,2

019) 

Imple rmerntasi 

Konse rp Sakinah 

Mawaddah 

Warahmah dalam 

Pe rrbe rdaan Tingkat 

Pe rndidikan 

Me rmabahas 

terntang 

pe rngimplerme r

ntasian 

Konse rp 

Sakinah 

Mawaddah 

Warahmah 

Pe rne rlitian olerh Hanan 

Fe rbrian Pajri 

mermbahas 

Imple rmerntasi konse rp 

Sakinah Mawaddah 

Warahmah dalam 

Pe rrbe rdaan Tingkat 

Pe rndidikan serdangkan 

pe rnurlis mermbahas 

Imple rmerntasi Konse rp 

Sakinah Mawaddah 

Warahmah dalam 

Pe rrkawinan Islam 

Pe rnghayat 

Ke rpe rrcayaan 

Paguryurban Re rsik 
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se rdangkan  

pe rnurlis mermbahas 
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Sakinah Mawaddah 

Warahmah dalam 

Pe rrkawinan Islam 

Pe rnghayat 

Ke rpe rrcayaan 

Paguryurban Re rsik 

Kurburr Je rro Te rngah 

 

Pe rrtama, Skripsi jurdurl Konse rp Sakinah Mawaddah Warahmah dan 

Imple rmerntasinya dalam Ke rlurarga Karir Pe rrspe rktif Hu rkurm Islam yang ditu rlis 

olerh E rlvin Sanni Fadillah. Me rmbahas te rntang Imple rme rntasi Sakinah 

Mawaddah Warahmah mernurrurt perrspe rktif hu rkurm islam mermbahas mernge rnai 

urpaya ke rlurarga karir dalam merwurjurdkan ke rlurarga yang sakinah mawaddah 

warahmah mernurrurt pe rrspe rktif Islam. Skripsi ini mernggurnakan mertode r 

pe rnerlitian fierld re rse rarch dan terrjurn  langsu rng me rlihat kondisi yang haru rs 

terrjadi 
17

 

Ke rdura, Skripsi yang be rrjurdurl Imple rmerntasi Konse rp Sakinah Mawaddah 

Warahmah Bagi Pasangan Surami Istri Be rrstaturs Mahasiswa yang diturlis ole rh 

Dian Yovie r Andarista. Me rmbahas te rntang proble rmatika yang dialami olerh 

mahasiswa yang surdah mernikah saat mernjalani kurliah dan merne rrapkan 

                                                                   
17

 Fakultas Syariah and Elvin Sanni Fadillah, KONSEP SAKINAH MAWADDAH 

WARAHMAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELUARGA KARIR PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi), 2022. 
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konse rp sakinah mawaddah warahmah bagi mahasiswa yang masih aktif di 

bangkur pe rrkurliahan. 
18

 

Ke rtiga, Skripsi yang be rrjurdurl Imple rmerntasi Konse rp Sakinah Mawaddah 

Warahmah dalam Perrberdaan Tingkat Pe rndidikan yang diturlis olerh Hanan 

Fe rbrian Pajri. Mermbahas mernge rnai Imple rmerntasi konserp sakinah, 

mawaddah, warahmah dalam kerlurarga yang me rmiliki perrberdaan tingkat 

pe rndidikan. Di dalam perne rlitiaanya Pe rnurlis mernyatakan bahwa  kerlurarga 

samawa adalah kerlurarga yang mampur me rlaksanakan perrintah Allah derngan 

se rlurrurh kermampuraanya dan merninggalkan se rgala larangannya, mermberrikan 

pe rndidikan agama terrhadap anak, serrta merngarahkannya urnturk be rrburat 

ke rbaikan.
19

 

Ke re rmpat, jurrnal berrjurdurl "Burdaya Politik Masyarakat Ke rjawern 

Terrhadap Nilai Dermokrasi: Sturdi Kasurs Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro Terngah 

Cilacap". De rngan mertode r kurantitatif erkplanatif, data dikurmpurlkan merlaluri 

kure rsionerr, obse rrvasi, dan dokurme rntasi. Pe rne rlitian ini mermerriksa hasil 

pe rnerlitian terntang Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro Terngah de rngan 

mernggurnakan te rori terntang burdaya politik dan nilai dermokrasi. Hasilnya 

mernurnjurkkan bahwa Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro Terngah masih dianggap 

                                                                   
18

 Siddiq Jember, “MAHASISWA ( Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH . 

Achmad SKRIPSI Oleh : Dian Yovie Andarista UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FAKULTAS 

SYARIAH MAHASISWA ( Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH . Achmad Siddiq 

Jember ),” 2022. 
19

 Dalam Perbedaan and Tingkat Pendidikan, “Skripsi Diajukan Kepada Universitas Islam 

Negeri Mataram Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum,” 2019, hlm.16. 



18 
 

 
 

mermiliki kerkuratan burdaya politik parokial. Serbaliknya, burdaya politik 

Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro Terngah me rndurkurng de rmokrasi.
20

 

 Ke rlima, tersis Atiqoturl Mahmurdah berrjurdurl Liminalitas Masyarakat 

Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro Te rngah. Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro Te rngah 

merlakurkan ritural ataur tindakan keragamaan terrterntur. Hasil pe rnerlitian 

mernurnjurkkan bahwa sertiap masyarakat pasti mermiliki sisterm keryakinan yang 

merndasari perlaksanaan tradisi. Dalam kasurs Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro 

Terngah, siste rm ke ryakinan yang me rndasari ritural nye rkar adalah karerna 

ke rperrcayaan yang kurat te rrhadap adat istiadat.
21

   

F. Sistematika Pembahasan 

Siste rmatika permbahasan dalam skripsi ini terrdiri dari 5 bab merlipurti 

pe rndahurluran, landasan terori, mertoder pe rne rlitian, hasil analisis perne rlitian, dan 

pe rnurturp. Pe rmbagian me rnjadi berberrapa bab be rrfurngsi urnturk me rmperrmurdah 

prose rs pe rnyursurnan skripsi agar murdah dipahami dan sistermatis. Maka dari 

itur, pe rnurlis perrlur mernurangkan siste rmatika pe rmbahasan, serbagai berrikurt:  

Bab I me rrurpakan perndahurluran, bab ini berrisi terntang rancangan 

pe rnerlitian berrurpa problerm ataur pe rrmasalahan yang me rlatarberlakangi 

pe rnerlitian, kermurdian derfinisi operrasional yang digurnakan se rbagai batasan 

kata yang digurnakan dalam jurdurl perne rlitian. Se rlain itur, bab pe rndahurluran jurga 

be rrisi turjuran dan manfaat perne rlitian. Pe rndahurluran jurga me rmurat kajian 

purstaka berrisi berbe rrapa terma perne rlitian yang se rrurpa. 

                                                                   
20

 Karlina, and Y. "Budaya Politik Masyarakat Kejawen Terhadap Nilai Demokrasi: Studi 

Kasus Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah  Cilacap," Journal of Politic and Government Studies, 

vol. 11, hlm 115 
21

 Linimalitas Masyarakat Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah “Skripsi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga” 2017  
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Bab II me rrurpakan bab yang be rrisi landasan terori dimana dalam bab ini 

akan dijerlaskan mernge rnai Konse rp Ke rlurarga Samawa, Perrkawinan dalam 

Islam dan Pe rnghayat Ke rpe rrcayaan Pagu ryurban Rersik Kurburr Je rro Terngah.  

Bab III me rrurpakan mertoder perne rlitian yang me rnje rlaskan dertail 

mernge rnai jernis pe rnerlitian, surmberr data, pernderkatan pernerlitian, terknik 

pe rngurmpurlan data, serrta analisis data yang digurnakan pada pernerlitian.  

Bab IV me rrurpakan hasil analisis perne rlitian. Bab ini mernjerlaskan 

terntang gambaran urmurm mernge rnai Konse rp ke rlurarga samawa me rnurrurt 

Pe rnghayat Ke rpe rrcayaan Pagu ryurban Re rsik Ku rburr Jerro Terngah yang ada di 

De rsa Adiraja, Ke rcamatan Adipala, Kaburpatern Cilacap serrta bagaimana 

Imple rmerntasi terrkait konserp samawa di kerlurarga Pe rnghayat ke rpe rrcayaan 

Paguryurban Re rsik Kurburr Jerro Terngah di De rsa Adiraja, Ke rcamatan Adipala, 

Kaburpate rn Cilacap. 

Bab V ataur pernurturp merrurpakan bab terrakhir pada pernyursurnan skripsi. 

Dalam bab ini terrdiri dari kersimpurlan dan saran dari kerse rlurrurhan pe rnerlitian. 

Ke rsimpurlan diambil dari data dan hasil analisis yang sifatnya surbstansi dan 

e rse rnsial karerna mernjadi jawaban dari pokok perrmasalahan. Serdangkan saran 

diturjurkan urnturk me rmberrikan suratur masurkan ataur se rgala hal yang pe rrlur 

ditambahkan serbagai pe rndurkurng ataur pe rnurnjang dari hasil pe rnerlitian terrse rburt.



 

20 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Keluarga SAMAWA 

1. Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-undang  

Urndang-Urndang No. 1 Tahurn 1974 me rngaturr bahwa turjuran 

pe rrnikahan adalah urnturk mermbernturk ke rlurarga yang bahagia dan kerkal 

be rrdasarkan kerturhanan yang maha ersa. Pasal 26 sampai derngan 102 dalam 

Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Pe rrdata (KUrHPe rrdata) mermbahas berrbagai 

aspe rk terrkait perrkawinan, terrmasurk pe rrsyaratan, hurkurm-hurkurm yang 

merngaturr hurburngan antara surami dan istri, se rrta hak dan ke rwajiban masing-

masing pihak dalam perrnikahan. Derngan de rmikian, KUrHPe rrdata mermberrikan 

landasan hurkurm yang de rtail mernge rnai pe rrlindurngan hurkurm bagi pihak-pihak 

yang te rrlibat dalam perrkawinan se rrta merngaturr be rrbagai asperk yang be rrkaitan 

de rngan institursi pe rrkawinan di Indonersia.
22

  

    Dalam Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 1974, hak dan kerwajiban 

surami istri diaturr de rngan prinsip ke rse rtaraan dan keradilan. Pasal 30 

merne rgaskan bahwa surami istri mermiliki kerwajiban yang murlia urnturk 

mernjaga ke rurturhan rurmah tangga, yang merrurpakan pondasi dari strurkturr 

masyarakat. Pasal 31 merngaturr bahwa hak dan kerdurdurkan surami istri harurs 

se rimbang dalam kerhidurpan rurmah tangga dan dalam interraksi derngan 

masyarakat. Ke rduranya mermiliki hak yang se rtara urnturk me rlakurkan perrburatan 

                                                                   
22

 James J Heckman, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev, “Kuhaperdata,” 

Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 1967, hlm 951–952. 
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hurkurm dan be rrpartisipasi aktif dalam ke rhidurpan sosial. De rngan de rmikian, 

Urndang-Urndang ini mernergaskan prinsip ke rse rtaraan dalam hak dan kerwajiban 

antara surami dan istri, yang se rsurai de rngan tatanan hidurp masyarakat pada saat 

Urndang-Urndang te rrse rburt diberrlakurkan. Hal ini merncerrminkan sermangat 

urnturk mernciptakan kerharmonisan dan keradilan dalam hurburngan pe rrkawinan 

di Indone rsia.
23

  

    Pasal 32 dan Pasal 33 dalam Urndang-urndang Pe rrkawinan No. 1 

Tahurn 1974 merngaturr be rrbagai kerwajiban yang harurs dilakurkan olerh surami 

istri dalam kerhidurpan be rrkerlurarga. Pasal 32 merne rtapkan bahwa serpasang 

surami istri harurs me rnernturkan termpat tinggal se rcara berrsama. Hal ini 

mernurnjurkkan perntingnya ke rsaturan dan kerbe rrsamaan dalam kerhidurpan serhari-

hari serbagai ke rlurarga. Se rme rntara itur, Pasal 33 merwajibkan surami istri urnturk 

saling me rlindurngi dan me rnghormati satur sama lain. Ini mernce rrminkan nilai-

nilai kerse rtaraan, pernghargaan, dan ke rperdurlian dalam hurburngan pe rrkawinan. 

Pasal 34 mernyatakan bahwa surami mermiliki kerwajiban urnturk merlindurngi 

istri. Jika salah satur pihak merlalaikan ke rwajibannya, baik surami ataur istri 

dapat merngajurkan gurgatan ke r perngadilan. Hal ini merne rgaskan pe rrlindurngan 

hurkurm bagi se rtiap anggota ke rlurarga dalam merlaksanakan kerwajiban merre rka 

dalam perrkawinan.
24

 

    Jadi, hak dan kerwajiban perrkawinan me rrurpakan tombak dalam 

suratur  perrkawinan yang harurs dikertahuri olerh surami dan istri urnturk merncergah 

                                                                   
23

 Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” Al Hurriyah : Jurnal 

Hukum Islam 5, no. 2 (2020): hlm 172,. 
24

 Nandang Fathurrahman, “Relevansi Pembentukan Kelarga Sakinah Perpektif Hukum 

Positif Dan Al Ghazali,” Khazanah Multidisiplin 4, no. 1 (2023):hlm  1–18. 
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adanya simpang siurr didalam rurmah tangga. Urpaya pe rmbernturkan rurmah 

tangga yang sakinah mawaddah warahmah ialah mernjaga hurburngan de rngan 

mernge rtahuri hak dan kerwibannya masing-masing se rpe rrti yang  su rdah 

dijerlaskan didalam Urndang-urndang. 

2. SAMAWA menurut Kemenag 

Ke rlurarga me rrurpakan institursi sosial yang sangat pe rnting dalam 

masyarakat, berrtanggurng jawab dalam berrbagai kergiatan inti kermasyarakatan, 

se rrta mermiliki perran signifikan dalam pe rmbernturkan karakterr individur. 

Lingkurngan ke rlurarga yang baik me rnjadi faktor krursial dalam mermbe rnturk 

ke rpribadian serse rorang, dan kondisi ini be rrhurburngan e rrat de rngan tingkat 

ke rjahatan dan perrilakur mernyimpang di masyarakat. 

Dalam urpaya urnturk me rngatasi krisis yang te rrjadi di Indone rsia dan 

merwurjurdkan masyarakat yang be rriman, berrmoral tinggi, dan berrakhlak, 

Me rnterri Agama merne rrbitkan Ke rpurtursan Me rnterri Agama (KMA) Nomor 3 

Tahurn 1999 te rntang Pe rmbinaan Ge rrakan Ke rlurarga Sakinah. Ge rrakan ini 

be rrturjuran urnturk mermperrce rpat permbernturkan kerlurarga yang harmonis dan 

damai (kerlurarga sakinah), yang diharapkan dapat mermberrikan kontribursi 

positif dalam mermpe rrbaiki kondisi sosial dan moral di masyarakat.
25

 

Be rrdasarkan Ke rpurtursan Dire rkturr Jernde rral Bimbingan Masyarakat Islam 

dan Urrursan Haji, De rpartermern Agama RI Nomor D/71/1999 te rntang Pe rturnjurk 

Pe rlaksanaan Permbinaan Ke rlurarga Sakinah, Bab III Pasal 3 mernyatakan 

                                                                   
25

 Iwan Falahudin, “Konsep Keluarga Sakinah Sebagai Solusi Alternatif Konflik Rumah 

Tangga,” Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta 2, no. 1 (2021):hlm  15–

32, https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i1.41. 
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bahwa Ke rlurarga Sakinah adalah kerlurarga yang me rmernurhi be rbe rrapa kriterria 

se rbagai be rrikurt: 

a Dibina atas perrkawinan yang sah (syah). 

b Mampur mermernurhi kerburturhan spiritural dan materrial sercara layak dan 

se rimbang. 

c Terrdapat surasana kasih sayang yang me rnye rlurburngi anggota ke rlurarga dan 

lingkurngannya de rngan se rlaras dan se rrasi. 

d Mampur merngamalkan, mernghayati, dan mermpe rrdalam nilai-nilai 

ke rimanan, kertakwaan, dan akhlak murlia. 

De rngan de rmikian, konse rp Ke rlurarga Sakinah dalam konterks ini tidak 

hanya me rncakurp aspe rk hurkurm (perrkawinan yang sah), te rtapi jurga me rlipurti 

ke rburturhan spiritural dan materrial yang se rimbang, surasana kasih sayang yang 

harmonis, se rrta perne rrapan nilai-nilai keragamaan dan moral yang tinggi dalam 

ke rhidurpan serhari-hari”.
26

 Di lain sisi, ke rlurarga dapat dikatakan sakinah jika 

surdah merme rnurhi berbe rrapa klasifikasi serbagai be rrikurt; 

a Pe rrkawinannya dicatatkan di Kantor Urrursan Agama (KUrA). Pasangan 

yang pe rrkawinannya te rrcatat di KUrA nantinya me rndapat-kan Salinan 

kurtipan burkur nikah / akta nikah.  

b Ke rburturhan spirituralnya te rrcurkurpi urnturk me rlaksanakan ajaran agama 

se rcara berbas, konse rkwe rn, dan konsiste rn se rsurai derngan ke ryakinannya.  

                                                                   
26

 Suzana Md Samsudi, “Family Well-Being Index Based on Maqāṣid Al-Sharīʿah,” 
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c Ke rburturhan materrial terrpe rnurhi, yang merlipurti kerburturhan fisik yang 

merndasar dan kerburturhan be rrurpa, pakaian, makan minurm dan termpat 

tinggal se rcara normal. 

d Dise rlimurti surasana hangat yang pe rnurh kasih dan sayang. Surasana 

ke rkerlurargaan yang pe rnurh perrlindurngan dan perrhatian antara satur sama 

lain. 

e Me rne rrapkan nilai kerimanan yang harurs diurcapkan derngan lisan, diyakini 

de rngan hati, dan dipraktikkan sersurai derngan syarat dan rurkurnnya. 

f Me rlaksanaka nilai kertakwaan.  

g Me rne rrapkan perrburatan yang be rrakhlak murlia yang harurs dilaksanakan 

diantaranya yakni: jurjurr, re rligiurs, me rnghargai, tolerransi, ke rrja kerras, 

mandiri, kreratif, komurniatif, dermokratis, tanggurng jawab, pe rdurli dan lain 

se rbagainya.
27

 

Surrat Ke rpurtursan Ke rme rnterrian Agama Re rpurblik Indonersia Nomor 3 

Tahurn 1999 te rntang Pe rmbinaan Ge rrakan Ke rlurarga Sakinah tidak sercara 

spe rsifik mernggambarkan tipologi (jernis ataur tiper) ke rlurarga Sakinah se rcara 

de rtail, namurn bisa dicontohkan serbagai berrikurt: 

1) Ke rlurarga Pra Sakinah adalah istilah yang me rngacur pada ke rlurarga 

yang me rmiliki karakterristik serbagai be rrikurt: 

a) Pe rrnikahan tidak sah, kerlurarga ini terrbe rnturk dari perrnikahan yang 

tidak diakuri sercara hurkurm, baik mernurrurt aturran agama maurpurn 

hurkurm yang be rrlakur. 

                                                                   
27
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b) Tidak mermernurhi kerburturhan dasar, ke rlurarga ini tidak mampur 

merme rnurhi kerburturhan dasar sercara minimal, baik dari sergi materrial 

maurpurn spiritural. Ke rburturhan spiritural merncakurp asperk iman 

(ke rimanan), shalat, purasa, zakat, dan haji (jika mampur), se rmerntara 

ke rburturhan materrial merncakurp sandang (pakaian) dan papan 

(termpat tinggal). 

c) Kondisi yang re rntan, kerlurarga pra sakinah cernde rrurng me rngalami 

ke rtidakstabilan dan kertidakamanan dalam kerhidurpan serhari-hari, 

karerna kurrangnya fondasi yang kurat dalam perrkawinan dan 

pe rmernurhan kerburturhan dasar.  

2) Ke rlurarga Sakinah I yakni ke rlurarga yang dibe rnturk dari pe rrkawinan 

yang sah dan su rdah mermernurhi kerburturhan materrial dan spiritural sercara 

minimal namurn be rlurm dapat mermernurhi ke rburturhan sosial psikologinya 

se rpe rrti bimbingan keragamaan dalam ke rlurarga, ke rburturhan perndidikan, 

dan minim interraksi derngan lingku rngan se rkitar. Ke rlurarga Sakinah I 

adalah istilah yang me rrurjurk pada kerlurarga de rngan karakterristik 

se rbagai be rrikurt: 

a) Pe rrkawinan sah, kerlurarga ini dibernturk dari perrkawinan yang 

diakuri se rcara sah mernurrurt aturran agama dan hurkurm yang be rrlakur. 

b) Me rmernurhi ke rburturhan materrial dan spiritural minimal, kerlurarga ini 

mampur mermernurhi kerburturhan dasar sercara minimal, baik dari sergi 

materrial (sandang dan pangan) maurpurn spiritural (iman, shalat, 

purasa, zakat, dan haji jika mampur). 
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c) Tidak merme rnurhi kerburturhan sosial psikologis. Me rskipurn surdah 

merme rnurhi kerburturhan materrial dan spiritural dasar, kerlurarga ini 

masih mermiliki kerkurrangan dalam mermernurhi ke rburturhan sosial 

psikologis, se rpe rrti bimbingan keragamaan dalam kerlurarga, 

ke rburturhan pe rndidikan yang optimal, se rrta interraksi yang me rmadai 

de rngan lingkurngan se rkitar. 

Kondisi ini me rnurnjurkkan bahwa merskipurn ke rlurarga Sakinah I 

terlah merncapai tingkat kerstabilan dalam be rberrapa asperk, masih ada 

ke rburturhan urnturk mermperrkurat asperk-aspe rk sosial, psikologis, dan 

interraksi sosial dalam urpaya me rndurkurng ke rharmonisan dan 

ke rberrlanjurtan kerlurarga Sakinah. 

3) Ke rlurarga Sakinah II yakni ke rlurarga yang dibe rntur dari perrkawinan 

yang sah dan surdah te rrpe rnurhi kerburturhan ke rhidurpannya se rrta surdah 

mampur mermahami perntingnya bimbingan agama dan perlaksanaan 

ajaran agama serrta mampur merlaksanakan interraksi social keragamaan 

de rngan lingkurngan se rkitarnya, namurn berlurm mampur mernghayati dan 

jurga me rnge rmbangkan nilai-nilai kerimanan, akhlakurl, kertawaan, infaq, 

amal jariyah, zakat, dan lain se rbagainya. Ke rlurarga Sakinah II 

mernggambarkan kerlurarga de rngan ciri-ciri se rbagai be rrikurt: 

a) Pe rrkawinan sah, kerlurarga ini dibernturk dari perrkawinan yang sah 

mernurrurt hurkurm agama dan hurkurm yang be rrlakur. 
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b) Terrpe rnurhi kerburturhan hidurp, kerlurarga ini surdah mampur mermernurhi 

ke rburturhan hidurpnya se rcara mermadai, baik dari sergi mate rrial 

maurpurn spiritural. 

c) Pe rmahaman dan Perlaksanaan Ajaran Agama. Ke rlurarga ini surdah 

mermahami perntingnya bimbingan agama dan mampur 

merlaksanakan ajaran agama dalam kerhidurpan se rhari-hari. 

d) Inte rraksi Sosial Ke ragamaan. Ke rlurarga ini surdah mampur 

merlaksanakan interraksi sosial keragamaan derngan lingkurngan 

se rkitarnya, baik dalam konterks komurnitas agama maurpurn 

masyarakat lerbih luras. 

e) Be rlurm Me rnghayati dan Me rnge rmbangkan Nilai-nilai Ke ragamaan. 

Me rskipurn surdah mermiliki permahaman dan merlaksanakan ajaran 

agama, kerlurarga ini be rlurm serpe rnurhnya me rnghayati dan 

mernge rmbangkan nilai-nilai kerimanan (iman), akhlakurl karimah 

(akhlak murlia), kertakwaan, infaq, amal jariyah, zakat, dan nilai-

nilai keragamaan lainnya. 

Ke rlurarga Sakinah II me rmiliki poternsi urnturk le rbih merndalami dan 

mernginte rnsifkan praktik keragamaan serrta mernge rmbangkan nilai-nilai 

ke rimanan dan kertakwaan dalam kerhidurpan se rhari-hari gurna merncapai 

ke rdamaian, kerbe rrkahan, dan kerharmonisan yang le rbih baik dalam 

ke rlurarga dan lingkurngan sosialnya. 

4) Ke rlurarga Sakinah III yakni ke rlurarga yang be rlurm mampur mernjadi surri 

taurladan urnturk lingkurngan se rkitarnya namurn surdah dapat mermernurhi 
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se rlurrurh kerburturhan kerimanan, kertaqwaan, akhlakurl karimah social 

psikologis, dan pe rnge rmbangan ke rlurarganya. Ke rlurarga Sakinah III 

mernggambarkan kerlurarga de rngan karakterristik serbagai be rrikurt: 

a) Me rmernurhi Ke rburturhan Ke rimanan dan Ke rtaqwaan. Ke rlurarga ini 

terlah mampur mermernurhi se rlurrurh kerburturhan kerimanan dan 

ke rtaqwaannya. Me rre rka mermiliki permahaman merndalam terntang 

ajaran agama dan aktif merlaksanakannya dalam kerhidurpan se rhari-

hari. 

b) Akhlakurl Karimah. Ke rlurarga ini jurga me rmiliki akhlakurl karimah 

yang baik, artinya me rre rka mampur mernurnjurkkan perrilakur yang 

murlia dan terrpurji dalam berrinterraksi de rngan anggota ke rlurarga dan 

masyarakat serkitar. 

c) Sosial Psikologis. Ke rlurarga ini mampur me rmernurhi ke rburturhan 

sosial psikologis, se rperrti bimbingan dan interraksi yang baik dalam 

lingkurngan sosial me rrerka. Me rre rka mernjadi bagian yang aktif 

dalam kergiatan sosial dan keragamaan di masyarakat. 

d) Pe rnge rmbangan Ke rlurarga. Ke rlurarga Sakinah III jurga mampur 

mernge rmbangkan anggota ke rlurarga me rrerka se rcara holistik. Merre rka 

mermbe rrikan perrhatian dan durkurngan urnturk merningkatkan kuralitas 

hidurp anggota ke rlurarga dari sergi spiritural, moral, perndidikan, dan 

pe rnge rmbangan diri lainnya. 

Namurn dermikian, kerlurarga Sakinah III murngkin be rlurm 

se rpe rnurhnya me rnjadi surri taurladan (roler moderl) yang se rmpurrna bagi 
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lingkurngan se rkitarnya. Me rskipurn terlah merncapai perncapaian yang 

baik dalam asperk ke ragamaan, moral, dan sosial psikologis, ada 

poternsi urnturk terrurs me rningkatkan perngarurh positif merrerka terrhadap 

masyarakat serkitar dan mernjadi terladan yang le rbih baik dalam 

mermpraktikkan nilai-nilai keragamaan dan ke rhidurpan be rrmasyarakat. 

5) Ke rlurarga Sakinah III Plurs yaitur ke rlurarga yang te rlah mampur dan terlah 

se rmpu rrna urnturk me rncurkurpi se rlurrurh kerburturhan kerimanan, akhlakurl 

karimah, kertawaan, kerburturhan social psikologis, dan 

pe rngambangannya, se rrta dapat mernjadi surri taurladan bagi 

lingkurngannya. Ke rlurarga Sakinah III Plurs adalah istilah yang 

mernggambarkan kerlurarga de rngan karakterristik serbagai be rrikurt: 

a) Me rncurkurpi Se rlurrurh Ke rburturhan Ke rimanan. Ke rlurarga ini te rlah 

merncapai kerse rmpurrnaan dalam mermernurhi se rlurrurh ke rburturhan 

ke rimanan, serperrti kertaqwaan, ibadah, dan praktik-praktik 

ke ragamaan lainnya. 

b) Akhlakurl Karimah yang Tinggi. Me rre rka mermiliki akhlakurl 

karimah yang sangat baik, yang te rrce rrmin dalam perrilakur merrerka 

se rhari-hari. Merre rka mernjadi terladan dalam berrinterraksi derngan 

anggota ke rlurarga dan masyarakat serkitar. 

c) Ke rtakwaan yang Me rndalam. Ke rlurarga ini hidurp dalam kertakwaan 

yang me rndalam, derngan me rnjalankan ajaran agama dalam sergala 

aspe rk kerhidurpan merrerka. 
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d) Me rmernurhi Ke rburturhan Sosial Psikologis. Me rre rka mampur 

merme rnurhi kerburturhan sosial psikologis, serpe rrti bimbingan spiritural 

dan interraksi yang positif de rngan lingkurngan se rkitar. 

e) Pe rnge rmbangan Ke rlurarga. Ke rlurarga Sakinah III Plurs tidak hanya 

merme rnurhi kerburturhan anggota ke rlurarga se rcara individur, te rtapi jurga 

mernge rmbangkan pote rnsi dan kuralitas hidurp merre rka dalam 

be rrbagai asperk, se rperrti perndidikan, kerte rrampilan, dan 

pe rnge rmbangan diri. 

f) Surri Taurladan Bagi Lingkurngan. Me rre rka te rlah merncapai tingkat di 

mana merre rka dapat mernjadi surri taurladan yang se rmpurrna bagi 

lingkurngan se rkitar. Ke rlurarga ini mermberrikan inspirasi positif dan 

mermbe rrikan contoh yang baik dalam praktik nilai-nilai 

ke ragamaan, moral, dan sosial di masyarakat. 

Ke rlurarga Sakinah III Plurs me rrurpakan moderl ke rlurarga ide ral 

dalam konserp Ge rrakan Ke rlurarga Sakinah, yang tidak hanya 

be rrkontribursi positif bagi ke rhidurpan merre rka se rndiri tertapi jurga 

bagi masyarakat serkitar derngan me rnjadi te rladan yang baik dalam 

mernjalankan nilai-nilai agama dan moral.
28

 

 Hal diatas be rrdasarkan Ke rpurtursan Dirjern Bimas Islam dan 

pe rnye rle rnggaraan haji nomor d/71/1999 yang me rmburat se rburah ge rrakan 

GKS atau r Ge rrakan Ke rlurarga Sakinah, yakni se rburah ge rrakan yang 

merrurpakan urpaya konkrit masyarakat agar dapat mernanamkan, 
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merngahayati dan me rngamalkan nilai-nilai kerimanan, kertaqwaan, dan 

akhlakurl karimah dalam kerhidurpan ke rlurarga ataurpurn rurmah tangga, 

be rrmasyarakat, berrbangsa dan be rrne rgara.
29

 

3. SAMAWA menurut KHI  

Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 1974 me rngaturr te rntang Pe rrkawinan 

di Indone rsia. Pasal 1 UrUr ini se rcara tergas me rnyatakan bahwa Pe rrkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perre rmpuran serbagai surami 

istri, derngan turjuran mermbe rnturk ke rlurarga yang ke rkal dan bahagia 

be rrdasarkan Ke rturhanan Yang Maha E rsa. Pe rmerrintah Indone rsia kermurdian 

mernge rlurarkan pe rraturran tambahan terrkait perrkawinan serte rlah berberrapa 

tahurn be rrlalur pasca UrUr te rrse rburt. Pada tahurn 1991, diterrbitkan Instrurksi 

Pre rside rn Nomor 1 tahurn 1991 yang dike rnal serbagai Kompilasi Hurkurm 

Islam (KHI). KHI me rrurpakan hurkurm materriil yang me rngaturr pe rraturran-

pe rraturran yang digurnakan dalam lingkurp Pe rradilan Agama di Indone rsia. 

De rngan adanya Kompilasi Hurkurm Islam (KHI), pe rme rrintah mermperrkurat 

re rgurlasi terrkait perrkawinan dalam konte rks hurkurm Islam di Indone rsia, 

se rhingga me rmberrikan landasan yang le rbih komprerhe rnsif dan jerlas bagi 

pe rlaksanaan hurkurm dalam masalah perrkawinan di masyarakat.
30

 

De rngan murncurlnya Kompilasi Hurkurm Islam (KHI), ada tiga hal yang 

mernjadi sorotan pernting: 
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a. Norma Hurkurm yang Hidurp dan Me rngatu rr Inte rraksi Sosial. KHI tidak 

hanya me rnjadi aturran terrturlis, tertapi jurga mernghidurpkan norma-norma 

hurkurm Islam yang be rrpe rran dalam me rngaturr interraksi sosial di 

masyarakat. Hal ini mernurnjurkkan bahwa hurkurm Islam dalam KHI 

tidak hanya statis, tertapi dinamis se rsurai derngan ke rburturhan dan 

pe rrkermbangan zaman. 

b. Dimernsi Normatif yang Aktural. KHI me rmbe rrikan erksplanasi 

furngsional yang me rmadai terrhadap ajaran Islam, se rhingga dapat 

merme rnurhi turnturtan kerburturhan hurkurm yang ada di masyarakat. De rngan 

de rmikian, KHI tidak hanya be rrfurngsi se rbagai panduran hurkurm, tertapi 

jurga se rbagai instrurmern urnturk mernjawab pe rrmasalahan hurkurm aktural. 

c. Re rspon Strurkturral yang Ce rpat. Ke rhadiran KHI me rnjadi rerspon 

strurkturral yang ce rpat terrhadap kerburturhan akan pernye rle rsaian hurkurm 

Islam di Indone rsia. Ini mernggambarkan kersadaran akan perntingnya 

mermiliki kerrangka hurkurm yang kompre rhe rnsif dan terrstrurkturr dalam 

mernghadapi pe rrmasalahan-pe rrmasalahan hurkurm di masyarakat. 

Alim urlama Indone rsia merre rspons hal-hal terrse rburt de rngan ke rse rpakatan 

bahwa Kompilasi Hurkurm Islam (KHI) burkan serkadar dokurme rn hurkurm 

terrturlis, tertapi merrurpakan rurmursan hurkurm Islam yang hidurp dan dinamis, 

yang mampur berradaptasi derngan kondisi hurkurm dan masyarakat Indone rsia 

se rcara kerse rlurrurhan. Hal ini mernurnjurkkan urpaya urnturk me rmastikan bahwa 



33 
 

 
 

implermerntasi hurkurm Islam di Indone rsia rerlervan dan se rsurai de rngan 

ke rburturhan zaman apalagi me rnge rnai bab pe rrnikahan.
31

 

Me rnikah merrurpakan perrintah dalam Agama Islam dan ajaran Rasurl 

yang sangat pe rnting urnturk ditaati. Dalam Islam, pe rrnikahan tidak hanya 

merrurpakan kerwajiban, tertapi jurga me rmiliki banyak manfaat dan hikmah 

yang dapat diperrole rh. Allah SWT mernciptakan perrasaan cinta dan kasih 

sayang antara laki-laki dan perrermpuran se rsurai derngan fitrahnya, de rngan 

turjuran agar hurburngan me rre rka mernjadi halal dan diberrkahi olerh Allah 

SWT. Dalam konte rks Kompilasi Hurkurm Islam, pada Pasal 3 dijerlaskan 

bahwa turjuran dari perrkawinan adalah urnturk me rwurjurdkan kerhidurpan rurmah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah merngacur pada 

ke radaan rurmah tangga yang pe rnurh kerte rnangan dan kerdamaian. Mawaddah 

mernggambarkan perrasaan kasih sayang dan cinta yang dalam antara surami 

dan istri. Rahmah mernurnjurkkan berlas kasihan dan kerbaikan yang saling 

diberrikan di antara merre rka.
32

 

Pada pasal 2 KHI pe rrkawinan mernurrurt hurkurm Islam adalah 

“perrnikahan, yaitur akad yang sangat kurat ataur miitsaaqon gholiidhan urnturk 

mernaati perrintah Allah dan merlaksanakannya me rrurpakan ibadah.” Adapurn 

Hak dan ke rwajiban surami istri di dalam KHI te rrdapat pada Pasal 77, 

bahwa su rami istri wajib u rnturk saling me rncintai, mermberri banturan lahir 
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batin yang satu r kerpada yang lain, dan me rmerilihara kerhormatannya 

masing-masing. 

Pasal terrse rburt mernje rlaskan bahwasannya hak dan kerwajiban surami 

istri merrurpakan hal yang timbal balik dan jurga me rnjerlaskan surami istri 

harurs merlakurkan kerwajibannya de rngan baik. Suratur yang diburturhkan 

ke rlurarga yaitur saling mernghormati dan jurga saling mernghargai se rrta harurs 

mernjaga kerhormatan ataur nama baik dari pasangannya.
33

 Hal terrse rburt akan 

mernjadi contoh yang baik urnturk ke rturrurnannya kare rna surami istri jurga dibe rri 

ke rwajiban urnturk me rngasurh dan merme rlihara anak-anak merre rka.    

Ke rlurarga sakinah mawaddah wahrahmah dalam konterks Kompilasi 

Hurkurm Islam (KHI) adalah konse rp yang dite rgaskan dan diaturr se rcara 

hurkurm dalam pasal-pasal yang me rngaturr pe rrkawinan, kerlurarga, dan hak-hak 

se rrta kerwajiban anggota ke rlurarga. Konse rp ke rlurarga sakinah mawaddah 

wahrahmah yang diaturr dalam KHI me rne rkankan perntingnya ke rharmonisan, 

de rngan me rnjalankan hak dan kerwajiban dalam kerlurarga. Hal ini 

mernce rrminkan ajaran Islam yang me rne rmpatkan kerlurarga se rbagai fondasi 

yang kurat dalam mermbangurn masyarakat yang baik dan berrke radilan. 

B. Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah 

Pe rmerrintah Indone rsia berrkerwajiban urnturk mernghormati, merlindurngi dan 

merme rnurhi HAM se rrta mermburat laporan yang be rrsangku rtan de rngan 

pe rnye rsuraian hurkurm, langkah, ke rbijakan dan tindakan yang dilakurkan. 

Pe rmerrintah mermiliki tanggurng jawab urnturk merwurjurdkan permernurhan Hak 
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Asasi Manu rsia dalam 3 (tiga) be rnturk, yakni pernghormatan, perrlindurngan dan 

pe rmernurhan.
34

 

Ke rpe rrcayaan masyarakat yang hidurp dan be rrke rmbang di se rtiap ertnis dan 

surkur di de rsa merrurpakan bagian pernting dari ke rburdayaan lokal yang 

mernce rrminkan ciri khas berrbagai daerrah. Ke rpe rrcayaan ini tidak hanya 

mernyimpan nilai-nilai tradisional, tertapi jurga me rngandurng aspe rk-aspe rk yang 

mermpe rrkaya pe rradaban manursia se rcara urmurm. Se rbagai urnsurr ke rburdayaan 

lokal, kerpe rrcayaan masyarakat mermiliki pote rnsi be rsar se rbagai pe rre rkat bagi 

ke rsaturan bangsa Indone rsia. Hal ini terrjadi karerna kerpe rrcayaan terrse rburt 

mermurngkinkan warga Indone rsia dari be rrbagai surkur, e rtnis, dan dae rrah urnturk 

merrasa mermiliki iderntitas berrsama yang kurat dalam kerrangka Ne rgara 

Ke rsaturan Re rpurblik Indone rsia (NKRI). Dalam konterks ini, kerbe rragaman 

ke rperrcayaan masyarakat Indone rsia me rmberri kontribursi positif dalam 

mermpe rrkurat perrsaturan dan ke rsaturan bangsa. De rngan me rnghargai dan 

mermahami kerperrcayaan lokal, kita dapat me rmperrkaya ke rhidurpan be rrbangsa 

dan berrne rgara se rrta mermperrkurat jati diri bangsa Indone rsia se rcara 

ke rse rlurrurhan..
35

  

Surkur Jawa merrurpakan salah satur kerlompok ertnis di Indonersia yang 

terrse rbar luras di serlurrurh wilayah ne rge rri ini. Merskipurn terrse rbar di mana-mana, 

masyarakat Jawa tertap mernjaga dan merle rstarikan burdaya dan tradisi merrerka 
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se rbagai ciri khas yang kurat. Pe rrbe rdaan dalam bahasa dan kerburdayaan me rnjadi 

faktor yang me rmberdakan merre rka dari kerlompok ertnis lainnya. 
36

 

Pe rnganurt ke rperrcayaan me rmperrkernalkan ke rperrcayaan merrerka serbagai cara 

urnturk merngabdikan diri kerpada Turhan Yang Maha E rsa, derngan krite rria 

se rbagai be rrikurt:  

1. Ke rpe rrcayaan Ke rbatinan mernge rnalkan konse rp rurang spiritural yang ke rkal 

dalam diri manursia. Sermura kodrat alam hadir sercara imanern di dalam batin 

dalam bernturk kersaturan tanpa batas individur yang je rlas, se rperrti yang dianurt 

dalam Paguryurban Nge rsti Tu rnggal (Pange rstu r).  

2. Ke rpe rrcayaan terntang ke rjiwaan merngajarkan terknik-te rknik psikis, di mana 

jiwa ataur merntal abadi manursia mernyadari kerberradaannya pada batas 

murtlak, tanpa kerte rrganturngan pada pihak lurar. Contohnya dapat ditermurkan 

dalam aliran kerperrcayaan yang be rrsifat mistik.  

3. Ke rrohanian merngacur pada ke rmampuran roh manursia urnturk merrasakan 

ke rsaturan de rngan roh se rbagai surmbe rr dan tu rjuran erksiste rnsi manursia.
37

  

Se rse rorang me rngadopsi agama karerna didorong ole rh ke ryakinannya se rndiri. 

Terrkadang, individur bisa mernjadi sangat fanatik terrhadap agama ataur 

ke rperrcayaan yang me rre rka anurt, bahkan re rla merngorbankan harta dan jiwa 

urnturk kerpe rntingan agama terrse rburt. Hal ini jurga te rrjadi pada anggota 

Himpurnan Pe rnganurt Ke rpe rrcayaan (HPK) di De rsa Pe rkurnce rn, Ke rcamatan 

Kroya, Kabu rpate rn Cilacap.  
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Me rnurrurt pandangan Prof. M. M. Jiyodigurno, urnsurr-urnsurr pokok yang ada 

dalam aliran pernghayat ke rpe rrcayaan me rlipurti: 

1. Urnsurr burdi pe rke rrti lurhurr, e rtika dan filsafat tingkah laku r ataur amal solerh 

moral dan akhlak. 

2. Sangkan Paraning Durmadi ataur mertafisika ataur filsafat terntang “ada” 

(kawe rrurh “homo” the r philosofi of bering ther sciernce r of bering ataur 

ontology).  

3. Ilmur ghoib atau r kanurgaran ataur akurltismer ataur jaya kawijayan.  

4. Manurnggaling kawurlo dan gursti, ataur mistikismer ataur tasawurf.  

Se rdangkan jika merrurjurk pandangan Prof. Dr. Mu rkti Ali, urnsurr-urnsurr 

ke rperrcayaan mermiliki lima sifat, yakni:  

1. Be rrsifat batin, artinya me rnafikan kerurnggurlan ilahi.  

2. Be rrsifat surbye rktif, artinya hanya me rme rntingkan rasa ataur perngalaman 

rokhani.  

3. Be rrsifat ke raslian, yaitur sifat yang me rle rkat pada dirinya de rngan cara 

pe rngasingan diri, dan hasrat manursia urnturk me rmperrke rmbangkan 

ke rasliannya.  

4. Hurburngan e rrat antara para warganya, yang biasanya diwurjurdkan dalam 

lingkurp paguryurban.  

5. Faktor alat social ataur burdi lurhurr, artinya ge rrakan mernge rde rpankan aspe rk 

burdi perke rrti lurhurr.
38
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Di Indone rsia, ke rlompok yang me rrurjurk pada serburtan pernghayat 

ke rperrcayaan, se rtidaknya me rngandurng e rmpat erlerme rn: 

1. Ke rlompok pe rnghayat ke rpe rrcayaan yang dapat dikatakan ataurpurn te rrgolong 

ke rperrcayaan/agamaagama lokal (surkur), se rperrti kerperrcayaan Su rkur Dayak 

(Kaharingan, Manyaan), surkur Batak (Parmalim, si Raja Batak, 

Namurlajadinabolon), Surkur Baduri, Surnda Wiwitan, Burhurn (Jawa Barat), 

Surkur Anak Dalam/Kurbur, Surkur Wana (Surlawersi Terngah), Tonaas Walian 

(Minahasa, Surlawersi Urtara), Tolottang (Surlawe rsi Se rlatan), Wertur Terlur 

(Lombok), Naurrurs (Purlaur Se rram, Malurkur) dan be rrbagai ke rperrcayaan di 

Papura.  

2. Ke rlompok pe rnghayat ke rpe rrcayaan ke rpada Turhan Yang Maha E rsa. Masurk 

dalam katergori ini adalah pernganurt ke rbatinan Ke rjawe rn pada urmurmnya 

yang be rrpursat di Jawa antara lain Paguryurban Nge rsti Turnggal (Pange rstur), 

Surmarah, Sursila Burdi Dharma (Surburd), Pe rrjalanan, Sapta Dharma, Tri 

Turnggal dan Manurnggal, Pe rrsaturan Erklasing Burdi Murrko, Surmarah Purrbo, 

Paguryurban Hardo Pursoro, Nge rsti Turnggal, Mardi Santosaning Burdi, Burdi 

Lu rhurr dan lain serbagainya.  

3. Ke rlompok pe rnghayat ke rpe rrcayaan yang be rrindikasikan keragamaan 

merlipurti serkter keragamaan, aliran keragamaan, pernge rlompokan jermaah 

ke ragamaan serperrti Ahmadiyah, Burda Jawi Wisnur, Childrern of God, 

Ye rhova, Hari Krisna dan lainnya.  



39 
 

 
 

4. Ke rlompok pe rnghayat ke rpe rrcayaan mistik ataur klernik se rperrti perdurkurnan, 

paranormal, perramalan, perngobatan, santert, ternurng, sihir dan me rtafisika.
39

 

Paguryurban Re rsik Kurburr Jerro Terngah adalah serburah organisasi di Jawa 

yang me rnggaburngkan ke ryakinan dan tradisi dalam pernghayat ke rpe rrcayaan. 

Me rskipurn merlakurkan ibadah dan ritural yang be rrbe rda derngan praktik urmat 

Islam pada urmurmnya, me rre rka tertap merngide rntifikasi diri serbagai pe rmerlurk 

agama Islam. Salah satur ritural yang me rrerka lakurkan se rbagai be rnturk 

pe rnghormatan kerpada lerlurhurr adalah ritural nye rkar. Dalam ritural ini, merre rka 

merngurnjurngi makam orang terrterntur de rngan turjuran mermohon kerse rlamatan dan 

be rrkah dalam kerhidurpan merre rka. Di wilayah Cilacap, terrdapat berbe rrapa 

paguryurban yang masing-masing me rmiliki Be rdogol, yang me rrurpakan 

hurburngan ke rke rrabatan antar paguryurban. Salah saturnya adalah Paguryurban 

Re rsik Kurburr Je rro Te rngah di Cilacap, yang me rmiliki serkitar 2.500 anggota 

yang te rrse rbar di berberrapa daerrah. 
40
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Je rnis Perne rlitian 

Pe rne rlitian kuralitatif mernggambarkan kondisi mernge rnai Imple rmerntasi 

Konse rp Ke rlurarga SAMAWA dalam Pe rrkawinan Islam Himpurnan Pe rnganurt 

Ke rpe rrcayaan se rcara sistermatis dan faktu ral. Crerswe rll mernyatakan bahwa 

pe rnerlitian kuralitatif adalah jernis pe rnerlitian yang be rrfokurs pada kerhidurpan 

masyarakat, tingkah lakur masyarakat, konse rp ataur fe rnome rna yang ada di 

masyarakat, masalah sosial masyarakat, dan serbagainya. Me rnurrurt Mole rong 

pe rnerlitian kuralitatif berrmaksu rd urnturk me rmahami fernome rna terntang apa yang 

dialami olerh su rbjerk perne rlitian. Serdangkan me rnurrurt Surgiyono, me rtoder 

pe rnerlitian kuralitatif merrurpakan mertoder yang digu rnakan u rnturk merne rliti pada 

kondisi obye rk yang alamiah, dimana pe rne rliti serbagai instrurme rnt kurnci.
41

    

Pe rndapat lain, mertode r kuralitatif merrurpakan jernis me rtoder pe rnerlitian yang 

mermiliki  turjuran serbagai sarana u rnturk me rmahami fernomerna yang dirasakan 

dan dialami olerh surbje rk pe rne rlitian sercara mernye rlurrurh, te rrmasurk pe rrilakur, 

pe rrse rpsi, perrburatan, dan lainnya, de rngan me rnggurnakan de rskripsi bahasa dan 

kalimat dalam lingkurngan alami derngan be rrbagai mertoder alamiah.
42

 

Pe rne rlitian lapangan (fierld re rse rarch), me rnurrurt De rdy Murlyana, adalah 

jernis pe rne rlitian yang me rnye rlidiki fe rnomerna di lingkurngan alami. Olerh kare rna 

itur, data primerrnya be rrasal dari hasil lapangan. derngan me rlihat langsurng 
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surbje rk pe rnerlitian dan merlakurkan wawancara.
43

 Urnturk me rndapatkan informasi 

yang dipe rrlurkan urnturk pe rne rlitian merrerka, pe rnurlis akan sercara langsurng te rrjurn 

ke r lapangan saat mernurlis skripsi ini. Tidak hanya itur pe rnurlis jurga me rlakurkan 

interrvie rw ataur wawancara sercara langsurng di De rsa Adiraja, Ke rcamatan 

Adipala, Kaburpate rn Cilacap. 

B. Pernde rkatan Pe rne rlitian 

Dalam pernerlitian ini, pernurlis mernggurnakan pernde rkatan pernerlitian 

sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari 

struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-

perubahan sosial.44  

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu 

pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak 

menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi 

petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari 

proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang 

prosesproses sosial, mengingat bahwa pengetahuan prihal struktur masyarakat 

saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai 

kehidupan bersama dari manusia.45 

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat penghayat kepercayaan 

Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, 
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Kabupaten Cilacap. Cara ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis 

bagaimana kondisi dan keadaan keluarga penghayat kepercayaan Paguyuban 

Resik Kubur Jero Tengah, terkhusus mengenai konsep samawa di dalam 

keluarga mereka. 

C.  Surbje rk dan Obje rk Pe rne rlitian 

1. Surbje rk Pe rnerlitian  

Surbje rk perne rlitian merrurpakan fokurs kajian ataur hal yang me rnjadi 

fokurs pe rnerliti dalam sasaran perne rlitian. Me rnurrurt Surpriati objerk perne rlitian 

adalah variabler yang dite rliti olerh pe rne rliti. Mernurrurt Su rgiyono, surbje rk 

pe rnerlitian adalah pihak yang be rrkaitan de rngan yang dite rliti urnturk 

merndapatkan informasi te rrkait data pe rnerlitian. Serdangkan me rnurrurt 

Nanang Martono su rbjerk pe rnerlitian adalah pihak-pihak yang dijadikan 

samperl dalam serburah perne rlitian.
46

 Dalam pe rnerlitian ini surbjerk pe rnerlitian 

be rrarti orang yang akan mermbe rrikan informasi mernge rnai suratur hal yang 

kita terliti. Dalam hal ini yang me rnjadi surbjerk adalah kerlurarga dari anggota 

paguryurban re rsik kurburr jerro terngah. 

2. Obje rk Pe rnerlitian 

Obje rk perne rlitian mernurrurt Surgiyono adalah ke rgiatan yang dite rtapkan 

olerh pe rne rliti u rnturk dipe rlajari dan kermurdian ditarik kersimpu rlannya.
47

 

Me rnurrurt Su rdijono, su rbjerk me rrurpakan poko3k bahasan ataur topic yang 

mernjadi fokurs pe rne rlitian. Serdangkan me rnurrurt Surryabrata, su rbjerk adalah 
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bidang kajian ataur topic yang digu rnakan urnturk mermursatkan su ratur 

pe rnerlitian.
48

  Pe rne rlitian ini mernggurnakan objerk pe rne rlitiannya yaitu r 

merne rliti mernge rnai implermerntasi konse rp ke rlurarga samawa pernghayat 

ke rperrcayaan pagu ryurban re rsik ku rburr je rro terngah yang be rrada di De rsa 

Adiraja Ke rcamatan Adipala Kabu rpatern Cilacap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

D. Surmbe rr Data 

1. Data Primerr 

Data Primerr adalah data yang dhasilkan dari surmbe rr urtama. Surmbe rr 

data primerr dihasilkan  dari narasurmberr dan informan sercara langsurng.
49

 

Surgiyono me rngatakan bahwa data primerr me rrurpakan surmberr data yang 

didapatkan langsurng ole rh orang yang me rngurmpurlkannya. Se rmerntara itur, 

Danang Surnoto me rngatakan bahwa data primerr adalah data asli yang 

dikurmpurlkan serndiri olerh pernerliti urnturk mernjawab masalah pernerlitian 

merre rka. 

Data primerr, mernurrurt Urmi Narimawati, adalah data yang be rrasal dari 

surmbe rr perrtama ataur surmberr asli dan tidak terrse rdia dalam bernturk filer-file r 

ataur te rrkompilasi. Data yang digurnakan olerh pe rne rliti dikurmpurlkan se rcara 

pribadi dari lokasi pernerlitian ataur surmbe rr urtama. Merre rka mernggurnakan 

termuran dari wawancara derngan surbje rk pe rnerlitian serbagai surmberr urtama. 

Dalam perne rlitian ini pernurlis merngambil dari ke rlurarga yang me rnganurt 

ke rperrcayaan Ke rjawern ataur Himpurnan Pe rnganurt Ke rpe rrcayaan. Dalam 
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penelitian ini penulis mengambil dari 6 keluarga yang menganut Aliran 

Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah. 

Tabel 3. Data responden 

NO Pasangan Suami Istri Lama Menikah 

1. Bapak Tono dan Ibu Sani 41 tahun 

2. Bapak Kunto dan Ibu Farida 12 tahun 

3. Bapak Agus dan Ibu Ani 23 tahun 

4. Bapak Cano dan Ibu Sumi 21 tahun 

5. Bapak Supardi dan Ibu 

Wasnani 

30 tahun 

6. Bapak Ageng dan Ibu 

Alastri 

62 tahun 

 

2. Data Serkurnde rr  

Data yang dipe rrolerh dari purstaka lain diserburt data serkurnde rr dan 

digurnakan serbagai informasi tambahan ataur data perndurkurng urnturk 

merndurkurng data primerr. Me rnurrurt Surgiyono data se rkurnderr merrurpakan 

surmbe rr data yang tidak didapatkan langsu rng ole rh pe rngurmpurl data. 

Se rdangkan mernurrurt Danang Su rntoyo, data serkurnderr adalah data yang 

be rrsurmberr dari catatan yang ada pada pe rrursahaan ataur surmbe rr lainnya.
50

 

Me rnurrurt Cre rsswe rll, data se rkurnderr diartikan se rbagai data yang  

dikurmpurlkan olerh orang lai ataur lermbaga lain dan te rrse rdura u rnturk perne rliiti 

se rcara purblic.
51

 Data se rkurnderr yang dipe rrolerh pe rne rliti berrasal dari jurrnal, 

interrne rt, dan pernerlitian terrdahurlur. 
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E. Sampe rl Pe rne rlitian 

Me rnurrurt Surgiyono, te rknik pe rngambilan sampe rl adalah mertoder yang 

digurnakan urnturk merngambil samperl dalam pernerlitian. Sermerntara mernurrurt 

Margono, te rknik perngambilan samperl adalah cara urnturk merne rnturkan samperl 

yang se rsurai de rngan urkurran yang diinginkan dari surmberr data se rbernarnya, 

de rngan mermpe rrtimbangkan karakterristik dan distribursi popurlasi urnturk 

merndapatkan samperl yang me rwakili derngan baik.
52

 Me rnurrurt Crerwe rll, samperl 

pe rnerlitian adalah kerlompok individur ataur urnit yang dipilih dari popurlasi yang 

lerbih be rsar urnturk diurji dalam suratur pe rne rlitian. Permilihan samperl pe rnerlitian 

merrurpakan tahap pernting dalam prosers pe rne rlitian dan dapat dilakurkan de rngan 

be rrbagai mertoder, terrmasurk random sampling dan nonrandom sampling se rperrti 

yang te rlah dibahas serbe rlurmnya.
53

 

1. Random Sampling 

Random sampling adalah mertoder pe rngambilan samperl di mana 

se rtiap anggota popurlasi mermiliki kerse rmpatan yang sama urnturk dipilih 

mernjadi bagian dari samperl. Pe rnderkatan ini mernciptakan samperl yang 

re rprerse rntatif dari popurlasi sercara kerse rlurrurhan dan mermurngkinkan urnturk 

mermburat ge rnerralisasi yang le rbih luras terntang popurlasi terrse rburt. Terknik-

terknik random sampling merlipurti mertoder se rpe rrti simpler random sampling, 
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stratifierd random sampling, clurste rr random sampling, dan syste rmatic 

random sampling.
54

 

2.  Non Random Sampling 

Nonrandom sampling, ataur jurga dike rnal serbagai purrposive r 

sampling, adalah mertoder pe rngambilan samperl di mana perne rliti mermilih 

anggota samperl berrdasarkan kriterria terrterntur yang re rle rvan de rngan turjuran 

pe rnerlitian. Pernderkatan ini serring digurnakan kertika popurlasi tidak dapat 

diaksers de rngan murdah ataur ke rtika perne rliti terrtarik pada surbke rlompok 

terrte rntur dalam popurlasi.
55

 

Pada perne rlitian ini, pernurlis mernggurnaka terknik nonrandom sampling 

de rngan me rmilih rersponde rn de rngan klasifikasi ke rlurarga yang u rsianya le rbih 

dari 10 tahurn. 

F. Te rknik Pe rngurmpurlan Data 

1. Obse rrvasi  

Obse rrvasi adalah kergiatan yang dilakurkan urnturk merngurmpurlkan dan 

merncatat data sercara sistermatis mernge rnai kerjadian, perrilakur, objerk, ataur 

fe rnomerna lain yang diamati, yang me rrurpakan bagian pernting dalam 

merndurkurng prose rs pe rne rlitian yang se rdang dilakurkan.
56

 Obse rrvasi 

dilakurkan derngan cara merngurmpurlkan data ataur informasi serbanyak-

banyaknya lalur diperrse rmpit dan difokurskan pada pokok perrmasalahan.  
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Se rorang akade rmisi Ame rrika berrnama Cre rswe rll, mernggambarkan 

obse rrvasi se rbagai mertode r pe rngurmpurlan data yang dilakurkan langsurng ole rh 

pe rnerliti itur se rndiri ataur de rngan kata lain tidak bisa diwakilkan olerh orang 

lain. Prosers pe rngurmpurlan data ini didapatkan me rlaluri perngamatan 

merndalam terrhadap manursia se rbagai surbjerk obse rrvasi dan lingkurngan 

merre rka di lingkurngan pe rne rlitian. Crerswe rll jurga me rngatakan bahwa 

obse rrvasi tidak dapat digurnakan se rbagai permbe rda objerk dari 

lingkurngannya kare rna, mernurrurt Crerswe rll, manursia dan lingkurngannya 

adalah kersaturan yang tidak bisa dipisahkan, di mana prosers saling 

merme rngarurhi satur sama lain terrjadi.
57

 

Me rnurrurt Patton (dalam Poerrwandari, 2017), obse rrvasi adalah 

se rburah mertoder pe rngurmpurlan data yang tidak bisa ditinggalkan ke rtika 

mernggurnakan me rtoder pe rne rlitian kuralitatif. Agar datanya akurrat dan 

be rrmanfaat, obserrvasi harurs dilakurkan ole rh pe rnerliti yang te rlah me rnerrima 

latihan yang me rmadai dan terlah merlakurkan perrsiapan yang te rliti dan 

mernye rlurrurh. 

Se rdangkan me rnurrurt Mills, mernyatakan bahwa obse rrvasi adalah 

se rburah kergiatan yang te rrerncana dan terrfokurs urnturk merlihat dan merncatat 

se rrangkaian perrilakur ataurpurn jalannya se rburah sisterm yang me rmiliki turjuran 

terrte rntur, se rrta me rngurngkap apa yang ada dibalik murncurlnya pe rrilakur dan 

landasan suratur sisterm terrse rburt.58
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Obse rrvasi pada pe rnerlitian ini dilakurkan de rngan cara merndatangi 

langsurng obje rk yang dite rliti, yaitur ke rlurarga yang te rrgaburng dalam 

Himpurnan Pe rnganurt Ke rpe rrcayaan di Dersa Adiraja, Ke rcamatan Adipala, 

Kaburpate rn Cilacap. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah mertoder pe rngurmpurlan data di mana orang 

diwawancarai urnturk merndapatkan informasi dan gagasan terntang 

masalah.
59

 Apabila ingin merlakurkan sturdi pe rndahurluran urnturk merne rmurkan 

masalah yang harurs dite rliti, Surgiyono merngatakan bahwa wawancara 

adalah mertoder pe rngurmpurlan data yang digurnakan. 

Me rnurrurt Kriyantono, wawancara adalah diskursi terntang informasi 

antara perrise rt yang be rrharap merndapatkan informasi dan informan yang 

dianggap me rmiliki informasi pe rnting. Me rnurrurt Andra, dalam bu rkurnya 

manyatakan bahwa wawancara adalah salah satur be rnturk pe rne rlitian yang 

merlibatkan berrtanya jawab antara perne rliti dan surbjerk pe rnerlitian.
60

 

Wawancara pada perne rlitian ini berrgurna urnturk mernge rtahuri Implermerntasi 

Konse rp Ke rlurarga Samawa pada Perrkawinan Islam Pe rnghayat Ke rpe rrcayaan 

Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro Te rngah di De rsa Adiraja, Ke rcamatan 

Adipala, Kaburpate rn Banyurmas.   

3. Dokurme rntasi 

Dokurme rntasi adalah suratur prose rs perngurmpurlan dan pernyimpanan 

informasi yang mampur mernurnjurkkan hasil dan burkti terrkait kerte rrangan, 
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se rpe rrti gambar, dokurme rn, dan bahan rerfe rre rnsi lainnya.
61

 Me rnurrurt 

Cre rsswe rll, dokurme rntasi merrurpakan prosers merncatat dan merngaturr sermura 

data yang diku rmpurlkan se rlama pernerlitian.
62

 Pada pe rnerlitian ini, perne rliti 

akan merlakurkan dokurmerntasi se rlama ke rgiatan perne rlitian yang mampur 

mermburktikan Implermerntasi Konse rp Ke rlurarga Sakinah Mawaddah 

Warahmah pada Perrkawinan Pernghayat Ke rpe rrcayaan Pagu ryurban Re rsik 

Kurburr Je rro Terngah Sturdi Kasurs De rsa Adiraja, Ke rcamatan Adipala, 

Kaburpate rn Banyurmas. 

G. Te rknik Analisis Data 

 Me rnurrurt Surgiyono te rknik analisis data adalah prose rs me rncari dan 

mernyursurn data yang dipe rrole rh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokurmerntas.
63

 Se rdangkan me rnurrurt Irawan te rknik analisis data me rrurpakan 

prose rs merngurbah data dari hasil yang didapat dan dicatat me rnjadi serburah 

informasi.
64

 Me rnurrurt Milers dan Hu rbe rrman, analisis data te rrdiri dari 3 alurr 

ke rgiatan, yakni: 

1. Re rdurksi Data 

Re rdurksi data merrurpakan su ratur be rnturk analisis yang me rngarahkan dan 

mernge rlola data dari hasil lapangan.  
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2. Pe rnyajian Data 

Pe rnyajian data merrurpakan suratur cara yang paling u rtama bagi analisis 

kuralitatif yang dirancang gu rna me rnggabu rngkan informasi yang disu rsurn 

dalam berntu rk yang mu rdah dipahami.  

3. Me rnarik Ke rsimpurlan 

Pe rnarikan kersimpu rlan merrurpakan serbagian dari kergiatan. Makna-makna 

yang mu rncurl dari data harurs diurji kerbe rnarannya.
65
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Demografis Lokasi Penelitian 

1. Profil Desa Adiraja  

Adiraja adalah dersa di Kercamatan Adipala, Cilacap, Jawa 

Terngah, Indonersia. Dersa Adiraja hanya berrjarak serkitar 2 Km dari 

pursat Kercamatan Adipala serrta 22,2 Km berrkerndara ker arah timurr 

dari pursat permerrintahan Kaburpatern Cilacap. Mernariknya Dersa 

Adiraja masih kerntal derngan adat dan tradisi yang ada, tradisi yang 

masih terrurs dilaksanakan sampai saat ini, diantaranya adalah serderkah 

laurt dan serderkah burmi.   

Salah satur kernerkaragaman yang ada di lapisan masyarakat 

Dersa Adiraja adalah adanya banyak masyarakat yang mernganurt paham 

kerperrcayaan perninggalan lerlurhurr ataur biasa diserburt derngan 

kerjawern. Merrerka mernyerburt dirinya serbagai pernganurt 

Kerperrcyaan Kerpada Turhan Yang Maha Ersa. Konon masyarakat 

pernghayat kerperrcayaan adalah perwaris burdaya dari salah satur 

kerrajaan yang perrnah ada di Nursantara. Di Dersa Adiraja terrdapat 12 

tokoh serserpurh ataur biasa diserburt derngan berdogol. Masyarakat 

pernghayat kerperrcayaan yang ada di Dersa Adiraja jurga terrgaburng 

dalam serburah paguryurban berrnama Paguryurban Rersik Kurburr Jerro 

Terngah (PRKJ) yang serringkali aktif dalam berrbagai kergiatan 

kerburdayaan.   
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2. Letak Geogrfis Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap 

De rsa Adiraja terrlertak pada koordinat burjurr 109,16405 dan lintang 

-7,658941 de rngan ke ringgian 25mdpl. Adapurn luras wilayah De rsa Adiraja 

adalah 504,16 Ha. Wilayah ini dibatasi olerh be rberrapa titik pernting yang 

mernjadi batas alamnya. Di se rbe rlah urtara, berrbatasan derngan De rsa 

Doplang. Se rme rntara itur, dise rbe rlah timurr, batas wilayah ini berrdampingan 

de rngan De rsa Pe rdasong dan Ke rcamatan Kroya. Ke rse rlatan, batas 

wilayahnya diapit olerh De rsa Karanganyar dan Dersa Karangbe rnda. Di 

se rbe rlah barat, terrdapat Dersa Adipala, yang tidak hanya me rnjadi batas 

ge rografis te rtapi jurga be rrde rkatan derngan wilayah-wilayah lain.  

De rsa Adiraja terrbagi mernjadi ernam dursurn yang u rnik, masing-

masing me rmiliki ciri dan karakte rristiknya se rndiri. Du rsurn Adiraja, dikernal 

de rngan ke rindahan alamnya dan ke rhidurpan masyarakatnya yang ramah. 

Dise rbe rlah serterlah terrdapat Dursurn Joho, yang te rrke rnal derngan 

pe rsawahannya yang hijau r surburr. Joho jurga me rnjadi pursat perrtanian dan 

ke rmandirian erkonomi masyarakat se rtermpat. Ke rberradaan Dursurn 

Karangnangka dan karangtak, se rbagian masyarakatnya 

be rrmataperncaharian serbagai pe rdagang. Se rdangkan di Du rsurn Pe rne rmpern 

dan Dursurn Pe rtilasan serbagai pursat kergiatan sosial dan keragamaan.   

Kondisi fisik yang se rbagian be rsar lahannya me rrurpakan sawah 

irigasi sangat me rndurkurng mata pe rncaharian warganya mayoritas pe rtani. 

Adanya su rngai yang ada di De rsa Adiraja ju rga me rndurkurng ne rlayan dalam 

merngakse rs ke r laurt le rpas. De rsa Adiraja yang me rrurpakan de rsa swadaya, 
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se rlain mayoritas masyarakatnya be rrprofe rsi se rbagai pertani dan nerlayan, 

se rbagian masyarakat jurga me rmiliki profe rsi serbagai pe rdagang yang 

didurkurng de rngan adanya pasar de rsa yang dikerlola olerh perme rrintah dersa.  

3. Monografi Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap 

Monografi de rsa dalam hal ini me rlipurti ju rmlah perndurdurk, mata 

pe rncaharian, dan tingkat pe rndidikan yang ada di De rsa Adiraja. Adapu rn 

data monografi dersa dijerlaskan se rbagai berrikurt:  

a. Jurmlah Perndurdurk 

Taberl 4. Jurmlah perndurdurk Dersa Adiraja  

No Perndurdurk Jurmlah 

1 Laki-laki 3.442 jiwa 

2 Perrermpuran 3.310 jiwa 

 Total 6.752 jiwa 

 

b. Mata Perncaharian  

Taberl 5. Jurmlah mata perncaharian masyarakat Dersa Adiraja 

No Mata  Perncaharian Jurmlah 

1 Karyawan 365 orang 

2 Wiraswasta 439 orang 

3 Pertani 869 orang 

4 Turkang 2 orang 

5 Burrurh Tani 42 orang 

6 Burrurh Harian Lerpas 451 orang 

7 Pernsiurnan 24 orang 

8 Nerlayan 89 orang 

9 Perterrnak 13 orang 

10 Jasa 11 orang 

11 Perngrajin - 

12 Perkerrja Serni - 

13 Tidak berkerrja 2.466 orang 

14 Perrangkat Dersa 21 orang 

15 Perlajar 820 orang 

16 Merngurrurs Rurmah Tangga 1.145 orang 

 

 



54 
 

 
 

c. Tingkat perndidikan 

Taberl 6. Tingkat perndidikan masyarakat De rsa Adiraja  

No Tingkat Perndidikan Jurmlah 

1 Perndidikan Urmurm  

 TK 695 orang 

 SD 2.510 orang 

 SMP 1.060 orang 

 SMA 68 orang 

 Diploma 120 orang 

 Sarjana  

 S2 5 

 S3  

2 Perndidikan Khursurs  

 Perndok Persantrern 4 orang 

 Perndidikan Keragamaan 1 orang 

 Serkolah Lurar Biasa  5 orang 

 Kurrsurs Kertrampilan  

3 Tidak Lurlurs dan tidak serkolah  

 Tidak lurlurs  

 Tidak berrserkolah 1.463 orang 

 

B. Konsep SAMAWA Menurut Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik 

Kubur Jero Tengah 

Pe rrnikahan mernurrurt Urndang-urndang adalah ikatan lahir batin antara 

se rorang pria dan serorang wanita se rbagai su rami istri derngan tu rjuran mermbernturk 

rurmah tangga yang bahagia dan ke rkal berrdasarkan kerturhanan yang maha ersa. 

Se rdangkan pada Kompilasi Hu rkurm Islam Pasal 3 dise rburtkan bahwa 

pe rrkawinan berrturjuran urnturk me rwurjurdkan ke rhidurpan rurmah tangga yang 

sakinah mawaddah dan rahmah.                

Adapurn hak dan kerwajiban su rami istri yang diatu rr dalam Urndang-

urndang Nomor 1 Tahurn 1974 Pasal 30 yakni surami istri mermikurl kerwajiban 

yang lurhurr urnturk me rne rgakkan rurmah tangga yang me rnjadi se rndi dasar 

sursurnan masyarakat, surami istri jurga mermiliki hak dan ke rwajiban yang sama 
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dalam mermbangu rn rurmah tangga. Dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 dari U rndang-

urndang pe rrkawinan me rnyatakan bahwa su rami mermiliki ke rwajiban mernjadi 

ke rpala rurmah tangga yang be rrtanggurng jawab terrhadap kerse rlamatan rurmah 

tangganya. Dan istri me rmiliki kerwajiban se rbagai ibur rurmah tangga ole rh 

karerna itur turgas u rtama serorang istri adalah merngatu rr ke rburturhan rurmah tangga. 

Dari hasil perne rlitian yang  dilaku rkan pernurlis di lapangan mernermurkan 

fakta bahwa pernghayat ke rpe rrcayaan Pagu ryurban Re rsik Kurburr Je rro terngah 

mermiliki serdikit perrbe rdaan konserp samawa yang dije rlaskan dalam Urndang-

urndang dan Kompilasi Hu rkurm Islam, masyarakat pe rnghayat ke rpe rrcayaan 

Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro Terngah dalam hal ini le rbih mernge rnal derngan 

istilah kerlurarga te rntrerm. Konse rp ke rlurarga terntre rm, mernurrurt salah satur tokoh 

masyarakat (Kyai Su rhe rrman) bahwa dalam me rmbangurn ke rlurarga haru rs 

mermiliki rasa kasih sayang dan me rngasihi satur sama lain. Kyai Su rhe rrman 

yang ju rga salah satur berdogol di Dersa Adiraja merngatakan bahwasannya 

tingkat pe rrcerraian masyarakat Adiraja yang me rngikurti Pagu ryurban Re rsik 

Kurburr Je rro Te rngah sangatlah rerndah, karerna masyarakat yang me rngikurti 

ke rperrcayaan terrse rburt perrcaya bahwasannya ke rlurarga yang baik adalah 

se rpasang su rami istri yang saling me rnjaga dan saling me rngasihi satu r sama lain 

hingga akhir hayat. Se rlain itur, masyarakat pe rnghayat ke rpe rrcayaan yang ada di 

De rsa Adiraja jurga sangat tabur derngan poligami. Bagi me rre rka, di dalam rurmah 

tangga hanya ada satur raja dan satur perrmaisurri. Jadi di dalam ke rhidurpan 

be rrurmah tangga hanya ada satu r surami dan satur istri, tidak bolerh merndurakan 
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ataur mermiliki istri le rbih dari satur. Kare rna bagi merre rka kerse rtiaan dan kasih 

sayang adalah kurnci dalam mermbangurn ke rlurarga. 

Dalam merwurjurdkan konse rp urnturk me rnurjur ke rlurarga yang te rntram dan 

bahagia, suratur ke rlurarga harurs bisa mermernurhi hak dan kerwajibannya masing-

masing terrurtama serorang surami yang mernjadi kerpala kerlurarga. Be rgiturpurn 

de rngan se rorang istri jurga harurs bisa me rmernurhi ke rwajibannya se rcara batin 

ke rpada suraminya. Ke rtika surami dan istri surdah mermernurhi hak dan 

ke rwajibannya, maka kerlurarga yang diharapkan akan te rrwurjurd.  

Be rbe rrapa masyakat ju rga me rngatakan bahwa merre rka se rringkali 

mernde rngar konse rp kerlurarga samawa tertapi merre rka tidak mernge rrti bagaimana 

pe rngimplerme rntasian konserp ke rlurarga samawa. Kare rna pada dasarnya 

masyarakat pernghayat ke rperrcayaan te rtap mermaturhi syariat Islam dan mernikah 

de rngan sah di KU rA me rnggurnakan ru rkurn dan syarat nikah dalam Islam. 

Namurn dalam mermbangurn bahte rra rurmah tangga me rrerka meryakini ajaran 

lerlurhurr turrurn termurrurn yakni me rmbangurn ke rlurarga terntre rm yang tu rjurannya 

adalah urnturk merniadi kerlurarga yang langge rng dan bahagia. Se rpe rrti yang 

dikatakan pasangan su rami istri yang su rdah mernikah 41 tahurn, Bapak Tono 

dan Ibur Sani: 

“Saya se rring me rnderngar istilah kerlurarga samawa tertapi tidak tahur 

maknanya. Mu rngkin sama derngan ke rlurarga terntre rm karerna disini 

biasanya dike rnal derngan ke rlurarga te rntrerm. Tapi saat saya me rnikah di 

KUrA saya ju rga dinasihati urnturk mernjadi kerlurarga yang sakinah 

mawaddah dan warahmah. Orang-orang ju rga banyak yang me rndoakan 

se rpe rrti itur” 
66
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 Bapak Tono dan Ibu Sani (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 22 

Mei 2024 di Desa Adiraja 
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Adapurn konse rp ke rlurarga te rntrerm mernurrurt Bapak Tono dan Ibu r Sani: 

“Konse rp ke rlurarga terntrerm mernurrurt saya adalah kerlurarga aman, nyaman 

dan bahagia. Diantara su rami istri jarang be rrterngkar dan mernye rle rsaikan 

urrursan harian  berrsama-sama. Kami dapat me rnye rle rsaikan konflik 

de rngan baik, kami hidurp rurkurn, kami bisa makan be rrsama. Jika ada 

pe rrterngkaran tidak perrnah lama, jadi langsu rng dise rle rsaikan”
67

  

 

Be rrdasarkan konse rp kerlurrga te rntrerm manu rrurt Bapak Tono dan Ibu r Sani, 

sangat je rlas bahwa merre rka sangat merngurtamakan rasa aman dan nyaman di 

dalam mermbangu rn rurmah tangga. Konse rp kerlurarga terntre rm jurga dikatakan 

olerh dan Bapak Ku rnto dan Ibu r Farida yang su rdah mernikah serlama 12 tahurn 

dan mermiliki dura anak. Bapak Ku rnto dan Ibur Farida me rnyatakan:  

“Ke rlurarga te rntrerm mernurrurt kami adalah kerlurarga yang ru rkurn antara 

surami, istri dan anak-anaknya. Yang e rkonomi nya te rrpe rnurhi dan saling 

mernyayangi satur sama lain, sandang pangannya se rmura terrpernurhi, 

merrasa aman dan nyaman, bisa be rrsama-sama derngan ke rlurarga, dan jika 

be rrterngkar ya dise rle rsaikan derngan baik dan be rrsama-sama” 
68

 

 

Se rpe rrti yang dikatakan Kyai Arja Wikarta, masyarakat pe rnghayat 

ke rperrcayaan dalam mermbangu rn rurmah tangga me rgikurti kerburdayaan yang  

surdah ada ataur merngikurti ajaran lerlurhurr. Konse rp ke rlurarga te rntre rm pastinya 

be rrkaitan derngan ke rlurarga yang te rnang, dan damai. Serperrti yang dikatakan 

olerh ke rlurarga Bapak Agu rs dan Ibur Ani:  

“Saya su rdah me rnikah serlama 23 tahurn dan se rlama ini konserp kerlurarga 

terntre rm mernurrurt saya adalah ke rlurarga yang se rjahte rra, bahagia, dan 

e rkonominya te rrpernurhi. Saya dan ke rlurarga jarang berrte rngkar, kami hidurp 

rurkurn dan bahagia. Kami me rlakurkan hal baik berrsama-sama, kami 

saling be rrkomurnikasi derngan baik dan bahasa yang baik ju rga”
69
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 Bapak Tono dan Ibu Sani (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 22 

Mei 2024 di Desa Adiraja 
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 Bapak Kunto dan Ibu Farida (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 

22 Mei 2024 di Desa Adiraja 
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 Bapak Agus dan Ibu Ani (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 22 

Mei 2024 di Desa Adiraja 
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Masyarakat pernghayat ke rpe rrcayaan merne rrapkan konserp kerlurarga 

terntre rm urnturk me rnjaga ke rlurarga me rrerka dan merncapai turjuran perrnikahan itur 

se rndiri. Hal lain dikatakan ole rh ke rlurarga Bapak Cano dan Ibu r Surmi yang 

surdah mernikah se rlama 21 tahurn : 

“Jika mernurrurt ke rlurrga kami, kerlurarga te rtre rm adalah kerlurarga yang bisa 

be rrkomurnikasi derngan baik, kami sangat me rnghindari se rlisisih paham 

urnturk mernciptakan kerlurarga te rntre rm se rsurai ajaran lerlurhurr kami, jadi hal-

hal yang nantinya akan me rmburat konflik kami bicarakan de rngan baik 

dan kami dapat hidurp be rrdampingan satu r de rngan yang lainnya dalam 

waktur yang lama”
70

 

 

Konse rp samawa adalah konse rp mernurrurt Islam se rdangkan konse rp 

ke rlurarga terntre rm adalah konserp mernurrurt pernghayat ke rpe rrcayaan PRKJ, 

namurn tidak serdikit jurga masyarakat yang me rnge rtahuri konserp ke rlurarga 

samawa. Se rpe rrti kerlurarga Bapak Su rpardi dan Ibu r Wasnani yang be rrpe rndapat 

bahwa konse rp samawa dan konse rp ke rlurarga te rntrerm hanya be rrbe rda istilah 

saja, namurn pada dasarnya konse rp te rrse rburt adalah konserp yang sama karerna 

mermiliki turjuran yang sama yakni me rnciptakan kerlurarga yang ke rkal dan 

bahagia.  

“Me rnurrurt kerlurarga saya, konse rp ke rlurarga samawa se rndiri adalah 

ke rlurarga yang pe rnurh kasih sayang, ke rlurarga yang pe rnurh ke rte rnangan, 

pe rnurh kasih se rrta cinta. Sama de rngan konse rp ke rlurarga terntre rm murngkin 

hanya pernye rburtannya saja yang be rrbe rda. Di kerlurarga kami purn tertap ada 

hak dam kerwajiban su rami istri, namurn ada serdikit perrbe rdaan tapi ya 

tipis serkali perrbe rdaannya”
71

    

 

Se rcara su rbstansial antara satur konse rp de rngan konse rp lainnya tidak jau rh 

be rrberda, hal ini jurga disampaikan ole rh kerlurarga Bapak Age rng dan Ibu r Alastri 
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 Bapak Cano dan Ibu Sumi (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 23 

Mei 2024 di Desa Adiraja 
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 Bapak Supardi dan Ibu Wasnani (keluarga pen   ghayat kepercayaan) wawancara pada 

tanggal 23 Mei 2024 di Desa Adiraja 
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yang me rrurpakan salah satur ke rlurarga pe rnghayat ke rpe rrcayaan yang su rdah 

mernikah se rlama 62 tahurn: 

“Ke rlurarga samawa bagi kami adalah konse rp ke rlurarga yang se rmpurrna, 

ada tolak urkurr pe rncapaiannya sama saja se rpe rrti konse rp ke rlurarga 

terntre rm. Ke rlurarga samawa maurpurn ke rlurarga te rntrerm sama-sama 

ke rlurarga yang me rmiliki rasa pe rnurh kasih sayang, se rpe rrti kerlurarga durnia 

akhirat. Kami me rlangsurngkan ke rhidurpan be rrurmah tangga se rsurai de rngan 

yang diajarkan dari kami ke rcil ya contohnya kami saling me rnghormati 

satur sama lain. Dan saling me rnge rrti hak dan kerwajiban kami masing-

masing”
72

  

 

Be rrdasarkan hasil wawancara te rrse rburt, masyarakat pe rnghayat 

ke rperrcayaan Pagu ryurban Re rsik Ku rburr Je rro Te rngah yang ada di De rsa Adiraja 

Ke rcamatan Adipala se rringkali me rnderngar istilah samawa, bahkan be rberrapa 

ke rlurarga me rngaku ri bahwa konse rp kerlurarga samawa hampir sama derngan 

konse rp ke rlurarga te rntrerm. Pada konse rp ke rlurarga samawa mau rpurn konse rp 

ke rlurarga te rntre rm, ke rduranya me rmiliki tu rjuran yang sama, su rami istri jurga 

mermiliki hak dan kerwajibannya masing-masing.  

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, penulis menemukan sebuah 

kesamaan atau keselarasan tujuan dari konsep tentrem yang dianut oleh 

masyarakat pernghayat kerperrcayaan Paguryurban Rersik Kurburr Jerro Terngah 

dengan tujuan pernikahan atau pembentukan keluarga menurut Islam yang 

termuat di dalam ayat Al-Qur‟an, yaitu dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:  

كُنػُومً ازَمكَاج ا انَػمفُسِكُممً مِّنمً لَكُممً خَلَقًَ اَفمً اٰيٰتِهًِ كَمِنمً نَكُممً كَجَعَلًَ الَِيػمهَا الِّتَسم  كَّرَحْمَةً  مَّوَدَّةً  بػَيػم
  يػَّتػَفَكَّرُكمفًَ لِّقَوم ـً لََٰيٰتً  ذٰلِكًَ فِمً اِفًَّ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri 

agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu 
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 Bapak Ageng dan Ibu Alastri (keluarga penghayat kepercayaan) wawancara pada tanggal 

23 Mei 2023 di Desa Adiraja 
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rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir.”
73

 

 

Di dalam ayat tersebut termuat kata “litaskunu” yang memiliki arti 

“tenteram” selaras dengan konsep tentrem yang dianut masyarakat pe rnghayat 

ke rperrcayaan Pagu ryurban Re rsik Ku rburr Je rro Terngah. Dalam hasil wawancara 

juga dengan jelas menunjukkan keselarasan mengenai konsep tentrem dengan 

tujuan pernikahan menurut Islam walaupun dalam bahasa atau istilah yang 

berbeda. Konsep keluarga tentrem yang dianut oleh masyarakat penghayat 

kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah menunjukkan bahwa 

mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh para leluhur, yang apabila 

dianalisis menurut hukum Islam memiliki kesamaan dan keselarasan isi atau 

makna.  

Analisis penulis tentang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 

penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah adalah sebuah 

kepercayaan yang memiliki perbedaan dengan apa yang diajarkan dalam 

Islam, walaupun tidak sepenuhnya. Dalam hukum Islam diajarkan untuk 

melaksanakan kewajiban yaitu sholat dan juga haji, namun dalam prakteknya 

di masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah 

tidak melaksanakannya tetapi ibadah yang dilaksanakan disebut dengan 

ibadah kepungan, dimana mereka berdoa di dalam rumah ibadah yang 

dinamakan Rumah Pasemuan.
74

 Mereka juga memiliki tradisi atau yang telah 

                                                                   
73 Q.S. Ar-Rum ayat 21 
74

 Joi Karlina. “Budaya Politik Masyarakat Kejawen terhadap Nilai Demokrasi: Studi Kasus 

Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah Cilacap”. Skripsi. (Semarang: Universitas Diponegoro, 

2022) hlm. 28. 
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dilakukan terus-menerus dari leluhur mereka yaitu ritual Nyekar berupa 

mendatangi makam leluhur untuk memohon keselamatan dan berkah dalam 

kehidupan mereka. Ritual tersebut memiliki sebuah kesamaan tradisi dalam 

Islam yaitu berupa ziarah kubur. 

Hal itu dapat menggambarkan bahwa secara umum kepercayaan dan 

tradisi yang dianut oleh masyarakat penghayat kepercayaan Paguyuban Resik 

Kubur Jero Tengah berupa ajaran leluhur tidaklah bertentangan dengan apa 

yang termuat dalam hukum Islam, dengan arti lain bahwa ajaran leluhur 

Paguyuban Resik Kubur Jero Tengah juga mengambil beberapa hukum Islam 

dan menyampaikan serta mengajarkannya kepada keturunan mereka dengan 

bahasa dan cara mereka sendiri, meskipun beberapa hal dalam syariat Islam 

tidak dilaksanakan seperti sholat dan haji. 

C. Implementasi Konsep Keluarga Tentrem Penghayat Kepercayaan 

Paguyuban Resik kubur Jero Tengah 

Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro terngah sangat mernjurnjurng tinggi nilai-

nilai kerperrcayaan dalam ke rhidurpan se rhari-hari me rre rka. Merre rka mermpraktikan 

konse rp ke rlurarga samawa ataur lerbih dikernal derngan istilah kerlurarga te rntre rm 

yang me rngurtamakan kerbe rrsamaan, gotong royong, dan saling me rnghormati 

dalam sertiap interraksi sosial. Merrerka tidak hanya me rnjalankan kerpe rrcayaan 

adat istiadat se rcara konsistern, tertapi jurga mernjaga hu rburngan yang harmonis 

antara sersama anggota pagu ryurban. Jadi konse rp ini jurga me rnjadi landasan 

dalam kerhidurpan serhari-hari, dan mermbernturk pondasi kurat bagi solidaritas di 

antara anggota pagu ryurban.  
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 Adapurn implerme rntasi dari kerlurarga te rntre rm dalam kerlurarga pe rnghayat 

ke rperrcayaan Pagu ryurban Re rsik Ku rburr Jerro Terngah yang ada di De rsa Adiraja. 

Se rpe rrti yang dikatakan Kyai Arja Wikarta, para pe rnghayat ke rperrcayaan 

meryakini bahwa rurkurn dan terntram adalah kurnci urnturk mernciptakan 

ke rharmonisan dalam rurmah tangga de rngan diimbangi du rkurngan moral dan 

spiritural antar anggota ke rlurarga se rpe rrti yang diajarkan para lerlurhurr. 

Dalam serburah ke rlurarga, hak dan ke rwajiban antara surami istri jurga  

merme rgang pe rranan pernting dalam mernjaga ke rharmonisan dan 

ke rberrlangsurngan ru rmah tangga, se rtiap individu r mermergang tanggu rng 

jawabnya masing-masing. Hak su rami dan istri me rncakurp hak u rnturk saling 

dihormati, merndapatkan du rkurngan e rmosional, dan berrpartisipasi aktif dalam 

pe rngambilan kerpurtursan kerlurarga. Se rdangkan ke rwajiban adalah permernurhan 

ke rburturhan lahir dan batin.   

Pe rrsoalan mernge rnai hak dan ke rwajiban surami istri diaturr se rcara khursurs 

dalam satur Bab (XII) dari Pasal 77-84 yang isinya le rbih luras dari apa yang 

diaturr dalam UrUr No. 1 Tahurn 1974. Konse rp ke rlurrga te rntre rm se rdikit berrbe rda 

de rngan konse rp ke rlurarga samawa me rnurrurt KHI pada pasal 80 ayat (4) dan (5) 

bahwa nafkah adalah kerwajiban su rami dan hak istri. Namurn dalam konse rp 

ke rlurarga terntre rm, perme rnurhan hak dan kerwajiban surami istri dalam hal 

merncari nafkah ditanggurng be rrsama. Contohnya ke rtika surami berke rrja mernjadi 

pe rtani dalam kerhidurpan se rhari-harinya maka istri jurga wajib urnturk ikurt be rrtani 

agar te rrpe rnurhi kerburturhan se rhari-harinya agar dapat merwurjurdkan nilai gotong 

royong  
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Di dalam Islam yang wajib me rmbe rrikan nafkah adalah surami. Islam 

mernjadikan serorang su rami se rbagai kerpala kerlurarga, yang be rrtanggu rng jawab 

terrhadap lahir batin kerlurarga se rdangkan se rorang istri me rmiliki turgas u rtama 

yang mu rlia yakni me rngurrurs se rgala u rrursan ru rmah tangga. Be rrbe rda derngan 

konse rp ke rlurarga te rntrerm, merncari nafkah adalah kerwajiban serpasang su rami 

istri. serpe rrti yang dikatakan se rpasang su rami istri Bapak Tono dan Ibu r Sani : 

“Urnturk kerwajiban merncari nafkah itur tanggu rng jawab berrsama, karerna 

dari kercil kami diajarkan urnturk se rlalur bahur mermbahur antar sersama 

se rhingga itu r jurga dite rrapkan dalam hal be rrke rlurarga se rpe rrti merncari nafkah 

itur ya ke rwajiban berrsama. Su rami dan istri sama-sama berrdagang dan 

ke rberturlan kami berrdagang diru rmah jadi tertap bisa merngurrurs anak”
75

  

 

Be rrbe rda de rngan konse rp samawa mernurrurt KHI, masyarakat pernghayat 

ke rperrcayaan sangat pake rm terrhadap ajaran le rlurhurrnya. Me rskipu rn tidak terrturlis 

se rcara rinci dalam atu rran merre rka namu rn hal ini dilakurkan se rcara turrurn 

termurrurn. 

Hal sama ju rga dikatakan olerh Bapak Ku rnto dan Ibu r Farida yang su rdah 

mernjalani rurmah tangga se rlama 12 tahu rn. Ke rduranya sama-sama be rke rrja urnturk 

merncurkurpi kerburturhan erkonominya.  

“Di ke rlurarga saya, me rncari nafkah itur ke rwajiban berrsama. Saya be rke rrja 

se rbagai pe rdagang dan istri ju rga be rrdagang online r, jadi masih bisa 

merngurrurs anak diru rmah. Yang pe rnting sama-sama mernghasilkan. Urnturk 

ke rwajiban surami istri yang lain ya be rrjalan merngalir se radanya. Yang 

namanya istri ya me rlayani su raminya dan merngurrurs se rgala u rrursan ru rmah 

tangga dan su rami ya be rrtanggu rng jawab pe rnurh atas kerlurarganya”
76

  

  

Namurn dalam hal lain serperrti yang be rrtanggu rng jawab dalam kerlurarga 

tertap kerpala kerlurarga yaitu r se rorang surami, bergitu r jurga de rngan ke rwajiban 
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merngurrurs se rgala u rrursan rurmah tangga te rtap mernjadi kerwajiban istri. Se rperrti 

yang dikatakan Bapak Agu rs dan Ibu r Ani: 

“Kami tidak tahur pasti terntang implerme rntasi konserp ke rlurarga yang 

be rnar serpe rrti apa, tapi kami me rnjalankan hak dan kerwajiban masing-

masing se rbagai su rami dan istri dalam se rhari-hari. Yang kami tahur 

ke rwajiban istri itur merngurrurs rurmah tangga jadi saya yang me rngurrurs 

urrursan dapu rr dan lain serbagainya. Su rami ju rga be rrtanggu rng jawab u rnturk 

merlindu rngi kami se rke rlurarga, dan dalam hal me rngasu rh mau rpurn 

merndidik anak kami jalankan itur be rrsama” 
77

 

 

Hal yang sama jurga dikatakan olerh se rpasang su rami istri yang su rdah 

mernikah se rlama 21 tahurn, yakni Bapak Cano dan Ibu r Surmi: 

“Bagi kami indikator perncapaian kerlurarga tertre rm itur ke rtika kami aku rr 

satur sama lain, kertika kami saling me rngasihi satur sama lain, dan jurga 

kami mernge rrti hak dan kerwajibannya masing-masing. Kami sama-sama 

be rkerrja u rnturk me rmernurhi kerburturhan ru rmah tangga te rtapi istri tertap 

mernghormati su rami se rbagai ke rpala kerlurarga, istri ju rga me rngurrurs urrursan 

rurmah tangga”
78

 

 

Dike rtahuri bahwa urpaya pe rmbernturkan ke rlurarga sakinah mawaddah 

mawarahmah ialah mernjaga hu rburngan derngan me rnge rtahu ri hak dan 

ke rwajibannya masing-masing.  

Hal te rrse rburt jurga sama derngan konse rp kerlurarga te rntrerm pernghayat 

ke rperrcayaan Pagu ryurban Re rsik Ku rburr Je rro Terngah, namu rn ada ke rwajiban 

yang be rrbe rda derngan konse rp kerlurarga samawa. Bapak Age rng dan ibu r Alastri 

yang surdah me rnikah se rlama 62 tahurn dan merrurpakan se rse rpurh di De rsa Adiraja, 

be rrperndapat: 

“Surami serbagai ke rpala rurmah tangga ya wajib me rncari nafkah dan 

mernjaga martabat ke rlurarganya ke rmurdian istri se rbagai ibu r rurmah tangga 

ya me rngurrurs rurmah tangga dan me rlayani su rami derngan baik. Kare rna 
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kami diajarkan rasa gotong royong dari kami ke rcil, maka dari itur istri 

jurga me rmbantur surami me rncari nafkah agar e rkonomi kami tertap stabil. 

Murngkin te rrde rngar anerh di orang lu rar, ataurpurn banyak yang 

mernganggap bahwa su rami ku rrang mampu r me rnafkahi serhingga istri iku rt 

be rkerrja. Se rbe rnarnya istri pu rn be rke rrja kare rna merrasa me rmang ke rwajiban 

be rrsama” 
79

 

 

Hak dan ke rwajiban su rami istri pada ke rlurarga terntre rm pernghayat 

ke rperrcayaan Pagu ryurban Re rsik ku rburr Je rro Terngah tidak te rrturlis se rcara nyata, 

hal terrse rburt hanya we rjangan tu rrurn te rmurrurn. Namu rn hal terrse rburt surdah 

be rrjalan sangat lama, Kyai Arja Wikarta ju rga me rngatakan bahwa hak dan 

ke rwajiban pada kerlurarga te rntrerm tidak jau rh be rrbe rda derngan konse rp ke rlurarga 

samawa. Kare rna pe rnghayat ke rpe rrcayaan ju rga masih merganu rt ajaran Islam, 

jadi para berdogol ju rga me rnge rtahu ri konserp samawa yang ada di Hu rkurm Islam. 

Se rpe rrti yang dikatakan Bapak Surpardi dan Ibur Wasnani: 

“Kami su rdah mernikah serlama 30 tahu rn, jika berrbicara mernge rnai 

ke rwajiban surami istri pastinya tidak be rrbe rda derngan su rami istri pada 

urmurnya. Istri su rdah diajari urnturk me rncari nafkah bahkan serberlurm 

mernikah, toh kerlurarga kan dibangu rn berrsama. Yang terrpernting dalam 

se rburah ke rlurarga itu r burkan siapa yang me rncari nafkah namurn 

komurnikasi yang baik. Se rbagai se rorang istri saya su rdah te rrcurkurpi ole rh 

surami saya namu rn saya me rrasa saya ju rga pu rnya tanggu rng jawab dalam 

hal merncari nafkah”
80

 

 

Dari serlurrurh hasil wawancara diatas, pe rndapat berbe rrapa informan 

terrse rburt tidak jaurh be rrberda, yang mana dalam pe rmbe rnturkan kerlurarga te rntrerm 

mernurrurt masing-masing ke rlurarga adalah derngan me rne rrapkan rasa gotong 

royong, saling me rngasihi satu r sama lain dan ju rga me rnjalin komurnikasi yang 
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baik. Ke rlurarga pe rnghayat ke rpe rrcayaan ju rga berrpe rgang te rgurh ke rpada nilai-nilai 

ajaran lerlurhurr dan berrursaha mermbangurn ke rlurarga yang harmonis.  

Adapun bebarapa implementasi dalam mewujudkan keluarga tentrem, 

diantaranya: 

a. Nafkah 

Dalam hal ini, 5 dari 6 responden berpendapat bahwa nafkah 

merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri dalam sebuah 

pernikahan, yang meliputi tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan 

ekonomi, sosial, dan kesejahteraan bagi keluarga. Keterlibatan bersama ini 

tidak hanya memastikan stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga 

mencerminkan kolaborasi dan saling penghargaan antara suami dan istri 

dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan. 

b. Komunikasi 

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan 

keluarga tentrem menurut Penghayat Kepercayaan Paguyuban Resik 

Kubur Jero Tengah. Dengan komunikasi yang efektif, anggota keluarga 

dapat saling memahami, mendukung, dan mengatasi konflik secara 

konstruktif. Komunikasi yang terbuka juga memfasilitasi pertukaran nilai-

nilai, harapan, dan perasaan antara orang tua dan anak-anak, serta 

antaranggota keluarga lainnya. Selain itu, komunikasi yang baik 

membantu memperkuat ikatan emosional dan membangun rasa 

kepercayaan di antara anggota keluarga, yang esensial untuk 

meningkatkan kualitas hidup bersama. 
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c. Peran mengasuh anak 

Peran orang tua dalam mengasuh anak sangatlah penting dalam 

membentuk perkembangan dan kesejahteraan anak. Selain memberikan 

perawatan fisik yang mencakup kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan 

kesehatan, orang tua juga bertanggung jawab dalam memberikan 

bimbingan emosional, sosial, dan intelektual yang diperlukan. Melalui 

pengasuhan yang baik, orang tua membantu anak memahami nilai-nilai, 

norma sosial, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam keluarga 

tentrem peran mengasuh anak menjadi tanggung jawab bersama, sosok 

ayah maupun ibu keduanya penting dalam pertumbuhan sang anak.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Be rrdasarkan hasil perne rlitian dari permbahasan di atas, maka pe rnurlis dapat 

mernarik kersimpu rlan serbagai be rrikurt: 

1. Konse rp ke rluraga samawa pada ke rlurarga pe rnghayat ke rpe rrcayaan Pagu ryurban 

Re rsik Kurburr Je rro Te rngan le rbih dikernal de rngan konse rp ke rlurarga te rntrerm. 

Me rskipurn ada perrbe rdaan istilah antara konse rp ke rlurarga te rntre rm de rngan 

konse rp kerlurarga samawa yang dike rnal dalam Islam, se rcara surbstansial 

ke rduranya me rmiliki turjuran yang sama, yaitur merwurjurdkan ke rhidurpan rurmah 

tangga yang bahagia, terntram, dan pernurh kasih sayang. Me rre rka perrcaya 

bahwa kerlurarga yang baik adalah yang dapat mernjaga satur sama lain. 

Konse rp ke rlurarga terntre rm jurga mernolak poligami dan mernerkankan 

ke rse rtiaan dalam hurburngan pe rrnikahan serbagai landasan urnturk 

mernciptakan kerlurarga yang stabil dan harmonis. Paguryurban Re rsik Kurburr 

Jerro Terngah yang me rrurpakan kerlompok pe rnghayat ke rperrcayaan di Dersa 

Adiraja, sangat me rnjurnju rng tinggi nilai-nilai ke rperrcayaan dan praktik 

ke rlurarga te rntrerm. Me rskipu rn tidak terrdapat aturran terrturlis sercara rinci 

dalam hurkurm adat masyarakat pe rnghayat kerpe rrcayaan, namu rn merre rka 

tertap merne rrapkan werjangan tu rrurn te rmurrurn urnturk mernjaga hu rburngan yang 

harmonis di antara anggota ke rlurarga. Tidak jaurh be rrbe rda derngan yang 

dijerlaskan purla dalam pasal 77 Kompilasi Hu rkurm Islam bahwa su rami istri 

harurs saling hormat mernghormati, se rtia, dan mermberri bantu ran satur ke rpada 
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yang lain. Dalam Pasal 31 Urndang-urndang dije rlaskan bahwasannya hak 

dan ke rdurdurkan surami istri adalah se rimbang dalam kerhidu rpan rurmah 

tangga dan pe rrgaurlan hidu rp be rrsama de rngan masyarakat dan masing-

masing be rrhak urnturk merlakurkan perrburatan hurkurm, hal itur purla yang 

diterrapkan pada kerlurarga terntre rm. 

2. Pe rngimple rmerntasian konserp kerlurarga terntre rm jurga tidak jaurh berrbe rda 

de rngan konse rp kerlurarga samawa, pe rrbe rdaan konserp samawa dan konse rp 

ke rlurarga te rntrerm ada pada permbagian kerwajiban nafkah, pada Kompilasi 

Hurkurm Islam Pasal 82 dan 83 me rnje rlaskan bahwa mermberri nafkah adalah 

ke rwajiban surami dan su rami berrtanggurng jawab atas biaya-biaya ru rmah 

tangga. Namu rn ke rlurarga te rntrerm di Pagu ryurban Re rsik Kurburr Je rro Terngah 

yang ada di Dersa Adiraja mernurnjurkkan flerksibilitas dalam permbagian 

ke rwajiban erkonomi ke rlurarga, te rrmasurk istri turrurt be rrperran aktif dalam 

merncurkurpi kerburturhan erkonomi kerlurarga serbagai wu rjurd dari sermangat 

gotong royong dan solidaritas di antara me rre rka. Dijerlaskan dalam 

Kompilasi Hurkurm Islam yang me rne rkankan perntingnya komurnikasi yang 

baik, saling pe rnge rrtian, dan permahaman terrhadap hak serrta kerwajiban 

masing-masing anggota ke rlurarga. Hal ini jurga dite rrapkan pada kerlurarga 

terntre rm se rhingga me rnjadi kurnci dalam mernjaga ke rharmonisan dan 

stabilitas kerlurarga di dalam komurnitas merrerka. De rngan dermikian, 

Paguryurban Re rsik Kurburr Je rro Terngah tidak hanya me rmperrtahankan nilai-

nilai tradisional yang kaya akan makna spiritural dan sosial, tertapi jurga 
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merngadaptasinya de rngan nilai-nilai moderrn urnturk me rnciptakan 

lingkurngan ke rlurarga yang se rimbang dan se rjahterra. 

B. Saran 

1. Me rmperrkurat nilai-nilai kerke rlurargaan dalam mermberrikan perndidikan dan 

pe rnyurlurhan yang le rbih baik terntang praktik-praktik yang me rmbangurn 

ke rlurarga yang harmonis, se rrta me rnghormati keranerkaragaman dalam 

praktik keragamaan di masyarakat. Hal ini akan mermbantur mermpe rrkokoh 

fondasi kerlurarga serbagai urnit terrke rcil yang pe rnting dalam mermbangurn 

masyarakat yang damai dan serjahterra. 

2. Pe rningkatan komurnikasi dan permahaman, dalam hal ini diaharpkan 

masyarakat pernghayat ke rpe rrcayaan mermiliki permahaman yang me rndalam 

terntang hak dan ke rwajiban masing-masing anggota ke rlurarga akan 

mermbantur dalam mernjaga ke rharmonisan dan merncergah pote rnsi konflik. 

3. Pe rlindurngan hak-hak dan ke rse rjahterraan, dalam hal ini pe rme rrintah dapat 

mermastikan adanya pe rrlindurngan hak-hak masyarakat pe rnghayat 

ke rperrcayaan, terrmasurk hak urnturk me rmpraktikkan kerperrcayaan me rre rka 

tanpa diskriminasi ataur terkanan erkste rrnal. Hal ini pernting urnturk me rnjaga 

ke rberbasan berragama dan kerpe rrcayaan se rrta mermastikan bahwa kerlompok-

ke rlompok minoritas merndapatkan perrlindurngan yang me rmadai. 

4. E rdurkasi dan pernyurlurhan, dalam hal ini para tokoh agama dapat 

mernge rdurkasi masyarakat dan mermbe rrikan pe rnyurlurhan te rntang nilai-nilai 

Islam yang se rsurai derngan konte rks lokal, terrmasurk praktik keragamaan 

tradisional serpe rrti kerlurarga te rntrerm. Ini dapat dilakurkan merlaluri program-
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program pe rndidikan agama yang me rncakurp permahaman yang le rbih dalam 

terntang konse rp-konse rp se rpe rrti kerse rtaraan hak dan kerwajiban kerlurarga. 
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Lampiran 1 

Surat Riset Individual 

 

 



 

 

Lampiran 2 

Pedoman Wawancara 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah 

warahmah ? 

2. Bagaimana konsep keluarga tentrem menurut Bapak/Ibu? 

3. Bagaimana pengimplementasian konsep keluarga tentrem menurut 

Bapak/Ibu? 

4. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dan pembagiannya menurut 

Bapak/Ibu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 

Transkip Wawancara 

1. Bapak TY dan Ibu S 

Lama Pernikahan :41 tahun  

P Apakah Ibu mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah 

Ibu S Saya sering mendengar istilah keluarga samawa tetapi tidak tahu maknanya. 

Mungkin sama dengan keluarga tentrem karena disini biasanya dikenal dengan 

keluarga tentrem. Tapi saat saya menikah di KUA saya juga dinasihati untuk 

menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Orang-orang juga 

banyak yang mendoakan seperti itu. 

P Bagaimana konsep keluarga tentrem  

Ibu S Konsep keluarga tentrem menurut saya adalah keluarga aman, nyaman dan 

bahagia. Diantara suami istri jarang bertengkar dan menyelesaikan urusan 

harian bersama-sama. Kami dapat menyelesaikan konflik dengan baik, kami 

hidup rukun, kami bisa makan bersama. Jika ada pertengkaran tidak pernah 

lama, jadi langsung diselesaikan. 

P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri  

Ibu S Untuk kewajiban mencari nafkah itu tanggung jawab bersama, karena dari 

kecil kami diajarkan untuk selalu bahu membahu antar sesama sehingga itu 

juga diterapkan dalam hal berkeluarga seperti mencari nafkah itu ya kewajiban 

bersama. Suami dan istri sama-sama berdagang dan kebetulan kami berdagang 

dirumah jadi tetap bisa mengurus anak. 

P Bagaimana ibu menerapkan konsep keluarga tentrem 

Ibu S Memang dari kecil disini diajarkan untuk bisa mengerti satu sama lain, disini 

kami diajarkan untuk toleransi dan mengasihi. Jadi terbawa sampai menikah 

dan saya senang karena bisa bekerja dan melakukan hak kewajiban kami 

bersama-sama. 

 

2. Bapak K dan Ibu FR 

Lama Pernikahan: 12 tahun 

P Apakah Bapak mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah 

Bapak K Tahu sakinah mawaddah warahmah tapi tidak paham bagaimana yang 

sebenarnya, saya tahu istilahnya keluarga tentrem 



 

 

P Bagaimana keluarga tentrem menurut Bapak  

Bapak K Keluarga tentrem menurut kami adalah keluarga yang rukun antara suami, istri 

dan anak-anaknya. Yang ekonomi nya terpenuhi dan saling menyayangi satu 

sama lain, sandang pangannya semua terpenuhi, merasa aman dan nyaman, 

bisa bersama-sama dengan keluarga, dan jika bertengkar ya diselesaikan 

dengan baik dan bersama-sama 

P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri 

Bapak K Di keluarga saya, mencari nafkah itu kewajiban bersama. Saya bekerja sebagai 

pedagang dan istri juga berdagang online, jadi masih bisa mengurus anak 

dirumah. Yang penting sama-sama menghasilkan. Untuk kewajiban suami istri 

yang lain ya berjalan mengalir seadanya. Yang namanya istri ya melayani 

suaminya dan mengurus segala urusan rumah tangga dan suami ya 

bertanggung jawab penuh atas keluarganya 

P Apakah sering terjadi konflik dalam rumah tangga 

Bapak K Konflik pasti ada tapi hanya sekedar cekcok masalah anak saja, selain itu saya 

dan istri jarang sekali bertengkar. Karena sudah sepakat dengan tugasnya 

masing-masing.  

 

3. Keluarga Bapak A dan Ibu AW 

Lama Pernikahan: 23 tahun 

P Apakah Ibu mengertahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah 

Ibu AW Keluarga yang sejahtera, bahagia dan ekonominya terpenuhi kayanya. Disini 

biasanya disebut keluarga tentrem ayem. 

P Bagaimana keluarga tentrem bahagia menurut ibu 

Ibu AW Saya sudah menikah selama 23 tahun dan selama ini konsep keluarga tentrem 

menurut saya adalah keluarga yang sejahtera, bahagia, dan ekonominya 

terpenuhi. Saya dan keluarga jarang bertengkar, kami hidup rukun dan bahagia. 

Kami melakukan hal baik bersama-sama, kami saling berkomunikasi dengan 

baik dan bahasa yang baik juga 

P Bagaimana ibu menerapkan keluarga tentrem bahagia dalam kehidupan sehari-

hari  

Ibu AW Ya saya banyak ngobrol dengan suami sehingga kami saling mengerti dan 

saling membantu satu sama lain, saling mengisi satu sama lain.  

P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut ibu 

Ibu AW Kami tidak tahu pasti tentang implementasi konsep keluarga yang benar seperti 



 

 

apa, tapi kami menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami 

dan istri dalam sehari-hari. Yang kami tahu kewajiban istri itu mengurus 

rumah tangga jadi saya yang mengurus urusan dapur dan lain sebagainya. 

Suami juga bertanggung jawab untuk melindungi kami  sekeluarga, dan dalam 

hal mengasuh maupun mendidik anak kami jalankan itu bersama 

 

 

4. Bapak CS dan Ibu S 

Lama Pernikahan: 21 tahun 

P Apakah Ibu mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah 

Ibu S Sering mendengar mungkin itu sama dengan keluarga tentrem  

P Bagaimana keluarga tentram menurut Ibu 

Ibu S Jika menurut kelurga kami, keluarga tetrem adalah keluarga yang bisa 

berkomunikasi dengan baik, kami sangat menghindari selisisih paham untuk 

menciptakan keluarga tentrem sesuai ajaran leluhur kami, jadi hal-hal yang 

nantinya akan membuat konflik kami bicarakan dengan baik dan kami dapat 

hidup berdampingan satu dengan yang lainnya dalam waktu yang lama 

P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri 

Ibu S Kalo saya taunya kewajiban istri ya memasak, mengurus suami, dan megurus 

anak. Untuk urusan mencari nafkah ya kewajiban bersama tapi kebetulan saya 

sedang tidak bekerja. 

P Bagaimana Ibu menerapkan konsep keluarga tentram 

Ibu S Bagi kami indikator pencapaian keluarga tetrem itu ketika kami akur satu sama 

lain, ketika kami saling mengasihi satu sama lain, dan juga kami mengerti hak 

dan kewajibannya masing-masing. Kami sama-sama bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga tetapi istri tetap menghormati suami sebagai kepala 

keluarga, istri juga mengurus urusan rumah tangga 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Bapak S dan Ibu W 

Lama pernikahan : 30 tahun 

P Apakah Bapak mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah 

Bapak S Itu artinya keluarga yang tenang tentram dan penuh kasih kasih serta cinta. 

Sama saja dengan disini istilahya keluarga tentrem hanya beda penyebutannya 

mungkin 

P Bagaimana konsep kelurga tentrem menurut bapak 

Bapak S Menurut keluarga saya, konsep keluarga samawa sendiri adalah keluarga yang 

penuh kasih sayang, keluarga yang penuh ketenangan, penuh kasih serta cinta. 

Sama dengan konsep keluarga tentrem mungkin hanya penyebutannya saja 

yang berbeda. Di keluarga kami pun tetap ada hak dam kewajiban suami istri, 

namun ada sedikit perbedaan tapi ya tipis sekali perbedaannya 

P  Bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut bapak 

Bapak S Saya sebagai suami menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas 

keluarga saya dan istri sebagai ibu rumah tangga ya memiliki tugas untuk 

mengurus rumah tangga. Tapi kedudukan kami ya sama dimasyarakat.  

P Bagaimana pengimplementasian keluarga tentrem 

Bapak S Suami sebagai kepala rumah tangga ya wajib mencari nafkah dan menjaga 

martabat keluarganya kemudian istri sebagai ibu rumah tangga ya mengurus 

rumah tangga dan melayani suami dengan baik. Karena kami diajarkan rasa 

gotong royong dari kami kecil, maka dari itu istri juga membantu suami 

mencari nafkah agar ekonomi kami tetap stabil. Mungkin terdengar aneh di 

orang luar, ataupun banyak yang menganggap bahwa suami kurang mampu 

menafkahi sehingga istri ikut bekerja. Sebenarnya istri pun bekerja karena 

merasa memang kewajiban bersama.  

6. Bapak A dan Ibu A 

Lama Pernikahan: 62 

P  Apakah Bapak mengetahui konsep keluarga sakinah mawaddah marahmah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bapak A Setahu saya itu keluarga yang sempurna, ada tingkat pencapaiannya sama 

seperti keluarga tentrem 

P Bagaimana konsep keluarga tentrem menurut bapak 

Bapak A Keluarga samawa bagi kami adalah konsep keluarga yang sempurna, ada tolak 

ukur pencapaiannya sama saja seperti konsep keluarga tentrem. Keluarga 

samawa maupun keluarga tentrem sama-sama keluarga yang memiliki rasa 



 

 

penuh kasih sayang, seperti keluarga dunia akhirat. Kami melangsungkan 

kehidupan berumah tangga sesuai dengan yang diajarkan dari kami kecil ya 

contohnya kami saling menghormati satu sama lain. Dan saling mengerti hak 

dan kewajiban kami masing-masing 

P Bagaimana hak dan kewajiban suami istri 

Bapak A Suami sebagai kepala rumah tangga ya mencari nafkah dan menjaga martabat 

keluarganya kemudian istri sebagai ibu rumah tangga ya mengurus rumah 

tangga 

P  Bagaimana pengimplementasian keluarga tentrem  

Ibu A Kami sudah menikah selama 30 tahun, jika berbicara mengenai kewajiban 

suami istri pastinya tidak berbeda dengan suami istri pada umunya. Istri sudah 

diajari untuk mencari nafkah bahkan sebelum menikah, toh keluarga kan 

dibangun bersama. Yang terpenting dalam sebuah keluarga itu bukan siapa 

yang mencari nafkah namun komunikasi yang baik. Sebagai seorang istri saya 

sudah tercukupi oleh suami saya namun saya merasa saya juga punya tanggung 

jawab dalam hal menari nafkah 
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