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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 hamzah ء
, 

Apostrof 

ً Ya Y Ye 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā‟ Ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَْ

Contoh: 

َفَْ   kaifa : ك 

 haula : ه وْلَ  
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā‟ 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā‟ I ى
i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau Ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :ي 

ي يَ ر  : rama 

َْمََْ قِ : qila 

وْتََُ ًُ  ٍ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُاْلأ طْف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
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ٍُْ ةَُاْنف اَضِه ةََُ دَِ  ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ً ة  al-hikmah :  ا نْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 

َُْ ا  najjainah :َ جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

ف ةَُ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : ايُِرْتَُ

b. Hamzah Tengah 

َ  ٌ  ta‟muruna : ت أيُْرُوْ

c. Hamzah Akhir 

ءٌَ ٌْ :ش  َ: Syai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ َالََّّ ٍُ ٍْ َ Dinullah دِ  billah باِ الََّّ

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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Contoh: 

َََ ةَِالََّّ  ً حْ َر  ٌْ  Hum fi rahmatillah هىَُْ  فِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
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HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama                    : A.Ummu Fauziyyah Syafruddin 

NIM                      : 80100220060 

Judul Tesis           : Asas Salus Populi Suprem Lex Esto Dalam Proses Berperkara  

 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada Masa 

Pandemi Covid-19 (Telaah Maqashid Syariah) 

 

  

  Tesis ini meneliti mengenai bagaimana Maqashid Syariah menelaah proses 
berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB pada masa Pandemi Covid-
19 yang berlandas pada Asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Pokok masalah 
tersebut kemudian di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau rumusan 
masalah yaitu : 1) Bagaimana tujuan penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 
dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Telaah 
Maqashid Syariah. 2) Bagaimana metode penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex 
Esto di Pengadilan Agama Sunggumiansa Kelas IB. 3) Apa faktor yang menjadi 
penghambat penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitan 
lapangan (field research) dengan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Hakim, Petugas pengadilan dan 
Pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Kemudian, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan 
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama tujuan penerapan Asas Salus 
Populi Suprema Lex Esto jika ditelaah dalam perspektif Maqashid Syariah masuk 
dalam kategori Dharuriyah yakni dengan keberadaan Asas tersebut di pengadilan 
akan dapat memelihara unsur pokok kehidupan manusia khususnya hifdz an-nafs 
yakni keselamatan jiwa manusia dalam hal ini masyarakat pencari keadilan sekaligus 
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan hak berperkara di masa pandemic 
Covid-19. Kedua metode yang digunakan yakni berdasar pada protokol kesehatan 
selama masa pandemic Covid-19 yang diformulasikan dalam proses penyelesaian 
perkara. Ketiga yang menjadi faktor penghambat dari implementasi Asas Salus 
Populi Suprema Lex Esto yang sebagian besar adalah pemanfaatan kemajuan 
teknologi informasi sebagai media menjadi pro kotnra bagi masyarakat menengah 
kebawah yang masih kurang pengetahuan dalam mengakses teknologi informasi 
dalam proses berperkara, Jangkauan internet ke pedalaman serta Kebiasaan luring 
masyarakat pencari keadilan. 
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ABSTRACT  

 

Name                    : A.Ummu Fauziyyah Syafruddin 

Student ID            : 80100220060 

  Title : The principle of Salus Populi Suprem Lex Esto in the 

litigation process at the Sungguminasa Religious Court Class 

IB during the Covid-19 Pandemic (Maqashid Syariah Study) 

 

This thesis examined how Maqashid Syariah applied the Salus Populi Suprema 

Lex Esto Principle to the litigation process at the Sungguminasa Religious Court class 

IB during the Covid-19 Pandemic. The primary problem was then subdivided into 

several sub-problems or problem formulations, namely: 1) Identify the purpose of 

applying the Salus Populi Suprema Lex Esto Principle in the Sungguminasa 

Religious Court Class IB litigation process in Maqashid Syariah perspective. 2) 

Describe the Application of Salus Populi Suprema Lex Esto Principle at the 

Sunggumiansa Religious Court Class IB. 3) Identify the impediments to applying the 

Salus Populi Suprema Lex Esto Principle. 

This study combined fieldwork with descriptive and qualitative research methods. 

Judges, court officers, and justice seekers at the Sungguminasa Religious Court Class 

IB served as data sources for this study. Additionally, observation, interviews, and 

documentation were used to collect data. Then, three stages of data processing and 

analysis were performed: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

The study's findings indicated that, first, when viewed through the lens of 

Maqashid Syariah, the purpose of applying the Salus Populi Suprema Lex Esto 

Principle falls under the Dharuriyah category, namely that its existence in court 

would be able to preserve the fundamental elements of human life, most notably hifdz 

an-nafs, or the safety of the human soul. This community was seeking justice while 

also facilitating the community's ability to obtain the right to sue during the Covid-19 

pandemic. The two methods were developed during the Covid-19 pandemic and were 

based on health protocols developed during the case resolution process. The third 

impediment to implementing the Salus Populi Suprema Lex Esto Principle was 

primarily the use of advances in information technology as a medium to become pros 

and cons for lower middle-class people who still lack knowledge about how to use 

information technology in the litigation process, Internet access in remote areas, and 

offline habits of the justice seeker communit 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk 

mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, melalui kekusasaan 

kehakiman dengan perantara peradilan. Peradilan yang berasal dari kata adil 

merupakan terjemahan dari kata al-qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan 

serta menyelesaikan permasalahan masyarakat untuk memberikan hak serta 

menegakkan hukum dengan seadil-adilnya..
1
 . 

  Peradilan yang merupakan bagian pokok dari kehidupan manusia
2
,  Sangatlah 

mustahil apabila didalam suatu kehidupan masyarakat atau pemerintahan negara 

dapat ditegakkan secara damai dan kokoh tanpa ditegakannya asas-asas peradilan 

dalam kehidupan bermasyarakatnya karena pada hakekatnya persengketaan yang 

terjadi antara umat manusia tidak bisa dihindari dan tanpa mengenal situasi. Peradilan 

bagi setiap bangsa dianggap sebagai sesuatu yang suci atau sakral, dan dengan 

demikian, semakin majunya taraf  berpikir suatu masyarakat maka semakin rela pula 

mengorbankan sebahagian dari kebebasannya, demi memenuhi dan menghormati 

adanya ketentuan-ketentuan peradilan, begitupula keadaan sebaliknya.
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 Menjalankan keadilan merupakan suatu kewajiban, dan untuk mendapatkan 

perilaku secara adil merupakan hak dari setiap orang. Jika kebenaran dan keadilan 

dapat berjalan seperti sebagaimana mestinya secara serentak dalam keadaan apapun 

maka akan tercipta suatu keamanan, ketentraman, serta kebaahagiaan dalam 

menjalani kehidupan. Dan begitupula sebaliknya bila dijalankan dengan tidak 

sebagaimana mestinya maka akan mendatangkan ketidaknyamanan serta kekecewaan 

masyarakat. 

 Seperti yang dijelaskan dalam beberapa literatur sebelumnya bahwa peradilan 

harus pula tetap ditegakkan kapan pun dan dimanapun juga tidak mengenal situasi 

dan kondisi. Dan tentunya dalam hal penegakkan hukum dan keadilan terdapat peran 

penting dari negara yang dilakukan melalui lembaga peradilan dan dilaksanakan oleh 

para penegak hukumnya dalam menegakkan keadilan serta melindungi segenap 

bangsanya dari ancaman yang bersifat internal ataupun eksternal yang memugkinkan 

dapat menganggu warga negaranya dan proses penegakan keadilan yang harus tetap 

berjalan sebagaimana mestinya. 

 Pada ajaran agama Islam juga berusaha dalam melindungi kebebasan serta 

hak-hak setiap orang dengan terus menegakkan kebenaran dan keadilan di antara 

sesama manusia karena dengan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu 

masyarakat, akan tercipta ketenangan dan keamanan dalam hidup yang harmonis 

dinatara warga masyarakat. Menjalankan keadilan merupakan sebuah kewajiban, dan 

untuk mendpatkan perlakuan secara adil tersebut merupakan hak setiap orang.
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  Dalam pengambilan segala ketetapan selalu ditekankan peran dari Khalifah 

atau Pemimpin dalam hal ini Pemerintah didalamnya, untuk kemudian mengambil 

andil sesuai dengan keadaan dan apa yang dibutuhkan rakyat yang dipimpin karena 

pemerintah memegang sebuah peran atau amanah dari rakyat termasuk dalam hal 

perlindungan. Dalam konteks kekuasaan negara. Perkataan amanah itu dapat 

dipahami sebagai sebuah bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan 

karena itu kekuasaan disebut dengan kata mandat yang bersumber dari Allah swt.
5
 

 Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara 

jelas dan tegas memaparkan tentang perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia  yang merupakan salah satu dari sekian tujuan 

dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia. Definisi melindungi yang dimaksudkan 

adalah melindungi warga negara dari berbagai macam aspek baik ancaman dari dalam 

ataupun luar yang dapat mengancam, memecah dan membahayakan nyawa warga 

negara Indonesia. Termasuk dalam hal ini wabah yang membuat warga negara 

Indonesia mendapatkan banyak perubahan dalam kehidupan. 

 Corona Virus Disease atau yang sering disebut dengan sebutan Covid-19 yang 

merupakan virus yang asalnya dari negeri china tepatnya di kota Wuhan Provinsi 

Hubei pada 2019 dan menyebar ke berbagai negara dan kemudian masuk ke 

Indonesia sekitar awal bulan Maret tahun 2020 yang masih menyebar hingga saat ini. 

Ditengah merebaknya virus corona yang dinamakan pandemi global, setiap negara 

termasuk Indonesia melakukan segala aktivitas yang biasanya dilakukan diluar kini 

dilakukan didalam rumah mulai dari sekolah, ibadah, sampai bekerja yang disebut 
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dengan WFH atau Work From Home yang merupakan salah satu upaya pemerintah 

Indonesia dalam menyelamatkan warga negaranya dari infeksi virus Covid-19 ini. 

Namun setelah mengamati persebaran virus corona yang belum dapat diprediksi 

kapan waktu berakhirnya kemudian mengahruskan seluruh warga negara agar mampu 

beradaptasi dengan melakukan aktivitas dan hidup berdampingan dengan virus 

corona atau Covid-19 ini dan tentunya dilaksanakan dengan menerapkan kebiasaan-

kebiasaan baru yang tidak seperti kehidupan sehari-hari sebelum adanya pandemi 

Covid-19 ini. 

 Seluruh elemen negara bersinergi bersama untuk tetap bisa dapat bekerja 

dengan optimal di era baru yang disebut era New Normal ini. Sudah jelas bahwa 

bukan hal yang mudah melakukan segala hal dengan banyak batasan gerak dan jarak 

yang harus diterapkan. Namun inilah bentuk dari respon pemerintah dalam mencegah 

bertambahnya jumlah korban akibat pandemi Covid-19. 

 Dimasa Pandemi seperti sekarang suka ataupun tidak masyarakat Indonesia 

harus hidup berdampingan dengan virus Covid-19 dan tentunya pemerintah tidak 

tinggal diam, melalui Asas hukum Salus Populi Suprema Lex Esto telah ditemukan 

landasaan dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia (The supreme law of the land), 

yakni Undang-Undang Dasar (UUD). Adagium ini berisikan bahasan mengenai 

keselamatan rakyat Indonesia di masa pandemi virus Covid-19, dan tentunya seluruh 

perhatian tertuju pada keselamatan nyawa serta kesehatan dari warga negara. Sejalan 

dengan hal tersebut, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional 

terhadap hak hidup (right of life) serta hak kesehatan (right of health). 

Pemerintah dalam  menjalankan kewajiban serta tanggung jawab terhadap 

keselamatan rakyat maka dari itu pemerintah memiliki dua jenis tugas yang harus 
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dijalankan secara bersamaan, yakni tugas positif (positif duties) dan tugas negatif 

(negative duties). Tugas positif yang dimaksud yakni memaknai bahwa pemerintah 

wajib memperhatikan serta melindungi hak hidup dari rakyatnya didalam setiap 

tindakan serta pengambilan keputusan. Tugas negatif yang dimaksud yakni bahwa 

pemerintah serta pejabat publik tidak boleh secara sengaja atau sewenang-wenang 

membahayakan atau sampai dengan merenggut nyawa seseorang dalam warga 

negara, yang berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh 

pihak pemerintah dalam hal penanganan pandemi virus Covid-19 harus menempatkan 

keselamatan hidup rakyat sebagai priotitas dan tujuan utama. Walaupun disamping itu 

terdapat aspek lain yang merupakan faktor dari kehidupan warga negara yang perlu 

diselamatkan, salah satunya yakni perekonomian negara, namun yang menjadi poin 

utama dari kebijakan tersebut yakni diarahkan seoptimal mungkin dalam mencegah 

jatuhnya korban-korban  jiwa selanjutnya serta bertambahnya jumlah pasien yang 

positif Covid-19. 

 Seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 

membawahi empat lingkup badan peradilan yakni Peradian Agama, Peradilan Umum, 

Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang juga turut berperan dalam 

merespon pandemi Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia, hal ini diberkakukan 

Mahkamah Agung demi melindungi baik warga masyarakat dan utamanya 

masyarakat pencari keadilan dalam berperkara di masa pandemic Covid-19.  

 Sesuai dengan amanat ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

disampaikan pada hari ulang tahun Mahkamah Agung RI Ke-75 yang dilaksanakan 

dengan memberlakukan protokol kesehatan, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung 
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RI yakni Bapak Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa ditengah 

keprihatinan situasi pandemi Covid-19 yang telah mewabah di seluruh dunia, 

memaksa semua orang untuk beradaptasi dengan lingkungan kehidupan yang baru 

namun lembaga peradilan Indonesia sendiri telah melalui berbagai macam situasi dan 

kondisi, rintangan dan tantangan baik internal maupun eksternal yang dengan 

tantangan itu semua telah mengubah wajah peradilan Indonesia semakin baik dari 

masa ke masa. Tantangan sebelumnya agar sebaiknya dijadikan sebagai modal utama 

untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang akan datang termasuk dalam hal ini 

tantangan untuk beradaptasi dan menegakkan keadilan di masa pandemi Covid-19. 

 Mahkamah Agung harus memperhatikan perihal kondisi kesehatan dan 

kemanan seluruh  masyarakat beserta hakim dan aparatur peradilan agar tetap 

terjamin dan terjaga. Untuk itulah Mahkamah Agung merespon adanya Pandemi 

Covid-19 dengan berpijak pada Salus Populi Suprema Lex Esto yang berarti 

keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dan Mahkamah Agung juga 

menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Virus Corona di lingkungan 

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Sebelum 

ditetapkan Surat Edaran sebelumnya telah melewati empat kali perubahan dengan 

menyesuaikan dengan keadaan dan situasi dari persebaran Virus Covid-19 hingga 

Mahkamah Agung dan seluruh masyarakat Indonesia memasuki masa adaptasi 

Pandemi Covid-19 di masa New Normal. 

 Momentum ini juga dijadikan Mahkamah Agung sebagai waktu yang sangat 

tepat dalam  memaksimalkan  pemanfaatan  teknologi untuk kemudian dijadikan 

acuan bagi para penyelenggara peradilan. Fondasi yang telah diletakkan pada tahun 
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2018 oleh Mahkamah Agung melalu pembaharuan administrasi perkara dengan 

menggunakan sistem elektronik (e-Court), yang kemudian dilanjutkan pada tahun 

2019 dengan pemberlakuan persidangan elektronik (e-Litigation), yang sejauh ini 

telah memberikan banyak keringanan dan manfaat bagi lembaga peradilan yang 

dengan mudah menyelesaikan perkara berbasis teknologi informasi yang secara 

otomatis menegakkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang 

kemudian bertansformasi penting dimasa Pandemi Covid-19 ini yang segala aktivitas 

serba dibatasi namun hukum dan keadilan tetap harus ditegakkan tentunya.
6
 

 Dalam Dictionary of Law disebutkan bahwa reformasi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu‚ reformation yang berarti membentuk atau menyusun kembali. 

Sementara dalam Nelson Contemporary English Dictionary disebutkan bahwa  

reformasi berasal dari kata reform yang berarti membentuk, menyusun, 

mempersatukan kembali.
7
  

  Reformasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perubahan yang terjadi 

secara drastis dalam upaya perbaikan, baik bidang sosial, politik, budaya, agama, dan 

hukum dalam suatu masyarakat atau  negara. Yang disebut sebagai era reformasi 

yang diartikan sebagai suatu era perubahan atau penyusunan kembali terhadap suatu 

konsep, strategi, dan kebijakan yang saling terkait dengan macam aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8
  Bila pada masa awal munculnya reformasi 

di Indonesia diakibatkan oleh terjadinya krisis multidimensi yang menimpah 
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sebahagaian besar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara maka 

reformasi yang diperkuat Mahkamah Agung sejak 2018 merupakan bentuk 

penyesuaian dan peningkatan mutu peradilan yang juga sangat berdampak positf 

membantu dalam masa Pandemi Covid-19. 

 Sistem peradilan Modern yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung ini yang 

sekaligus sebagai bentuk respon Mahkamah Agung terhadap masa Pandemi Covid-19 

dengan lebih cepat dan efektif dalam merespon Pandemi Covid-19. Krisis yang 

terjadi saat ini merupakan peluang dalam meningkatan efektifitas kinerja lembaga 

peradilan dengan berbasis teknologi informasi yang hasilnya akan lebih cepat, tepat, 

transparan, adil dan akuntable sesuai dengan yang diharapkan oleh para pencari 

keadilan terhadap lembaga peradilan dalam proses penyelesaian perkara.  

 Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan dibawahnya menyimpulkan 

bahwa hal ini merupakan bentuk kontribusi lembagai peradilan Indonesia demi 

mewujudkan tujuan utama yakni Indonesia Maju, sekaligus menjawab tantangan 

Pandemi Covid-19 dari aspek penegakan hukum dan keadilan. Krisis yang dialami 

dimasa Pandemi Covid-19 ini bukanlah alasan untuk mundur dalam hal penegakan 

keadilan namun inilah waktu yang tepat dalam membuktikan bahwa penegakan 

hukum dan keadilan akan selalu ada sekalipun langit akan runtuh Fiat Justitia Ruat 

Caelum. Kembali kepada tujuan utama pemerintah yakni bahwa keselamatan rakyat 

yang merupakan puncak hukum tertinggi Salus Populi Suprema Lex Esto, segala 

seuatu yang dilakukan baik badan peradilan dan pihak pemerintah secara umum 

merupakan bentuk tanggung jawab negara Indonesia dalam melindungi warga 

negaranya dimasa Pandemi Covid-19 dengan bertansofrmasi dalam pemberian 

pelayanan terbaik dengan tetap menjaga keselamatan bersama dari adanya pandemi  
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Covid-19.  

 Urgensi asas digunakan dalam menetapkan kebijakan khususnya dalam 

keadaan-keadaan tertentu yakni karena urgensi dari sebuah asas seperti yang 

disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yakni bahwa asas hukum merupakan pokok dari 

peraturan hukum. Asas hukum yang merupakan jantung dari peraturan hukum karena 

asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum asas 

hukum yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum juga ssebagai 

jemabatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis 

masyarakat. 

 Asas hukum yang dijadikan sebagai landasan dari seluruh regulasi yang 

ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai bentuk pelayanan terhadap 

masyarakat di masa pandemic Covid-19  agar tetep dapat memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat tanpa mengabaikan kondisi Covid-19 yang mengintai 

keselamatan masyarakat di masa-masa merebaknya virus seperti yang berlangsung 

saat ini. Dalam penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Agung mengenai regulasi 

kerja hakim dan aparatur pengadilan di masa pandemic Covid-19 yang dilandasi 

dengan Asas Salus Populi Suprem lex Esto bertujuan yakni untuk melingkupi 

berbagai regulasi yang sebelumnya diterapkan pada empat lingkungan peradilan pada 

masa normal namun khusus di masa pandemic agar dilaksanakan pelayanan tanpa 

merusak kualitas pelayanan dengan mengunakan prosedur berupa perlindungan yang 

berorientasi pada keselamatan masyakat dengan merealisasikan protokol kesehatan 

dari mulai pendaftaran perkara di pengadilan hingga tahap akhir bagi seluruh 

masyarakat yang juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu yakni jika 

terjadi lonjakan kasus kemudian pengadilan lebih mengarahkan pada penggunaan 
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teknologi peradilan demi menghindari adanya kontak langsung yang akan 

mengakibatkan persebaran virus dan membahayakan nyawa masyarakat, hal ini tidak 

sama sekali mencederai hukum acara yang berlaku serta mengurangi dari kualitas 

pelayanan aparatur pengadilan serta penegak hukum dari empat lingkunag pengadilan 

yang berada di bawah Mahkamah Agung. Penerapan asas Salus Populi Suprema lex 

Esto merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah agar tetap memberikan 

pelayanan terbaiknya kepada masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat 

sebagai puncak dalam penegakan hukum tertinggi. 

 Al-Qur‟an jelas telah memabahas tentang pemimpin atau khalifah yang 

melindungi rakyatnya. Allah swt., berfirman  

 QS al-Baqarah/2:30 

ِ ِ ِ  ِ ِ ِِِ ِِ  ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ

  ِ  ِ ِ ِ  ِِِ ِ ِ  ِ ِِ  ِِِِِ

Terjemahnya : 

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui."

9
 

 QS al-Saad/38:26 

 ِ ِ ِ ِِِ  ِِ ِ  ِ ِِ  ِ ِِ

ِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ   ِِِِِ

Terjemahnya : 

“Hai Daud, Sesungguhnya Kmi menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di anatara manusia dengan adil 
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dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

10
 

 Menurut pandangan Peneliti, yang berdasar pada kedua kutipan ayat yang 

dipaparkan sangat jelas bahwa peran Khalifah di wilayah manapun termasuk di 

Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pemerintahan memiliki kewajiban dalam 

melindungi rakyat yang dipimpinnya secara adil, dan seperti yang kemudian serta 

dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini yakni bagaimana Pemerintah dalam hal ini 

Mahkamah Agung dalam merespon Pandemi Covid-19 dengan tujuan yakni 

melindungi keselamatan rakyat Indonesia dengan memberlakukan sebuah sistem 

sebagai bentuk upaya pencegahan akan bertambahnya korban dari wabah pandemi 

Covid-19, kemudian dengan menerapkan sebuah sistem yang diimplementasikan 

dengan menjunjung Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang memiliki arti 

keselamatan rakyat sebagai puncak hukum tertinggi. Hal ini telah jelas sebagai 

bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam memimpin negara dengan melakukan 

upaya agar segala sesuatu dapat berjalan serta tetap melindungi keselamatan warrga 

negaranya. 

 Segala sesuatu yang bersifat duniawi penting untuk diketahui mengenai 

bagaimana kebermanfaatan dari aturan yang menjadi bentuk relevansi dengan hukum 

Islam yang jelas merupakan aturan dan kebermanfaatannya hanyalah untuk umat 

manusia. Dalam hal ini peneliti mengambil benang merah dari Maqashidal-syariah 

yang menurtu arrisuni bahwa syariah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh 

syariat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud dan secara umum. Maqhasid 

syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia itu sendiri. 
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Tujuan regulaso yang ditetapkan dalam kondisi seperti ini tentunya sejalan dengan 

tujuan Allah yakni kemaslahatan. Kemasalahatan yang dimaksud tentunya mencakup 

berbagai hal didalamnya yang ada dalam kehdiupan manusia seperti rezeki manusia, 

kebutuhan hidup termasuk juga Maqasid syariah dalam melindungi jiwa yang 

menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tidak boleh disakiti sampai dibunuh dan hal 

ini sejalan dengan implementasi dari Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang 

memiliki makna keselamatan yang merupakan tujuan utama. Hal ini dapat dilihat di 

masa pandemi Covid-19 seperti saat sekarang ini yang tentunya penyakit yang 

melalui penularan virus ini dapat membahayan nyawa banyak orang dan bedasarkan 

yang tercatat hingaat penelitian ini dilakukan telah terkonrfirmasi 2.727.428 orang. 

Dan hal ini tidak bisa dibiarkan karena dapat memakan korban lebih banyak maka 

dari itu pemerintah atau khalifah memegang andil untuk memutus mata rantai 

penyebaran dengan melaksanakan dengan ketat protokol kesehatan termasuk 

didalamnya dengan upaya pemerintah dalam bidang peradilan ini untuk melindungi 

warga peradilan serta masyarakat pencari keadilan dan tentunya sejalan dengan 

konsep Maqashi al-syariah untuk melindungi jiwa.
11

 

   Mahkamah Agung yang dalam pembahasan sebelumnya merespon Pandemi 

Covid-19 dengan mengoptimalkan Sistem Peradilan berbasi teknologi informasi atau 

Sistem Peradilan Modern yang tentunya badan peradilan dibawah Mahkamah Agung 

juga mengotimalkan sistem peradilan dan penyelsaian perkara berbasis teknologi 

informasi khususnya di masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Mengacu dari 

hal tersebut maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian seputar Respon 

                                                     

  
11

 Mengenal Maqashid Syariah,  https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/%20mengenal-

maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/ , Tanggal Akses, 18 Maret 2021.  
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Mahkamah Agung dalam masa Pandemi Covid-19 yang di Implemntasikan pada 

badan peradilan dibawahnya, dalam hal ini Peradilan Agama tepatnya di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB. Pengadilan Agama Sungguminasa sebelumnya telah 

menimplementasikan sistem peradilan Modern, dan yang menjadi capaian dari 

peneliti yakni bagaimana bentuk pengimplementasian dari  respon Mahkamah Agung 

khususnya pengoptimalan sistem peradilan dalam proses penyelesaian perkara di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus bagaimana bentuk respon pemerintah khususnya dalam 

aspek hukum dan keadilan melalu Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai 

puncak peradian negara tertinggi di Indonesia yang membawahi badan peradilan 

umum, agama, militer dan tata usaha negara. Yang dalam penelitian ini 

diimplementasikan di Pengadilan Agama Sungguminasasa kelas IB, adapun ruang 

lingkup penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 
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Tabel 1.1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahkamah Agung 1. Badan peradilan ntertinggi yang bertygas 

melaksanakan kekuasaan kehakiman. 

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Selama Masa persebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19).  

3. Tujuan penerapan sistem peradilan berbasis 

teknologi di pengadilan merupakan salah 

satu solusi Mahkamah Agung selain dallam 

peningkatan mutu juga bentuk upaya 

pencegaahan penyebaran Covid-19, agar 

masyarakat pencari keadilan tetap dapat 

menyelesaikan proses berperakara di 

pengadilan dan mendapatkan haknya tanpa 

melupakan keselamatan jiwa dari para 

pencwari keadilan dari dampak fatal dari 

Covid-19 yang belum dapat diprediksi 

waktu berakhirnya.  
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2. Asas Salus Populi 

Suprema Lex Esto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Asas Salus Populi Suprem lex Esto berarti 

kselamatan rakyat merupakan puncakhukum 

tertinggi. 

2. Tujuan dari penerapan Asas Salus Populi 

Suprem Lex Esto dalam kehidupan 

masyarakat yakni agar bagaimana 

keselamatan masyarakat dijadikan sebagai 

tolak ukur utama  dari pencapaian hukum. 

Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

semakin sering diperbincangkan semenjak 

masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia 

yang kemudian asas ini dijadikan dasar 

tolak ukur pemerintah dalam mengambil 

kebijakan ditengah merebaknya virus 

Covid-19 yang secara otomatis memaksa 

masyarakat untuk melakukan beberapa 

perubahan aktivitas dengan hidup 

berdampingan dengan virus Covid-19 

sehingga pemerintah melakukan upaya 

berupa pemberlakuan regulasi dalam 

berbagai bidang kehidupan yang berlandas 

pada Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

agar masyarakat tetap dapat menjalankan 

kehidupan sebagaimana mestinya dengan 
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mengutamakan keselamatan masyarakat 

sebagai puncak hukum tertinggi. 

3. Penguraian dari penerapan  Asas Salus 

Populi Suprema Lex Esto dijadikan sebagai 

landasan pemerintah dalam menetapkan 

regulasi khususnya dalam keadaan tertentu 

seperti masa pandemic Covid-19 seperti 

yang terjadi saat ini utamanya dalam 

lingkungan peradilan dimana pengadilan 

harus tetap memberikan hak masyarakat 

untuk berperkara dalam situasi dan kondisi 

apapun tanpa mengabaikan keselamatan 

rakyat sesuai dengan bunyi asas yakni 

keselamatan rakyat merupakan puncak 

hukum tertinggi. 

3. Maqashid Syariah 

 

1. Maqashid Syariah memiliki tujuan  tidak 

lain hanya untk kebaikan atau kemaslahatan 

umat manusia yang berkesesuaian dengan 

hukum Allah swt. untuk hambanya yaitu 

kemaslahatan semata. 

2. Maqashid Syariah yang bertujuan 

memberikan jaminan kemasalahatan dalam 

berbagai lingkup kehidupan umat manusia 

termasuk melindungi keselamatan jiwa 
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manusia yang juga sejalan dengan upaya 

pemerintah dalam merespon penyebaran 

Covid-19. 

 

  Setelah mengetahui lebih spesifik mengenai definisi serta bagian yang 

digunakan dalam tesis ini yang beupa pecahan kata dari judul penelitian, maka 

kemudian dapat disimuplan bahwa penelitian tesis ini memuat tentang bagaimana 

upaya Mahkamah Agung dalam merespon terjadinya pandemi Covid-19 melalui Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan bentuk upaya 

Mahkamah Agung yang direalisasikan melalui Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

yang telah diterapkan pada seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Hal ini 

sejalan dengan judul yang diangkat oleh peneliti yakni berupaya dalam 

mengungkapkan bentuk dan peran pemerintah pada masa pandemi Covid-19 

khususnya dalam aspek hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung 

yang kemudian ditinjau langsung pada badan peradilan yang berada di bawahnya 

yakni Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, yang kemudian upaya ini ditinjau 

lagi dari segi kemaslahatannya melalui telaah Maqashid Syariah,  

   Penelitian sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sugiono bahwa : Tujuan 

dari penelitian yaitu berusaha untuk bagaimana adapat memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yang konkret atau emprisi, objektif, terukur, rasional dan sistematis.
12

 

 

                                                     

  
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkaiod Dengan Metode R&D, (Cet. XVI; 

Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7. 
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C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tujuan penerapan Asas Salus Populi Suorema Lex Esto dalam 

proses berperkara di Pengadilan Agama Sungguminas Kelas IB Telaah 

Maqashid Syariah ? 

2. Bagaimana metode penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB ? 

3. Apa faktor yang menjadi penghambat penerapan Asas Salus Populi Suprema 

Lex Esto ? 

D. Kajian Pustaka  

 Penyusunan Tesis ini membutuhkan banyak sumber data sebagai bahan 

rujukan atau referensi yang tentunya memiliki relevansi dengan  rencana penelitian. 

Namun sehubungan karena judul yang diangkat oleh peneliti baru  diterapkan ditahun 

2020 saat awal masuk dan merebaknya virus corona atau  Covid - 19 di Indonesia, 

kemudian peneliti mendasar pada kajian pustaka dari regulasi Mahkamah Agung 

serta sumber pendukung yang relevan seperti buku dan jurnal. 

1. Memaknai Salus Populi Suprema Lex Esto,
13

  Pan Mohammad Faiz.  

Dalam tulisan ini Pan Mohammad Faiz menyatakan bahwa Salus populi 

suprema lex esto memiliki makna bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum 

teringgi. Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan secara jelas dan 

tegas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan Pemerintah Negara 

Indonesia (the supreme law of the land), yaitu Undang-Undang Dasar. Pembahasan 

                                                     

  
13

 Pan Mohammad Faiz, “Memaknai Salus Populi Lex”, Majalah Konstitusi, Ruang 

Konstitsu, Edisi: Mei 2020, h. 68-69. 
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mengenai keselamatan rakyat khususnya pada masa pandemi Covid-19, maka 

perhatian akan tertuju pada keselamatan nyawa dan kesehatan warga negara. 

Bertalian erat dengan kedua hal tersebut, konstitusi Indonesia telah memberikan 

jaminan konstitusional terhadap hak hidup (right life) dan hak kesehatan (right to 

health). Pasal 28A UUD 1945 menjamin “Setiap orang berhak untuk hidup serta 

berhak dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya” begitu pula dalam pasal 

28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak dalam memperoleh layanan kesehatan”. Secara spesifik 

terkait kesehatan, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 memberikan mandat konstitusional 

kepada negara dan menyatakan, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelyanan umum yang layak ‛. Hak-hak 

konstitusional tersebut harus dimajukan ( promotoded ), dilindungi (protected), dan 

dipenuhi fufilled ) sebagai kewajiban konstitusional (constitutional obligation) 

negara, terutama pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (4) UUD 

1945. Hal yang paling penting, semua pengambilan keputusan dan kebijakan tersebut 

tidak boleh keluar dari koridor konstitusi. Menyimak dari pemaparan yang 

disampaikan oleh Pan Mohamad Faiz dalam Artikel  Konsitusi yang dituliskannya 

bahwa Asas Salus Populi Suprema Lex merupakan sesuatu yang sangat amat penting 

diperhatikan keberadaanya dalam susunan konstitusi di Indonesia dan utamanya di 

masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini rakyat meminta perlindungan berupa 

pencegahan dan penanggulangan dari pihak pemerintah karena berlandas dari Salus 

Populi Suprema Lex yang berarti kesejahteraan rakyat merupakan  hukum tertinggi. 
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 Adapun relevansi dengan penelitian dalam tesis ini yakni dalam hal 

pemenuhan hak masyarakat Indonesia dalam mendapatkan perlindungan dan 

menyelesaikan perkara di Pengadilan pada masa Pandemi Covid-19 yang kemudian 

ditinjau dari segi hukum Islam yakni Maqashid Syariah sesuai dengan tingkatan 

urgensitas dan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan pandemic Covid-19 dan 

kerentanan penularannya dalam lingkungan peradilan pada masyarakat pencari 

keadilan yang sedang melakukan proses berperkara, yang dalam tesis ini mengkhusus 

pada realitas yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

2. Upaya Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Penyebaran 

Covid-19 di Indonesia, Evita Adelia Putri dkk yang  

Dalam Penelitian ini menyatakan mengenai peran pemerintah menghadapi 

pandemi Covid-19. Dalam menanggulangi permasalahan yang berpotensi terhadap 

terjangkitnya Covid-19 yang lebih luas oada masyarakat Indonesia, penulis memgutip 

tiga buah regulasi yang dijadikan sebagai bahan rujukan :a) UU Nomor 4 Tahun 1984 

yang menerangkan bahwa penguasa bertanggung jawab melakukan usaha 

penyelesaian atau penanggulangan wabah. Tahap yang butuh dicoba ialah pelacakan 

epidemilogis; pengecekan, penyembuhan, pemeliharaanm serta pengasingan 

pengidap, tercantum aksi karantina; penangkalan serta pengebalan; pembinasaan 

pemicu penyakit; penindakan jenazah dampak wabah; konseling pada warga; serta 

usaha penyelesaian yang lain. b) PP Nomor. 40 Tahun 1991 mengenai Penyelesaian 

Wabah Penyakit Meluas menerangkan aksi pelacakan epidemolgis dicoba lewat 4 

aktivitas. Awal, pengumpulan informasi kesakitan serta kematian masyarakat. Kedua, 

pengecekan secara klinis, raga, makmal serta penguatan penaksiran. Ketiga, observasi 

kepada masyarakat pengecekan kepada insan hidup lain serta barang-barang yang 
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terdapat di sesuatu area yang diprediksi memiliki pemicu virus corona. c) Peraturan 

dari Menteri Kesehatan Nomor. 1501 Tahun 2010 mengenai Tipe Penyakit Meluas 

Khusus yang Bisa Memunculkan Wabah serta Usaha Penyelesaian pula menerangkan 

penguasa buat melaksanakan pencarian aktif, kepada wabah. 

Kemudian didalam jurnal ini penulis pun membahas mengenai 6 hal  yang 

bisa dilakukan oleh pihak pemerintah dalam upaya penanganan virus corona yakni : 

a. Penguasa dituntut sungguh-sungguh menanggulangi virus Corona di   Tanah air 

dengan mengakhiri seluruh data yang simpang siur. Pertama, Mebenarkan 

kejernihan serta akuntabilitaskebijaksanaan yang dikeluarkan oleh penguasa 

pusat serta wilayah.   

b. Peguasa/Pemerintah perlu dalam memberikan peluang kepada warga negara 

dalam penanganan dan penyelesian penyebaran virius corona kewat konseling 

serta bimbangan khalayak. 

Koordinasi penguasa/pemerintah pusat serta wilayah untuk kemudian  

membuat regu khusus dalam upaya menyembuhkan, serta menghindari berulangnya 

peradangan Corona virus terhadap penderita. Usaha tersebut dapat dicoba dengan 

membuat daruray penindakan Covid-19.  

a. Melaksanakan analitis serta layanan jemput bola pada korban ataupun orang 

yang terhampar ataupun mempunyai pertanda peradangan virus Corona supaya 

penyebaran virus bisa dilindungi. 

b. Berarti untuk penguasa/pemerintah mengatur harga perlengkapan, obat, serta 

keinginan kedokteran yang diperlukan warga dalam menghindari virus Corona 

serta membagikan intensif pada produsen. 

c. Mencegah seberinda bangsa dengan membagikan spesial pada warga negara 
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yang terletak di negeri yang menghadapi pandemi Covid-19.  

Jadi dalam jurnal ini membahas seputar bagaimana peran pemerintah dalam  

upaya pencegahan sampai penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia. Dan 

untuk implementasi di Indonesia sendiri banyak dari uraian diatas yang sudah dan 

sementara dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Dan hal ini jelas sebagai bentuk 

kepedulian dari Pemerintah disetiap negara untuk kemudian berupaya bagaimana bisa 

melindungi warga negaranya dari pandemi virus yang menglobal ini yang setiap 

negara memiliki penanganannya sendiri yang hampir sama dengan negara yang 

lainnya.
14

 

Menyimak dari jurnal yang dituliskan oleh Elvita Adelia Putri dkk bahwa  

peran pemerintah sangat jelas dibutuhkan dalam penanganan serta penanggulan 

dalam situasi dan kondisi seperti pandemi yang berlangsung saat sekarang ini untuk 

melindungi segenap warga negara yang dilandasi oleh regulasi yang jelas yang 

sebelumnya juga telah dipaparkan oleh Pan Mohammad Faiz yang menjelaskan 

melalui penerjemahan arti penting dari salus populi suprema lex esto pada jurnal 

sebelumnya dan beberpa pertimbangan dan upaya pengembangan regulasi tentunya.  

Bila disandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis 

ini, bahwa upaya pemerintah dalam penanganan serta penanggulangan sebagai respon 

pada kasus di masa Pandemi Covid – 19. Pandemi yang terjadi saat ini dijadikan 

momentum dalam penguatan pertahanan negara baik dari pemerintah yang juga 

membutuhkan dukungan masyrakat dalam menyukseskan pengimplementasian 

regulasi demi kemaslahatan bersama. Dalam tesis ini peneliti memaparkan dalam 

                                                     

  
14

 Ervita Adelia Putri dkk, “Upaya Pemerintah Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah 

Penyebaran Covid-1i Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewaranegaraan, Jurnal Global 

Citizen, Edisi: September 2020, h. 71-84. 
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aspek hukum dan keadilan yang dilakukan oleh peradilan tinggi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia lalu secara serentak di Implementasikan pada seluruh badan 

peradilan dibawahnya yang sebelum penetapannya dilakukan sampai empat kali 

peninjauan terhadap perkembangan dari persebaran virus Corona, hal ini dikarenakan 

segala tindakan dibutuhkan untuk dilakukan dengan berdasar dari pengamatan 

terhadap kondisi yang terjadi  sebelum menetapkan sebuah regulasi yang dari regulasi 

tersebut akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. 

3. Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia 

dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, Anggita Doramia 

Lumbanaraja. 

  Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Tanggal 23 Maret 2020 

Mahkamah Agung mengeluarka Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (Covid- 19 ) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya. Surat ini bertujuan mengevaluasi sekaligus 

mencabut Suurat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 

tentang penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya 

Pencegaha Penyebaran Covid - 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan 

berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang 

Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran Covid - 19 di lingkungan instansi Pemerintah,  maka SEMA No. 1 Tahun 

2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan utnuk 
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melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja dari  rumah atau tempat tinggalnya 

yang disebut dengan  Work From Home (WFH) dalam beberapa regulasi penyesuaian 

situasi dan kondisi pandemic seperti jumlah petugas dan hakim yang bergantian 

untuk bekerja dari rumah dan dari kantor, serta menerapkan Social distancing dalam 

pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol 

kesehatan di lingkungan kerja. Dalam rangka bekerja dirumah maka segala tugas 

pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-

Court sementara untuk pelaksana persidangan menggunakan aplikasi e-littigation . 

aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya 

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak 19 Agustus 2019 dan 

sebelumnya prakti virtual courts juga telah lama diterapkan di Amerika Serikat dan 

juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode 

confrence.
15

  

Menyimak dari yang telah dipaparkan oleh Anggita Doramia Lubanaraja 

bahwa selain pemerintah melakukan perlingdungan dalam pelayanan kemasyarakat 

pemerintah juga melakukan perlindungan terhadap para ASN yang bertugas termasuk 

para praktisi hukum, hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan sidang secara online atau 

virtual court yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Amerika serikat yang sebagai 

bentuk upaya penegakan hukum yang tidak berjangka walau dalam situasi sulit 

sekalipun. Sejalan dengan yang telah dituliskan oleh Pan Mohammad Faiz tentang 

keselamatan rakyat yang merupakan penegakan hukum tertinggi dan bentuk 
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  Anggita Dromania Lumbanarja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan 

Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum, Jurnal Crepido, 

Volume 2, Nomor 1, Edisi : Mei 2020, h. 46-58. 
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implementasi yang sebelumnya juga telah dipaparkan Elvita Adelia Putri dalam 

Jurnal Kewarganegaraannya mengenai bentuk implementasi yang dilakukan 

pemerintah yang dilandasi oleh dasar atau landasan hukum yang jelas. Penelitian 

didalam tesis ini jelas memparkan bahwa eksistensi peradilan Modern di masa 

Pandemi Covid - 19 sangatlah besar, Mahkamah Agung yang merupaka lembaga 

tinggi negara mewujudkan respon terhadap Pandemi Covid-19 dengan 

mengoptimalkan sistem peradilan Modern sebagai wujud peran pemerintah dalam 

bidang keadilan yang digambarkan dalam asas Keselamatan rakyat merupakan 

hukum tertinggi ( Salus Populi Suprema Lex Esto ). 

Peneliti menggaris bawahi bahwa implementasi dari Asas Salus Populi 

Suprema Lex Esto dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa 

kelas IB beserta seluruh lingkungan peradilan di Indonesia yang berada di bawah 

naungan Mahkamah Agung yang juga menggunakan sistem peradilan moderen lebih 

aktif pada masa pandemic tidak merusak sama sekali daripada hakekat hukum acara, 

hal ini dikarenakan orientasi dari penerapan secara aktif, yakni situasi dan kondisi 

saat ini yang sedang berada pada masa Pandemi Covid-19, karena proses berperkara 

dari awal hingga akhir tetap sesuai dengan sebagaimana mestinya. Pada tahun 

sebelumnya Mahkamah Agung mencanangkan program menuju era baru peradilan 

moderen berbasis teknologi informasi dengan tujuan agar lebih mudah untuk 

dijangkau masyarakat serta meneguatkan asas yang dipegang dalam beracara yakni 

asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini tentunya menolong khususnya di 

masa pandemic, dimana satu-satunya jalan untuk teteap terkoneksi sekalipun tidak 

sedang berada dalam satu tempat yakni memanfaatkan teknologi sebaik mungkin 

sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya perubahan baik penambahan atau 



26 

pengurangan dari substansi yang akan dilangsungkan. 

4. Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto Pada Pelaksanaan 

Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19, Azis Ardiansyah,  

 Dalam penelitian ini yang menyatakan dalam tulisannya bahwa pandemi 

Covid - 19 pada saat itu pula Indonesia bersiap untuk melakuakan pemilihan kepala 

daerah secara serentak. Pilkada ini merupakan tanggung jawab bersama setiap elemen 

masyarakat Indonesia. Bila berpatokan pada Pilkada yang dilaksanakan di tahun-

tahun sebelumnya Pilkada selalu diawali dengan kegiatan kampanye dari paslon yang 

bertujuan memperkenalkan pasangan calon kepala daerah kepada 

masyarakat.Kampanye juga dilakukan secara tertutup dan terbuka baik dalam dunia 

maya maupun dunia nyata. Kampanye yang merupakan perkumpulan orang yang 

tidak sedikit melainkan dalam jumlah besar. Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 

2020 menuai banyak pro dan kontra. Pemerintah bercermin dari beberapa negara 

yang tetap melaksanakan pemilihan ditengah merebaknya wabah Covid - 19 seperti 

Amerika serikat, Singapura, dan Korea selatan yang tetap melaksanakan pemilu 

ditengah mengganasnya Pandemi Covid-19 yang menglobal.  Kemudian Indonesia 

pun turut melaksanakan Pemilu seperti ditahun-tahun sebelumnya namun pada tahun 

2020 pemerintah Indonesia melaksanakan pemilu dengan menggunakan Protokol 

Kesehatan, karena ditakutkan adanya kecurangan atau gangguan bilamana 

dilaksanakan secara Virtual.  

 Dari sisi Positif yakni regulasi yang telah dibuat sebelumnya tidak perlu 

melaksanakan pengalihan sistem yang mengakibatkan pembengkakan sementara 

negara sedang membutuhkan banyak dana dalam penanganan pandemi. Adapun sisi 

negatifnya yakni selain banyaknya warga yang berkerumun, juga indeks demokrasi 
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Indonesia yang menurun sehingga banyak warga masyarakat yang memilih golput. 

Selain dari  Pilkada 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi, Polri juga mengahadpi 

tantangan baru dengan lonjakan aksi unjuk rasa yang juga merupakan bentuk dari 

demokrasi. Tercatat beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan secara besar-besaran 

dimasa Pandemi diantaranya menolak UU Cipta Kerja Omnibuslaw dan unjuk rasa 

Aksi 1812 yang menuntut dibebaskannya Habib Ririziq Syihab yang merupakan 

Imam besar FPI. Tercatat bahwa puncak dari aksi Omnibus Law yang terjadi pada 

tanggal 8 Oktober 2020, dan juga di hari yang sama tercatat angka melonjaknya kasus 

positif Covid - 19 tercatat 4.850 kasus. Dalam aksi unjuk rasa 1812 yang menuntut 

akan pembebasan dari Habieb Rizieq Syihab yang terjadi pada tanggal 18 Desember 

2020 jumlah yang terkonfirmasi kasus yang masuk sebanyak 6.989 kasus. Bila dalam 

kondisi normal Aksi Unjuk Rasa dan Pilkada merupakan suatu bentuk implementasi 

demokrasi namun didalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah melalui Polri 

perlu melakukan tindakan yang tegas demi menyelamatkan rakyat dari wabah Covid-

19.  Namun segala seuatunya membutuhkan sebuah landasan hukum. Hal ini merujuk 

kepada perintah Kapolri yang juga beradar pada asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

yang berarti Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi. Dalam pandangan 

Pancasila yang merupakan sumber hukum Indonesia, dapat dikatakan bahwa asas 

hukum yang berasal dari sistem hukum hierarkis lebih tinggi dibandingan dengan 

norma ataupun kaidah hukum. Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dasar hukum 

yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sementara itu untuk Aksi 
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Demokrasi serta Unjuk Rasa berpacu pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 

Tahun tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 

Kedua Undang-Undang tersebut memanglah patut untuk dilaksanakan karena 

Indonesia merupakan negara Hukum yang menjunjung tinggi Demokrasi, Namun 

didalam kondisi merbaknya wabah virus seperti sekarang ini kedua dasar hukum 

tersebut dibantarkan untuk sementara. Karena keselamatan rakyatlah yang merupakan 

hal terpenting untuk saat ini dan selanjutnya kegiatan perpolitikan tidak pernah 

dilarang oleh Polri namun hanya dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan 

yang ada. Walau demikian konsekuensi yang didapat salah satunya adalah 

menurunnya semangat Demokrasi Masyarakat dengan melonjaknya angka Golput 

yang bahkan di beberapa daerah angka Golput mengalahkan suara Pemenang dari 

Pilkada daerah tersebut.
16

 Menyimak dari jurnal yang dituliskan oleh Azis 

Ardiansyah ini, Penelitii mendapatkan konsumsi baru bahwasannya dimasa Pandemi 

seperti ini terkadang harus ada banyak yang dibingungkan dalam pengambilan 

langkah. Contohnya saja Pemerintah yang harus memilih satu langkah dari kedua 

jalan yang tidak bisa berjalan beriringan yakni anatara demokrasi dan keselamatan 

rakyat. Pemerintah Indonesia lebih memilih mengutamakan keselamatan rakyatnya 

dan mewujudkan asas Salus Populi Suprema Lex Esto  yang Keselamatan Rakyat 

Merupakan Hukum Tertinggi. Karena demokrasi memang telah jelas hukumnya 

namun keselamatan rakyat yang jauh lebih tinggi. Relevansi penelitian dalam tesis ini 

dengan jurnal yang dituliskan yakni bahwa Pemerintah selalu berupaya memberikan 
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 Azis Andriansyah, ‚Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada Pelaksanaan 

Demokrasi di Tengah Wabah Covid - 19 ‛, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik 

Indonesia, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Volume 8 Nomor 3,  Edisi: 

2020, h. 300-309. 



29 

perlinudngan kepada rakyatnya dan tetap melaksanakan penegakan hukum dan 

begitupula yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mewujudkan pembatasan 

dengan menerapkan Sistem Peradilan berbasis Teknologi Informasi demi menjamin 

keselamatan banyak pihak. Peneliti paham betul bahwa pandemi bukan hanya 

dirasakan oleh para warga masyarakat melainkan Pemerintah selaku penentu 

kebijakan khusunya dalam aspek hukum dan keadilan yang harus tetap 

menyelenggarakan hukum sebagaimana mestinya namun disisi lain harus pula 

menghadapi gentingnya krisis di masa Pandemi Covid - 19 dan tentunya melindungi 

rakyatnya. Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung melihat bagaimana 

badan peradilan mengimplementasikan respon pusat yakni Mahkamah Agung dalam 

menghadapi Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.  

5. The Legitimacy of Circular Letter in Handling Covid-19 Pandemic, Fradhana 

Putra Diantara  

 Dalam penelitian ini menyatakan bahwa dasar dari karakter Hukum 

Administrasi Negara (HAN) yang bersifat dinamis dikarenakan dimenasi HAN yang 

menjangkau berbagai macam kebijakan serta layanan publik yang dilaksanakan oleh 

otoritas negara yang dalam artian luas. Dalam sisi berbeda, kepribadian HAN yang 

bersifat dinamis dipengaruhi oleh kemajuan dari legalitas serta tindakan administrasi 

yang semakin pesat yang kemudian tindakan tersebut mesti relevan dengan keadaan 

baik dalam keadaan normal maupun situasi darurat sekalipun. Maka dari itu 

diberlakukanlah HAN dalam dua dimensi yakni HAN Khusus dan HAN Darurat yang 

didorong dari sifat dinamis yang dimiliki oleh  HAN. Berlandaskan hal tersebut 

dibutuhkan beberapa upaya luar biasa yang mesti diambil oleh pemerintah yang 

berwenang, salah satunya nyakni mengambil tindakan yang dinamakan Diskresi yang 
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diambil pemerintah dalam menghadapi masa Pandemi Covid - 19 yang harus 

berdasarkan undang-undang yang berlaku khususnya UUAP. Hal ini yang kemudian 

sangat penting dilakukan, demi terwujudnya good emergency govermance selama 

masa Pandemi Covid-19 . Kemudian Surat Edaran bukanlah merupakan produk 

hukum yang masuk kedalam perundang-undangan yang dikutip dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011, melainkan Surat Edaran Covid – 19 berisi tentang 

pembatasan-pembatasn yang dilakukan Pemerintah untuk kemudian ditaati bersama 

masyarakat. Demi tujuan dari  terwujudnya pembatasan Covid - 19 ini dibutuhkan 

pula kesadaran moril dari masyarakat yang tidak hanya memandang kecil Surat 

Edaran karena bila bertentangan dengan Undang-Undang, maka akan diproses lebih 

lanjut sesuai aturan yang berlaku di masa Pandemi Covid-19.
17

 

 Menyimak dari Artikel yang dituliskan sebelumnya, peneliti dapat  

mengambil benang merah bawa terkadang terdapat aturan  baru yang walaupun bukan 

termasuk Undang-Undang tetapi bekrekuatan hukum kuat  dikarenakan bertalian erat  

dengan bagaimana keadaan dan kondisi pada saat itu, pemerintah tidak begitu saja 

mengelurkan Surat Edaran bilamana kedaan Normal dan tidak bertujuan apapun 

tetapi bila yang terjadi saat ini yakni  masa pandemic maka hal-hal yang mendadak 

dan bersifat emergency dilakukan demi kepentingan bersama utamanya masyarakat. 

Sejalan dengan tesis ini bahwa Surat Edaran yang dikelurkan Mahkamah Agung 

perihal pembatasan dan aturan untuk beracara selama pandemi tidak lain hanya 

bertujuan untuk melindungi masyarakat pencari keadilan serta warga warga peradilan 

penularan Virus Covid-19 yang lebih luas.  
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6. Implementasi Maqashid Syariah Dalam Menghadapi Covid-19, Nirmalasari 

Anindiya Pramesi dan Nazaruddin,  

Pembahasan yang dimuat dalam jurnal ini,  bahwa  wabah virus Covid-19 

yang kemudian melahirkan adanya kebijakan baru sebagai bentuk ikhtiar atau upaya 

dari pemerintah menghindari penyebaran dan penularan virus. Salah satunya yakni 

dengan kebijakan beribadah bagi umat Islam yang kemudian mendapat respon dari 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Hai‟dah Kibar Ulama Al-Azhar.  MUI yang 

menegluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 yang menetapkan tata cara 

penyelenggaraan ibadah di masa Pandemi Covid - 19 fatwa tersebut bertujuan agar 

kemudian para umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan baik menggunakan 

protokol kesehatan yang telah ditetapkan guna menghindari penyebaran Virus Covid-

19 Fatwa tersebut diantaranya menetapkan bahwa orang yang telah dinyatakan positif 

terkena virus tersebut wajib menjaga diri dan mengisolasi diri agar kemudian tidak 

menularkan virus tersebut kepada orang lain yang Kemuian selanjtnya bila orang 

yang dinyatakan positif tersebut adalah laki-laki, maka shalat jumatnya dapat 

digantikan dengan sholat duhur dirumahnya.  

Fatwa lain juga menyebutkan bahwa orang yang telah terinfeksi virus Covid -

19 dilarang untuk kemudian melaksanakan ibadah yang berpotensi mengakibatkan 

penularan virus kepada orang lain. Seperti shalat berjamaah di masjid serta 

menghindari perkumpulan dan pengajian akbar. Hai‟ah Kibar Al-Azhar Ulama yang 

juga menggapi munculnya keadaan darurat yang disebabkan oleh Covid-19 dengan 

memberikan pernyataan, salah satunya adalah anjuran untuk melindungi dan menjaga 

jiwa, serta mencegah semua hal berbahaya yang hal ini merupakan pokok bahasan 

dalam Maqashid Syariah. Jadi kesimpulannya dalam konteks di masa pandemi Covid 
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- 19 , kebolehan untuk kemudian meniadakan shalat Jumat dan shalat berjamaah 

merupakan kasus dharuriyat (primer). Kebutuhan dharuriyat ini adalah kebutuhan 

dasar yang mengakibatkan hal pentng dalam melindungi keberadaan dari lima pokok 

perlindungan yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu bila 

kewajiban ini terus-menerus dilakukan secara konsisten utamanya di daerah yang 

berpotensi tinggi menularkan penyakit atau kawasan zona merah maka akan 

membantu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 

dan hal ini digunakan sebagai „ illat atau hal yang dinilai substansial yang kemudian 

mempengaruhi hukum. 

Menyimak dari uraian ini maka penyusun dapat mengambil benang merah 

yakni bila jurnal ini membahas tentang bagaimana proses dalam pelaksanaan ibadah 

di masa pandemi Covid - 19 dilakukan untuk menghindari yang adanya potensi 

penyebaran virus dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat, kemudian 

dalam tesis ini lebih khusus  membahas tentang bagaimana pemerintah mengeluarkan 

regulasi di masa pandemic Covid-19 yang mengintgai akan keselamatan jiwa 

masyarakat di lingkungan pengadilan. Mengingat sebuah perkara tidak akan dapat 

diprediksikan kapan dan bagaiman akan terjadi sehingga masyarakat tentu 

membutuhkan regulasi atau kebijakan di masa pandemic agar kemudian tetap 

mendapatkan hak untuk berperkara tanpa adanya rasa takut untuk kemudian juga 

terpapar virus Covid-19 yang dapat menhancam keselamatan jiwa para masyarakat 

penbcari keadilan yang dimana situasi seperti ini masuk dalam keadaan darurat yang 

mengancam lima unsur pokok kehidupan manusia. Maka dari itu pemerintah melalui 

Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi berupa Surat Edaran dalam mencegah serta 

menanggulangi bertambah luasnya persebaran virus Covid-19 utamanya dalam 
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lingkungan peradilan agar masyarakat tetap dapat berperkara dan juga keselamatan 

jiwa masyarakat juga terlindungi selama proses berperkara di pengadilan. 

Dalam konteks  Maqashid Syariah, hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam 

yakni kemanfaatan dan kemaslahatan dan dalam konteks hukum positif kemudian 

dikemas dalam aturan pemerintah yang di kenal dengan Asas Salus Populi Suprema 

Lex Esto yang berarti keselamatn rakrakyat merupakan hukum tertinggi
18

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

 Tesis merupakan salah satu perasyaratan yang digunakan dalam proses 

penyelesaian studi khususnya dalam jenjang Magister atau S2 . Oleh karena itu 

penulis mempunyai sebuah kewajiban yang bersifat formal tekait aturan yang dibut 

oleh perguruan tinggi dalam memenuhi syarat penyelesaian studi tersebut melalui 

Tesis. Namun dalam pandangan khusus penelitian ini juga memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah menrespon terjadinya Pandemi 

Covid - 19 yang khususnya dalam aspek hukum dan keadilan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengimplementasian secara langsung 

respon Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaa Tugas Selama Masa Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID - 19 ) pada badan peradilan 

Mahkamah Agung yakni di Pengadilan Agama Kelas IB. 
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c. Untuk megetahui bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi rakyatanya 

melalui Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang sejalan dengan tujuan dari 

Maqashid Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritik 

Sebagai Refrensi dalam pengembanhgan teori, konsep dan  ilmu pengetahuan 

tentang Respon Mahkamah Agung dalam merespon Pandemi Covid-19 dengan 

mengutamakan asas Salus Populi Suprema Lex Esto melalui Surat Keterangan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta implementasinya di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB. 

b. Kegunaan Praktis 

Dapat kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang  cukup jelas 

dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tetap menjalankan dan menegakkan 

hukum dan keadilan ditengah merebaknya Virus Covid - 19 di Masyarakat demi 

mewujudkan pemberlakuan asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang berarti 

keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi‛ yang disandingkan dengan tujuan 

dari segi Hukum Islam yakni melalui Maqashid Syariah yang mengutamakan 

keselamaan umat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung 

1. Pengertian Mahkamah Agung  

Mahkamah Agung yang merupakan puncak kekuasaan kehakiman tertinggi 

yang bebas dan mandiri, secara tegas telah dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 24 

ayat (2). Kemudian penegasan juga dimuat dalam UU No. 4 Tahun  2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, sebagai perubahan atas UU No. 35 Tahun 1999. Mahkamah 

Agung sebagai puncak peradilan dalam pelaksanaan  Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia, yang merupakan sumber nasional untuk keadilan, yang berdiri pada posisi 

teratas sebagai piramida kekuasaan kelembagaan peradilan dengan dua tingkatan dib 

bawahnya, yakni peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding / tinggi.
19

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung 

a. Fungsi Peradilan 

1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan 

pengadilan kasasi yang bertugas membina keberagaman dalam penerapan  

hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali demi menjaga agar 

semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik 

Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
20
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2) Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi Mahkamah Agung  juga 

berwenang dalam memutus perkara pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. 

3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materil, yaitu wewenang 

dalam menguji/menilai secara materil peraturan perundangan dibawah 

Undang-undang tentang apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) 

bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (pasal 31 

Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). 

b. Fungsi Pengawasan  

1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya 

peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang 

dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan 

wajar dengan berpedoman pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya 

ringan. Tanpa mengurangi kebebasan dari Hakim dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970). 

2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap: Pekerjaan 

Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan 

dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok 

Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan 

memyelesaikan setiap perkara yang diajukan, dan kemudian meminta 

keterangan terkait hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan serta 

memberi peringatan, teguran serta petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi 

kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 

Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang 
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menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 

Tahun 1985).
21

 

c. Fungsi Mengatur 

1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut terkait hal-hal yang diperlukan 

dalam kelancaran proses penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal 

yang belum cukup diatur di dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung 

sebagai pelengkap dalam mengisi keurangan atau kekosongan hukum yang 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-

undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985). 

2) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan secara mandiri bilama dianggap 

perlu dalam mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. 

d. Fungsi Nasehat 

1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan 

petimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 

37 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). Mahkamah 

Agung memberikan nasihatnya kepada Presiden selaku kepala  

Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-

undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). Selanjutnya yakni Perubahan 

Pertama Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenang dalam memberikan 

pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga 

rehabilitasi yang samoai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan 
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yang mengatur persoalan teknis pelaksanaannya. 

2) Mahkamah Agung juga berwenang dalam meminta keterangan dan memberi 

petunjuk kepada Pengadilan di semua lingkuna peradilan dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undangundang 

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
22

 

e. Fungsi Adminisratif 

1) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umu, Peradilan Agama, Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

10 Ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 secara organisatoris, 

administrative, dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah 

Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) 

Undangundang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan 

Mahakamah Agung. 

2) Mahkamah Agung juga berwenang dalam mengatur tugas serta tanggung  

jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraa Pengadilan (Undang-

undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). 

f. Fungsi Lain-lain 

 Selain dari tugas pokok dalam menerima, memeriksa, mengadili,  serta   

menyelesaikan setip perkara yang diajukan, berdasaarkan pada Pasal 2 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 
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 Abd. Halim Talli, Peadilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa, ( Makassar: Alauddin 

University Press, 2016),h.70-72 
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Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain 

berdasarkan Undang-undang.
23

 

3. Kewenangan Mahkamah Agung 

a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : 

1) Permohonan Kasasi; 

2) Sengketa tentang kewenangan mengadili; 

3) Permohonan peninjauan kembali.
24

 

b. Menguji peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-    undang 

terhadap undang-undang.
25

 

c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
26

 

  Namun terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, yakni  

terdapat perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, 

perkara tersebut yakni:  

1) Putusan Praperadilan; 

2) Perkara pidana yang diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan / 

atau diancam pidana denda; 

3) Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat 

daerah yang jangakauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang 

bersangkutan.
27
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 Mahkamah Agung Republik Indonsia, https://www.mahkamahagung.go.id/id /tugaspokok-

dan-fungsi , di Akses pada Tangal, 8 Februari 2021 Pukul 14.58 WITA. 
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 Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 28 UU No.14 Tahun 1985. 
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 Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 31 UU No.5 Tahun 2004.   
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 Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 39 UU No.14 Tahun 1985. 
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 Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945,  Pasal 45A UU No.5 Tahun 2004 
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  Mahkamah Agung juga berwenang dalam memutus perkara pada tingkat   

pertama dan terakhir dalam semua sengketa yang terkait dengan kewenangan 

mengadili : 

a) Antara Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di 

lingkungan peradilan yang lain; 

b) Antara dua Tingkat Banding yang ada dalam daerah hukum Pengadila Tingkat 

Banding yang berlainan dari lingkungan Peradilan yang sama. 

c) Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan yang sama atau 

antara lingkungan peradilan yang berlainan.
28

 

d) Mahkamah Agung berwenang dalam emmutus dalam tingkat  pertama dan   

terakhir, semua sengketa yang timbul dikarenakan perampasan kapal asing dan 

muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan  peraturan yang 

berlaku.
29

 

 Mahkamah Agung juga berwenang dalam :  

a)  Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 

 penyelnggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; 

b) Melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan di bawahnya. 

c) Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan terknis peradilan dari 

semua badan peradilan yang berada di bawahnya; 

d) Memberi petunjuk , teguran, atau peringatan kepada pengadilan di seua badan 

yang berada di bawahnya; 
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 Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Solo; Mandar Maju, 2016), h. 5. 
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 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Pasal 33 Tentang ... (Jakarta: Balai Pustaka, 2012) 
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e) Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan 

rehabilitasi.
30

 

f) Dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada 

lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
31

 

Pelaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung yang 

merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan.
32

 Segala urusan 

organisasi, administrasi, dan finansial  MA dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya juga berada di bawah kekuasaan Mahakamah Agung.
33

 

4. Lembaga Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 

Lembaga peradilan merupakan media yang menjadi alat perlengkapan negara 

yang memiliki tugas serta andil dalam mempertahankan negara  dalam hal penegakan 

hukum. Lembaga peradilan di Indonesia yakni Mahkamah Agung yang merupakan 

lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi 

serta penegakan hukum yang bersifat final di Indonesia, yang dulunya dikenal dengan 

sebutan Pengadilan Hooggerechtshof, yang berkedudukan di ibu kota Jakarta dengan 

lingkup daerah hukum seluruh Indonesia.   
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 Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, 

Tentang Mahkamah Agung 
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 Republik Indonesia,  

Undang - U n d a n g D a s a r 1 9 4 5 , Pasal 22 UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Badan Peradilan di 

Bawah Mahkamah Agung 
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 Republik Indonesia, Undang - U n d a n g D a s a r 1 9 4 5 ,  Pasal 2 UU No. 14 Tahun 

1985, Tentang Mahkamah Agung.   
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Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.   
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Setelah ditetapkan Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang; Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman‛ tanggal 17 Desember 1970, antara lain 

dalam pasal 10 ayat (2) yang diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 

yang juga telah diubah berdasarkan Undang-Undang  No.4 Tahun 2004 dan telah 

diganti dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

ditetapkan bahwa Mahkmah Agunga adalah Pengadilan Negara tertinggi yang dalam 

artian bahwa Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan (kasasi) teralkhir bagi 

putusan-putusan dari pengadilan yang berada dibawahnya.
34

 

a. Peradilan Umum 

   Peradilan umum diatur dengan rinci didalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah direvisi 

dengan UU RI Nomor 8 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2004 menegaskan bahwasannya “Peradilan Umum 

adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada 

Umumnya”. 

   Peradilan Umum, dahulu dikenal dengan sebutan landraad yang terdiri atas dua 

tingkat peradilan yakni tingkat pertama disebut dengan Pengadilan Negeri, dan 

pengadilan tingkat bandinh disebut Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada 

Mahkamah Agung. Adapun tugas dan kewenangan peradilan umum telah diatur 

didalam pasal 50-52 UU No. 2 tahun 1986 yang bunyinya sebagai berikut : 

 Pasal 50    

“Pengadilan  negeri bertugas dan berwenang dalam  memeriksa dan memutus 

serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama” 
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 Abd Halim Talli, Peradilan Indonesi Berketuhanan Yang Maha Esa‛ , (Makassar; Alauddin 

University Press, 2013), h. 63. 
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Pasal 51  

(1)”Pengdilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan 

perkrara perdata di tingkat banding‛. ‚Pengadilan Tinggi juga berwenang 

mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara 

pengadilan negeri di daerah hukumnya” 

Pasal 52  

(2)”Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat 

tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta”. 

(3)”Selain tugas dan kewenangan tersebut juga didalam pasal 50 dan pasal 51, 

pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan 

undang-undang”.
35

 

b. Peradilan Agama 

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Peradilan Agama telah 

memiliki kedudukan, kekuasaan, dan hukum acara dalam hal menjalankan tugas 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-letentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang 

perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum 

acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
36

 

Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten, dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten, dan Pengadilan Tinggi Agama 

bekedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 

Berdasarkan pasal 3A UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa di lingkungan 

peradilan agama ini ditetapkan pengadilan khusus, yaitu Peradilan Syari‟ah Islam di 

Nangroe Aceh Darussalam. 

Berdasarkan Pasal 49, 50, 51, 52, dan 52A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
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 Abd Halim Talli, Peradilan Indonesi Berketuhanan Yang Maha Esa‛ , (Makassar; Alauddin 
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 Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945, UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang  

Peradilan Agama, h. 2. 



44 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, maka tugas dan kewenangan badan peradilan agama yakni 

menyelesuakan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam 

dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqqah dan 

Ekonomi Syari‟ah.
37

 

Sedangkan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili di tingkat 

pertama dan terkahir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di 

daerah hukumnya adalah bersifat Final. Itulah sebabnya, peradilan tingkat pertama 

dan tingkat banding disebut peradilan judex pacty, maksudnya tidak ada lagi instansi 

peradilan yang dapat menilai dan mengutak-atik hal-hal yang bekenaan dengan fakta 

dan pembuktian yang telah dinilai Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, 

karena penilaian dan putusan tentang perkara ini sudah bersifat akhir atau final.
38

 

c. Peradilan Militer 

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakian di lingkungan 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk penyelenggaraan pertahanan 

keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputu 

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan 

Pengadilan Militer Pertempuran, yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pasal 14 

UU No. 31 Tahun 1997 menetapkan, bahwa Pengadilan Militer Utama yang 

berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi 

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pengadilan Militer, Pengadilan Militer 
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 Abd Halim Talli, Peradilan Indonesi Berketuhanan Yang Maha Esa‛ , (Makassar; Alauddin 

University Press, 2013), h. 84. 
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 Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Perad ilan Agama UU No. 7 Tahun  

1989, (Edisi Kedua, Cet III; Jakarta; Sinar Grafika, 2005), h. 114. 
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Tinggi bertempat, berkedudukan, dan daerah hukumnya  ditetapkan dengan 

Keputusan Panglima. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat 

bersdidang di luar tempat ledudukannya. Atas izin Kepada Pengadilan Militer Utama. 

Kewenangangan yustisial Peradilan Militer mencakup perkara-perkara  

pidana, dan sengleta tata usaha TNI dan Kementrian Pertahanan Nasional. Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebut Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen 

Pertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berlaku, berwenang 

mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan 

penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan 

keamanan negara.
39

 

d. Peradilan Tata Usaha Negara  

Peradilan  Tata Usaha Negara merupakan badan peradilan yang secara khusus 

berwenang dalam menangani perkara atau sengketa tata usaha negara, sebagaimana 

yang disebutkan dalan Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, bahwa ‚Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan‛. Pmerintah sebagai 

salah satu organisasi negara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan kehdiupan 

masyarakat diiberi kewenangan untuk melakukan perbuatan tata usaha negara berupa: 

mengeluarkan keputusan (beschikking), mengeluarkan peraturan (regeling), dan 

melakukan perbuatan materil, Dari ketiga macam perbuatan pemerintah tersebut, 

                                                     

  
39

 Abd Halim Talli, Peradilan Indonesi Berketuhanan Yang Maha Esa‛ , (Makassar; Alauddin 
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yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara hanya perbuatan pemerintah 

dalam hal mengeluarkan keputusan.
40

 

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)  adalah salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. 

Peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) yang merupakan pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara yang merupakan pengadilan tinggi tingkat banding. Dan tentunya 

berada dibawah lingkup naungan Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara 

berkedudukan di kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten 

kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota 

provinsi, dan daerah hukumnya meliputi, wilayah provinsi. Badan peradilan tata 

usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung. 

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memriksa, memutus 

dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan jika seluruh 

upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 

Tahun 1986 disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa 

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan 

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisikan tuntutan agar keputusan 

tata usaha negara yang disengketakan itu dinayatakan batal atau tidak sah, dengan 

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Covid-19  

1. Pengertian Pandemi Covid-19  

   Istilah Corona virus Disease 2019 ( Covid - 19 )  digunakan oleh World 

Health Organization ( WHO ) untuk menyebut penyakit menular yang disebabkan 

oleh jenis Coronavirus yang baru ditemukan di tahun 2019 ini. ini merupakan 

penyakit yang sebelumnya tidak dikenali dan pertama kali terjadi di Wuhan yang 

merupakan ibu kota Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya pada bulan 

Desember 2019, yang memiliki penduduk berjumlah sekitar 9.100.000 jiwa.
41

 

   Covid - 19 merupakan penyakit yang telah diidentifikasikan dan penyebabnya 

adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan pada Manusia. Penyakit ini 

pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan Tiongkok. Sebagaimana diketahui 

bahwa SARS-Cov-2 bukanlah virus baru.
42

 Kendati demikian dalam penjelasan 

ilmiah suatu virus dinyatakan mampu membentuk susunan genetik yang baru, 

singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sana namun hanya berganti seragam. 

Alaab pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona yang diketahui memiliki 

hubungan tang sangat erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.
43

 

   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa DNA dari virus 

SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan kelelawar. Diyakini bahwa virus ini muncul 

dari pasar basa ( wet market ) di Wuhan, kelelawar dijual eksotis disiadari berbagai 
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macam jenis bahkan untuk menjaga kesegarannya ada yang dipotong atau dilakukan 

sedemikian rupa lalu kemudian dari pasar inilah dianggap sebagai puncak awal 

tempat perkembangbiakan virus akibat adanya interaksi secara dekat dengan hewan 

dan manusia.
44

 

   Kemudian  dari penelitian terhadap virus Covid-19 ini sebaiknya 

memunculkan kesadaran Mnausia bahwa virus sebagai makhluk yang tak terlihat 

selalu melakukan mutasi secara terus menerus kemudian menginfeksi makhluk hidup 

yang berada disekitarnya. Penyebarannya bukan hanya dengan pada hewan ke hewan 

melainkan penyebarannya juga berlangsung dari hewan ke manusia.
45

 

   Covid-19 menyebar hinga ke beberapa negara, yang kemudian di tanggal 11 

Maret 2020,  dengan resmi WHO menetapkan bahwa Pandemi Covid-19 sebagai 

Pandemi Global, yang berarti wabah penyakit yang berjangkit serempak dan terjadi di 

mana-mana yang meliputi daerah geografis yang luas.
46

  Kemudian tidak berlangsung 

lama Pandemi Covid - 19 masuk ke Indonesia, Penyebaran Covid - 19 pertama kali di 

Indonesia terjadi di tanggal 2 maret 2020. Yang diawali dengan dua warga negara 

Indonesia yang berstatus Ibu dan Anak yang dinyatakan positif Covid - 19 karena 

sebelumnya pernah melakukan kontak secara langsung dengan  warga Negara Jepang 

yang sedang berkunjung ke Indonesia.
47

 Kemudian disusul oleh kasus-kasus 

selanjutnya yang kemudian mengakibatkan Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 
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di beberapa Provinsi. 

   Kemudian selanjutnya berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) pada tanggal 6 April 2020 virus corona juga sampai memakan 

korban jiwa para pelayan masyarakat khususnya tenaga medis diantara 24 Dokter dan 

di tanggal 8 Mei 2020 dan terdapat 596 (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) 

sejumlah 48 orang., serta orang Tanpa Gejala (OTG) 97 orang, Positif 53 Orang dan 

meninggal 19 Orang.
48

 Dan berdasarkan data diatas menunjukan secara pasti bahwa 

setiap orang berpotensi untuk tertular dan  meularkan virus corona disekitarnya 

termasuk tenaga kesehatan dan juga para pelayan publik. 

2. Dampak dari Pandemi Covid-19 di Indonesia 

Terjadinya Pandemi Covid - 19 memberikan dampak yang cukup besar dalam 

berbagai aspek kehiudpan masyarakat Indonesia dan untuk upaya pencegahan 

terhadap penularan agar tidak semakin meluas, kegiatan yang berpotensi 

mempertemukan banyak orang didalm suatu tempat dalam kurun waktu yang lama 

kini dibatasi. Adapun kegiatan yang kini dibatasi antara lain seperti kegiatan bekerja, 

bersekolah, menonton film di bioskop, dan bahkan sampai sempat diadakan 

pembatasan Ibadah menjadi di rumah. 

Saat ini  negara Indonesia tengah memasuki masa kritis dalam pandemi Covid 

-19. Berdasarkan data yang diterbitkan okeh Tim Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid - 19 pada tanggal 26 Mei 2929, dari 216 negara yang 

terkonfirmasi 5.370.375 orang dan yang meninggal tercatat 344.454. Sedangkan 

untuk wilayah Indonesia sendiri tercatat 23. 165 kasus positif Covid - 19 yang tekah 
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menelan korban jiwa hingga 1.418 orang.
49

Berikut merupakan dampak-dampak yang 

ditimbulkan selama berlangsung nya pandemi Covid-19 di Indonesia. 

a. Tingginya kematian Dokter di Indonesia 

   Berdasarkan data yang diterima yang sebelumnya telah dihimpun oleh Tim 

Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB ID) per 28 Nopember 2020 

tecatat 180 dokter di Indonesia yang gugur akibat pandemi Covid-19. Epidemiologi 

dari Griffith Univeristy, Dicky Budiman mengatakan bahwasannya dengan terus 

bertambahnya dokter yang meninggal akibat Covid -19 ada merupakan kerugian 

besar bagi Indonesia. Selain itu, kehilangan ini tentu juga merugikan Indonesia dalam 

hal Inverstasi sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan. Hal ini menurut 

Dicky kehilangan tenaga medis merupaka suatu sinyal serius yang dikarenakan masih 

lemahnya program pengenadilan pandemi di Indonesia. 

b. Dalam bidang Pendidikan 

Dalam proses pembelajaran jarak jauh akibat Pandemi Covid - 19 di Indonesia 

juga berdampak bagi sektor atau bidang Pendidikan. Beberapa dampak yang 

dirasakan oleh para siswa dalam prss pembelajaran daring berdasakan jurnal yang 

dikutip dalam studi di sekolah dasar bahwa ada banya murid yang merasa terpaksa 

melaksanakan kuliah jarak jauh ini. Karena tidak adanya sarana dan prasarana yang 

didapatkan dan fasilitas lah yang seseungguhnya mampu mendukung para siswa 

dalam menyerap pengetahuan  utamanya bagi siswa sekolah dasar dan sebahagian 

dari tingkat menengah atas. Selanjutnya para siswa juga merasakan kesulitan bagi 

siswa yang berada dalam ekonomi menengah kebawa yang belum mempunyai 

perngkat seperi telepon seluler atau sampai komputer jinjing untuk digunakan dalam 
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proses pembelajaran jarak jauh serta pemabahamn materi yang dirasa kurang karena 

banyak gangguan yang terjadi  seperti gangguan sinyal yang sampai membuat 

msiswa kesulutan dalam memahami proses transfer ilmu yang dilakukan oleh guru.
50

 

Tidak hanya bagi siswa, Guru pun selaku pendidik merasakan dampak yang 

berarti atas pandemi Covid-19 ini seperti ada beberapa guru yang kurang cakap dalam 

mengiprasikan komputer entah karena faktor usia ataupun kurangnya oengetahuan 

mengenai era globalisasi ini. Karena pandemi Covid-19 terjadi tak terduga dan 

sampai merebak pesat dan yang sebelumnya para tenaga pengajar pun belum sempat 

dibekali pelatihan dalam melakukan proses pembelajaran secara daring atau jarak 

jauh. Sehingga Guru merasa kurang puas dalam memntransfer ilmunya bila terjadi 

distraksi atau gangguan dalam proses pembelajaran seperti gangguan jaringan dan 

lain sebagainya.
51

 

c. Dalam bidang Ekonomi 

Pandemi Covid-19 telah menyentuh dan mempengaruhi berbagai sektor 

kehidupan mansuia juga tidak luput sektor perekonomian  Indonesia. hal ini 

diakibatkan salah satunya yakni semasa pandemi Covid-19  merebak pemerintah 

menetapkan PSBB sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 yang 

mengakibatkan seluruh keguatan dalam bidang industri maupun perkantoran tutup 

dengan bekerja dari rumah termasuk tempat wisata, rumah makan  yang juga ikut 

tutup sementara dan hal ini membawa pengaruh pada aktivitas ekonomi secara 

keseluruhan. Diantara dampak nyatanya yakni PHK brdar-besaran sampai 90% 
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pekerja di rumahkan dan yg di PHK sebanyak 10%, kemudian terjadi inflasi yang 

dibarengi dengan penurunan impor negara sebesar 3,7% dan dampak lainnya.
52

 

3. Respon Penangan Covid-19 di Indonesia 

Ditengah banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi  Covid-19, 

pemerintah pun mengambil langkah-langkah tegas dalam mencegah dan mengurangi 

bertambahnya angka kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia seperti diantaranya 

pembatasan perjalanan, pemberlakuan jam malam, karantina, pembatalan acara dan 

penundaan serta sampai kepada penutupan fasilitas, juga berbagai penutupan 

pembatasan negara atau pembatasan penumpang yang masuk, penapisan di badara 

dan stasiun kereta. Dan tentunya apabila mengharuskan untuk kemudian bertemu 

secara langsung diberlakukan sistem jaga jarak, penggunaan masker, dan mencuci 

tangan secara berkala yang dirampungkan dalam program protokol kesehatan 

pemerintah.
53

 

Respon pemerintah dalam bidang penegakan  hukum dan keadilan pada masa 

pandemic Covid-19 yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung salah 

satunya dilakukan dengan cara mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 

1 Tahun 2020 mengenai pedoman tugas selama masa pandemic Covid-19 di 

limgkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Regulasi yang dibuat Mahkamah 

Agung sebagai bentuk respon terhadap merebaknya virus Covid-19 yang di dalamnya 

mengandung penjabaran dari regulasi umum yang diatur oleh pemerintah seperti 

pembatasan, penundaan, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam proses 
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berperkara di Pengadilan.  

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

1. Sejarah lahirnya Asas Salus Populi Suprema Lex Esto  

   Istilah Salus Populi Suprema Lex Esto atau juga biasa disebut  dengan Salus 

Populi Suprema  lex dan atau Salus Populi Suprema est, yang memiliki makna yang 

sama yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Adagium latin ini 

pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Romawi kuno Marcus Tullius Cicero (19643 

SM) dalam bukunya‚ De Legibus kemudian, Thomas Hobbes (1588-1679) dalam 

karya klasiknya Leviathan dan Baruch Spinoza (1632-1677) dalam karyanya 

Theological Political Treatise  menyebutkan terminologi yang serupa. Selain itu John 

Locke  (1632-1704) juga menggunakan diktum tersebut didalam buku yang ditulisnya 

yang berjudul, “Second Treatis on Government” dengan merujuknya sebagai salah 

satu prinsip fundamental. 

   Cicero pada saat itu membayangkan, di bawah ancaman situasi dan keadaan 

darurat maka keselamatan rakyat haruslah menjadi tujuan utama. Termasuk bila perlu 

menyampingkan aturan hukum. Prinsip ini kemudian menjadi patokan dalam 

pengambilan keputusan selama berabad-abad lamanya dalam teori pemerintahan, 

khususnya di benru Eropa. Menurut Benjamin Straumann dalam bukunya Crisis and 

Consitutionalism: Roman Political Though from the Fall of the Republic to the Age of 

Revolution” (2016), prinsip Cicero tersebut banyak disalahartikan dengan 

menempatkan tujuan keselamatan rakyat yang tanpa mengandalkan hukum dan 

konstitusi, namun lebih bergantung kepada karakter kebijakan dari mereka yang 

memiliki kekuasaan.
54
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   Pandangan inilah yang kemudian andil dalam memunculkan konsep raison  

d‟etat atau alasan negara. Konsep tersebut berpedoman pada alasan politis murni bagi 

tindakan pemerintah yang mendasarkan pada kepentingan nasional, namun seringkali 

melanggar prinsip-prinsip keadilan. Dan inilah yang terjadi sejak masa Niccolo 

Machiavelli (1469-1527) hingga Carl Schmitt (1888-1985), di mana saat itu para ahli 

teori kedaulatan dan keadaan darurat dari Italia dan Jerman abad ke-20 memandang 

bahwa pada masa krisis atau darurat , instrumen yang menjadi penting bukanlah 

tatanan hukum dan konstitusi, tetapi keputusan pemimpin. Akibatnya, tak 

mengejutkan apabila beberapa negara Eropa mengalami sejarah pahit di bawah 

kepemimpinan  yang diktator. Penyebabnya yakni tak lain karena mereka. 

  Cara dalam  mencegah terjadinya kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan 

maka dikembangkannyalah prinsip-prinsi konstitualisme dalam bernegara. 

Konstitualisme merupakan filosofi politik yang didasarkan pada gagasan 

bahwasannya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh 

konstitusi. Konstitualisme (constitualisme) yang kadang kala digunakan secara 

bergantian dengan istilah pemerintahan (constitutional government). 

   Dalam sejarah dari konstitualisme modern, Magna Charta dijadikan sebagai 

salah satu rujukan awal. Pada saat itu, King John of England (1215) dipaksa oleh para 

bangsawan (wealthy noble) untuk kemudian menandatangani perjanjian yang memuat 

berbagai pemabtas atas kekuasaan Raja. Kemudia praktik ini menjadi akar 

perkembangan konstitualisme di beberapa negara dan kawasan dunia, termasuk di 

Amerika Utara dan Asia.
55
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   Terhadap kekuasaan pemerintah, Leondard R. Sorenson (1989) membuat 

premis bahwa ancaman yang paling mendasar bagi rakyat adalah pemerintah dengan 

kekuasaan yang terlalu kuat. Sebaliknya, perlindungan rakyat yang paling mendasar 

adalah pemerintah yang terbatas kekuasannya (limited government). Pembatasan 

seperti ini biasanya dituangkan kedalam bentuk konstitusi. Namun, cukup menarik 

untuk direfleksikan pandangan yang disampaikan oleh Suri Ratnapala (2012). 

Menurut Suri, setiap negara di dunia berhak mengkalim bahwa memiliki konstitusi 

negaranya, namun hanya sebahagian yang memiliki pemerintahan konstitusional. Hal 

itu dikarenakan pembatasan kekuasaan sejatinya yang tidak hanya diatas kertas, 

namun harus pula tersedia mekanisme yang jelas untuk menegakkan ketentuan 

konstitusi negara tersebut. 

   Pemerintahan konstitusional memiliki elemen-elemen dasar. Di antara para 

cendikiawan dunia, seperti Giovanni Sartori (1987), Lois Henkin (1993), Charles 

Fombad (2005), Hilarie Barnett (2006), dan Scott Guy (2010), yang masing-masing 

mereka memiliki perspektif yang berbeda-beda.  Namun diantara perspektif mereka 

pula sebahagian memiliki kesamaan mengenai elemn dasar pemerintahan yaitu : (1) 

prinsip pemisahan kekuasaan, (separation of powers ); (2) prinsip negara hukum (rule 

of law); (3) prinspi demokrasi perwakilan (representatative democracy); dan (4) 

prinsip perlindungan hak dan kebebasan dasar (protection of fundamental rights and 

freedoms).  

 

 

 

                                                                                                                                                     

 



56 

2. Implementasi Asas Salus Populi Suprema Lex Esto di Indonesia  

 Keselamatan memiliki makna kesehatan, kemanan, dan kesejahteraan. 

Kesehatan menjadi unsur yang di utamakan di masa Pandemi, sementara keamanan 

serta kesejahteraan merupakan dua unsur yang kemudian terdampak akibat persoalan 

masa pandemi. Ketiga hal ini mulai terancam akibat banyaknya aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat yang mau tidak mau harus berinteraksi dan perlu diakui 

bahwasannya berada tetap didalam rumah tidak jauh lebih efektif dibandingkan 

dengan bererja langsung dan melayani di kantor maka dari itu pemerintah pun 

memberlakukan masa berdampingan dengan masa pandemi atau era New Normal 

yang tentunya pemerintah membuat strategi dalam keputusan ini yang telah 

dimatangkan terlebih dahulu.
56

  

 Dalam buku yang ditulis oleh Bapak  Mahfud MD yang berjudul‚ 

“Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi”, yang mengemukakan bahwa 

terdapat dua tradisi dan sistem yang kemudian melahirkan konsepsi negara hukum, 

yaitu tradisi civil law yang menekankan pada aspek hukum tertulis dengan 

menekankan pada kapasitas hukum, negara hukumnya disebut sebagai rechtsstaat 

dan tradisi Anglo Saxon dengan common law yang kemudian menekankan pada 

yurisprudensi yang berguna dalam mencapai penegakan keadilan yang negara 

hukumnya disebut dengan rule of law. Diluar dari dua sistem tersebut, terdapat pula 

beberapa literature yang kemudian menyebutkan sistem negara dalam hukum Islam 

yang negara hukumnya disebut nomokrasi islam.  
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Dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia, meskipun dalam  konstitusi 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tidak menyebutkan secara spesifik 

yang menganut sistem negara hukum tertentu ( civil law atau common law ), namun 

didalam praktinya dalam negara hukum Indonesia yang lebih condong kepada sistem 

hukum civil law yang kemudian menjadikan hukum positif sebagai dasar dalam 

pelaksanaan hukum sedangkan literature yurisprudensi hanya dijadikan sebagai 

sumber hukum yang masih membutuhan tindak lanjut untuk dibentuk kedalam 

peraturan perundang-undangan agar lebih mengikat dalam praktik plaksanaannya.
57

 

 Merujuk kepada sistem negara hukum Indonesia yang kemudian lebih 

condong kepada hukum tertulis, maka asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang 

tidaklah muluk-muluk dan secara langsung diberlakukan dengan mengenyampingkan 

regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang masih ada pada saat ini, 

walaupun dalam kondisi menghadapi kesehatan masyarakat ataupun bencana non 

alam nasional seperti yang terjadi pada saat ini. Pemberlakuan asas a quo haruslah 

mendapat legitimasi terlebih dahulu dari produk hukum tertulis (peraturan perundang-

undangan) yang dapat diterapkan kedalam pelaksanaanya. Hal ini yang kemudian 

kembali memunculkan pertanyaan, apakah asas tersebut tidak terdefinisi atau belum 

ada dalam tatanan peraturan perundang-undangan di indonesia? 

 Tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, tepatnya dalam alinea keempat yakni “melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.  Norma yang tertulis didalam 

peraturan perundang-undangan tertinggi di Republik Indonesia tersebut, yang 
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kemudian ketika dicermati maka akan ditemukan sebuah kesamaan tujuan dengan 

asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”.  

Kemudian mengingat bahwa pemaknaan tujuan negara tersebut secara hakiki 

yaitu mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya. 

Selanjutnya yang menjadi bentuk implementasi tujuan tersebut pun telah dimudat 

dalam Pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyebutkan 

bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya  serta hak yang telah melekat pada setiap warga negara menjadi 

kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pelaksanaannya. Semangat dalam asas 

ini menjadi dasar dan juga tertuang dalam beberapa regulasi yang ada, dan hal ini 

dicontohkan dalam beberapa Undang-Undang Republik Indonesia (UU) yang 

mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) yang juga memuat semangat dalam asas 

ini. 

 Jika kita kaitkan dengan regulasi yang kemudian digunakan dalam 

menghadapi kondisi pada saat pandemi Covid-19 ini, dalam UU Nomor 6 Tahun 

2018 Tentang kekerantinaan yang kemudian dijadikan dasar dalam kebijakan 

kedaruratan kesehatan masyarakat dalam konsiderannya yang dibentuk dengan tujuan 

perlindungan kesehatan yang menjadi hal penting pada saat berbicara seputar 

kehdupan dan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana yang 

kemudian bertujuan untuk memberikan perlindungan terhdapa kehidupan 

konsiderannya dibentuk yang bertujuan untuk melindungi kesehatan yang menjadi 

hal terpenting ketika berbicara tentang kehidupan dan UU Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang penanggulangan bencan dan juga bertujuan dalam memberikan perlindungan 

terhadap kehidupan dan penghidupan, juga termasuk perlindungan atas bencana. 
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 Kemudian dituliskan dalam beberapa regulasi peraturan perundang-undangan 

yang telah disebutkan sebelumnya telah membuktikan bahwasannya asas Salus 

Populi Suprema Lex Esto telah ada dan telah dicermikan didalam hukum Indonesia. 

Namun apabila seperti itu, apakah asas Salus Populi Suprema Lex Esto benar-benar 

didalam sistem hukum Indonesia?  

 Patut untuk diingat bahwasannya dalam penelitian hukum selalu  

menngungkapkan das sollen atau peraturan hukum yang dijadikan sebagai fakta 

hukum dalam tataran teoritik ( law in the books ) dan das sein yaitu mengenai 

pristiwa hukum secara konkrit yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum dalam 

praktik peneparannya (law in action). Ketentuan-ketetuan yang telah dijelaskan 

tersebut masih dalam ruang lingkup ataupun ranah das sollen atau suatu peraturan 

yang ideal semata. Namun bila dibandingkan didalam penerapannya das sein asas 

“keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” 

 Kemudian fenomena tentang maraknya ungkapan Salus Populi Suprem Lex 

Esto (keselamatn rakyat merupakan hukum tertinggi) hal ini yang kemudian 

mengharuskan untuk dijadikan semangat baru dalam memperbaiki pelaksanaan dan 

penerapan sistem hukum di Indonesia. Namun hal ini diharapkan tidak hanya menjadi 

sebuah asas diatas kertas sebagai narasi politis belaka terlebih didalam kondisi pada 

saat ini. Cita luhur yang dituangkan pemikiran Cicero tidaklah baik bila hanya 

sekedar hidup dalam dunia akademis semata, melainkan diharapkan mampu hidup 

dalam penerapan sistem hukum di Indonesia.
58

 

 Keberadaan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto di masa pandemi Covid-19 
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sangatlah penting demi melindungi dariapda keselamatan masyarakat sesuai dengan 

arti dan makna Asas tersebut. Sehingga pemerintah berupaya agar Asas ini mampu 

ditegakkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya yaitu dalam 

penegakan hukum dan keadilan, yang dalam kehidupan masyarakat terkait 

pemenuhan hak dalam hukum dan keadilan harus tetap terlaksana sekalipun di masa 

pandemi Covid - 19 seperti bunyi sebuah adagium hukum yaitu Fiat Justicia Eat 

Preat Mundus yang berarti bahwa tegakkanlah keadilan sekalipun laangit akan 

runtuh. Yang berarti keadilan harus tetap ditegakkan dalam berbagai situasi dan 

kondisi apapun termasuk di dalamnya kondisi saat ini yaitu pandemi Covid-19. 

Pemerintah melalui  Mahkamah Agung selaku Pengadilan Tertinggi yang 

membawahi empat lingkup peradilan dibawahnya yakni Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Militer. Terus berupaya 

melakukan koordinasi untuk mengambil tindakan guna merespon Pandemi Covid – 

19 ini. Ditjen Badilag yang bekerja sama dengan Family Courrt of Australia dalam 

satu kesempatan mengadakan sebuah kegiatan berupa diskusi terbatas melalui 

aplikasi Zoom, pada Kamis 16 Maret 2020. Dalam diskusi ini mengambil tema 

tentang bagaimana pengadilan menghadapi krisis penularan virus corona yang terjadi 

di berbagai belahan negara di dunia yang kemudian telah tercatat banya memakan 

korban jiwa didalamnya dan tentunya berdampak pada perbuahan drastis yang 

dirasakan oleh penduduk setiap negara. Diskusi yang berlangsung dan dengan adanya 

pertukaran informasi antara dua pengadilan di dua negara yang berbeda dalam 

menghadapi pandemi Covid–19 maka dihasilakannyalah beberapa pandangan yakni. 

Pentingnya Menegakkan Protokol Covid-19. 
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 Pada kesempatan pertama, Dirjen Badilag membahas mengenai bagaimana 

kondisi dari penyebaran Covid - 19 di Indonesia serta kebijakan yang kemudian 

diambil oleh Mahkamah Agung dalam menanggapi kejadian tersebut. Ada banyak 

kendala yang ditangani khususnya di Pengadilan Agama, sehingga perlu untuk 

kemudian dilakukan penanggulangan dan pendekatan secara bertahap agar kemudian 

tidak terjadi kekakacauan atau perkara yang bertumpuk sehingga bedampak pada 

tertundanya pemenuhan hak-hak hukum masyarakat. Disamping itu pada setiap 

daerah yang ada di Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang berbeda-beda 

dan tentunya ada kepadatan masyarakat yang berebda-beda pula sehingga berakibat 

pada status penyebaran Covid - 19 yang kian hari mengalami tingkatan yang 

beragam, sehingga dibutuhkan pendekatan yang kemudian harus menyesuaikan 

dengan kondisi daerah sekitarnya masing-masing, dalam hal ini menyatakan bahwa‚ 

“Mahkamah Agung berkomitmen penuh dalam menegakkan standar penanganan 

serta pencegahan penyebaran Covid - 19 yang telah ditetapkan pemerintah”. 

 Kebijakan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung berserta badan perdilan di 

bawah Mahkamah Agung yang berdasarkan instruksi dari Mahkamah Agung 

melaksankan penyesuaian dengan sistem kerja dengan berpedoman pada Surat 

Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil  Negara (ASN) dan Reformasi 

Briokrasi, bila hakim beserta aparat peradilan menjalankan tugas dari rumah seperti 

bidang lainnya ( Work From Home ). 
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 Kemudian SEMA tersebut menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan tugas 

dari rumah dengan memanfaatkan sistem peradilan Modern Mahkamah Agung yang 

sebelumnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan aplikasi e-Court, kemudian 

pelAksanaan persidangan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation, 

koordinasi pertemuan serta tugas kedinasan lainnya. Terhadap perkara-perkara yang 

kemudian dibatasi jangka waktu pemerikasananya oleh ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang. Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampau dari 

tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan 

berdasar pada instruksi pada Panitera Pengganti agar kemudian dapat mencatat dalam 

Berita Acara Sidang serta dengan adanya keadaan luar biasa yang terjadi di luar surat 

edaran. 

 Perihal perkara-perkara yang harus tetap untuk disidangkan, maka 

kewenangan majelis hakim untuk kemudian melakukan penundaan persidangan serta 

pembatasan pengunjung sidang, majelis hakim juga dapat membatasi jumlah dengan 

memperkirakan jarak aman yang akan tercipta dalam penanganan perkara antar 

pengunjung sidang dengan menerapkan sistem Jaga jarak / Social Distansing serta 

mekasankaan prosedur sebeLum Memasuki ruang sidang seperti pengecekan suhu 

tubuh dan pelarangan untuk melakukan interkasi berupa kontak fisik secara langsung 

seperti bersalaman dan lain sebagainya. Pengadilan Harus Tetap Berjalan. 

 Justice Judy Ryan yang merupakan hakim senior di Family Court odf  

Australi beserta dengan koordinator kerjasama luar negeri juga membahas mengenai 

bagaimana kondisi global terkait persebaran pandemi Covid - 19 dan kemudian 

bagaimana krisis ini dapat berdampak sangat besar terhadap masyarakat yang rentan, 

khusunya dalam hal ini yakni bagi perempuan dan anak .   
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 Judy Ryan kemudian mengemukakan beberapa hal yakni, Pertama, bahwa 

perlu bagi pengadilan agar tetap buka, utamanya bagi perempuan dan anak yang 

secara global terdampak Covid - 19 sehingga gugatan hukum atas pemnuhan hak 

terhitung tetap banyak. Kemudian pentinhnya untuk menciptakan lingkungan yang 

sehat baik bagi hakim atau para aparatur pengadilan dimamana pengeadilan memberi 

teladan dengan cara membuka komunikasi antara sesama pengadilan baik di dalam 

maupun luar negeri dengan tujuan untuk berbagi pengalaman, sertan hal ini pentung 

dilakukan dalam prioritas penanganan perkara dan dengan hal ini pengadilan juga 

punya opembandung dalam menerapkan sebuah kebijakan terlebih di masa pandemi 

Covid – 19 seperti sekarang ini. 

 Kemudian International Commission of Justist (ICJ) memaparkan  urgensi 

dalam menerapkan aplikasi dalam pengadilan sebagai bentuk upaya perlindungan 

bagi individu ataupun kelompok yang mendapatkan kasus kekerasan, pelecehan dan 

pelantaran. Di masa pandemi Covid - 19 ditemui penigkatan kasus tepatnya KDRT 

yang marak terjadi. Dalam beberapa sumber menyatakan bahwa Provinsi Hubei 

tepatnya di kota Wuhan.  KDRT meningkat bahkan tercatat sampai tiga kali lipat dari 

biasanya, kemudian disusul oleh Siprus dengan angka 30%, Singapura 33% serta 

Argentina 25%. Krisisn pada masa pandemi seperti yang terjadi saat ini 

memperburuk permasalahan sebelumnya yang tengah ada dalam rumah tangga. Ada 

banyak faktor yang melatar belakangi; 

  Pertama, yakni adanya PHK, berkurangnya jumlah penghasilan, 

bertambahnya waktu bersama di tempat yang sama dengan hal-hal demikian dapat 

memperburuk masalah mental dan kesehatan. Kedua , yakni pentingnya penyampaian 

informsi mengenai perkra dan proses berperkara yang disediakan oleh pengadilan 
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secara daring seperti dengan melalui telepon kemudian mekasimalkan pada media 

sosial dan website remsi pengadilan ditambah mengurangi jam pendaftaran langsung, 

juga mengoptimalkan pada layanan Call Center, dengantujuan mengarakan semua 

pendaftaran perkara ke sistem e-Court secara daring, dan memaksimalkan layanan 

hukum bagi masyarakat miskin. Ketiga , dengan adanya Pandemi Covid - 19 beserta 

dampak yang ditumbulkan maka hal ini berdampak pula pada melonjaknya 

gelombang pendaftaran perkra pasca pandemi yang kemudian harus dipikirkan ejak 

awal sebagai bentuk antisipasi oleh pengadilan. Bersamaan dengan banyaknya jumlah 

perkara yang tercatat, terdapat pula permohonan pembebsan biaya perkara yang akan 

meningkat pula. Maka dari itu sangat dibutuhkan kesiapan perangkat peradilan untuk 

meningkatkan kapasitanyandalam menghadapi polemik seperti ini adapun persiapan 

yang dubutuhkan seperti penambahan anggaran dikarenakan pembebasansan 

pembayaran yang juga sebagai bentuk pelayanan optimal bagi masyarakat pencari 

keadilan. Keempat, proses berpekrara tepatnya dalam praktek persidangan yang  

kemudian harus dilakukan modifikasi sedemikian rupa guna memenuhi dari 

prinsipprinsip dasar dalam bercara di persidangan. 

 Dari hasil diskusi diatas dengan jelas dibahas bahwa pemerintah dalam hal ini 

melalui Mahkamah Agung mengeluarkan segala daya dan upaya yang dimiliki untuk 

tetap dapat menyesuaikan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap 

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum di masa Pandemi Covid-

19  serta keselamatan masyarakat pencari keadilan beserta para penegak keadilan 

dalam proses menyelesaikan perkara. 

 Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa terdapat SEMA yang 

mengatur tentang tata cara beracara di pengadilan di masa pandemi Covid – 19 
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dengan berlandaskan pada asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang bermakna 

keselamatan rakyat merupakan puncak hukum tertinggi. Sebagaimana yang diketahui 

bersama bahwa dalam Hukum dan Penegakannya Masyarakat secara jelas memegang 

peranan penting. Tujuan dari adanya Hukum beserta penegakannya yakni demi 

kemaslahatan dan ketertiban Masyarakat. Dalam penerapan Asas Salus Populi 

Suprema Lex Esto, yang kemudian hadir dengan tujuan agar Masyarakat tetap dapat 

memenuhi hak mereka dalam penegakan hukum sekalipun di masa Pandemi  Covid - 

19 yang bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini banyak hal yang kemudian 

penting dan sangat perlu untuk diadili. Sangat jelas bila dibayangkan sebuah Hukum 

yang tetap berdiri kokoh tanpa adanya Masyarakat dan hal ini bisa dikatakan 

Mustahil, jadi dalam hal apapun yang utama diselamatkan dan dilindungi yakni 

Masyarakatnya dan hak ini merupakan satu dari sekian tujuan adanya Asas Salus 

Populi Suprema Lex Esto dalam penerapannya utamanya dalam bidang penegakan 

hukum dan keadilan di masa pandemi Covid - 19 di Indonesia.  

3. Urgensi penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada masa Pandemi 

Covid-19 di Indonesia. 

   Dalam konteks keselamatan rakyat maka keempat elemen tersebut saling 

beterkaitan antar satu sama lainnya, tertutam 

a dengan adanya jaminan perlindungan  hak dan kebebasan dasar. Salus Populi 

Suprema Lex Esto di Indonesia akhir-akhir ini sering  didengar oleh Masyarakat 

Indonesia melalui pihak pemerintah yang menjalanakan konstitusi negara. Hal ini 

termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang 

menyatakan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. Yang saat ini sudah mulai diimplementasikan dalam berbagai bidang 
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dimasa Pandemi Covid - 19 ini dan dalam hal ini termasuk bidang Hukum dan 

Keadilan.  

Aspek hukum Indonesia yang diimplementasikan oleh lembaga peradilan 

tertinggi Indonesia yaitu Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 ( COVID - 19 ) di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 

Hal ini merupakan bentuk penceminan dari Asas Salus Populi Suprema Lex 

Esto yang berarti ‚Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi‛ karena bagi 

Mahakamah Agung melalui Surat Edaran tersebut dapat melindungi segenap warga 

peradilan dan para pencari keadilan dari bahaya Pandemi Covid - 19 namun tetap 

menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Dan hal ini pula merupakan bentuk 

dukungan melawan merebaknya Pandemi Covid - 19 agar kemudian menekankan 

angka persebarannya khususnya didalam Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 

D. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah 

1. Pengertian Maqashid Syariah  

Kata pertama, maqashid, merupakan jamak dari kata maqashad, yaitu 

merupakan mashdar mimi  dari kata qasada - yaq - shudu - qashadan - maqashada. 

Menurut ibn al-Manzhur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat diartikan sebagai 

Istiqmahal al-thariq, (keteguhan pada suatu jalan) dan al - i‟timad (sesuatu yang 

menjadi tumpuan).
59

 dan Allah telah menjelaskan tentang jalan yang lurus kemudian 

                                                     

  
59

 Muhammad IBN Mukarram ibn „Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur, Lisan al - „Arab, Jilid 

ke3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar Sha-dir, 1414 H), h. 353. 
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mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang benar tersebut, sebagaimana terdapat 

dalam : 

   QS an-Nahl/16: 9 

 ِِِ ِ ِ ِِ  ِ ِ   ِ  ِِ 

Terjemahnya : 

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan   

ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin 

kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
60

 

 

Di samping itu, kata ini juga memiliki makna al–adl 
61

 yang berarti (keadilan) 

dan al - taw assuh „adam al - ifrath wa al - tafrit
62

 ( mengambil jalan tengah, 

kemudian tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti dalam 

pernyataan seseorang, ‚kamu harus berlaku qasd (adil) dalam setiap urusanmu baik 

itu dalam hal  berbicara maupun dalam melakukan sesuatu. Selain itu ibn al-Manzhur 

(w. 711 H) telah menambahkan dengan al - kasr fi ayy wajhin kana
63

 yang berarti 

(memecahkan  masalah dengan cara apa pun), seperti pernyataan seorang qashadatu 

al - „ud qashdan kasartuhu yang berarti (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, 

dan artinya aku  sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas). 

Berdasarkan makna-makna di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa kata al - qashd, digunakan untuk jalan yang lurus dan sebuah keharusan untuk 

berpegng pada jalan tersebut. Kata  al - qashd  itu juga digunakan untuk menyatakan 
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 Kementerian Agama RI, Al - Qur‟an dan Terjemahnya , h.    
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 Muhammad ibn Mukarram ibn „Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur [selanjtnya disebut ibn 

alManzhurj], Lisan al - „Arab, Jilid ke-3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar Sha-dir, 1414 H), h. 353 
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bahwa sebuah perbuata atau perkataan mestilah dilakukan dengan menggunakan 

timbangan keadilan, yang tidak berlebih juga tidak pula kurang, namun seimbang 

sehingga dapat dijadikan jalan tengah. 

Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh 

pertimbangan didalamnya dan kemudian ditujukan untuk mencapai sesuatu yang 

dapat mengantarkan seseorang menuju jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran 

yang didapatkan itu mestilah diyakini kemudiaan diamalkan secara teguh. Dan 

diharapkan selanjutnya yakni dengan melakukan sesuatu tersebut dihaapkan dapat 

menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi baik dalam situasi atau kondisi apapun 

yang terjadi. 

Kemudian kata syariah secara bahasa memiliki arti maurid al-ma‟alladzi  

tasyra‟u fihi al - dawab
64

 . (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari 

sana). Seperti yang dikutip dalam Hadis Nabi, fa asyara‟a maqathu
65

,artinya  

adhkalaha fi syariah al-ma‟ (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan 

unta itu dimana air mengalir). Kata ini memiliki makna masyara‟ah al-ma‟ (tempat 

tumbuh sumber mata air), yaitu mawarid al-syaribah allati yasyra‟uha al-nas 

fauasyirubuhu minha wa yastaquna
66

 (tempat lewatnya orang-orang yang minum, 

yaitu manusia yang mengambil minum dari tempat mereka mengambil air). Selain itu 

pada tempat lain, kata syariah ini juga bisa dugnakan dalam pengertian al-din dan al-
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 1Muhammad ibn Mukarram ibn „Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur [selanjtnya disebut ibn 

al-Manzhurj], Lisan al - „Arab, Jilid ke-8 (Beirut: Dar Sha-dir, 1414 H), h. 175. 
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millah (agama), al-thariq (jalan), al-minhaj (metode), dan as-Sunnah (kebiasaan).
67

 

Penggunaan kata al-syariah dengan pengertian di atas di antaranya 

berdasarkan firman Allah swt., yang berbunyi : 

QS. al-Jaatsiyah/45:18 

 ِ ِِِِِ  ِِِ   ِ ِِ  ِِِِ 

Terjemahnya : 

   Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau (peraturan) 

dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti 

hawa nafsu orang –orang yang tidak menhetahui. 

Penggunaan kata al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air 

yang   memiliki makna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan 

manusia, binatang serta tumbuhan. Demiian pula halnya dengan agama Islam yang 

merupakan sumber kehidupan setiap umat Muslim, kemaslahatannya, kemjuannya, 

keselamatannya, baik dan mendapat kebaikan, sebagaimana ia tidak akan 

mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminumnya. 

Oleh karena itu syariat Islam merupakan sumber dari setiap kebaikan, pengharapan, 

kebahagiaan baik dalam kehidupan manusia maupun di kehidupan akhirat 

nanti.
68

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Maqashid Syariah yang secara 

bahasa berarti sebuah ipaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan 

jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur‟an dan Hadis Nabi 

saw. 
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Dan pengertian dari sudut pandang istilah yaitu seperti yang dijabarkan oleh 

Ulama yang mematangkan konsep Maqashid Syariah, al-Syathibi (w. 790), menurut  

Busyro, yang tidak mendefinisikan secara gamblang dan yang digambarkan di dalam 

kitabnya yang berjudul, al-Muwaffaqat al-syariah itu sendiri, demikian pula dengan 

yang dijabarkan oleh para ulama jlasik lainnya dan secara umum pembahasan para 

ulama tersebut secara langsung mengacu kepada isi dari Maqashid Syariah itu, tanpa 

terlebih dahulu mendefinisikannya. Pendefinisian Maqashid Syariah baru dilakukan 

oleh sebagai ulama kontmporer. Namun paling tidak kajian utama dari Maqashid 

Syariah atau materi yang menjadi inti dari semuanya telah tergambar dalam beberapa 

ungkapan serta pebahasan para ulama tersebut.
69

 Pada dasarnya mereka telah 

mengatakan bahwa sesungguhnya isi dari Maqashid Syariah tersebut adalah untuk 

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 

Menurut Thahir ibn „Asyur (w. 1973 M), sebagaimana yang dikutip oleh 

Manshur al-Khalilli, Maqashid Syariah adalah al-ma‟ani wa al-hikm (makna-makna 

dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh Syar‟I (Allah swt dan Rasul-Nya) dalam 

setiap penetapan hukum secara umum.
70

 Adapun „Alal al-Fasiy (w. 1973 M), 

sebagaimana dikutip oleh Busyro yang mendiefinisikan sebagai sebuah al-qhayah 

(tujuan akhir) dan (al-asrar) rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Syari‟ pada setiap 

hukum yang telah ditetapakan-Nya. 
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Jadi berdasar kepada deinisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Maqashid Syariah tersebut merupakan rahasia-rahaisa 

dari tujuan akhir yang hendak dicapai serta mewujudkan oleh Syari‟ dalam setiap 

hukum yang ditetapkan-Nya.
71

 Dan dengan demikan maka menurut Busyro akan 

sangat berguna bagi seorang mujtahid dan juga bagi mereka yang tidak mencapai 

derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap Maqashid Syariah akan 

membantu mereka dalam menginstibatkan al - syariah akanmembantu mereka dalam 

menginstibatkan sebuah hukum secara benar dan sebagai ilmu yang begitu penting 

untuk memahami ayat Al-Qur‟an dan Hadis Nabi saw. Adapun bagi orang lain 

diharapkan mampu memahami rahsia-rahasia dari penetapan huku dalam Islam, 

sehingga kemudian akan memotivasi merka dalam melaksanakan hukum tersebut.
72

 

Disamping itu, pengetahuan terhadap Maqashid Syariah  Akan memberikan 

kemampuan lebih kepada mujtahid untuk menerapkan ( tathbiq ) yakni ketentuan-

ketentuan yang sebelumnya telah ada dalam Al-Qur‟an dan Sunnah serta untuk 

menerapkan pendapat para ulama dalam kitab fikih tepatnya dalam huungannya 

dengan kondisi yang dihadapi saat ini.
73

 

Tujuan akhir dan rahasia-rahaisa yang hendak diwujudkan dalam Maqashid 

Syarih, Yusuf Hamid al-Alim, sebagaimana yang telah dikutip oleh Busyro, bahwa 

Tujuan Syari‟ (Allah swt) dalam menetapkan hukum adalah kemaslahatan manusia di 
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dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaatatau dengan cara menolak 

segala bentuk mafsadat.
74

 Sejalan dengan hal tersebut, dalam salah satu 

penerbitannya ibn Taimiyah (W. 728) juga telah menuangkan dalam  tulisannya 

bahwa sebagai sebuah hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT, baik dalam bentuk  

perintah maupun bentuk larangan, terdapat dua buah tujuan yang hendak ingin  

diwujudkan, yaitu untuk pengabdian kepada-Nya serta untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
75

 

Bertolak dari keterangan sebelumnya, bahwa Maqashid Syariah yang 

merupakan tujuan akhir (al-qhayah)  yang dikhendaki oleh al-Syari‟ untuk 

mrealisasikan kemaslahatan manusia. Kajian yang mendalam serta menyeluruh 

terhadap ketetapan hukum dalam Al-Qur‟an serta Sunnah telah membawa kepada 

sebuah kesimpulan, bahwa secara umum ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya 

tidaklah sia-sia dan tanpa tujuan yang jelas, melainkan mengarah kepada 

kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu.
76

 

2. Implementasi Maqashid al-Khams dalam Mashlahah  

Tujuan utama Allah swt., dalam menurunkan syari‟at (aturan hukum) tiada 

lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (jalb al-

mashalih wa dar al mafasid). Dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah, serta 
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aturan-aturan hukum yang Allah swt., telah menentukan bahwa hanyalah 

diperuntukkan bagi keselamatan manusia semata. Imam Syathibi kemudian membagi 

Maslahat menadi tiga bagian penting yaitu dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder), 

dan tahsiniat (tersier),
77

 

Maqashid dharuriyyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (al-din), jiwa 

(al-nafs), akal (al-„aql), keturunan (al-nasab), dan harta (al-mal). Hal ini sejalan 

dengan kaidah hukum islam yakni  “ 78“ لضررِیزال
 (segala bentuk kemudharatan harus 

dihilangkan). Kaidah ini kemudian menempati posisi yang sangat penting dan agung 

dalam khazanah hukum Islam. Karena tujuan hukum Islam itu adalah mendatangkan 

manfaat dan menolak segala yang berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap 

agama, jiwa, harta, akal, serta nasab (dhauriyah al-khamsah). Penjagaan terhadap 

Maqashid kategori ini dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama dengan menegakkan 

pilar-pilar pendukungnya (yuqim arkanaha) dan mengokohkan dasar-dasarnya 

(yutsbit qawa‟idah). Cara pertama ini bisa disebut dengan metode konstruktif. Dalam 

aturan-aturan hukum yang bersifat „amali atau praktis, metode ini berwujud dalam 

bentuk kewajiban-kewajiban dan berbagai aktifitas sunnah. Kedua, dengan 

menghindarkannya dari ancaman yang dapat merusakannya (yadra‟ „anha al-ikhtilal 

al-waqi‟ aw al-mutawaqqi). Cara kedua ini bisa dibuat sebagai tindakan preventif. 

Hal-hal yang dilarang dalam Islam, baii yang ditetapkan dengan status hukum haram 

maupun makruh, merupakan ketentuan yang muncul muncul karena metode ini. 

contohnya Mashlahah kategori ini adalah shalat, puasa dan haji yang merupakan 

upaya untuk melindungi agam serta aturan-aturan dalam bidang Mu‟amalah yang 
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bertujuan untuk melindungi harta benda.
79

 

Maqashid Hajiyyah yang merujuk kepada kemsalahatan yang berupa 

kelapangan serta keluwesan dalam hukum (tausi‟ah al wa raf‟ al-dilq) yang bertujuan 

untuk menghindarkan kesulitan (haraj) dan kemasyaqahan, sekalipun kemasyaqahan 

yang dimaksud tidak sampai menimbulkan kekacuan terhadap kemaslahatan yang 

lebih penting. Contoh dari mashlahah jenis ii merupakan ketentuan irukhshah 

(keringanan) dalam shalat bagi orang yang tengah sakit atau bepergian. Hal ini juga 

sejalan dengan kaidah hukum Islam yaitu :“ ِیسیر ِتجلب ِالمشقة  kesulitan itu)  “ الت

membawa kepada kemudahan). Kaidah ini kemudian memberikan pengertian bahwa 

setiap kesuliyan akan membawa kepada kemudahan.
80

 Dan kategori ketiga Maqashid 

adalah tahsiniyyah. Maqashid kategori ini merujuk kepada kemaslahatan suplmeneter 

dalam kehidupan makhluk hidup serta berkenaan pula dengan persoalan etika 

(makarim al-akhlaq) dan estetika (mahasin al-„adat). Contoh untuk Maqashid ini 

antara lain seperti menutup aurat bagi laki-laki yang dilebihkan dari batas yang 

diwajibkan baik dalam shalat ataupu di luar shalat, menghilangkan kotoran yang 

menempel (yang tidak termasuk kategori najis, karena najis memang wajib untuk 

dibersihkan) menggunakan pakaian-pakaian yang bagus ketika akan menunaikan 

shalat dan lain sebagainya. 

Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dibangun dari lima 

kemaslahatan pokok (ushul a-khamsah) yang sifatnya dharuriyyah. Jika lima hal 

tersebut tidak dipelihara maka kemaslahatan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup 

termasuk yang bersifat Hajiyyah dan Tahsiniyyah, tidak akan pernah terpenuhi. Bila 
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dilihat melalui skala prioritas maka Maqashid dharuriyyah berada pada tingkatan 

yang pertama, kemudian diikuti oleh Maqashid hajiyyah, tahsiniyah, dan mukmillah. 

Oleh karena itu, apabila terjadi kontradiksi antara Maqashid yang bersifat 

dharuriyyah dengan maqahsid yang bersfat hajiyyah, tahsiniyyah, atau mukmillah, 

maka maqashid yang bersifat dharuriyyah harus didahulukan. 

Jika dharuriyyah merupakan ashl bagi hajiyyah dan tahsiniyyah sehingga 

karenanya dua kategori yang terakhirnterdiri atas persoalan-persoalan dharuriyyah, 

maka jika dharuriyyah mengalami gangguan maka secara otomatis baik hajiyyah 

maupun tahsiniyyah juga akan mebgalami hal yang sama. Hal tesebut dikarenakan 

gangguan pada ashl akan berinbas pada far‟  kemudian hal ini berbeda apoabilan 

yang lebih dahulu mendapatkan gangguan adalah far‟ maka belum tentu ashl, dala hal 

ini dharuriyyah, mengalami hal yang serupa.  

Sekalipun dharuriyyah sangat menentukand aripada kedudukan kedua 

kategori tersebut yakni hajiyyah dan tahsiniyyah tidak dapat memberikan dampak 

apapun terhadap dharuriyyah gangguan yang terjadi pada maqashad hajiyyah dan 

tahsiniyyah terkadang bisa saja mengancam maqashid dharuriyyah dengan 

memunculkan beruoa gangguan kecil dan remeh yang bisa menjadi pucuk awal dari 

gangguan pada penyempurnaan sejatinya yang merupakan juga gangguaan pada apa 

yang telah disempurnakan (al-mukmil bi ma huwa mukmil ka al-mukmil bi al-

mukmal). 

Berikut ini dijelaskan kelima urutan dari  al - maqashid al - khamsah tersebut 

dalam penerapannya terhadap maslahat sebagai berikut :   

a. Memelihara Agama (al-din) 

 Memelihara (menjaga) agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan 
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menjadi tiga tingkatan yaitu : 

1) Memelihara (menjaga) agama dalam peringkat kebutuhan primer ( al 

dharuriyyah ), yaitu memelihara serta melaksanakan kewajiban keagamaan 

yang termasuk peringkat kebutuhan primer, seperti kewajiban melakukan lima 

rukum Islam yaitu syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di 

bulan Ramdhan dan melakukan ibadah haji bagi yang mampu, jikalau 

kewajiban ttersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan maka terancamlah 

eksistensi agama. 

2) Memelihara (menjaga) agama dalam peringkat kebutuhan sekunder ( al -

hajiyyah ), yaitu memelihara serta melaksanakan ketentuan agama, dengan 

maksud mengindari kesulitan, seperti melaksanakan shakat jama‟ dan qasha r 

bagi orang yang sedang bepergian ( musafir ), dan bila ketentuan ini tidak 

dilaksankan maka tidak akan mengancam kesistensi agama, melainkan hanya 

akan mempersulit orang yang melakukannya. 

3) Memelihara (menjaga) agama dalam peringkat al - tahsiniyyah, yaitu 

mengikuti petunjuk agama guna menjujung tinggi martabat manusia, 

sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah swt., misalnya 

menutu aurat, baik dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, 

pakaian  dan tempat, kala kewajiban tersebut tidak dilaksanakan karena tidak 

mungkin maka tidak akan mengancam eksistensi agama, dan tidak pula 

mempersulit orang yang melakukannya. 

b. Memelihara Jiwa (al-nafs) 

Memelihara (menjaga) jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan 

menjadi tiga tingkatan yaitu : 
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1) Memelihara (menjaga) jiwa dalam tingkatan kebutuhan primer (al 

dharuriyyah), yaitu memenuhi kebutuhan berupa makanan untuk 

mempertahankan hidup, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan 

terncamnya eksistensi jiwa manusia. 

2) Memelihara (menjaga) jiwa dalam peringkat kebutuhan sekunder ( al 

hajiyyah), seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat 

serta halal, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam 

eksistensi dari manusia, melainkan hanya akan mempersulit kehdupannya. 

3) Memelihara (menjaga) jiwa dalam tingkatan al-tahsiniyyah, seperti 

ditetapkannya tata cara makan dan minum, maka kegiatan ini hanya akan 

berkaitan dengan norma dan nilai kespanan atau etika, dan sama sekali tidak 

mengancam eksistensi dari jiwa manusia, atau sampai menganggu jalannya 

kehidupan. 

c. Memelihara Akal (al-aql) 

Memelihara (menjaga) akal berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan 

menjadi tiga tingkatan : 

1) Memelihata (menjaga) akal dalam tingkatan kebutuhan primer (al 

dharuriyyah),seperti diharmkan meminum minuman yang memabukkan ( al - 

khamar ), jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan mengakibatkan 

terancamnya eksistens akal manusia dan tentu saja berpengaruh pada 

kehidupan kedepannya. 

2) Memelihara (menjaga) akal dalamtingkatan sekunder ( al - hajiyyah ), seperti 

contohnya setiap orang dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan, dan bila 

kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan 
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mempersulit diri seseorang,, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

3) Memelihara (menjaga) akal dalam tingkatan al - tahsiniyyah, seperti 

mengindarkan dir dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak 

berfaedah, namun hal ini sangat erat kaitannya dengan etika, tidak akan 

mengancam eksistensi akal secara langsung. 

d. Memelihara Keturunan (al-nash) 

Memelihara (menjaga) keturunan berdasarkan kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu : 

1) Memelihara (menjaga) keturunan dalam tigkatan kebutuhan primer (al 

dharuriyyah ), sepert disyari‟atkan untuk menikah dan diharamkannya 

berzina, jika ketentuan ini tidak diindahan, maka akan berakbat pada 

terancamnya eksistensi keturunan. 

2) Memelihara (menjaga) keturunan dalam peringkat kebutuhan sekunder ( al - 

hajiyyah ), seperti ditetapkannya ketentuan mahar bagi suami pada waktu 

akad nikah serta diberikannya hak thalak kepadanya, dan jika mahar itu tidak 

disebutkan pada saat akad nikah, maka suami akan mengalami kesulitan 

karena akan harsu membayar mahar mitsil. Sedangkan dalam kasus thalak,  

suami akan mengalami kesulutan jika ia tidak menggunakan hak thalanya, 

padahal situasi rumah sudah tidak kondusif atau harmonis lagi. 

3) Memelihara (menjaga) keturunan dalam tingkatan al - tahsiniyyah, seperti 

disyari‟atkannya khitbah atau walimah dalam pernikahan, hal ini dalam 

rangka melengkapi kegiatan perkawinan, jika hal ini diabaikan, maka tidak 

akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mmpersulit orang yang 
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melakukan perkawinan. 

d. Memelihara Harta (al-mal) 

Memelihara (menjaga) harta berdasarkan kepentingannya,  dapat dibedakan 

menajdi tiga bagian tingkatan yaitu : 

1) Memelihara (menjaga) harta dalam tingkatan kebutuhan primer (al- 

dharuriyyah), seperi disyari‟atlan dengan tata cara kepemilikan harta dan 

dilharamkannya untuk mengambil harta mili prang lain dengan jalan yang 

tidak sah atau hala. Dan jika ketentuan ini tidak diindahkan atau dipatuhi 

maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta. 

2) Memelihara (menjaga) harta dalam tingkatan kebutuhan sekunder (alh -

hajiyyah  (seperti disyari‟atkan jual beli dengan cara salam (bai‟u al-salm) 

jika cara ini tidak digunakan maka akan mengancam eksistensi dari harta 

tersebut, serta akan mempersulit orang yangs edang membutuhkan modal.  

3) Memelihara (menjaga) harta dalam tingkatan al - tahsiniyyah, seperti  adanya 

ketentuan yang jelas dalam berakad untuk menhindari salah paham  pihak 

yang berakad, hal ini erat kaitannya dengan etika bermu‟amalah atau etika 

berbisni, hal ini juga akan berpengaruh padakesalahn jual beli jika diabaikan, 

namun tidak akan mengancam eksistensi harta. 

Jadi berdasarkan pemaparan diatas tentang Maqashid Syariah yang memiliki 

tujuan yang sejalan dengan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yakni bertujuan 

melindungi jiwa di masa Pandemi Covid - 19 . Dengan menyatukan kedua hal ini 

yang merupakan dasar dari hukum Islam serta Hukum Positif maka besar harapan 

agar teralisasinya perilindungan khususnya bagi warga peradilan yang berada di 

bawah lingkup Mahkamah Agung utamanya di Pengadilan Agama Sungguminasa 
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Kelas IB agar bisa tetap melayani para pencari keadilan dan tentunya menegakkan 

hukum namun tetap terlindungi dan diupayakan terjamin keselamatannya dengan 

Asas serta prinsip dasar Islam yang diimplementasikan khusnya di masa Pandemi 

Covid - 19 seperti sekarang.  

 

 

E.  Kerangka Konseptual  

Tabel 2.1. Kerangka Konspetual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) jenis deskripif 

dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis 

mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara satu fenomena dengan 

fenomena yang lainnya.
81

 

   Jenis penelitain deskriptif menggambarkan data yang berbentuk kata-kata, 

sema serta gambar. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang diarahkan 

untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis 

yang berada dalam lokasi penelitian.
82

Penelitian deskriptif yang merupakan bentuk 

penggambaran tentang sebuah fenomena dengan menggunakan variabel pengamatan 

secara langsung yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian deskriptif 

dan kualitatif lebih menekankan pada aspek keaslian yang bertolak ukur pada 

bagaimana implementasi langsung dilapangan.
83
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     Landasan bagi calon peneliti memilih Jenis Penelitian Field Research 

Kualitatif Deskriptif yakni bagaimana bentuk implementasi Asas Salus Populi 

Suprema Lex Esto dalam lingkup Peradilan Agama yang berada dala naungan  

Mahkamah Agung yang dsesuaikan dengan bagaimana respon MA dalam 

menghadapi Pandemi Covid - 19 dengan mengedepankan Asas Salus Populi Suprema 

Lex Esto agar warga peradilan serta para pencari keadilan tetap bisa melakukan 

proses penyelesaian perkara dan tetap menjaga keselamatan di masa Pandemi Covid –

19. Berdasarkan yang dipaparkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Pada tanggal 18 Agustus 2020 di Mahkamah Agung RI yang mengimplementasikan 

bentuk respon perlindungan ini dengan mengimplementasikan sistem peradilan 

modern dalam beracara dan juga menjadi bentuk mengimplementasian Maqashid Al-

Syariah yaktu perlindungan jiwa yang  dalam  hal ini akan diserasikan dengan 

bagaimana badan Peradilan Agama melaksanakan hal ini dengan baik dalam hal pada 

badan Peradilan yakni Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, Kabupaten Gowa. 

2. Lokasi Penelitian 

  Lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam tesis ini guna  

melihat bentuk implementasi dari respon Mahkamah Agung melalui Salus Populi 

Suprema Lex Esto pada masa pandemi Covid-19. Lokasi penelitian ini tentunya 

merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang juga 

mengimplementasikan sistem yang sama dengan Mahkamah Agung, maka dari itu 

peneliti bertujuan melihat bagaimana bentuk nyata respon Mahkamah Agung ini di 

Pengadilan Agama Sunggiminasa Kelas IB, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi 

Selatan.   
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   Awal dari berdirinya Pengadilan Agama Sungguminasa yang beralamat di 

jalan Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba 

Opu, Kabupaten Gowa dan pada tahun 2009 berpindah alamat di jalan Mesjid Raya 

No. 25 dan menempati gedung baru yang sesuai dengan prototype Mahkamah  

Agung. Waktu yang ditempuh dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menuju 

ke Pengadilan Agama Sungguminasa memakan waktu sekitar 15 menit dan memakan 

waktu 5 menit bila dari arah kantor Bupati Gowa dan Lapangan Syekh Yusuf. Secara 

geografis. 

a. Letak Astronomis gedung kantor: Pengadilan Agama Sungguminasa 

terletakdalam daerah astronomi 5.11..55.6. Ls-119.27.11.3‛BT . 

b. Batas-batas gedung kantor (Kec.Somba Opu ) 

1) Utara    : Kota Makassar,  

2) Selatan : Kecamatan Palanggaan Kecamatan Bontoranu;  

3) Timur   : Kecamatan Pattalassang;  

4) Barat : Kecamatan Pallangga 

c. Ketinggian daerah berada pada 25 meter di atas permukaan laut. 

d. Daerah Sungguminasa beriklim Tropis. 

 Adapun angka kepadatan penduduk di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa 

sebagai berikut :  
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Tabel 3.1 Tabel Angka Kepadatan Penduduk Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 

No 

 

 Kecamatan 

 

Pendud

uk 

 (ribu) 

 

 

 

 

Laju 

Pertumbuha

n penduduk 

per Tahun 

2018-2019 

 

 

 

Presentase 

Penduduk  

 

 

 

Kepadatan 

Penduduk per 

km
2
 

 

 

Rasio  

Jenis 

Kelami

n 

 

 

 (1) (2)    (3) (4) (5) (6) 

1 Bontonompo 42.446 0.40 5.49 1 396,71 91,28 

2 Bontonompo 

Selatan 

30.754 0.40 3.98 1 051,78 91,21 

3 Bajeng 69.357      0.77 8.98 1 154,22 97,91 

4 Bajeng Barat   24.756      0.40 3.20 1 300,21 94,55 

5 Pallangga 129.957 2.87 16.82 2 693,97 98,03 

6 Barombong 40.739 1.50 5.27 1 970,92 97,77 

7 Sombaopu 177.80

2 

3.32 23.01 6 329,73 100,07 

8 Bontomaranu 35.628 1.08 4.61 676,95 98,68 

9 Pattalassang 24.188 0.69 3.13 284,70 101,47 

  10 Parangloe 18.591 0.88 2.41 84,02 95,26 

11 Manuju 15.059 0.27 1.95 163,86 93,34 

12 Tinggimoncog 23.655 0.26 3.06 165,57 97,39 

13 Tombolopao 29.064 0.41 3.76 115,42 102,90 

14 Parigi 13.987 0.27 1.81 105,36 89,40 

15 Bungaya 16.933 0.26 2.19 96,47 93,14 
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16 Bontolempangan 14.246 0.26 1.84 100,00 91,02 

17 Tompobulu 30.957 0.26 4.01 233,57 92,29 

18 Biringbulu 34.565      0.26     4.47 157,95  92,28 

                  Kabupaten Gowa                                                               97,01 

Sumber . Source : BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-

2045 / BPS – Statistics Indonesia, 2020 Population Cencus and Indonesia  Population 

Projection 2015 - 2045.  

 Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan 

Somba Opu yakni sebesar 19.95 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa  

Kecamatan Somba Opu juga merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya 

untuk wilayah perkotaan. Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di 

Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19.95 % dari total jumlah penduduk Kabupaten 

Gowa  Kecamatan Somba Opu juga merupakan kecamatan yang paling banyak 

penduduknya untuk wilayah perkotaan.
84

 

 Calon peneliti memilih Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai lokasi 

penelitian yakni, karena di Pengadilan Agama Sungguminasa telah menerapkan 

sistem Peradilan Modern sejak setelah dilaunchingkan oleh MA di tahun 2018 

melalui cetak birunya dengan semangat dan antusias para pegawa pengadilan beserta 

dengan para penegak keadilan di Pengadilan Agama Sungguminasa, kemudian 

tentunya hal ini juga seharusnya lebih di massifkan lagi oleh Pengadilan Agama 

Sungguminasa dalam menghadapi masa Pandemi Covid - 19 demi menyelamatkan 

para warga peradilan beserta para pencari keadilan dan hal ini yang ingin calon 

peneliti ketahui apa dan bagaimana penerapannya serta apakah terdapat kendala yang 

dihadapi atau perbedaan situasi dalam pengimplementasian sistem peradilan Modern 
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di masa Pandemi Covid - 19 dan mewujudkan Maqashid Al - Sayriah  oleh 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dapat dimaknai sebagai bentuk usaha dalam aktivitas penelitian 

untuk menghubungkan objek yang diteliti.
85

 Pendekatan merupakan upaya untuk 

kemudian mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan penelitian. Suharsimi 

Arikunto juga dalam bukunya menuliskan bahwa walaupun masalah penelitiannya 

sama, namun kadang yang membedakan yakni peneliti dapat memilih satu antara dua 

atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan 

masalah.
86

Pendekatan  penelitian  yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pendekatan Teologis Normatif ( Syar‟i ) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 

menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada al-Qur‟an dan 

hadis terhadap masalah dan dikhusukan dalam penelitian ini yaitu Maqashid 

Syariah  yang sejalan dengan implementasi Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

dalam berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB di masa 

pandemi Covid - 19. 

b. Pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang mendasar pada 

bahan hukum utama seperti teori, asas, hukum serta konsep dalam peraturan 

perundang-undangan. Pada penelitian ini yang menjadi acuan dari peneliti yakni 

asas hukum yakni Asas Salus Populi Suprema Lex Esto.  
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C. Sumber Data  

  Pada penyusunan Tesis ini, sumber data yang diperoleh oleh peneliti  

dikolompkkan kedalam tiga jenis sumber data, yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

 Sumber data utama dalam penelitian  ini,  yang peneliti akan langsung terjun 

ke lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, kemudian 

mewawancarai langsung para Hakim dan pegawai pengadilan tentang bagaimana 

Implementasi dari respon Mahkamah Agung dala  mengahdapi Pandemi Covid - 19 

dengan menggunakan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang berlangsung pula di 

pengadilan Agama Sungguminasa yang merupakan badan peradilan di bawah 

Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara di masa Pandemi Covid-19. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder pada penelitian ini peneliti memperoleh data dari 

literature seperti buku, jurnal, majalah dokumen, surat edaran, serta peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan Mahkamah Agung dalam merespon 

Pandemi Covid-19  melalui Asas Salus Populi Suprema Lex Esto, juga literature yang 

berkaitan dengan sistem peradilan Modern atau sistem peradilan yang berbasis 

teknologi informasi serta materi peradilan. 

3. Sumber Data Tersier 

  Sumber data tersier erupakan sumber data yang melengkapi  sumber data 

sekunder dan tersier  melalui pemaparan definisi. Adapun yang digunakan peneliti 

dalam tesis ini yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dan Kamus 

Hukum serta Ensikopledia daring. 
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D. Metode Pengumpulan Data  

Proses yang dilalui sebelum mendapatkan data yakni melakukan 

Pengumpulan  data, adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti dalam tesis ini yaitu : 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis 

berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan alat indra.
87

 

Observasi atau pengamatan merupakan metode yang digunaka dengan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang merupakan objek penelitian sementara 

berlangsung di lokasi penelitian.
88

 Pada penelitian ini peneliti langsung terjun ke 

lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk kemudian melihat 

secara lansgung proses penyelesaian perkara dimasa Pandemi Covid - 19 yang 

disesuaikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang merupakan respon MA 

dalam menghadapi masa Pandemi Covid - 19 . 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data  dengan   

menggunakan jalan komunikasi antar pengumpul data (pewawancara) dengan  

sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung 

ataupun tidak langsung. Dalam metode wawancara tidak langsung biasanya 

menggunakan daftar pertanyaan yang kemudian dikirimkan kepada responden, dan 

responden menjawab pertanyan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara 
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tertulis, kemudian mengirimkan kembali daftar pertanyaan yang telah dijawab oleh 

responen sebagaisumber data tersebut kepada peneliti. Secara langsung, wawancara 

dilakukan dengan cara face to face yang berarti (pewawancara) bertemu dan 

berhadapan langsung dengan responden untuk kemudian menanyaakan hal-hal berupa 

data yang dibutuhkan yang kemudian data yang telah diperoleh dicatat oleh peneliti 

selaku pewawancara.
89

 

  Pada penelitian ini wawancara yang digunakan adalah  wawancara yang tidak  

berstruktur ( unstructured interview ), yang memiliki arti wawancara yang dilakukan 

tidak terikat pada pedoman wawancara yang telah tersusun dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Melainkan hanya menanyakan seputar garis-garis besar dan 

keadaan permasalahan yang kemudian akan ditanyakan.
90

 Berkaitan dengan hal ini, 

peneliti melakukan wawancara yang ditujukan kepada praktisi hukum di Pengadilan 

Agama Sungguminasa dalam hal ini Hakim, dan kemudian ASN yang bertugas dalam 

hal administrasi perkara. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  

dalam penelitian tesis ini yang disesuaikan dengan data-data yang dipergunakan 

peneliti diantaranya dokumentasi alur penyelesaian perkara secara online yang 

merupakan wujud dari respon Mahkamah Agung dalam masa Pandemi Covid - 19 

yang diterapkan di Pengdilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

4. Studi Kepustakaan 

  Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data  dengan mencari 
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konsepsi- konsepsi, teori-teori pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat 

dengan pokok permasalahan. Kepustakaan yaitu berupa karya ilmiah yang 

dikeluarkan oleh para sarjana  laporan lembaga, serta sumber literatur pendukung 

yang lainnya.
91

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Proses perolehan data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya  peran 

Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atay fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam melakukan penelitian 

lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat dan sistematis yang lebih 

mudah diolah.
92

 Adapun instrumen peneliti yang digunakan yakni peneliti, pedoman 

observasi, pedoman wawancara, serta data dokumentasi. 

1) Peneliti 

 Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif  karena dalam  

penggalian informasi dan eksplorasi data di lapangan dilakukan oleh penelitian 

Peneliti sebagai human instrumen yang memiliki fungsu dalam fokus penelitian, serta 

mengolah informasi sebagai sumber data, baik memilih data, mengumpulkan data, 

menilai kualitas data, menafsirkan dan kemudian membuat kesimpulan atas seluruh 

datang yang diperoleh.
93

 

2) Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang  
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digunakan peneliti dalam melakukan dialog langsung dengan para subjek yang 

berkaitan dengan penelitian. Pedoman wawancara merupakan peta bagi para peneliti 

agar tetap konsisten dan serasi dengan litearure agar mendapatkan hasil yang 

sebagaimana dibutuhkan. 

3) Data Dokumentasi 

Data dokumentasi yakni alat bantu dalam melakukan penelitian dengan 

mengabadikan objek yang diteltti yang kemudian sebagai pembuktian yang 

menerangkan bahwa peneliti benar telah melakukan penelitian dan yang kedua 

sebagai penguat keabsahan dari data yang sebelumnya diterangkan melalui litearure 

terkait. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan data  

berdasarkan  literature pendukung, pada akhirnya akan dianlisis dan kemungkinkan 

diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah ditetapkan 

pada semula. Analisis, data yang diperoleh terlebih dahulu haru melakukan 

pengolahan data tersebut karena data yang baru dari sumber pastinya belum teratur 

dengan benar, belum diklasifikasikan, atau beluk dikategorikan.
94

 

  Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif 

yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudia dapat diteukan bahwa analisi 

data adalah proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang 

merupakan data yang diperlukan dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, dan hasil penelitian atau 
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temuannya dapat kemudian diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang 

dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam beberapa kategori 

yang ada mulai dari kategori data yang berisfat primer hingga data yang bersifat 

sekunder, yang kemudian menjabarkannya dalam beberapa poin, melakukan analisis, 

menyusun pola, memilih data yang relevan atau penting, dan kemudian pada bagian 

akhir membuat kesimpulan yang utuh.
95

 

  Data yang telah diperoleh sebelumnya melalui penelitian kemudian diolah 

secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan cara 

reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data atau sampai pada penarikan 

kesimpulan. 

1. Data reduction (reduksi data) 

Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan yangjumlahnya cukup 

banyak yang perlu untuk kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Pada proses reduksi 

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

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

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

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya apabila diperlukan.
96

 

2. Data display (penyajian data) 

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan. Penyajian data dalam hal ini 

adalah informasi yang berdasar pada data yang diperoleh dari Praktisi Hukum yakni 
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Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dan Pegawai Pengadilan Agama 

Sungguminasa yang telah disesuaikan sebelumnya dengan fokus penelitian kemudian 

untuk disusun secara baik, sehingga mudahh dilihat, dibaca dan dipahami tentang 

suatu masalah yang diteliti. 

3. Verifikasi data (penarikan kesimpulan)   

  Verifikasi data yang dilakukan serelah berbagai informasi dan data 

dibandingkan, kemudian dicari hasil yang paling sesuai dengan pokok materi 

penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah 

diambil dengan data pembanding terdahulu, melakukan proses pengecekan ulang, 

mulaidari pelakanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

kemudian diakhir membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validasi internal 

(uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability ), rehabilitasi, dan objektifitas 

(confirmability). Proses ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai 

kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan menggunakan teknik triangulasi, 

yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.
97

 Triangulasi 

merupakan teknik dalam pengujian kebasahan data yang ditemukan dengan 

mebandingkannya dengan metode atau sumber data yang lain. Penggunaan 

triangulasi peneliti dapat melakukan chek and recheck hasil temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori, untuk itu kemudian 
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peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 1) mengajukan berbagai 

macam variasi pertanyaan; 2) melakukan pengecekan dengan berbagai macam 

sumber data; 3) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekkan kepercayaan data 

dapat dilakukan.
98

 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui beberapa 

sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber 

informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan, sedangkan cek ulang  

berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan melakukan pertanyaan 

mengenai hal yang sama dalam kurun waktu yang berlainan. 

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data 

dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. 

Mislanya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek kembali dengan 

metode observasi atau dokumentasi. Selain itu, triangulasi waktu dilakukan dengan 

melakukan uji terhadap kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperileh 

dengan periode waktu yang berbeda beda, karena dimungkinkan ada perubahan hasil 

setelah beberapa periode waktu yang telah dilewati oleh narasumber. 
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BAB IV 

ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO DAN MAQASHID SYARIAH 

DALAM PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA 

SUNGGUMINASA KELAS IB PADA MASA PANDEMI COVID-19. 

 

A. Tujuan Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam Berperkara di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Telaah Maqashid Syariah. 

  Masa pandemi Covid – 19, keberadaan asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

lebih sering ditemukan khususnya dalam upaya-upaya yang dilakukan pemerintah 

yang bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dari  paparan virus Covid - 19  yang 

saat ini merebak dan berdimpilkasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk di 

dalamnya yaitu aspek penegakan hukum dan keadilan. Seperti upaya yang dilakukan 

oleh Mahkamah Agung dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid - 19 dengan 

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor  1 Tahun 2020 tanggal 17 

Maret 2020 yang membahas tentang Penyesuaian Kerja Hakim dan Aparatur 

Peradilan dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI 

dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya, yang mengacu kepada Asas Salus 

Populi Suprema Lex Esto yang bermakna bahwa keselamatan rakyat merupakan 

puncak hukum tertinggi. 

 Sebelum lebih jauh membahas mengenai Asas Salus Populi Suprema Lex 

Esto, peneliti terlebih dahulu  akan membahas mengenai makna dari Asas Salus 

Populi Suprema Lex Esto yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum 

tertinggi. Keselamatan memiliki makna kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. 

Posisi kesehatan menjadi unsur yang diutamakan khususnya pada masa pandemi, 
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sementara keamanan serta kesejahteraan merupakan dua unsur yang kemudian 

terdampak akibat dinamika persoalan yang terjadi di masa pandemi. Kesehatan, 

keamanan, dan  kesejahteraan merupakan tiga unsur yang keberadannya mulai 

terancam saat masyarakat mulai memasuki fase kehidupan baru dimana masyarakat 

suka ataupun tidak harus mampu berinteraksi dan beraktivitas seperti biasanya untuk 

kemudian memenuhi daripada kebutuhan hidup dan secara otomatis hidup dengan 

fase kehidupan baru ini masyarakat akan hidup berdampingan dengan virus Covid-19. 

Hal ini dikarenakan banyaknya hal yang menurut sebagaian masyarakat bahwa 

bekerja atau melakukan aktivitas dari rumah tidak jauh lebih efektif dibanding 

beraktivitas secara langsung, adanya kemunduran produktifitas yang akan menganggu 

aspek kehidupan masyarakat.  

  Keberadaan fenomena seperti ini tentunya menuntut pemerintah untuk mampu 

mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk upaya dan strategi dalam menanggulangi 

adanya kemunduran dari sektor kehidupan masyarakat dan tetap mengutamakan 

keselamatan masyarakat sebagai Indikator utama. Maka dari itu pemerintah 

memberlakukan era New Normal yang dibarengi strategi dalam pencegahan serta 

penanggulangan antara dampak pandemic yang berkelanjutan dari berbagai sektor 

kehidupan.
99

  

 Salah satu bentuk regulasi yang diberlakukan untuk melengkapi dari era baru 

kehidupan masyarakat Indonesia yang harus beraktivitas dengan berdampingan 

dengan virus Covid-19 yakni pemberlakuan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

yang mengutamakan keselamatan masyarakat ditengah masa pandemic yang secara 

otomatis mengurangi bahkan dapat mencegah dampak pada kesehatan, keamanan dan 
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kesejahteraan kehidupan masyarakat. 

 Implementasi Asas Salus Populi Suprema Lex Esto  khususnya di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB dilaksanakan seperti regulasi yang diberlakukan oleh 

Mahkamah Agung, hal ini sesuai yang disampaikan oleh Hakim dan Pegawai 

pengadilan yang bertugas. Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB telah 

menerapkan asas ini dan mengambil upaya berupa pembatasan yang secara nyata 

dapat dilihat langsung di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian seperti 

pula hal yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai 

tujuan Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam berperkara di 

Pengadilan. Muhammad Zulfitrah menjelaskan bahwa “Dalam hukum kaitannya erat 

dengan masyarakat sehingga keberadaan dari masyarakat merupakan sebuah kriteria 

hadirnya hukum yang menyertai, jadi jika hukum ingin berjalan sebagaimana 

mesitinya maka dibutuhkan Masyarakat di dalamnya, maka dari itu keselamatan dari 

Masyarakat harus diutamakan lalu kemudian hukum dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. Untuk merespon hal tesebut ditenga badai pandemic Covid-19, Mahkamah 

Agung mengelurkan beberapa kebijakan untuk kemudian bagaimana agar dapat 

menjamin keselamatan masyarakat sehingga sampai dikeluarkannya beberapa aturan 

dalam rangka agar tetap terlaksananya hukum dengan baik dan sebagaimana mestinya 

namun dilain sisi juga tetap menjaga keselamatan Masyarakat sebagai puncak hukum 

yang tertinggi, kemudian dikeluarkanlah ditetapkannya Asas Salus Populi Suprema 

Lex Esto yang sebagai asas yang digunakan dalam berperkara di masa pandemic 

Covid-19 oleh Mahkamah Agung dan tentunya juga diterapkan di Pengadilan Agama 

Sungguminasa saat ini”.
100
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  Berdasakan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Hakim  

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB selaku informan, peneliti kemudian 

menyimpulkan bahwa tujuan dari penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto, 

sejalan dengan konsep dari karakter hukum progresif yang dibangun oleh Satjipto 

Rahardjo yang mengandung mengkonsepsikan bahwa “Hukum harus mengabdi 

kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia yang mengabdikan kepada 

hukum”. Perspektif Satjipto Rahardji mengandung makna bahwa hukum hakikatnya 

dilahirkan untuk mengabdi kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya.
101

 Hal ini 

sejalan dengan penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto karena keberadaan 

asas yang kemudian melandasi penetapan dari regulasi yang diberlakukan oleh 

Mahkamah Agung kepada empat lingkungan peradilan dibawahnya termasuk di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dengan orientasi memutus mata rantai 

penyebaran pandemic Covid-19 di lingkungan pengadilan. 

 Penerapan Asas ini di masa pandemi Covid - 19 di Pengadilan Agama  

Sungguminasa selain hakim juga kepada petugas atau pegawai peradilan yaitu bagian 

pelayanan yang bersentuhan langsung dalam  memberikan bantuan kepada 

masyarakat yakni pelayanan  Posbakum. Petugas posbakum Pengadilan Agama 

Sungguminasa kelas IB memaparkan bahwa, “Selama masa pandemic seperti saat ini, 

tentunya pengadilan berupaya memasifkan untuk diadakannya pelaksanaan 

pendaftaran serta konsultasi kepada pihak posbakum secara daring walaupun 

sebelumnya sudah ada yang dinamakan sistem berperkara secara digital namun 

Masyarakat pencari keadilan sebagian besar masih membutuhkan diadakannya 

                                                                                                                                                     
08 April 2021. 
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konsultasi secara langsung kepada pihak posbakum di Pengadilan. Maka dari itu 

Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya posbakum melaksanakan sistem 

konsultasi secara luring atau langsung di pengadilan namun tetap mengutamakan 

keselamatan Masyarakat pencari keadilan dengan tetap mengedepankan penggunaan 

protokol kesehatan yang cukup ketat yang dilakukan dengan memasang berupa 

fasilitas berupa pembatas antara petugas posbakum dan pihak pencari keadilan yang 

dibarengi dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan mencuci 

tangan. Hal ini tentunya merupakan bentuk realisasi  dari Asas Salus Populi Suprema 

Lex Esto”.
 102

.         

  Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Posbakum di Pengadilan 

Agama Sungguminasa yang bertugas dalam memberikan pelayanan serta pengarahan 

bagi para pencari keadilan sebelum mengajukan perkara, sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa yakni menjaga 

keselamatan masyarkat yang merupakan hukum tertinggi dan tetap berupaya 

melakukan tugas dalam pemenuhan hak pihak masyarkat dalam berperaka di 

pengadilan khususnya di masa Pandemi Covid - 19. Berdasarkan pemaparan informan 

yang peneliti dapatlan maka dapat ditarik kesimpulan adapun bahwa tujuan dari 

penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto  dalam berperkara di Pengadilan 

Agama Sungguminasa yakni Memutus mata rantai penyebaran Covid - 19 yang 

didalamnya telah termasuk menjaga kesehatan masyarakat serta keselamatan jiwa 

masyarakat sesuai dengan tujuan dan makna Asas Salus Populi Suprema Lex Esto. 
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 Perkembangan varian Covid-19 yang juga telah masuk di Indonesia yakni 

varian omicron yang memiliki kemampuan lebih dari segi penularan hingga dampak 

akibat penularan yang lebih berat dibandingkan dengan virus Covid-19 sebelumnya 

meskipun menurut WHO varian delta masih lebih parah dibanding Omicron namun 

penyebaran dan juga dampak dari Omicron sangat patut untuk diwaspadai karena 

lebih tinggi dibanding Covid-19 sebelumnya . Keberadaan varian baru Covid-19 ini 

terdeteksi di wisma atlet Jakarta sejak januari 2022 oleh petugas kebersihan yang 

kemudian menular dan bermutasi kepada manusia-manusia lainnya dengan adanya 

kontak fisik atau hal pemicu penularan yang juga sangat lebih mudah. Pemerintah 

indonesia kembali melaporkan bahwa pertanggal 6 Februari 2022 tercatat 36.057 

kasus dengan DKI dan Jawa Barat sebagai daerah dengan kasuis terbanyak.
103

 Hal ini 

menunjukan bahwa bahaya penularan virus dengan varian baru ini jauh lebih cepat 

dan lebih dibanding varian sebelumnya dan hal ini tentunya menjadi tugas besar 

pemerintah dalam menangani penularannya pada masyarakat dalam berbagai 

lingkungan. Asas Salus Populi Suprema Lex Esto tentunya menjadi prisai pelindung 

masyarakat untuk mewaspadai penularan Covid-19 dalam berbagai aktivitas sehari-

hari. Seperti halnya pemerintah melindungi masyarakat melalui upaya yang dilakukan 

oleh Mahkamah Agung dengan  menerapkan Asas tersebut pada seluruh lingkungan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, karena penularan yang lebih 

cepat berarti adanya plelianh lenih besar akan bahaya serta  gangguan terhadap 

kesehatan hingga nyawa juga lima aspek pokok kehidupan manusia akan terganggu. 
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  Dalam uraian di atas tentunya timbul sebuah hukum yang diberlakukan yakni 

menyangkut kemaslahatan dan keselamatan yang ingin di capai dengan melakukan 

upaya untuk menghindari paparan dari virus Covid – 19 beserta perkembangannya. 

Hukum yang timbul dalam hukum positif telah dituangkan dalam pasal demi pasal 

yang terkandung dalam SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 yang 

berlandaskan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto , selanjutnya dalam telaah hukum 

Islam hal ini berbanding lurus dengan tujuan utama dari diturunkannya aturan hukum 

atau syari‟at oleh Allah swt. yang selalu bertujuan agar kemudian manusia dapat 

mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan ( jalbul mashakih wa dar‟u 

al-mafasid ) atas segala ketetapan yang diberlakukan. Aturan-aturan hukum yang 

kemudian Allah tentukan dan tetapkan hanyalah demi kemaslahatan manusia 

semata.
104

 

  Menurut Imam Izzudin bin Abdul Salam yang menuliskan dalam kitabnya 

bahwa mayoritas kemaslahatan dunia dan keburukannya diketahui dengan akal dan 

begitu juga kebanyakan syariat.
105

 Maka ilmu Maqashid Syariah memiliki 

kepentingan yang teramat penting dalam hal mengukur serta  mempertimbangkan 

sebuah permasalahan agar terjamin serta mampu mendatangkan kemaslahatan serta 

mencegah keburukan.
106
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  Syariah Islam merupakan pedoman paling agung juga memiliki nilai yang 

tinggi hal ini sudah seharusnya dalam mencapaianya yang dilakukan secara objektif. 

tujuan dalam memahami Maqashid Syariah adalah untuk memahami nas-nas syara‟ 

kemudian mengimplementasikannya ke dalam permasalahan-permasalah yang baru 

atau berlaku serta mengambil dalil atas hukum yang ditemukan bagi permasalahan-

permaslahan yang ada. Kemudian dengan mahamai Maqashid Syariah  dapat 

membantu umat Islam mengetahui segala hukum yang telah ditentukan oleh Allah 

swt., adalah semata-mata untuk memberikan kebaikan atau maslahah serta 

menjauhkan kemudharatan atau mafsadah atas mereka.
107

 

  Maqashid Syariah dalam menelaah Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang 

diberlakukan dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 

di masa pandemi Covid -19 dimulai dengan menggunakan tingkatan atau bagian 

dalam pemenuhan kebutuhan dalam Maqashid Syariah yakni Kemaslahatan yang 

juga merupakan tujuan keberadaan hukum Islam dan melalui Maqashid Syariah maka 

akan mudah mengukur suatu hal yang diberlakukan berdasarkan aspek 

kemaslahatannya yang dalam perwujudannya menurut al-Syatibi terbagi atas tiga 

bagian atau tungjatan.
108

 yaitu dharuriyyah (primer), hajiyyat (sekunder) dan 

tahsiniyat (tersier).
109

 Melalui telaah atas tujuan yang ingin dicapai dalam Asas Salus 

Populi Suprema Lex Esto yakni memelihara jiwa baik masyarakat pencari keadilan 

dan juga Hakim serta pegawai pengadilan, yang ketika muncul sebuah pembahasan 
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atau hal yang membahas mengenai perlindungan atau pemeliharaan terhadap agama 

(al-din), jiwa (al- nafs ), akal (al-„aql ), keturunan (al-nasab ), serta (al -mal )  dan 

memberikan kemudahan masyarakat pencari keadilan dalam proses berperkara di 

pengadilan dengan berdasar pada asas tersebut selama masa pandemic Covid-19 demi 

menghindari paparan virus, maka termasuk tingkatan Utama atau Primer dari 

Maqashid Syariah yaitu Maqashid Dharuriyah.  

  Dikategorikan kedalam Maqashid tingkatan pertama yaitu dharuriyah yang 

memiliki arti kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di dalam syariat untuk 

kemudian ditujukan kepada lima tujuan dasar yakni menjaga agama, akal, jiwa, 

keturunan, dan harta.
110

 Salus Populi Suprem Lex Esto yang diberlakukan khususnya 

di masa pandemi Covid-19 melindungi segenap jiwa masyarakat khususnya dalam hal 

ini masyarakat yang ingin melakukan proses berperkara di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB. Hal yang merupakan tindakan pencegahan dalam lingkup 

peradilan pemerintah mengambil beberapa langkah hukum dan pembatasan yang 

diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 seperti dalam waktu tertentu akan 

diadakan WFH ( Work From Home ) ketika lonjakan kasus sedang bertambah atau 

pegawai dan aparat pengadilan sedang mengalami gejala, kemudian juga adanya 

sidang secara daring dalam penyelesaian perkara tertentu dan penerapan protokol 

kesehatan secara ketat ketika berada di lingkungan pengadilan dala hal ini Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB. Tindakan-tindakan yang diatur dengan penegakan 

Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang bila diabaikan atau sampai lengah dalam 
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penegakannya bahkan sampai tidak dilaksanakan maka akan mengancam 

keselamatan masyarakat atau jiwa manusia, yang seperti telah dipahami bawha wabah 

pandemi Covid - 19 merupakan wabah global yang dapat menjangkit setiap orang dan 

ditularkan dari manusia ke manusia yang dampaknya dapat berujung kepada 

kematian. 

  Upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan Asas Salus Populi 

Suprema Lex Esto agar Asas ini dilaksanakan dan diterapkan ke semua lingkungan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dilaksanakan dengan adanya 

upaya menegakkan pilar-pilar pendukungnya dan mengokohkan dasar yang kemudian 

dijadikan sebagai orientasi dalam penerapannya, yakni dengan melaksanakan 

protokol kesehatan secara konsisten kemudian melakukan orientasi yang dijadikan 

sebagai tujuan secara tepat. Kemudian selanjutnya terdapat upaya untuk menghindari 

dari yang telah dipahami yaitu seperti menghindari kontak fisik secara langsung, 

tidak melakukan kerumunan, kemudian hal-hal yang dapat merusak jalan aturan yang 

diatur dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang secara pasti pelanggaran 

yang dilakukan atas aturan akan berdampak kepada keselamatan masyarakat serta 

hakim juga pegawai di Pengadilan Agama Sungguminasa yang dalam telaah 

Maqashid Syariah akan menganggu unsur pokok kehidupan manusia yaitu hifdz an-

nafs yang berarti keselamatan jiwa. 

  Penjagaan yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya bila ditelaah 

menggunakan Maqashid Syariah dalam bentuk penjagaan tingkatan Dharuriyyah 

yang dilaksnakan dengan menggunakan dua cara yaitu yang Pertama, dengan 

menegakkan pilar-pilar pendukungnya yang disebut dengan (yuqim arkanaha) serta 

mengokohkan dasar-dasar untuk lebih memperkokoh dalam hal perlindungannya 
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yang disebut dengan (yutsbit qawa‟idaha) yang merupakan bentuk konstruktif yang 

dalam implementasinya berwujud kewajiban kewajiban dan aktifits-aktifitas yang 

mendukung atau sunnah. 

  Selanjutnya Kedua, yaitu menghindari hal-hal yang dapat mengancam serta 

merusak yang disebut dengan (yadra‟anha al-ikhtilal al-waqi‟aw al -mutawaqqi‟), 

yang dalam hal ini di implementasikan dengan cara melaksanakan tindakan preventif 

yaitu berupa tindakan pencegahan, yang dalam implementasi dalam bidang hukum 

dan keadilan khususnya di lingkup pengadilan yakni melalui Asas Salus Populi 

Suprema Lex Esto yang berisi aturan terhadap pencegahan penularan Covid - 19 di 

masa pandemi khusunya di Pengadilan Agama Sunggimanasa kelas IB yang Asas ini 

juga mencakup bentuk perlindungan yang sebelumnya disebutkan yakni dengan 

menegakkan pilar-pilar pendukung atau dasar berupa kewajiban yang dipenuhi yang 

juga tidak lain bertujuan melindungi keselamatan jiwa manusia.  

  Dalam ajaran agama Islam, menyatakan bahwa segala musibah yang  

kemudian terjadi di muka bumi termasuk dalam hal ini pandemi Covid-19 merupakan 

sesuatu yang sebelumnya sudah di tuliskan di Lahul Mahfuz . Kemudian dalam 

bentuk nyata dan sebagai manusia dan umat Islam yang beriman maka kita harus 

menerima dengan sikap tawakkal, sebagaimana firman Allah swt dalam : 

 QS Ali-„Imran/5: 23  

  ِِ ِ ِِِِ   ِ  ِ  ِ ِِ    ِ ِ ِ   ِ

ِ ِ ِ ِِِِِ

Terjemahan : 

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu 

Al Kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu 

menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka 
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berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran).
111

 

 

Sikap tawakkal yang dimaksud dan yang benar adalah tawakkal yang 

dibarengi dengan sebuah ikhtiar atau usaha yang terus menerus diupayakan secara 

maksimal, dan hal tersebutlah yang merupakan rpisnip utama dari seorang muslim 

dan hal ini sesuai dengan friman Allah swt., dalam: 

 QS ar-Ra‟d/13: 11 

ِِِِ ِِِ   ِِِِِِِِ ِ ِ ِ ِ

 ِ ِ ِِ ِ ِِ  ِ  ِِِِِ ِ ِِِِ ِِِِ  

 

Terjemahnya :  

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
112

 

Kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah swt., dengan segala seuatu 

yang telah digariskan oleh-Nya, kita sebagai manusia dan mukallaf maka sudah 

seharusnya dalam menghadapai segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah swt., 

Untuk tetap bertawakkal dan hanya berserah kepada Allah semata. Namun dibarengi 

dengan sikap tawakkal yang merupakan ciri dari seorang muslim yang beriman perlu 

dibarengi dengan sebua ikhtiar, dalam ayat kedua Allah menegaskan bahwa Allah 

tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum merubah dirinya artinya ada ikhtiar 

atau usahaya yang dilakukan dan dalam berusaha untuk hasilnya selalu bertawakkal. 

Hal ini sejalan dengan bagaimana usaha yang dilakukan di masa pandemi Covid - 19 
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oleh pemerintah salah satunya yaitu implementasi Asas Salus Populi Suprema Lex 

Esto  dalam seluruh lingkunganperadilan yang berada di bawah Mahkamah Agun, 

yang merupakan ikhtiar memutus mata rantai penyebaran virus Covid - 19 yang bisa 

mebahayakan jiwa seseorang. 

Jadi berdasarkan hasil telaah yang dilakukan terhadap Asas Salus Populi 

Suprema Lex Esto dalam proses berperkara di masa Pandemi Covid - 19 di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, peneliti dapat menarik benang merah 

kesimpulan bahwa tujuan penerapan asas ini seuai dengan maknanya yaitu ‚ 

keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dengan melindungi segenap 

masyarakat juga para pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, dari 

paparan virus Covid - 19 yang kemudiaan dalam telaah Maqashid Syariah hal ini 

merupakan bentuk perlindungan terhadap tingkatan kebutuhan primer atau 

Dharuriyyah yang menyangkut keselamatan jiwa manusia ( hifdz an -na fs). Dengan 

berlakunga perlindungan terhadap Keselamatan jiwa manusia yang didalamnya telah 

mencakup kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di masa 

pandemic Covid-19. 

Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam proses berperkara 

selama masa pandemic yang diterapkan diseluruh lembaga peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 

tidak sama sekali bersinggungan dengan hukum acara, mengingat tujuan utama 

keberadaan Asas ini di masa pandemic hanyalah untuk memberikan jaminan berupa 

perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan juga termasuk warga peradilan 

agar terhindar dari paparan virus Covid-19 yang dapat mengancam keselamatan 

nyawa seseorang, khususnya dalam proses berperkara di pengadilan dengan tidak 



108 

sama sekali merubah dari substansi pelaksanaan peradilan sesuai dengan yang diatur 

dalam konstitusi negara, melainkan hanya bertujuan melindungi keselamatan rakyat 

dalam proses berperkara di masa pandemic Covid-19.  

B.  Metode Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam be rperkara di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B 

  Mahkamah Agung melalui upaya yang dilakukan untuk tetap dapat berperkara 

di masa pandemi Covid - 19 tentu saja memiliki tantangan tersendiri bagi lembaga 

peradilan yang didasari oleh Asas Salus Populi Suprema Lex Esto. di masa pandemi 

Covid - 19 Pengadilan Agama Sungguminasa tetap melakukan pelayanan hukum 

kepada masyarakat secara maksimal dengan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

1. Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam proses Administrasi 

perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. 

  Berdasarkan  tinjauan lapangan secara langsung yang dilakukan peneliti maka 

dalam sistem Adminitsrasi perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, 

dilakukan sebagai berikut. Seperti yang sudah disebutkan bahwa pengadilan agama 

melakukan upaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan hukum 

terbaik kepada masyarakat pencari keadilan juga berlaku yang dimulai pada tahap 

pendaftaran perkara, untuk sebahagian masyarakat yang paham teknologi dan sistem 

online tentunya telah menggunakan sistem pelayanan pengadilan secara online yakni 

e-Court  yang dalam pengaplikasian e - Court  telah mengatur mulai dari Pendaftaran 

Perkara melalui e - Filling , kemudian Pembayaran Perkara melalui e-Payment serta 

mengecek status pemanggilan pihak melalui e-Summons yang tanpa harus datang ke 

pengadilan kemudian bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin mendaftarkan 
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perkaranya secara offline atau langsung dikaenakan kendala satu dan lain hal maka di 

Pengadilan Agama Sungguminasa menerapkan protokol kesehatan yang begitu ketat 

yang dimulai dengan gerakan 3M yakni menggunakan masker, menjaga jarak, serta 

mencuci tangan. 

  Pengadilan dalam memaksimalkan upaya pencegahan penularan dengan 

mengadakan penambahan fasilitas pada bagian PTSP atau pos pelayanan dengan 

fasilitas  pembatas antara petugas pengadilan dan menegaskan sistem jaga jarak yang 

biasanya ruang tunggu pengadilan dipadati oleh para pencari keadilan dan di masa 

pandemi sudah diberikan Line yang memberikan spasi antara satu kursi dan kursi 

yang lainnya. kemudian yang paling menarik yang peneliti temukan adalah di 

Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan fitur pantauan semacam CCTV 

yang fokus memantau nomor antrian berapa yang perkaranya sudah dipanggil untik 

diproses lebih lanjut yang dapat diakses melalui aplikasi EZVIZ yang setiap orang 

dapat mendownload aplikasi ini di smartphone masing-masing secara bebas, dan 

dengan fitur ini para pencari keadilan bisa dari mana saja memantau nomor perkara 

yang dipanggil kapanpun dan dimanapun serta dapat melihat kondisi kepadatan ruang 

tunggu pengadilan saat itu dan tentunya hal ini sangat efektif untuk kemudian 

menghindari kerumunan dan menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan dan 

hal semacam ini sangatlah efektif penerapannya khususnya di masa pandemi seperti 

saat ini khusunya dalam pengurusan berkas adminstrasi secara langsung di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

  Peneliti dalam penelitian tesis ini datang langsung lokasi dari Pengadilan 

Agama Sungguminasa dan menemui Narasumber juga mematuhi protokol kesehatan 

yang cukup ketat seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 
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dengan pihak Narasumber guna demi menjaga kesehatan sesama dan menciptakan 

kenyamanan baik Peneliti dan Narasumber selama sesi wawancara dan studi lapangan 

berlangsung. 

  Sebagai  bukti tambahan pula bahwa Pengadilan berusaha dengan maksimal 

menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai situasi dan kondisi. Bukan hanya 

bagi Masyarakat pencari keadilan yang berperkara tetapi bagi siapapun bahkan antar 

para praktisi dan pegawai pengadilan pun juga menggunakan standar protokol 

kesehatan yang ketat sesuai dengan amanah Pemerintah melalui peraturan Mahkamah 

Agung untuk seluruh lingkup Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah 

Agung. Hal mengenai proses administrasi perkara juga dibahas oleh Hakim yang 

menjelaskan mengenai metode yang diterapkan oleh Pengadilan Agama 

Sungguminasa melalui landasan Asas Salus Populi Suprem Lex Esto di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas 1B. 

  Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Staf petugas dari PTSP mengenai 

pelayanan administrasi dan juga yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama 

Sungguminasa prihal pengaplikasian sistem pelayanan Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB pada masa pandemi Covid - 19 . Nurul Inayah Hasyim 

menjelaskan bahwa dari segi pelayanan administrasi di masa pandemic Covid-19 

tentunya ada perbedaan sebelum adanya sistem peradilan modern dan di masa 

pandemic penggunaan sistem peradilan moderen lebih di optimalkan lagi karena 

selain ingin dicapainya asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan lebih dari itu 

juga melingkupi keselamatan jiwa Masyarakat yang tentunya yang saat ini menjadi 

prioritas di masa pandemic  maka dari oitu pengadilan melakukan upaya-upaya 

seperti pemasangan perangkat pendukung sebagai bentuk upaya menghindari paparan 
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virus Covid-19 seperti adanya pembatas antara petugas dan Masyarakat, pembatasan 

Masyarakat diruang tunggu, kemudian tersedianya cairan pembersih tangan disetiap 

sudut ruangan Pengadilan Agama Sungguminasa yang bisa digunakan oleh para 

pencari keadilan baik yang sedang melakukan pendaftaran, penyerahan berkas, 

bahkan sampai pada transkasi di bank yang wajib untuk kemudian mencuci tangan 

dan menggunakan cairan pembersih tangan yang telah disediakan oleh pengadilan.
113

 

  Lebih lanjut ditmbahkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 

IB Dr. Kasang bahwa, Di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal 

pengaplikasian proses administrasi sangat menjaga pengaplikasian protokol kesehatan 

yang ketat, mulai dari awal masuk para pencari keadilan ke dalam lingkungan 

Peradilan Agama Sungguminasa sudah harus menggunakan masker, kemudian 

disediakan pula cairan pembersih tangan. Kemudian masuk dan menghadap kepada 

petugas pengadilan yang tentu saja telah disediakan pembatas plastik yang transparan 

untuk kemudian mendaftarkan perkaranya. Pengadilan juga telah diberi rambu-rambu 

untuk menjaga jarak dan menggunakan lapangan olahraga dibelakang pengadilan 

dengan disediakannya kursi untuk mengantisipasi adanya pengunjung atau krabat 

pencari keadilan yang menunggu antrian bersama keluarnya dan diersilahkan untuk 

menunggu di ruang terbuka tersebut. Juga di Pengadilan Agama Sunggumiansa 

bahkan di awal pandemi sangat dibatasi penerimaan perkara dengan target tertentu 

dan bagi yang melebihi maka dialihkan pada keesokan hari. hal ini dilakukan demi 

mengurangi dan mengantisipasi penumpukan atau kerumunan yang akan memicu 

terjadinya penularan virus Covid-19.
114
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 Nurul Inayah Hasyim (27 Tahun), Petugas PTSP Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 

IB, Wawawncara oleh peneliti pada tanggal 24 April 2021. 
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 Kassang, (63 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B, Wawancara 
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  Jadi berdasarkan hasil wawancara oleh Hakim di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB di atas maka peneliti dapat menarik  kesimpulan  bahwa 

pengadilan  telah memberikan pelayanan terbaiknya yang merupakan wujud dari 

upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran Virus Covid - 19 ini dalam 

lingkungan pengadilan. Baik dalam upaya pembatasan serta metode penerapan yang 

diupayakan oleh Pengadilan menjadi bukti nuyata bahwa pemerintah khususnya 

dalam bidang hukum dan keadilan selalu berupaya memberika rasa aman dan 

pelayanan terbaik untuk masyarakat yang direalisasikan oleh Mahkamah Agung 

kemudian badan beradilan yang berada di bawahnya termasuk Pengadilan Agama 

Sungguminas kelas I B. 

2. Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam Proses Persidangan di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 

  Proses administrasi perkara yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa  

pengadilan tetap memberikan pelayanan terbaiknya secara maksimal termasuk pada 

masa pandemi Covid - 19 seperti sekarang ini utamanya pada proses persidangan. 

Berdasarkan dari tinjauan dan kesimpulan dari pandangan Narasumber maka Peneliti 

dapat menarik benang merah sebagi berikut, Bahwa di Pengadilan Agama 

Sugguminasa khususnya di masa Pandemi Covid - 19 tentunya memassifkan 

persidangan yang dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi yang melalui 

sistem e - Litigasi yang berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik yang 

didalmnya dapat dilakukan prosesi penyerahan Upload berbagai dokumen berupa 

(soft copy) yang dilakukan secara online dalam sistem persidanga e-Litigasi. Berupa  

                                                                                                                                                     
Gowa 08 Juni 2021.   
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dokumen yang dibutuhkan dalam agenda sidang diantatanya penyampaian jawaban, 

replik, duplik, kesimpulan, dokumen pembuktian, uapaya hukum,kesimpulan dan 

dokumen perkara yang lainnya. Juga Pengadilan Agama Sungguminasa menerapakan 

sistem berperkara secara offline pada beberapa perkara seperti yang diatur dalam 

SEMA Nomor 1 Tahun 2020, dengan pembatasan serta penerapan aturan sesuai 

dengan protokol kesehatan di dalamnya. 

3. Daftar perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kelas IB pada 

sebelum hingga masa Pandemi Covid-19  
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Tabel 4.1. Data Perkara yang Diterima Tahun 2017 
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Tabel 4.2 .Data yang Diputus Tahun 2017 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 
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 Arsip Laporan Perkara Diputus Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Tahun 2017. 
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Tabel. 4.3. Data yang Diterima Tahun 2018 
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Tabel 4.4. Data yang Diputus Tahun 2018 
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Arsip Laporan perkara diterima Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2018. 
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Arsip Laporan perkara diterima Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2018. 
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 Arsip Laporan Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2019. 
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Tabel 4.5. Data yang Diterima Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6. Data yang Diterima Tahun 2020 
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 Arsip Laporan Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Tahun 2020. 
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  Berdasarkan dari data yang dikumpulkan oleh peneliti di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang masuk yang 

terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami pasang surut.  

Jika  diamati melalui tabel di atas dapat terlihat bahwa total data yang masuk dan 

diputus yakni 4.212 total perkara, di Tahun 2018 total yakni 1.758 perkara, dan di 

Tahun 2019 yakni 3.603 perkara dan di Tahun 2020 yang merupakan masa masuknya 

pandemi Covid - 19 di Indonesia perkara yang masuk dan diputus yakni total 4.428 

perkara. Dari data Tahun 2020 Pengadilan Agama Sungguminasa sempat mengalami 

penurunan jumlah perkara yang masuk dan diterima pada bulan april mei terhitung 

sejak pemerintah mulai melakukan pembatasan dan sesuai yang telah diterangkan 

hakim bahwa ada pembatsan penerimaan perkara per harinya. Namu setelah itu 

jumlah perkara yang diterima dan masuk kembali kepada jumlah semula sebelum  

pandemi disetiap bulannya. 

 Hal ini menunjukan bahwa perkara yang diajukan oleh masyarakat tidak 

terbatas oleh masa ataupun situasi yang ada. Keadaan yang serba dibatasi akibat 

pandemi tentunya tidak berpengaruh untuk masyarakat yang tetap ingin mendapatkan 

keadilan dan mengajukan perkaranya, dan hal yang seperti ini telah pemerintah 

upayakan untuk segera diantisipasi denga melakukan pembatasan yang dilandaskan 

pada Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dimana penegak keadilan beserta pegawai 

pengadilan memberika pelayanan terbaiknya namun tetap mengutamakan 

keselamatan rakyat sebagai puncak hukum tertinggi. Maka dari itu dalam penerapan 

di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB yang merupakan pengadilan dibawah 

naungan Mahkamah Agung juga menerapkan sesuai instruksi kemudian melakukan 

beberapa pengembangan untuk lebih menegaskan akan pentingnya keselamatan jiwa 
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dari masyarakat pencari keadilan di masa pandemi dengan tetap dapat melaksanakan 

dan mendapatkan keadilan. 

 Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas  bahwa penggunaan aplikasi 

sistem peradilan modern merupaka bentuk aktualisasi dari upaya pemerintah dalam 

menegakkan Asas tersebut dalam penegakan keadilan dalam pengadilan walaupun 

tidak semua masyarakat bisa untuk dapat mengoprasikannya dan ada yang memilih 

tetap mendatangi pengadilan namun pengadilan juga telah mengantisipasi hal tersebut 

yakni dengan diadakannya beberapa fasilitas seperti dalam meja layanan yang di meja 

layanan pendaftaran sangat sering didapati kepadatan maka dari itu Pengadilan 

Agama Sunguminasa menginisiasi untuk kemudian memanfaatkan lapangan sebagai 

ruang tunggu menghindari adanya kepadatan antara para pencari keadilan. 

 Besar harapan pemerintah agar pandemi Covid - 19 segera berakhir dan tidak 

memakan korban lebih banyak lagi dan melalui upaya penegakan hukum di masa 

pandemi yang saat ini dilakukan merupakan bentuk komitmen para penegak hukum 

dan pemerintah untuk tetap memberikan hak dari masyarakat yakni mendapatkan 

keadilan walaupun dalam situasi seperti ini dengan mepertimbangkan banyak hal 

serta pembatasan sedemikian rupa yang ditujukan hanya untuk tetap menjaga 

keselamatan masyarakat yang sedang mencari keadilan di masa Pandemi Covid - 19 

seperti sekarang ini. Karena sejatinya hukum yang harus menyesuaikan dengan 

bagaimana keadaan masyarakat saat ini ditambah dengan virus yang menyebar bisa 

sampai membahayakan keselamatan jiwa masyarakat pencari keadilan. 

 Dalam penerapan dan upaya pemerintah tentunya juga tidak akan berhasil bila 

tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta 

mengikuti penetapan pemerintah dan hal ini merupaka harapan pemerintah untuk 



119 

dapat bekerja sama memutus mata rantai penyebaran Covid - 19 di Indonesia. 

C. Faktor Penghambat Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto Dalam 

Proses Berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

  Daya upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pencegahan dan pemutusan 

mata antai penyebaran dari virus Covid - 19 telah banyak, dengan tujuan tidak lain 

demi menyelamatkan masyarakat ditengah merebaknya wabah virus seperti sekarang 

ini. Dalam bidang penegakan hukum dan keadilan secara khusus yang juga berupaya 

untuk tetap menjaga kesehatan para pencari keadilan selaku masyarakat yang 

dilandasi oleh Asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Namun setiap sistem yang 

diterapkan utamanya yang keberadaanya baru diberlakukan tentu didalamnya terdapat 

penyesuaian dan tak jarang ada yang sama sekali belum memahami dari ketetapan 

dan urgensi ketetapan tersebut. Termasuk peranan dari sistem peradilan Modern yang 

digagas oleh Mahkamah Agung ditahun-tahun sebelumya yang memperkenalkan 

sistem peradilan berbasis teknologi Informasi. Pembaharuan ini yang kemudian 

sangat sering digunakan dalam sistem peradilan atau berperkara di masa pandemi 

Covid - 19 , karena dengan menggunakan sistem berperkara secara luring  tentunya 

mengurangi adanya interkasi secara langsung namun ada beberapa faktor yang 

kemudian menghambat penerapan sistem ini secara menyeluruh khususnya di masa 

Pandemi Covid – 19 yaitu : 

1. Kurangnya pengetahuan akan pemanfaatan teknologi  

  Di era modern seperti sekarang ini, teknologi yang hadir lebih dekat  

keberadaannya dengan manusia dalam lingkunyannya yang berada dalam tingkatan 

serta kalangan masyarakat yang beragam. Namun tidak bisa dipungkiri ada 

sebahagian kalangan yang hanya tau memanfaatkan media sosial semata dan hanya 
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berkutik dalam hal tersebut. Sejatinya teknologi hadir untuk membantu manusia 

dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal berperakara di Pengadilan. 

  Dunia peradilan yang telah mengenal sistem peradilan berbasis teknologi 

informasi sejatinya telah lebih mudah untuk diakses dengan dan penting 

keberadannya khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. namun adanya faktor 

penghambat seperti kurangnya pengetahuan akan pemanfaatan teknologi menjadi 

penghambat driealisasikannya sistem peradilan berbasis teknologi informasi ini dan 

urgennsi penerapannya di masa Pandemi Covid-19 . 

  Seperti dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB, Peneliti menjumpai Masyarakat Pencari keadilan 

yang saat itu tengah mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa 

kemudian hasil wawancara yang ditemukan mengenai sistem peradilan Modern yakni 

sebagai berikut.  Selain itu ada faktor utama yang peneliti temukan  dalam penelitian 

ini yakni pendidikan sehingga Masyarakat kurang paham mengenai skala prioritas 

dalam pemanfaatan teknologi. Berikut yang merupakan pernyataan dari masyarakat 

pencari keadilan bernama Ibu Jumariah,  yang peneliti temui di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB saat sedang mengurus perkara yang diajukan  yang 

kemudian Ibu  memberikan jawaban  bahwa “Ibu Jumaniah selaku pencari keadilan 

tidak tahu dan paham mengenai pendafaram secara online atau menggunakan aplikasi 

e-court jadi ibu Jumaniah lebih memilih untuk langsung datang ke pengadilan untuk 

mendaftarkan perkaranya”. 
120

 

  Kendala yang disampaikan oleh Narasumber diatas yang dalam hal ini  

berstatus sebagai pihak atau Masyarakat pencari keadilan dan tentunya kendala 
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 Jumaniah, Ibu Rumah Tangga (45 Tahun), Wawancara Gowa 08 April 2021. 
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seperti ini bukan hanya ditemui pada sedikit orang melainkan banyak pencari 

keadilan yang juga mengeluhkan hal yang sama. 

2. Jangakauan Internet ke Pedalaman  

  Persoalan Jaringan yang menghambat bukan lagi hal yang baru di temui di era 

perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Kendala jaringan selalu menjadi  faktor 

penghambat Nomor Satu dalam poroses pemanfaatan teknologi dalam mengakses 

Informasi. Hal melatarbelakangi jaringan internet menjadi buruk diantaranya seperti, 

Cuaca yang buruk, Ruangan yang tertutup, Sistem opeasi jaringan yang bermasalah 

dan yang paling sering ditemui yakni layanan provider yang belum sampai ke area 

tersebut hal yang terakhir ini banyak pula yang mengalami utamanya yang bertempat 

tinggal cukup jauh dari perkotaan yang bahkan dibutuhkan usaha lebih ketika ingin 

mengakses Internet. 

  Menurut peneliti faktor seperti ini bila terjadi saat sebuah proses baik  

administrasi bahkan sampai persidangn terjadi tentu saja akan mengacaukan agenda 

dan komunikasi yang dibangun selama persidang. Sedangkan di masa pandemi Covid 

- 19 seperti sekarang ini sangat penting untuk kemudian dilakukannya secara massif 

sistem peradilan online atau sistem peradilan berbasis teknologi informasi yang 

dengan sistem ini tentunya bisa mengurangi angka penyebaran pandemi dengan tidak 

adanya pertemuan yang memicu kontak langsung. 

  Namun internet tentunya berjalan dengan menggunakan jaringan dan bila 

jaringan mendapatkan gangguan maka internet dengan sinyal akan tidak stabil dalam 

kurun waktu yang tidak dapat diprediksi utamanya bagi daerah yang berada di daerah 

pelosok. Yang akses internet masih sangat minim dan hanya tempat tertentu yang 

terkadang ditemukan jaringan namun tidak begitu bagus dan hal ini merupakan faktor 
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penghambat pula dalam penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam 

prsoes beracara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B di masa Pandemi 

Covid – 19.  

3. Kebiasaan Luring Masyarakat Pencari Keadilan 

  Dalam lingkup Masyarakat yang telah menerapkan sebuah sistem yang  

melekat tentunya akan menjadi kebiasaan dan sangat sulit untuk dihilangkan.  Hampir 

sama dengan tingkatan adat namun tidak seperti adat yang merupakan  tradisi lokal 

turun temurun. 

  Keberadaan suatu kebiasaan yang tertanam dalam Masyarakat selalu memiliki 

aspek positif dan negatif yang berbarengan sesuai dengn konteks ataupun lingkup 

yang beragam pula. Hal positifnya yakni berbudayanya sebuah kebiasaan yang 

dengan adanya kebiasaan yang terpelihara menjadi sebuah petunjuk bagi generasi 

selanjutnya namun dalam konteks berbeda hal negatif salah satunya yakni bila 

kebiasaan tersebut tidak menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan zaman 

maka tentu saja hal ini akan kurang sesuai bahkan tidak berlaku lagi. 

  Seperti halnya kebiasaan dari Masyarakat pencari keadilan yang sejak dahulu 

telah menanamkan bahwa bila ingin berperkara harus datang lanngsung ke 

pengadilan baik itu pengurusan administrasi sampai kepada sistem persidangan yang 

akan berlangsung. Namun bila disandingkan dengan pembahasan mengenai keadaan 

di masa pandemi Covid - 19 yang mengaruskan kita memulai rute kehidupan dan 

kebiasaan baru yang disebut dengan era New Normal. Era segala sesuatunya dibatasi 

dengan tujuan yang tak lain yakni saling menjaga dan menyelamatkan dari penularan 

virus Covid – 19.  
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  Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B sesuai dengan realita yang 

terjadi di Pengadilan, yang tetap ada Masyarakat yang berperkara secara Luring  

dengan mendatangi langsung pengadilan tapi sebelumnya pengadilan telah membuat 

strategi dengan menjaga jarak aman dan memberlakukan penerapan protokol 

kesehatan yang ketat. Walau demikian seyogyanya pemanfaatan sistem peradilan 

berbasis teknologi Informasi dapat mengambil peran dalam hal ini dan faktor 

menghambat inilah yang juga turut menjadi alasan penghambat dari penerapan sistem 

peradilan online di masa pandemi Covid - 19 dengan tujuan penegakan Asas Salus 

Populi Suprema Lex Esto di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

  Kendala lebih jelas yang disampaikan oleh Informan tersbut  berkenaan 

dengan penggunaan sistem peradilan berbasis teknologi informasi secara daring di 

masa pandemi yakni kurangnya pemahaman dalam pemanfaatan teknologi, Faktor 

pendidikan Masyarakat pencari keadilan yang tidak semua sama, Lokasi permukiman 

Masyaakatnyang sulit mengakses jaringan, Kurangnya rasa ingin tahu mengenai 

sistem baru yang diterpkan, kebiasan masyarakat dengan sistem Luring dan lain 

sebaginya. Saat ini Pengadilan telah meningkatkan berbagai fasilitas yang bisa 

diakses di melalui telepon genggam serta fasilitas internet dalam proses pendaftaran 

perkara termasuk konsultasi yang secara daring dapat dilaksanakan dengan 

memanfaatkan situs jejaring media sosial. Jika Masyarakat memahami secara 

menyeluruh mengenai sistem ini atau dominan Masyarakat yang memahami sistem 

ini maka hal ini sangat membantu Pengadilan serta tentunya menopang berdiri 

tegaknya implemntasi dari Asas Salus Populi Suprema Lex Estodalam berperkara di 

Pengadilan Agama Sungguminasa ini karena secara otomatis pihak akan berada 

dirumah saja sambil melakukan adminstrasi dan sidang dari kediaman masing-masing 
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dan tentunya mengurangi dArsipada hal-hal yang dilarang oleh pemerintah khususnya 

di masa Pandemi Covid – 19. 

  Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama 

Sungguminasa yang bertindak sebagai Nasrumber dalam tesis ini megenai faktor-

faktor yang menghambat penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto melalui 

sistem peradilan moderen Mahkamah Agung, seperti  yang disampaikan oleh Hakim 

di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB bahwa , “Dari terdapat beberapa yang 

menjadi faktor penghambat yakni, Pertama, Masyarakat pencari  keadian masih 

banyak yang tidak tau bagaimana cara mengakses layanan pengadilan tanpa harus 

datang langsung ke pengadilan. Hal itu dikarenakan kami masih kekurangan media 

seperti Instagram, Facebook, Youtube. Walaupun sebenarnya kami sudah 

menjelaskan melalui akun Social Media namun Masyarakat masih banyak yang 

jarang ingin mencari tahu melalui akses yang telah disediakan oleh pengadilan. 

Kedua yaitu adanya bahkan banyak Masyarakat yang masih gagap teknologi atau 

kurangnya pengetahuan mengenai teknologi yang berkembang. Walaupun sebenarnya 

hal-hal tersebut dapat diatasi oleh mereka yang dengan gampang bisa mendapatkan 

layanan pengadilan serta alur perkara secara online mulai dari pendaftaran online, 

sidang online, pembuktian online, pemeriksaan saksi bisa online dan semuanya bisa 

online sekarang, Hanya Masyarkat selaku pencari keadilan yang belum bisa paham 

mekanismenya sekarang namun kembali seperti yang disampaikan di awal pengadilan 

juga sudah berusaha sebaik mungkin dengan memanfaatkan teknologi berupa Social 

Media  untuk kemudahan akses dan semoga kedepannya akan lebih banyak lagi akses 

yang bisa diberikan oleh MasyArakat pencari keadilan.
121
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  Berdasarkan jawaban dari Informan diatas maka dapat kita simpulkan bahwa 

dalam berperkara yang sebenarnya persoalan jarak yang menjadi hambatan 

sebenarnya dapat teraktualisasikan dengan pengetahuan dalam mengakses teknologi. 

Namun sangat disayangkan kadang ditemukan masyarakat pencari keadilan yang 

kedua hambatan ini menjadi hambatan utamanya. Sehingga prinsip Asas Salus Populi 

Suprema Lex Esto yang seharunya digunakan dalam melindungi masyarakat sebagai 

hukum tertinggi khususnya di masa pandemi agak sulit diterapkan karena pencari 

keadilan yang demikian tentunya akan datang langsung ke pengadilan untuk 

kemudian menyelasikan perkara yang dihadapi.   

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tujuan dari pemberlakuan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto yang 

merupakan Asas yang sangat sering terdengar di masa Pandemi. Asas ini 

merupakan upaya yang diambil oleh pemerintah dalam mengambil setiap 

keputusan di masa pandemi Covid - 19 yang telah berlangsung di Indonesia 

sejak awal bulan Maret tahun 2020. Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

memiliki arti bahwa ‚Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi‛, dan 

setelah dilakukan telaah dengan menggunakan dasar landasan dari Maqashid 

Syariah dapat ditarik kesimpulan bahwa Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

                                                                                                                                                     
Wawancara,0 8 April 2021.    
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sesuai engan tujuan Maqashid Syariah kemudian dari segi tingkatan kebutuhan 

sesuai yang ada dalam Maqashid Syariah penerapan Asas Salus Populi 

Suprema Lex Esto dalam berpekara di masa pandemi Covid – 19  berada pada 

tingkatan kebutuhan Primer atau utama dengan alasan menyangkut 

kelangsungan hidup sesorang dan perlindungan atasnya. 

2. Metode penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam berperkara di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B dilakukan secara maksimal sesuai 

dengan instruksi Mahkamah Agung dengan memanfaatkan sistem peradilan 

berbasis teknologi Informasi serta modifikasi tambahan yang merupakan 

bentuk upaya Pengadilan Agama Sungguminasa melalui beberapa modifikasi 

tambahan seperti pembatas dan aplikasi tambahan di ruang tunggu dengan 

menetapkan sistem protokol kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku 

mengingat jumlah perkara yang masuk juga semakin banyak. 

3. Faktor penghambat yang ditemui dalam penerapan Asas Salus Populi Suprema 

Lex Esto melalui pengaplikasian sistem peradilan modern atau berbasis 

teknologi baik dalam administrasi perkara sampai persidangan yang lebih di 

fokuskan di masa pandemi Covid-19.  Yakni diantaranya Kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai sistem peradilan modern, faktor jaringan di 

daerah pedalaman, dan kebiasaan luring masyarakat pencari keadilan. 

 

B. ImplikasiPenelitian 

1. Tujuan penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto masih sangat perlu 

ditingkatkan kedepannya mengingat dari segi implementasi dilapangan masih 

ditemukan hal-hal yang masih bisa ditingkatkan kembali, di lapangan masih 
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banyak masyarakat pencari keadilan yang terkadang lupa juga lalai akan 

situasi dan kondisi saat ini dan tidak sedikit pula yang mengenyampingkan hal 

tersebut. Untuk kemudian dapat memassifkan Asas ini dari segi keamanan 

masyarakat dalam berperkara bisa dilakukan dengan adanya konten-konten 

internet mengenai tata cara berperkara pada masa pandemi Covid-19 karena 

dengan demikian ketika ditemui masyarakat pencari keadilan ingin berperkara 

tidak sulit untuk kemudian mengarahkan akrena sebelumnya telah 

mendapatkan edukasi dan penjelasan mengenai sistem peradilan ini 

yangbtentunya tujuan yang dicapai baik dari segi kemaslahatan atau kemanan 

bisa tercapai. 

2. Dalam metode penerapan yang berdasar fakta yang peneliti temukan di 

lapangan, pengadilan telah bersungguh-sungguh dalam melancarkan 

implementasi Asas Salus Populi Suorema Lex Esto ini demi kesemlamatan 

rakyat namun salah satu hal yang dimaksud peneliti yang masih sering terjadi 

yakni beruoa kelalaian adalah masyarakat oencari keadilan yang kadang 

mengambil dan mendekatkan jarak kursi antrian yang sebelumnya telah 

ditetapkan berdasar protokol kesehatan dan tak jarang masyarakat penbcari 

keadilan membuka atau menurukan masker ketika hendak berbincang baik 

dengan keluarga ataupun sesama pencari keadilan lainnya pada saat diruang 

tunggu pengadilan. Untik itu seperti dalam uraian capaiah tujuan diatas 

memassifkan kembali ifnrmasi-informasi brupa konten diperlukan fserta 

penjagaan agar kemudian metode penerapan ini bisa mengantarkan  

terselenggaranta Asas Salus Populi Suprema lex Esto secara maksimal pada 

masa pandemi Covid-19. 
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3. Faktor penghambat penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada 

masa pandemi Covid-19 seperti yang telah diuraikan yakni adanya kurang 

paham akan teknologi, kemudian jarak dan jaringan internet ke daerah 

marginal, faktor penghambat kebanyakan masyarakat ini bisa saja 

ditanggulangi degan memberikan sosialisasi baik daring atau luring kepada 

masyarakat pencari keadilan tentang penggunaan teknologi peradilan secara 

rinci yang akan sangat membantu mereka yang  berada di daerah yang cukup 

jauh kemudian bagi mereka yang di daerahnya tidak memiliki jaringan 

internet bisa dilakukan dengan membuat satu titik kumpul atau bisa 

menggunakan kantro dea yang memungkinkan mendapatkan jaringan untuk 

mendaftarakan perkara mereka namun kembali lagi kucni utamanya 

masyarakat harus paham akan pengoprasian sistem peradilan yang dimaksud, 

dengan demikian faktor penghambat sebagian besar masyarakat dapat 

terselesaikan dan tujuan dari penerapan dapat dicapai secara maksimal. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai masa pandemi Covid-19 ? 
 

2. Apakah anda mengenal Asas Salus Populi Suprema Lex Esto ? 
 

3. Bagaimana proses Adminstrasi perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas 1 B di Masa Pandemi Covid-19 ? 
 

4. Bagaimana proses persidangan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B? 
 

5. Apa saja faktor penghambat penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Esto 

di masa Pandemi Covid-19 ? 
 

6. Bagaimana pengaru Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalampelaksanaan 

tugas anda di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B? 

DATA INFORMAN PENELITIAN 
 

Tabel 5.1. Data Informan Penelitian 
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No. Nama Informan Umur Pekerjaan 

    

1. Muhammad Zulfitrah,S.H.I.,M.H. 35 Hakim Pengadilan Agama 

   Sungguminasa Kelas I B 

    

2. Dr. Kasang, M.H. 63 Hakim Pengadilan Agama 

   Sungguminasa Kelas I B 

    

3. Nurul Inayah Hasyim, S.H. 27 Petugas PTSP Pengadilan 

   Agama Sungguminasa Kelas 

   IB 

    

4. Sartina Said, S.H. 25 Petugas Posbakum 

   Pengadilan Agama 

   Sungguminasa Kelas I B 

    

5. Jumaniah 35 Masyarakat Pencari 

   Keadilan. 
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