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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

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 ذ
Zal Ż 

zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
Dad ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 ط
Ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain‘ ع
‘ 

apostrof terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و
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ٌ 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 اِ

 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: 

َْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه وْلَ  

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 
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 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
Ā a dan garis di atas 

 ى
kasrah dan yā’ I i dan garis di atas 

وى  
ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

اتَ   mata :ي 

يَ ي  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 [h]. 

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 ةَُالْأ طْف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

ٍُْ ةَُانْف اَضِه ةََُ دَِ  ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً  al-hikmah :  ا نْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 
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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:  

تَُّ 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: 

 al-falsafah :ا نْف هْس ف ةَُ

 al-biladu :ا نْثلِا 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. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : ايُِرْتَُ

b. Hamzah Tengah 
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َ  ٌ  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 تِا الََّّ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ  ً حْ َر  ٌْ  Hum fi rahmatillah هُىَْ  فِ
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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‘ālāc 

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 

HR  = Hadis Riwayat 
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Nim  : 80100219067 

Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam 

Judul  : Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah  

Maqasid Syariah) 

 

 Pokok Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksistensi Dispensasi 

Kawin di Pengadilan Agama Majene ? Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan 

kedalam beberapa sub masalah yaitu : 1) Bagaimana gambaran umum perkara 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene ?,2) Bagaimana 

pertimbangan hakim dalam pemberian izin permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Majene ?, 3) Bagaimana tinjauan maqasid syari’ah terhadap 

penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene ? 

 Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian field research dengan 

pendekatan teologis normatif syar’i dan yuridis normatif . Peneliti menggunakan dua 

sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data peneliti 

melakukan observasi wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan mengikuti 

langkah-langkah yaitu display data, reduksi data, editing data, analisis data dan 

penarik kesimpulan. Penguji Keabsahan data dalam penelitian ini triangulasi sumber 

data dan triangulasi metode. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :1) Fenomena kasus permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene dilatarbelakangi beberapa faktor 

yaitu  faktor rendahnya pendidikan pendidikan, faktor budaya, faktor ekonomi, 

faktor pergaulan bebas dan faktor hamil diluar nikah, adapun faktor pengajuan 

paling dominan diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Majene yaitu faktor hamil diluar nikah 2) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan 

atau menolak permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Majene yaitu 

dilihat dari aspek kelengkapan syarat administrasi, tidak adanya larangan 

perkawinan antara pasangan calon suami isteri, Merujuk kepada Undang-undang No 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada pasal 26 ayat (1) dan tetap 

mempertimbangkan aspek kemaslahatan ketika mengabulkan atau menolak 

permohonan dispensasi kawin, 3) Aspek maqasid syari’ah dalam pertimbangan 

hakim senantiasa lebih mementingkan aspek maslahah yang berdasarkan pada 

prinsip hifzh nazl (memelihara keturunan), yang dimana apabila perkawinan 

dilangsungkan masih di bawah umur dikhawatirkan dapat mempengaruhi keturunan 

yang dihasilkan tersebut tidak berkualitas karena kesehatan reproduksinya belum 

siap dan kurangnya kesiapan mental dari calon mempelai untuk menjalani bahtera 

rumah tangga. Akan tetapi dengan melangsungkan perkawinan di bawah umur 

dengan alasan sangat mendesak berarti telah menyelamatkan anak yang dikandung 

oleh perempuan dan putusan pengadilan ini mewujudkan kemaslahatan bagi kedua 

pasangan tersebut.  
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 Implikasi dari penelitian ini adalah untuk para akademisi maupun hakim 

memberikan sosialisasi Undang-undang Perkawinan kepada masyarakat, 

memberikan nasehat kepada mereka yang berkepentingan melaksanankan dispensasi 

kawin bahaya pergaulan bebas dan menikah terlalu dini. Pemerintah diharapkan 

membuat peraturan daerah untuk memberikan sanksi pidana sebagai efek jera 

kepada oknum yang menikahkan anaknya dibawah umur tanpa persetujuan dari 

Pengadilan. Untuk para pemuda diharapkan bisa membuat suatu organisasi yang 

mendukung gerakan-gerakan remaja sehat dan tidak menikah di usia muda, 

mengedukasi semua masyarakat, dan saling membantu menghentikan kasus 

pernikahan dini ini.   

 

Kata Kunci : Eksistensi, Dispensasi Kawin, Maqasid Syari’ah 
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ABSTRACT 
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Student ID : 80100219067 
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Title  : Marriage Dispensation in the Majene Religious Court (Maqasid 

Syariah Study) 

 

 The primary issue addressed in this research was how the marriage 

dispensation came to be in the Majene Religious Court in the first place. The 

primary issues have been subdivided into various sub-problems, including the 

following: 1) What was the general description of the case for a marriage 

dispensation application at the Majene Religious Court?, 2) What were the judges' 

considerations in granting a marriage dispensation application at the Majene 

Religious Court?, 3) How was the review of maqasid shari'a? ah on the 

determination of marriage dispensation at the Majene Religious Court? 

Field research was conducted using a syar'i normative theological and normative 

juridical methodology. The researchers gathered data from two sources: primary and 

secondary. The researchers gathered data through interviews and observation. The 

data were evaluated using the following steps: data display, data reduction, data 

editing, data analysis, and conclusion drafting. Triangulation of data sources and 

triangulation of methodologies were used to determine the validity of the data in 

this study. 

The study's findings indicated that: 1) The phenomenon of marriage 

dispensation applications at the Majene Religious Court was motivated by a number 

of factors, including low educational attainment, cultural factors, economic factors, 

promiscuity factors, and pregnancy factors outside of marriage, with the application 

for marriage dispensation being the most significant submission factor. in the 

Majene Religious Court, namely the aspect of unmarried pregnancy 2) The judge 

considered the fulfillment of administrative conditions when granting or refusing the 

application for a marriage dispensation at the Majene Religious Court; there was no 

prohibition on marriage between prospective husband and wife couples. Referring to 

article 26 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 on child protection and continuing to 

consider the benefit aspect when granting or refusing a marriage dispensation 

application, 3) the sharia maqasid aspect in the judge's consideration was always 

more concerned with the maslahah aspect based on the principle of hifzh nazl 

(maintaining a descendant), where it was feared that if the marriage was performed 

underage, the resulting off However, by committing underage marriages for very 

urgent circumstances arising from adultery, they were able to preserve offspring. 

The implication of this research was for academics and judges to educate the 

community about the Marriage Law, to counsel individuals interested in enacting a 

marriage dispensation, and to educate them about the perils of promiscuity and 

premature marriage. The government was anticipated to enact regional regulations 
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imposing criminal penalties on individuals who married off their children without 

the Court's approval. For the youth, it was hoped that they could form an 

organization that promoted healthy youth movements, educated all communities, 

and assisted one another in putting an end to this case of early marriage.  

 

Keywords: Existence, Marriage Dispensation, Maqasid Syari'ah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam mengatur pedoman hidup penganutnya sesuai dengan ketentuan 

hukum sebagaimana yang termuat dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Salah satu 

ajaran penting dalam Islam adalah bagaimana membina rumah tangga antara seorang 

pria dengan seorang wanita melalui lembaga perkawinan yang diharapkan menjadi 

sendi dasar dari susunan masyarakat.
1
 Menikah merupakan ketentuan yang 

dianjurkan oleh Rasulullah saw., dan termasuk sunnah-Nya. Perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.  Sebagaimana dalam firman Allah QS Ar-Rum/30:21.  

 َ  ََ َ ََ َ  َ  َ َ َ  ََ  َََ َ

 ََ  َ   ََََ 

Terjemahnya : 

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

2
 

Ayat di atas memerintahkan hamba-Nya untuk menikah. Menikah merupakan 

ibadah dan memiliki manfaat atau hikmah. Salah satu hikmah menikah adalah akan 

mendapat bantuan dari Allah, karena orang tersebut menjaga kesucian dan menjauhi 

                                                      
1
Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam : Menyingkap Persamaan dan Perbedaan  

Antara Islam dan Barat (Jakarta: Salemba Diniyah,2003), h. 88.  

2
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : PT Cordoba International-

Indonesia, 2018), h. 406.  
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dosa. Membentuk dan membangun keluarga merupakan perintah yang telah 

ditetapkan Allah. Hikmahnya tiada lain agar terealisir kesinambungan hidup dalam 

kehidupan dan agar manuasia berjalan selaras dengan fitrahnya, dan dilakukan oleh 

orang yang telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah 

tangga.
3
Perkawinan bukan hanya hubungan antara suami istri semata tetapi juga 

bertujuan supaya mendapatkan keturunan untuk meneruskan generasinya. Halal 

bergaul bebas merupakan peluang demi terpenuhi hajat biologis yang mendesak dari 

kebutuhan alamiah, tetapi di balik itu terkandung amanat ilâhi untuk menyambung 

generasi Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang baik, yaitu 

untuk medapatkan anak yang baik, saleh dan salihah yang berguna bagi agama 

maupun negara.
4
 

Dewasa ini, fenomena keretakan rumah tangga atau gagalnya perkawinan 

secara nyata telah mendistorsi Perkawinan ke dalam bentuk pengamalan secara 

artifisial-duniawi perkawinan dimaknai sekedar sebagai ‚lembaga penyalur‛ hasrat 

biologis semata. Banyak Perkawinan atau kehidupan rumah tangga di Indonesia 

berlangsung di bawah mentalitas yang salah (error of mentality), ini disebabkan 

karena perkawinan tidak lagi dibangun di atas sikap yang penuh tanggung jawab.
5
 

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia menunjukkan parameter 

kedewasaan adalah ketika seseorang telah dipandang mampu untuk menikah dengan 

alasan bahwa perkawinan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki 

                                                      
3
M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah (Cet IV ; Jakarta:Lentera Hati, 2005),  h.335 .  

4
Yasin Asymuni, Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan Dalam Pernikahan  (Kediri: Pon Pes 

Hidayatut at-Thullab, 2005), h. 48.  

5
Andi Sjamsu Alam, Usia Ideal untuk Kawin, Sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah 

(Jakarta:Kencana, 2006), h. 48.  
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kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Kedewasaan sebagai parameter cakap 

menikah tampaknya telah memicu lahirnya silang pendapat yang mewujud pada 

persoalan perlu dan tidaknya usia perkawinan ditentukan. 

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan telah mengalami perubahan. Pasal 7 ayat (1) yang semula 

menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun 

kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. 

Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:22/PUU-

XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap 

tidak konstitutional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 

15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan Undang-undang Perkawinan 

tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.
6
 

Dikeluarkannya kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

kemudian Mahkamah Agung RI mengatur tata cara pelaksanaan pengajuan 

dispensasi kawin di lingkungan Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor  5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi 

Kawin, hal ini untuk menekan perkawinan dini dan angka perceraian diusia muda 

dengan prosedur penerimaan sampai tahap pemeriksaan permohonan dispensasi 

kawin yang cukup panjang dibanding pemeriksaan sebelum Undang-Undang tersebut 

                                                      
6
Mughniatul Ilma, ‚ Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi 

Anak Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019‛,  Al-Manhaj 2, No. 2 (2020) : h. 41.  
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dikeluarkan.
7
 

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, salah 

satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah 

serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia 

namun menjadi usia internasional. Pada faktanya, perkawinan semacam ini sering 

terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi 

tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.Usia nikah merupakan 

salah satu faktor penting dalam keberlangsungan perkawinan. Sementara terkadang 

ditemui usia pasangan pengantin yang relatif muda. Usia seseorang akan 

menentukan apakah seseorang sudah cukup dewasa dalam bersikap atau tidak. 

Namun, pertimbangan lain tentu masih ada sebab juga ditemukan seseorang yang 

berumur masih muda tetapi ia mampu berpikir dan lebih bijak dari pada seseorang 

yang lebih tua.  

Perkawinan di usia muda hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi 

masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di usia muda ini dianggap 

sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang melakukannya 

karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada 

benarnya, namun perkawinan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam 

suatu perkawinan sebagai jawaban atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. 

Perkawinan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. 

Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan telah disahkan oleh DPR 

melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang 

                                                      
7
M. Zamroni, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia  (Jakarta: Media 

Sahabat Cendekia), h. 28.  
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan bagi 

perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus 

melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan. Peningkatan usia perkawinan 

ini memberikan dampak bagi Pengadilan Agama yaitu akan meningkatnya perkara 

dispensasi kawin. Kenaikan batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita 

tersebut tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menikahkan anaknya yang masih 

dibawah umur, hal ini disebabkan ketentuan tersebut tidaklah kaku karena Undang-

Undang tetap memberikan jalan keluar bagi pasangan dibawah umur untuk 

mengadakan ikatan perkawinan.
8
  

Terjadinya perkawinan pada batas usia nikah pada akhirnya membawa 

dampak pada perkawinan itu sendiri. Dampak negatif fisik maupun psikis bagi 

pelaku perkawinan dini. Secara fisik organ reproduksi remaja belum siap untuk 

melaksanakan salah satu tugas reproduksi yaitu hamil dan melahirkan. Berbagai 

komplikasi kehamilan dan persalinan lebih beresiko terjadi pada usia dini. Secara 

psikologis remaja masih berada dalam tahap mencari jati diri, belum mampu untuk 

bertanggung jawab terhadap orang lain apalagi menjadi orang tua. Hal ini akan 

meningkatkan resiko munculnya konflik dalam rumah tangga.
9
 Perkawinan di usia 

dini melibatkan pasangan mempelai yang secara fisik maupun psikologis belum siap 

dan matang untuk membina suatu rumah tangga sehingga masih sangat rawan 

terjadi gejolak dan perselisihan yang dapat mengakibatkan perceraian.  

Tingkat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene setiap 

                                                      
8
Mushlih dkk, ‚Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang 

Perkawinan: Studi Pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Sulawesi Barat‛, Lex Generalis 2, No.2 : 

(2021), h. 447. 

9
Yekti Satriyandari dkk, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Nikah Dini Mau atau Malu 

(Yogyakarta: Unisa), h. 3.  
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tahunnya mengalami peningkatan dari segi kuantitas dan salah satu faktor 

penyebabnya adalah perkawinan usia dini. Berdasarkan data Pengadilan Agama 

Majene, dua tahun sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan berkisar 83 kasus sampai 

pertengahan Oktober 2019. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor  16 Tahun 

2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

berkisar 146 kasus sampai bulan Oktober 2021.
10

 Hal tersebut disebabkan karena 

beberapa faktor yaitu faktor pendidikan,  orang tua/keluarga, pemahaman agama, 

ekonomi, adat, faktor kenakalan remaja dan lain sebagainya. Pada sisi lain, kultur 

masyarakat Majene sering menjadi alasan yang mengakibatkan tingginya 

perkawinan dini. 

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus 

disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang 

diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. 

Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-

kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.Hakim sebagai penegak 

hukum memiliki posisi strategis untuk terus mensosialisasikan bahaya dari 

perkawinan di bawah umur dan sangat menentukan dan mempertimbangakan secara 

ketat tentang permohonan dispensasi kawin untuk menekan perkawinan dini.  

Keadaan ini tentu membutuhkan langkah yang serius dari pemerintah daerah 

untuk berupaya mengantisipasi dampak buruk yang akan ditimbulkan dari 

perkawinan dini. Pemerintah telah aktif dalam mensosialisasikan manfaat dan 

                                                      
10

Data Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Majene Tahun 2017-

2021.  
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bahaya perkawinan usia dini. Pemerintah daerah seharusnya melakukan deteksi dini 

terhadap persoalan baru yang timbul akibat tingginya angka perkawinan usia muda 

tersebut seperti bertambahnya angka pengangguran, kemiskinan dan terganggunya 

ketentraman dalam masyarakat, sekaligus upaya-upaya pencegahan untuk 

meminimalisir terjadinya perkawinan dini. Implementasi Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dilakukan untuk membuktikan maksimalnya penerapan batas usia nikah 

dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan perkawinan dan kelangsungan hidup 

masyarakat. Oleh karena itu dalam rencana penelitian ini berfokus kepada 

‚Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid 

Syari’ah)  

B. Fokus Penelitian dan Deksripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis Eksistensi Dispensasi Kawin 

di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syariah) 

  Tabel. 1. 1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Eksistensi Dispensasi Kawin 

 

-Pemberian izin untuk menikah. 

-Kepentingan terbaik bagi anak harus 

didengar pada proses persidangan. 

-Faktor penyebab pengajuan Permohonan 

Dispensasi Kawin.  

Pengadilan Agama Majene  Pengadilan Agama mempunyai 

kewenangan untuk mengizinkan anak 
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untuk melangsungkan perkawinan atau 

menolak untuk melangsungkan 

perkawinan melalui pertimbangan hakim.  

Maqasid Syariah Aspek kemaslahatan diutamakan ketika 

memberikan izin dispensasi kawin. Salah 

satunya hifzhun nafs (memelihara 

keturunan).  

 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul ‚Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

Majene (Telaah Maqasid Syariah)‛ 

Adapun gambaran fokus tesis ini sebagai berikut : 

a. Eksistensi Dispensasi Kawin 

Penetapan Usia Minimal diberlakukan sebagai standar ukuran  dibolehkannya 

seseorang untuk menikah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor  16 Tahun 

2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan pada 

pasal 7 ayat 1 bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (Sembilan belas) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim 

harus memastikan keterangan anak didengar di dalam Pengadilan sebagai upaya 

mencegah pelanggaran hak anak dalam penetapan dispensasi kawin dan hakim wajib 

memberikan nasihat kepada para pihak terkait risiko perkawinan anak menggali 

apakah anak menyetujui rencana perkawinan serta apakah ada paksaan baik psikis, 

fisik, seksuat ataupun ekonomi. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk 
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untuk mengizinkan anak untuk melangsungkan perkawinan atau menolak untuk 

melangsungkan perkawinan.  

b. Maqasid Syari’ah 

Perkawinan usia dini tetap dilaksanakan dikhawatirkan dapat berimplikasi 

buruk terhadap tatanan Maqasid Syariah sebuah rumah tangga. Maqasid Syariah 

Perkawinan di bawah umur tetap dilaksanakan dikhawatirkan dapat berimplikasi 

buruk terhadap tatanan Maqasid Syariah sebuah rumah tangga. Pengadilan Agama 

dalam memberikan penetapan melalui pertimbangan hukum yang matang dan tidak 

terlepas dari berbagai pertimbangan, di antaranya adalah melihat dari aspek 

maslahat dan mudaratnya. Ditinjau dari perspektif maqasid syari’ah dapat dilihat 

bahwa karena takut zina yaitu hifdzun nasl (menjaga keturunan), dengan menikah 

menyelamatkan nasab anak yaitu hifdzun nasl (menjaga keturunan), menikah bisa 

menjaga kehormatan keluarga hifdzun alardh (menjaga kehormatan), menikah 

menyelamatkan keselamatan jiwa anak hifdzun nafs (menjaga jiwa), menikah bisa 

menyelamatkan pendidikan anak hifdzun aql  (menjaga akal). Namun ada maqasid 

lain yang dilanggar seperti hifdzun nasl (menjaga keturunan) dan hifdzun al-ardh 

(menjaga kehormatan) akibat perbuatan zina yang dilakukan.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah 

‚Bagaimana Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah 

Maqasid Syaria’h )‛? 

1. Bagaimana kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene 

? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin dispensasi kawin di 
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Pengadilan Agama Majene ?   

3. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap pertimbangan hakim dalam 

penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene ? 

D. Kajian Pustaka /Kajian Penelitian Terdahulu 

Penyusunan sebuah karya Ilmiah dibutuhkan berbagai dukungan teori 

maupun rujukan yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sebelum melakukan 

penelitian peneliti melakukan kajian terhadap karya ilmiah yang memiliki kaitan 

dengan pembahasan yang dipaparkan dalam penulisan ini. 

1. Mardi Candra, dalam bukunya ‚Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam 

Sistem Hukum di Indonesia‛ membahas tentang perkawinan anak dalam 

berbagai perspektif, paradigma, perkawinan anak, modernisasi hukum 

perkawinan anak,asas dan tujuan mengadili perkawinan anak serta proses 

mengadili perkawinan anak. Buku ini lebih banyak menjelaskan pencegahan 

perkawinan anak ditinjau dari beberapa perspektif dan juga membahas tentang 

batas usia minimal dalam perkawinan.
11

 

2. Besta Inatsan Ashila dkk, dalam bukunya ‚Buku Saku Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin‛ Buku ini merupakan panduan bagi hakim 

khususnya di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yang memberikan 

informasi dasar mengenai kondisi perkawinan anak di Indonesia berdasarkan 

studi literatur tentang dispensasi kawin sebagai salah satu pintu dalam 

perkawinan anak yang masih menimbulkan polemik di masyarakat serta 

kerangka hukum internasional dan nasional dan panduan prosedur bagaimana 

                                                      
11

Mardi Candra, Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia, 

(Cet 1; Jakarta:Kencana, 2021), h. 1.  
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menerapkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani perkara dispensasi 

kawin.
12

 

3. Amir Syarifuddin, dalam bukunya ‚Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; 

amtara fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan‛ menjelaskan bahwa 

tidak satupun ayat yang menjelaskan tentanga batas usia minimal perkawinan 

dan tidak pula ada hadis nabi yang secara langsung menyebutkan hal itu, bahkan 

Nabi Muhammad saw., sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur baru 

enam tahun dan menggaulinya setelah berumur sembilan tahun. Dalam 

penelusuran terhadap kitab Perkawinan, memang tidak ada batas umur minimal 

yang ditentukan oleh agama terhadap seseorang yang akan menikah. Namun 

kenyataan di Indonesia bahwa telah diatur oleh undang-undang tentang batas 

usia nikah tersebut, sehingga tetap perlu berijtihad dan berupaya menganalisa 

tentang dampak negatif dan dampak positif di usia minimal saat ini. 

Sebagaimana dalam kaidah ‚hukum dapat berubah berdasarkan perbedaan waktu, 

tempat, adat, dan kebiasaan‛.
13

  

4. Abdul Ghofur Asnhori, dalam bukunya ‚Hukum Perkawinan Islam Perspektif 

Fikih dan Hukum Positif‛, bahwasanya salah satu asas dalam perkawinan adalah 

asas kematangan calon mempelai. Calon suami dan calon istri harus sudah matan 

jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir untuk melakukan 

                                                      
12

Besta Inatsan Ashila dkk, Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin 

(Mahkamah Agung, 2020), h. 5.  

13
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan . (Cet II; Jakarta: Kencana, 2007), h.1  



12 
 

 

perceraian.
14

 Namun dalam bukunya belum membahas tentang keberhasilan 

perkawinan di usia minimal nikah pada masa lalu dan masa sekarang.  

5. Kurniati dkk, dalam jurnalnya ‚Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional 

Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros ‚. Dalam 

penelitian ini membahas pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Maros perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Perspektif hukum Islam, 

tidak adanya ketegasan nas dalam perkawinan di bawah umur, namun bukan 

berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu. Untuk 

menjembatani pernikahan di bawah umur ini yang terus berkembang, maka perlu 

sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut 

dengan ijtihad. Sedangkan dalam hukum nasional mengatur umur ideal untuk 

menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. 

Pernikahan di bawah umur, merupakan salah satu hak setiap orang dalam 

menentukan kehidupannya, namun perlu adanya pertimbangan-pertimbangan 

sebelum menentukan pilihan. Salah satu cara untuk menindak lanjuti pernikahan 

di bawah umur, Pengadilan Agama bukanlah satu-satunya alat dalam perkara ini 

karena peran yang lebih utama dalam memperhatikan dan menjaga adalah orang 

tua, keluarga, masyarakat dan beberapa badan hukum lainnya seperti: Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Indonesia (PPPAI), dan sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan untuk 

mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tercapai dengan aman dan tentram.
15

 

                                                      
14

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam:Perspektif Fikih dan Hukum Positif 
(Yogyakarta:UII Press, 2011), h. 20.  

15
Kurniati dkk, ‚Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian 

Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros‛ Diskursus Islam 6, no. 2 (2018) : h. 328. 
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6. Sony Dewi Judiasih dkk, dalam jurnalnya ‚Kontradiksi antara Dispensasi Kawin 

dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia‛ . Pada 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa peraturan tentang usia kawin sudah berubah 

menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan seperti yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun hal terkait dispensasi kawin 

masih bisa dilakukan tetapi hanya melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa permohonan dispensasi lebih dipersulit sebagai upaya untuk 

meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia. Fakta yang 

terjadi di masyarakat kontradiktif dari tujuan semula, dimana hal ini terlihat 

pada masyarakat yang melakukan dispensasi kawin, sekalipun harus dilakukan 

melalui pengadilan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut sangat 

signifikan, sehinggan akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya 

meminimalisir praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia, sehingga dalam 

rencana penelitian nantinya peneliti berfokus kepada upaya pengadilan agama 

Majene dalam menekan perkawinan dini melalui dispensasi kawin. 
16

  

7. Kamarusdiana dkk, dalam jurnalnya ‚Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum 

Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam‛. Pada 

penelitian tersebut dijelaskan mengenai perspektif hukum Islam, Undang-undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang dispensasi nikah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengatur khusus dispensasi 

nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan balig sebagai syarat menikah 

                                                      
16

Sony Dewi Judiasih. ‚Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir 

Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia‛ Acta Diurna 3, no. 2 (2020) : h. 203.  
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seseorang dan tidak menentukan minimal usia perkawinan, sedangkan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan Hukum Islam mengatur 

ketat tentang perkawinan di bawah umur yaitu harus melalui mekanisme sidang 

pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. 
17

Dalam penelitian 

ini peneliti berfokus kepada upaya dari Pengadilan Agama dalam menekan 

perkawinan dini melalui dispensasi kawin.  

8. Aris dalam Disertasi berjudul ‚Praktik Perkawinan Anak Perspektif Maslahah di 

Kota Pare-Pare‛. Dalam Penelitian ini membahas tentang perkawinan anak di 

Kota Pare-Pare Perspektif Maslahah dengan menelusuri beberapa kasus 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parepare dan Kantor Urusan Agama 

(KUA) di Kota Parepare. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan 

anak di Kota Parepare dalam praktiknya dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

bentuk perkawinan, diantaranya faktor kehamilan dan faktor kekhawatiran orang 

tua terhadap perilaku pergaulan anak yang mengarah kepada hal-hal yang 

melanggar norma agama. Aspek maslahat dan mudharat menjadi dasar 

pertimbangan peradilan Agama dalam memberikan penetapan dispensasi kawin, 

menerima atau menolak permohonan. Penetapan dispensasi kawin adalah demi 

untuk mewujudkan kemaslahatan anak dan menolak segala kemudharatan. 

Pencegahan perkawinan dimulai dari mengadakan sosialisasi atau memberikan 

pemahaman kepada masyarakat terkait dengan aturan-aturan atau undang-

undang tentang perkawinan serta memberi penjelasan tentang aspek negatif dan 

                                                      
17

Kamarusdiana dkk, ‚Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam‛. Salam 7 , no. 1 (2020) : h. 49.  
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bahaya yang diakibatkan oleh perkawinan anak.
18

  

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, untuk mencari penelitian 

yang relevan dengan kajian ini, membuktikan bahwa penelitian tesis ini masih belum 

dikaji sebelumnya, meskipun dalam kajian sebelumnya banyak berbicara Perkawinan 

usia muda, namun dalam fokus penelitiannya cukup berbeda dengan penelitian ini. 

Penelitian sebelumnya terfokus pada perkawinan usia dini secara umum, sementara 

dalam kajian ini terfokus bagaimana Upaya Pengadilan Agama Majene dalam 

Menekan Perkawinan Dini melalui Dispensasi Kawin telaah Maqasid Syariah.   

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene.  

b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Majene.  

c. Untuk menganalisis tinjauan Maqasid Syariah terhadap penetapan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Majene  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi dalam 

mengembangkan teori atau konsep dan pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan batas usia menikah pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Permohonan Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin.  

                                                      
18

Aris, ‚Praktik Perkawinan Anak Perspektif Maslahah di Kota ParePare‛, Disertasi 
(Makassar : PPs UIN Alauddin, 2010), h, 121. 
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b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mendasari akademisi untuk memberi konsep baru 

terkait penelitian mengenai upaya penekanan perkawinan dini  melalui dispensasi 

kawin pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia 

menikah. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan masukan serta dapat 

dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan 

dan pemecahan masalah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selain itu 

bagi pemerintah sebagai penentu regulasi dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

yang berimplikasi terhadap kemaslahatan bagi anak yang menikah dibawah umur 

untuk menekan angka perceraian dini dan orang tua demi untuk kemaslahatan 

keluarga.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Perkawinan  

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah. Pernikahan dalam literature 

fikih berbahasa Arab menggunakan dua kata yaitu kata nikah dan kata zawaj. Dua 

kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat 

dalam Alquran dan hadis.
1
 Kata nakaha banyak terdapat dalam Alquran dengan arti 

kawin seperti dalam QS al-Nisa/’4:3. 

 َ ََ َ َ   َ َََ ََ  َ َ  َ   ََ َ

 ََ َ َََ  َ   ََ َ  َََََ 

Terjemahnya:  

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

2
 

Demikian pula kata zawaja banyak terdapat dalam Alquran arti kawin seperti 

dalam firman Allah QS al-Ahzab/33:37. 

 َ َ َ  ََ  َ   َ  َ  َ   َ َ َ َ   َ َ ََ

 َ  َ َ َ َََ ََ  َ ََ  َ َ   َ َََ

 َ    َ َ َ  َ   َ ََ   َ  ََ َ ََ َََََ 

 
 
 

                                                      
1
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Cet II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.  

2
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung:PT Cardoba Indonesia), h. 

77.  
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Terjemahnya: 
 dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan 
suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 
mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka 
sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

3
 

Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada 

semua makhluk-Nya sebagai salah satu cara dan jalan yang dipilih Allah swt., bagi 

makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya, perkawinan sebagai sebuah ikatan yang 

suci merupakan akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban 

serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang dengannya diharapkan 

terjalin ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga yang 

sakinah,mawaddah,warahmah yaitu keluarga yang bahagia dan di ridhoi Allah swt,.
4
 

Membentuk dan membangun keluarga merupakan perintah yang telah 

ditetapkan Allah. Hikmahnya agar terealisir kesinambungan hidup dalam kehidupan 

dan agar manusia berjalan selaras dengan fitrahnya, dan dilakukan oleh orang yang 

telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.
5
 Perkawinan 

akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang 

positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan 

manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya 

dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan 

tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan 

                                                      
3
Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya  (Bandung: PT Cordoba Internasional 

Indonesia, 2018) h. 423.  

4
Mardi Candra, Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia 

(Cet 1; Jakarta:Kencana, 2021), h. 65.  

5
Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2012), h. 26.  
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tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Adapun tentang arti perkawinan 

ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya antara lain : 

a. Ulama Syafi’iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj 

yang menyimpan arti wati’ (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan 

seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Perkawinan 

adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, 

dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk 

keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat. 

perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan 

kekerabatan yang rukun dan damai. Sebagaimana dalam firman Allah QS Al-

Rum 30/:21. 

 َ  ََ َ ََ َ  َ َ َ َ  ََ  َََ َ

 ََ  َ   ََََ 

Terjemahnya : 

Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan saying. 
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi yang mau berpikir.

6
 

Allah mesyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan 

gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Ayat ini 

menjelaskan bahwa Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing 

merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya. 

b. Ulama Hanafiah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk 

memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai 

                                                      
6
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  h. 406.  
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perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan 

dan kepuasan. 

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang 

mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan 

adanya harga. 

d. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad dengan 

menggunakan lafal inkah  untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-

laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. 

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata ‚kawin‛ yang menurut 

bahasa artinya membentuk keluarga yang dengan lawan jenis; melakukan hubungan 

kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga ‚pernikahan‛, berasal dari kata 

nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan 

digunakan untuk arti bersetubuh (waṭi’).7 Kata ‚nikah‛ sering dipergunakan untuk 

arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Menurut bahasa, nikah berarti 

penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau berhubungan badan. Selain itu, ada juga 

yang mengartikannya dengan pencampuran. Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelurga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
8
 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan 

merupakan ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk 

membina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dalam rumah tangga antara 

                                                      
7
M.Thahir Maloko, ‚Nilai Kemanusiaan alam Perkawinan (Telaah Atas Perkawinan Beda 

Agama Menurut Hukum Barat‛ (Disertasi : UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 36.  

8
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.  
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suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang bisa 

membuat keluarga rukun dan tentram bukan saling mencari kesalahan dan 

kekurangan masing-masing. Perbedaan karekter antara suami dan istri adalah hal 

yang wajar karena Allah swt., menciptakan antara satu dengan yang lainnya tidak 

ada yang sama akan tetapi perbedaan tersebut jika tidak dikemas secara baik maka 

akan terjadi perpecahan oleh sebab itu syarat yang utama bagi seseorang untuk 

mendapatkan keharmonisan dalam keluarga adalah mampu dan siap dalam membina 

rumah tangga. 

a. Hukum Perkawinan 

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya 

perkawinan, maka ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun 

berdasarkan ‘illat-nya atau dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat 

berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makrum, haram dan mubah. 

1) Wajib 

Bagi kalangan ulama-ulama fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu 

hukumnya wajib adalah bagi sebagian orang, dan akan menjadi sunnah hukumnya 

untuk sebagian yang lainnya, dan akan menjadi mubah hukumnya untuk kalangan 

lainnya, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan maslahat.
9
 Orang yang 

diwajibkan kawin ialah orang yang sanggup untuk kawin, sedangkan ia khawatir 

terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah melakukannya. 

Melaksanakan perkawinan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk 

menghindarkan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah swt. 

 

                                                      
9
Abdur Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta:Kencana Media Group, 2003), h. 7.  
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2) Sunnah 

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi 

jasminanya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah 

mempunyai sekedar biaya hidup, maka orang demikian itu sunnah untuk 

melaksanakan perkawinan. Ulama Syafi’iyah menganggap bahwa niat itu sunnah 

bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan 

melanjutkan keturunan.
10

 

3) Makruh 

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang 

sudah wajar untuk kawin tetapi belum sangat mendesak sedangkan biaya untuk 

kawin belum ada sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan 

anak-anaknya, maka orang yang demikian itu makruh baginya untuk melaksanakan 

perkawinan.  

4) Haram 

Sebaliknya bahwa disamping kawin itu dianjurkan namun hal tersebut tidak 

akan berlaku bahkan diharamkan untuk melakukan perkawinan ialah orang-orang 

yang mempunyai kesanggupan untuk kawin, namun kalau tetap melaksanakan 

perkawinan maka diduga akan menimbulkan banyak kemudharatan terhadap pihak 

yang lain seperti orang gila, orang yang suka membunuh dan orang-orang yang 

mempunyai sifat-sifat yang membahayakan pihak lain dan sebagainya.
11

 

 

 

                                                      
10

Hamdani, Risalah Al-Munakahah (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2000), h. 25.  

11
Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Cet IV; Jakarta: PT Bulan 

Bintang), h.16-17.  
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b. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 

menyangkut dengan sah atau setidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 

kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 

sesuatu yang harus diadakan. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh 

tertinggal karena perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.
12

 

Neng Djubaidah
13

rukun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam 

pada Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon 

mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki dan ijab kabul. Jika kelima 

unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi 

sebaliknya jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun tersebut tidak terpenuhi, 

maka perkawinan dianggap tidak sah. As-sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, 

bahwa akad nikah merupakan ijab Kabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 

1) Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal balig dan 

merdeka 

2) Masing-masing pihak memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan 

akad. 

3) Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan 

pihak yang berhijab. 

                                                      
12

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Cet II; Yogyakarta: 

Liberty Yogyakarta), h. 30.  

13
Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum 

Islam tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107. 
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4) Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majelis dan 

saling memahami ucapan lawan. 
14

 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila 

syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam 

perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Dan mereka 

akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah 

tangga.
15

 Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon 

mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama 

sehinga mendapatkan ridho dari Allah swt. 

 Syarat sah perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila 

syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala 

hak dan kewajiban suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan 

itu ada dua : 

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang 

haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk 

selama-lamanya.  

2) Akad nikah dihadiri para saksi.
16

 

c. Tujuan Perkawinan  

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga sakinah, mawaddah, 

warahma. Tujuan perkawinan untuk memperoleh keluarga yang sakinah artinya 

                                                      
14

Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah (Juz II; Beirut : Dar al Kutub al- ‘Arabiy ), h. 34-36.  

15
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 59.  

16
Abd Rohman Gazali, Fikih Munakahat (Cet 1; Jakarta, Kencana, 2003), h. 49.  
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tenang dalam hal, orang yang telah langsung melaksanakan perkawinan ingin 

memiliiki keluarga yang tenang dan tentram. Tujuan perkawinan mawaddah yaitu 

membentuk keluarga yang di dalamnya penuh dengan rasa cinta dan semua hal 

berkaitan dengan jasmaninya. Tujuan perkawinan rahmah yaitu memperoleh 

keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni berkaitan dengan hal-

hal dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian.
17

 

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di 

antaranya adalah : 

1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang 

akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-isa’/4:1. 

   َ َ  َ َ َ   ََ َ َ َ  َ  َ  َ  َ َ

  َ  ََ  َ َ َ  ََ   َََ َ َ  َ ََََ 

 

Terjemahnya : 
Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan 
kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari 
keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan 
perempuan. 

18
 

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat 

manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Maksud 

Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk 

mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk 

memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah 

melalui lembaga perkawinan.
19
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Fandi dan Kurniati, ‚Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian 

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone), Shautuna 1, no. 3 (2020) :h. 280.  
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2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa 

kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup 

umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun 

dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak 

mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.  

3) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan 

memperbesar rasa tanggung jawab. Pada umumnya para pemuda sebelum 

melakukan perkawinan tidak memikirkan soal penghidupan. Akan tetapi, 

setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab dalam 

mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai 

memikirkan bagaiamana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangga, selanjutnya istri juga berusaha memikirkan 

bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga yang damai dan bahagia, 

ditambah lagi kalau mereka sudah mempunyai anak.
20

 

4) Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang 

sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan kasih sayang 

antara laki-laki dan wanita secara timbal balik memperkokoh ikatan 

perkawinan. Atas dasar cinta kasih inilah kedua belah pihak berusaha 

membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga kemudian lahir 

anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian 

seterusnya sehingga terbentuk masyarakat.
21

 Adapun di antara hikmah yang 

dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat 
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Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan . h. 17.  
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Alauddin Makassar, 2020), h. 37.  
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kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’  dan menjaga kehormatan diri dari 

terjatuh pada kerusakan seksual.  

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam 

bukunya al-Usratu wa Ahkamuha fi al-Tasyri’I al-Islamiyah telah merinci tujuan 

perkawinan sebagai berikut : 

1) Perkawinan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan keturunan 

manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Melalui 

perkawinan, manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas 

khalifah dari Allah swt.,Sebaliknya apabila pemenuhan kebutuhan nafsu 

seksual tidak dilakukan melalui syariat, cara itu dibenci agama. Demikian itu 

akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah dan 

melahirkan keturunan yang sia-sia sebagaimana yang terjadi pada binatang. 

2) Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Perkawinan 

demikian terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religius. Seseorang 

akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat 

kemanusiannya yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian 

derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang 

hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan 

pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, memperkuat 

ibadah, dan kasih sayang.
22

 

3) Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga kemanusiaan dan 

menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. 

                                                      
22

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Usrah wa Ahkam 

fi Al-Tasyri’I Al-Islamiyah, terj. Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat, Khitbah , Nikah dan Talak 

(Cet II; Jakarta: Amzahm 2011), h. 38-41 
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Perkawinan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat 

biologisya secara halal dan mubah. Perkawinan tidak membahayakan bagi 

keberlangsungan hidup manusia, tidak menimbulkan kerusakan, tidak  

berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan dan tidak 

menjerumuskan manusia dan kebebasan.  

4) Melawan hawa nafsu. Perkawinan menyalurkan nafsu manusia menjadi 

terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri 

dan anak-anak dan mendidik mereka. Perkawinan juga melatih kesabaran 

terhadap akhlak istri denga usaha yang optimal memperbaiki dan 

memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat perkawinan tergolong 

memiliki keistimewaan yang agung, Tanggung jawab laki-laki terhadap 

rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri 

dan anak-anaknya adalah keluarga yang dipimpin. Keistimewaan memimpin 

sangat agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus 

diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain. 

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup 

secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam 

pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun telah 

ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan 

perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dibatasi oleh usia merupakan istilah 

perkawinan dini menurut negara. Selain itu, menurut agama merupakan perkawinan 

yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Perkawinan dini adalah pernikahan 
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yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana umur 

keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan 

kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua 

calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada 

kemungkinan belum siap dalam hal materi.
23

  

Usia perkawinan menjadi salah satu syarat sah kedua mempelai untuk 

melangsungkan perkawinan.
24

 Usia perkawinan dianggap telah siap dan mampu baik 

secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal 

perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan 

diperbolehkan melangsungkan perkawinan.
25

Seluruh warga masyarakat termasuk 

Umat Islam diwajibkan mengikuti semua produk hukum yang diterbitkan oleh 

pemerintah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. 

Sebagaimana dalam firman Allah QS an-Nisa’ 4/:59. 

   َ َ  َ ََ َ َ  ََ  ََ َ   ََ َ َ  َ

 َ  ََ  َ   َ َ   َ  ََ َ  ََ َََ 

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian 
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada 
Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.

26
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 Ayat tersebut memerintahkan kaum Mukminin agar menaati putusan hukum 

dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. Sementara itu ulama memahami 

bahwa pesan utama ayat ini adalah menekankan perlunya mengembalikan segala 

sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat.
27

 

Fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi kawin dan tidak 

pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan 

untuk melangsungkan perkawinan.
28

 Dalam kaitannya dengan usia perkawinan, 

Islam tidak pernah memberikan batasan secara definitif batasan kedewasaan 

menikah, kecuali dikaitkan antara pembagian fase perkembangan manusia dari segi 

tingkat kemampuan dan melaksanakan hukum (ahliyyah al-wujud wa alada`). 

Menurut fase itu, Muhammad Fauzan Adhim untuk mengatakan usia menikah dapat 

dikembalikan pada dua fase yaitu fase baligh dan rusyd.
29

  

Isu perkawinan anak dalam hukum Islam kerap dijustifikasi dengan Hadis 

Nabi Muhammad saw., yang menceritakan tentang Nabi saw., menikahi Aisyah r.a 

pada saat usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Akan tetapi hadis ini 

banyak ditolak oleh peneliti hadis sebagai dalil dibolehkannya perkawinan anak, 

karena penyebutan umur dalam hadis tersebut hanya sebagai unsur berita, bukan 

hukum.
30

 Batasan usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan 

                                                      
27

M.Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah Pesan,Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h. 482.  
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tersebut merupakan perkawinan di bawah umur ataukah bukan. Batasan usia sebagai 

salah satu instrumen penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur 

adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun 

salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh 

dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan. 

Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah baligh. Sementara itu kriteria baligh 

sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.
31

 

Peraturan perundang-undangan juga mengatur secara konkret batas usia 

menikah yaitu : 

1) Batas usia nikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

terdapat dalam Bab II Syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat (2), yaitu: 

‚Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua‛. Adapun pasal 7 

ayat (1) Undang-undang Perkawinan: Perkawinan hanya diizinkan jika pria 

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) ‚Dalam 

hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah 

kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) ‚Ketentuan-

                                                      
31
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ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut 

dalam Pasal 6 ayat (3), dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal 

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi 

yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 
32

  

2) Batas usia nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1), 

yaitu: ‚Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan 

dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami 

berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berumur 16 Tahun. Dan pada ayat (2), ‚bagi calon mempelai yang 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin yang sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan. 
33

 

3) Batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

ditegaskan dalam bab IV tentang perkawinan pada pasal 29, yakni: ‚Laki-laki 

yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan perempuan yang 

belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan 

mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah 

berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.
34
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Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan metode penentuan 

kedewasaan berdasarkan umur seseorang, yaitu sebagai berikut :
35

 

1) Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi 

laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Adapun Imam Malik menetapkan 18 

tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan. 

2) Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, menentukan bahwa masa untuk 

menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda 

itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan 

dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah 

karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akal timbullah taklif, 

karena akal pula adanya hukum.
36

 

Penentuan batas usia nikah sesuai dengan prinsip perkawinan yang 

mengatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang  jiwa dan raganya. 

Tujuan kematangan jiwa dan raganya tidak lain adalah terciptanya keluarga sakinah, 

mawaddah dan warrahma, itulah esensi tujuan perkawinan. Penentuan batas usia 

perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pernikahan yang sukses sering 

ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk 

menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya 

pernikahan. Seorang anak remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang 

yang memiliki kematangan pikiran, karena belum mempunyai kemampuan yang 

matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai 

pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi 
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perkembangan psikososial anak, dalam hal ini kemampuan konflik pun usia itu 

sangat berpengaruh.
37

 

Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan anak merupakan isu-isu lama 

yang sempat tertutup. Kemudian kembali muncul ke permukaaan. Hal ini tampak 

dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam Klasik 

dalam merespons kasus tersebut. Pendapat yang menyatakan bahwa agama melarang 

pernikahan di bawah umur berargumen bahwa nilai esensial pernikahan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan biologis dan meneruskan keturunan.  

a. Akibat Perkawinan Dini 

Akibat dari perkawinan dini menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan 

masyarakat, terutama bagi pelakunya. Meakipun terdapat dampak positif dalam 

perkawinan dini, namun tidak sedikit pula dampak negatifnya. Sebagian besar dari 

akibat perkawinan dini menimbulkan akibat yang buruk, bahkan menimbulkan 

berbagai masalah. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum 

matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur. Dampak negatif 

dan positif sebagai akibat dari perkawinan dini sebagai berikut: 

1) Dampak Negatif 

a) Peningkatan perceraian akibat perkawinan di bawah umur; 

b) Perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak; 

c) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah 

usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil 
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dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan 

timbul, seperti terkenanya kanker rahim (cancer cervix) karena hubungan 

seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti 

pasangan; 

d) Sikap pro terhadap perkawinan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia 

muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya 

dibeberapa masyarakat. 

2. Dampak Positif 

a) Memperjelas status perkawinan; 

b) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak; 

c) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan; 

d) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat; 

e) Menjaga dari perbuatan zina yang tidak terkendali.
38

 

Soerjono dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Keluarga, mengutip 

pendapat Hollean yang mengungkapkan beberapa aspek yang mempengaruhi 

terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut:  

(1) Adanya permasalahan ekonomi/finansial dalam keluarga.  

(2) Orang tua calon mempelai perempuan mengajukan prasyarat yang harus 

dipenuhi oleh keluarga calon mempelai laki-laki ketika hendak menikahi 

anak perempuannya.  

(3) Adanya perspektif dalam keluarga mempelai perempuan bahwa jika mereka 

menikahkan anak perempuannya, maka akan berkurang pula beban tanggung 
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jawab dalam keluarga (meliputi sandang, pangan, papan, dan sebagainya) 

terhadap anggota keluarga yang dinikahkan tersebut.
39

 

a. Faktor Penyebab Perkawinan Dini  

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan dini. Pada 

praktiknya,  secara umum faktor yang banyak berkontribusi terjadinya perkawinan 

anak adalah faktor agama, faktor budaya (adat), faktor sosial, dan faktor hukum 

yang berkembang dalam masyarakat, dapat diuraiakan sebagai berikut : 

1) Faktor Agama 

Agama tidak mengharamkan atau menentang perkawinan di bawah umur dan 

tidak ada kriminalisasi terhadap perkawinan di bawah umur, bahkan dalam 

pandangan Islam ‚nikah‛ adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat 

Islam, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang 

harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan 

yang menjerumuskan dalam hubungan zina. Perkawinan usia muda merupakan suatu 

antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat 

mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.
40

 

Perintah dan anjuran melakukan perkawinan, tidak memberikan batasan 

umur seseorang untuk melakukan perkawinan, namun ditekankan perlunya 

kedewasaan seseorang melakukan perkawinna untuk mencegah kemudaratan atau 

hal-hal buruk.  
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2) Budaya (Tradisi) 

Budaya atau tradisi yang masih melekat dibeberapa masyarakat di daerah 

Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan 

tindakan yang biasa. Sebagian besar masyarakat Indonesia, suatu kebanggaan jika 

anak gadisnya pada usia muda sudah dilamar dan dinikahi oleh laki-laki lain. Hal ini 

karena adat atau kebiasaan yang masih melekat di masyarakat, ikut serta 

memengaruhi cara berpikir masyarakat. 

3) Sosial (Kebiasaan) 

Dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada 

satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap pro atau sikap mendukung yang 

sudah biasa terhadap perkawinan usia dini. Faktor rendahnya pendidikan dan tingkat 

minimnya perekonomia serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya 

meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan perkawinan di bawah 

umur.  

4) Faktor Hukum 

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum secara progresif mengambil 

peran terhadap sebuah penyelesaian dibeberapa masalah yang timbul dalam sebuah 

perkawinan, khususnya pada perkawinan di bawah umur. Apabila aturan hukum 

tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan denga baik, maka dampak yang 

akan timbul yakni disetiap tahun perkawinan usia muda akan berkurang. 
41
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B. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin  

Indonesia adalah Negara hukum
42

 dalam ketentuan aturan hukum perkawinan 

diatur dalam bentuk Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, 

sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989, tentang peradilan Agama. Sedangkan aturan pelengkap yang akan menjadi 

pedoman bagi hakim di Peradilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
43

 

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama ada 

beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, di antaranya 

adalah permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah 

perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan 

memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan 

perkawinan., karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin 

tersebut yaitu batas usia perkawinan.
44

Sebagai upaya menjembatani antara 

kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan ‚Perkawinan 
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hanya diizinkan apabila pria dan wanita berumur 19 (sembilan belas) tahun‛.
45

 

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul 

suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral value atau nilai-

nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi 

hal biasa sehingga terjadi kehamilan di laur nikah. Akibatnya orang tua menutup aib 

tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa 

depan anaknya.  

Agama Islam tidak menentukan batasan usia perkawinan, namun sudah 

diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-undang No 

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan ketentuan atau kriteria-kriteria 

sendiri terhadap batasan usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan. 

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) ‚Perkawinan hanya diizinkan 

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun‛. Walaupun 

telah diatur sedemikian rupa kemungkinan terjadinya penyimpangan akan selalu 

terjadi. Oleh sebab itu, ditambahkan pada ayat (@2) ‚Dalam hal terjadi penyimpangan 

terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria 

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan 

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup‛.  

Sekalipun Undang-undang telah mengatur batasan usia menikah, namun dalam 

praktekya masih banyak juga yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. 

Perkawinan di bawah umur boleh saja dilakukan dengan syarat tertentu, ketika 

pemberitahuan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melampirkan dispensasi 

kawin. Agar Perkawinan itu bukan hanya sah menurut agama tapi juga sah secara 
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Negara.  Jika Perkawinan tersebut tidak dengan dilampirkan dispensasi kawin maka 

perkawinan itu tidak dapat dicatatkan.
46

 

Batasan umur seseorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut 

hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah bermimpi 

basah untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan.15 Dalam 

Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi, Islam 

hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam 

berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu, alquran secara konkrit tidak menentukan 

batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya 

diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana 

dijelaskan dalam QS al-Nisa’/4: 6. 

   َ   َََ َ  َ َ َ  َ ََ  َ  َََ   َ

  َ  ََ  ََ َ َ  َ   ََ َ َ  َ   َ   ََ  َ

 َ   َ َ   َ   ََ َ َََََ 

 
Terjemahnya : 

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu 
memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah 
kamu) tergesa-tergesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. 
Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan 
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka 
bolehlah dia makan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan 
saki-saksi. Dan cukup Allah sebagai pengawas.

47
 

Merujuk pada ayat tersebut, yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk 

menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi 
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suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia 

belum mampu mengurus harta kekayaan. Para fuqoha dan ahli Undang-undang 

sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan 

mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh 

berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu 

yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi.  

Adapun asas-asas perkawinan dalam Dispensasi Kawin adalah sebagai 

berikut: 

1) Asas Sukarela 

Asas sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa,merupakan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melakukan perkawinan. 

Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan 

satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan sehingga semua pihak dapat 

mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. 

2) Asas Perkawinan Untuk Selamanya 

Tujuan kawin adalah untuk mendapatkan keturunan, hidup bahagia, serta 

ketentraman dalam melakukan hidup. Kesemuanya dapat dilakukan hanya dengan 

prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu 

tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan harus atas dasar kerelaan hati dan 

sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya 

tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan. 
48

 

3) Asas Suami Sebagai Kepala Keluarga 
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Dalam perkawinan kedudukan suami-istri masing-masing harus merelakan 

sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru. Ketentuan kedudukan suami 

lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami 

atas istri dalam rumah tangga karena suami merupakan kepala keluarga. Sudah 

sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban lebih dari warga yang ada 

dalam rumah tangganya. Dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur tidak 

menyimpang dari asas ini karena dalam dispensasi kawin suami tetap sebagai kepala 

keluarga. Sekalipun suami-istri memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan. 

Dan asas ini dapat diterapkan dalam dispensasi perkawinan di bawah umur. 

4) Asas Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama  

Melaksanakan perkawinan itu merupakan ajaran agama. Agama 

menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang penting dalam struktur ibadah, 

sehingga perkawinan termasuk dalam kedua bentuk ibadah sekaligus, yaitu ibadah 

mahdah dan ghairu mahda.  

5) Asas Kematangan Calon Mempelai 

Perkawinan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan 

psikologis namun juga faktor sosial dan khususnya faktor ekonomi. Seseorang yang 

telah melakukan perkawinan dan telah membentuk rumah tangga berarti harus siap 

dalam segi ekonomi karena menghidupi keluarga, istri, dan anak. Jika kematangan 

ekonomi belum dipenuhi maka biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian 

hari yang berdampak pada keretakan suami istri.
49
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Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin hakim mengadili permohonan dispensasi kawin 

berdasarkan asas : 

a. Kepentingan terbaik bagi anak. 
b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak 
c. Penghargaan atas pendapat anak. 
d. Penghargaan atas harkat dan martabak bagi manusia 
e. Non-diskriminasi 
f. Kesetaraan gender 
g. Persamaan di depan hukum. 
h. Keadilan. 
i. Kemanfaatan, dan 
j. Kepastian hukum.

50
 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dispensasi artinya pengecualian dari 

aturan umum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau 

larangan.
51

 Pernikahan di bawah umur atau dispensasi kawin adalah pernikahan yang 

terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada 

dibawah standar yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Menurut 

peraturan Mahkamah Agung mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin
52

 dalam Pasal 1 ayat 5 Dispensasi Kawin dikatakan sebagai pemberian izin 

kawin dari Pengadilan untuk calon suami/istri yang usianya belum mencapai umur 

19 tahun sesuai ketentuan usia minimal untuk menikah secara hukum. Selanjutnya 

dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari dikeluarkannya dispensasi kawin 

ialah merujuk pada pemenuhan asas dalam Pasal 2 yang salah satunya yakni 
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kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak dan 

penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Terkahir dalam Pasal 8 dikatakan 

bahwa perihal pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon 

suami dan istri yang berusia di bawah batas usia perkawinan menurut undang-

undang, diajukan kepada Pengadilan yang berada di domisili salah satu orang 

tua/wali dari calon suami/istri tersebut.  

Perkawinan pasangan yang mendapatkan dispensasi kawin merupakan suatu 

bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang 

berlaku dimana perundang - undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia 

untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut 

merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinaan secara umum karena tidak sesuai 

dengan syarat - syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Pengadilan Agama dalam 

hal memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, pada umumnya telah melihat 

hal yang sangat sensitif dan mencolok yang terjadi pada anak yakni bahwa anak 

tersebut telah dalam keadaan hamil dan calon mempelai laki-lakinya memang benar-

benar adalah orang yang telah menghamilinya dan hal ini diakui oleh pihak calon 

mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. 

1. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin 

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara 

voluntair  (permohonan). Perkara voluntair mempunyai karakteristik yang 

menjadikannya berbeda dengan perkara contensiosa (gugatan).
53

 Karakteristik 

perkara voluntair adalah sebagai berikut : 
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a. Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya permasalahan 

yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan 

pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.  

b. Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.  

c. Bersifat satu pihak atau ex-parte. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang 

ditarik sebagai lawan.  

Perkara voluntair di ajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya 

meliputi tempat tinggal Pemohon. Meskipun perkara Voluntair pada hakekatnya 

bukan perkara, tetapi undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan 

Agama untuk memeriksa dan memutusnya. Perkara yang menjadi kewewenangan 

Pengadilan Agama dalam bidang Voluntair adalah Permohonan Isbat Nikah, 

Permohonan Izin Kawin, Permohonan Despensasi Kawin, Permohonan Penunjukan 

Wali bagi anak yang belum dewasa, Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan 

Penetapan Wali Adhal.
54

 Permohonan dispensasi kawin harus disusun dengan 

memperhatikan karakteristik dari perkara Voluntair tersebut diatas baik pada bagian 

identitas pihak, posita atau fundamentum petendi, dan petitum permohonan. 

Identitas pihak dalam permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak yaitu hanya 

Pemohon, tidak ada Termohon. Hal ini sesuai dengan karakteristik perkara Voluntair 

diatas bahwa dispensasi kawin merupakan permohonan untuk kepentingan sepihak 

atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan hanya satu pihak. 
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Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Bab IV 

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan :
55

 

Pasal 6  

(a) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang 
Tua. 

(b) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap 
diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang Tua yang memiliki 
kuasa asuh terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan. 

(c) Dalam hal salah satu orang Tua telah meninggal atau tidak diketahui 
keberadaanya, permohonan dispensasi kawin diajukan salah satu orang tua.  

(d) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, atau 
tidak diketahui keberadaanya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh 
wali nikah. 

(e) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan 
surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/ Wali, 
permohonan dispensasi kawin di ajukan pada pengadilan sesuai dengan agama 
anak. 
 

Pasal 8 

Dalam hal calon suami dan istri dan berusia di bawah batas usia perkawinan, 
permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon 
istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu 
Orang Tua/Wali calon suami atau istri.  

Pasal 9 

(a) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang 
(b) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan 

dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan 
Pasal 8.  

(c) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi 
Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. 

(d) Dalam permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin di daftar dalam 
register, setelah membayar panjar biaya perkara. 

(e) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin 
secara cuma-cuma (prodeo).  56
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Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama selama ini 

tidak selalu mengabulkan permohonan, meskipun menurut data yang disampaikan 

oleh Deri Fahrizal Ulum, Child Protection Officer  UNICEF Indonesia, lebih dari 

90% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan. Di antara 

pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara 

syar’i, yuridis, dan sosiologis, dimana : 

a. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan 

dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan 

tugas kerumahtanggan.  

b. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya 

perkawinan. 

c. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah 

sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga dapat merusak 

tatanan kehidupan sosial yang baik. 

d. Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar’i untuk menikah.
57

 

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pengajuan perkara 

dispensasi kawin ke Pengadilan, di antaranya adalah sebagai berikut:  

a. Faktor Married By Accident (MBA) 
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Faktor kehamilan di luar nikah atau familiar disebut Married By Accident 

(MBA) merupakan faktor yang mendominasi dalam perkara permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan. Alasan ini juga dipahami sebagai alasan sangat mendesak 

berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
58

 

Mayoritas alasan permohonan dispensasi kawin adalah karena calon mempelai 

perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, maka satu-

satunya jalan ke luar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut 

dan ini menjadi faktor dominan dikabulkannya perkara dispensasi kawin karena 

hakim lebih mempertimbangkan kepada maqasid syari’ah terhadap dampak yang 

ditimbulkan terlebih terhadap status anak yang sedang dikandung calon istri karena 

demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan.  

b. Faktor Lemahnya Ekonomi 

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa 

menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban 

keluarga, maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang 

dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Latar belakang orang tua yang 

sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir satu-satunya 

adalah menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur lalu dimintakan dispensasi 

kawin di Pengadilan. 

c. Faktor Rendahnya Pendidikan  

Alasan bahwa perempuan hanya mengurus urusan dan masih kerap melekat 

di mindset kaum pedesaan. Beberapa penelitian menujukkan bahwa masih banyak 

yang beranggapan kiprah perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga 
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(domestik), karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka 

tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih 

maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa 

sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya ke dapur juga.  

d. Faktor Prefentif dan Doktrin Agama  

Upaya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena orangtua 

khawatir dan tidak bisa lagi mengontrol tindakan anaknya diluar sana merupakan 

langkah preventif dan biasanya dijadikan argumen untuk dikabulkannya permohonan 

dispensasi kawin. Tentunya hal ini menjadi preseden bagi masyarakat untuk 

berbondong-bondong mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.
59

 

Oleh karena itu, hakim harus selektif dan ketat melakukan pemeriksaan alat bukti 

untuk membutikan kebenaran yang dijadikan dasar pengajuan dispensasi kawin, 

apakah alasan preventif tersebut linear dengan alasan memaksa sebagaimana yang 

dikehendaki menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.  

e. Faktor Hegemoni Sosial dan Budaya 

Ada beberapa wilayah di Indonesia yang menganggap bahwa anak 

perempuan yang belum menikah dianggap sebagai perawan tua atau bujak lapuk. 

Stigma ini juga menghantui para orangtua yang tidak dengan segera menikahkan 

anaknya, karena khawatir kelak anaknya akan menjadi tidak laku atau perawan tua. 

Adapun faktor budaya seperti kedua belah pihak telah menentukan hari baik 

perkawinan dan tidak bisa diubah-ubah lagi sesuai primbon dan kalender adat 

istiadat tertentu juga kerap menjadi latar belakang alasan pengajuan dispensasi 

kawin. 
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Adapun pertimbangan Pengadilan Agama ketika menolak permohonan 

dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang 

menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara syar’i, yuridis, sosiologis untuk 

dikabulkan. Pedoman mengadili dispensasi kawin ini untuk menjamin pelaksanaan 

sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang 

tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, mengindentifikasi ada atau tidaknya 

paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin serta 

mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan.  

2. Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Dispensasi Kawin 

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. MA 

secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin 

berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 

2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini tersebut ialah untuk menjamin 

standardisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan 

agar dengan adanya standardisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam 

memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada.
60

 

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam 

penetapan dispensasi kawin pasca adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

dan Perma 5 Tahun 2019 yaitu : 

a. Pertimbangan tentang penasehat hakim kepada Pemohon, Anak, Calon 

Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calom Suami/Istri agar memahami risiko 
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perkawinan terkait dengan: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, 

keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya 

organ reproduksi anak; dampak ekonomi; sosial dan psikologis bagi anak; dan 

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
61

 

b. Pertimbangan tentang bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang 

dimintakan Dispensasi Kawin; calon suami/istri yang dimintakan Dispensasi 

Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan orang 

tua/wali calon suami/istri.
62

 

c. Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan 

menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis 

kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun 

kehidupan rumah tangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan 

psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin 

atau mengawinkan anak.
63

 

d. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam 

bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat; dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan 

anak.
64
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e. Pertimbangan tentang alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada 

pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan 

pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat 

keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan 

undang-undang dan surat dan surat dari tenaga kesehatan yang mendukung 

pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk 

dilaksanakan.
65

 

f. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami/istri tidak 

ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun 

hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak 

ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun 

syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 

19 tahun.
66

 

g. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya. 

h. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan 

keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon 

suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan 

yang lain saling bersesuaian.  

i. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan mudarat serta ketentuan hukum 

Islam atau fikih tentang aturan usia perkawinan dan dispensasi kawin. 
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j. Pertimbangan hukum tentang satu persatu permohonan dispensasi kawin apakah 

dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau ditolak 

seluruhnya.
67

 

Peradilan agama sebagai palang pintu terakhir untuk memberikan dispensasi 

kawin terhadap anak yang belum berusia 19 tahun menjadikan hakim peradilan 

agama harus memahami dengan baik dan benar aspek filosofis, ketentuan norma dan 

praktek hukum acara tentang dispensasi kawin dan memberikan keputusan yang 

berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak.  

C. Tinjauan tentang Maqasid Syariah  

Dalam perspektif hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti 

mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori 

hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman 

yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori Maqasid Syariah, sebuah teori 

hukum Islam yang tidak hanya tekstualitas alquran dan sunnah saja dalam 

merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan 

tujuan pemberlakuan hukum. 
68

 

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata yakni Maqasid dan Syari’ah. Maqasid 

secara bahasa (maqsid) yang berarti apa yang dimaksud.
69Maqasid dimaknai juga 

menuju suatu arah dan tujuan yang lurus.
70

 Dalam hal ini kata maqasid terfokus pada 
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sebuah maksud atau tujuan yang dikehendaki dari sesuatu. Maqasid syariah dilihat 

dari sudut lughawi (bahasa) merupakan gabungan kata yang terdiri dari dua kata 

yaitu al-maqasid (ايهقاصد) dan al-shariah. Maqasid berakar dari kata qasada (قصد ) 

yaqsidu ( ٍقصد) yang berarti menyengaja atau bermaksud kepada. Kata maqasid 

merupakan bentuk jamak dari kata maqsid ( يقصد ) atau maqsad ( يقصد ) yang 

bermakna kesengajaan atau tujuan
71

 sedangkan syari’ah yang artinya jalan menuju 

sumber pokok kehidupan.
72

 Imam al-Syatibi mendefinisikan syari’ah sebagai hukum 

Allah yang mengikat para mukallaf dalam persoalan perbuatan, perkataan dan akidah 

yang secara keseluruhan termaktub di dalamnya.
73

Menurut istilah maqashid syari’ah 

berarti kandungan yang menjadi tujuan pensyari’atan hukum. Jadi, maqashid 

syari’ah adalah maksud atau tujuan disyari’atkannya hukum. 

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa maqasid al-shariah adalah nilai-nilai dan 

sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap maupun sebagian besar dari hukum-

hukumnya dimana nilai serta sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia 

syariah yang telah ditetapkan oleh Syar’i (Allah SWT) dalam setiap ketentuan 

hukum.
74 Imam al-Syatibi menjelaskan Maqasid Syariah sebagai suatu kesatuan 

antara asal-usul hukum dan tujuan hukum Islam. Konsepsi hukum Islam sebagai 

tujuan hukum adalah kebaikan dan kemaslahatan umat Islam.
75
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Ditinjau dari segi kekuatan dan urgensinya dalam kehidupan, maslahah di 

bagi menjadi tiga yaitu : maslahah dharuriyyah, maslahah hajiyyah dan maslahah 

tahsiniyah. Para ulama dan pakar ilmu fikih seperti Imam Al-Ghazali, Imam 

Syathibi, Imam Amidi dan Ali Yafie mengemukakan konsep maslahah  yang 

berkisar pada dua hal pokok yaitu jalb al manafi’ (mewujudkan manfaat dan 

kegunaan) dan dar al mafasid ) menghindarkan kemudharatan), maka kemaslahatan 

itu dibagi menjadi tiga garis besar, yaitu : 

1) Dharuriyyah (Kebutuhan primer) 

Secara bahasa dharuriyyah berarti kebutuhan yang mendesak atau dalam 

keadaan darurat. Apabila kebutuhan ini tidak dapat diwujudkan maka akan 

mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat.
76Dharuriyah 

merupakan kebutuhan dasar yang menjadi kepentingan manusia dalam 

kehidupannya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi pasti akan menderita dan 

melarat dan juga tentunya kehidupannya akan menjadi kacau. Kepentingan ataupun 

kebutuhan tersebut dibagi menjadi lima hal, yakni jiwa raga, akal pikiran, nasab 

keturunan, harta milik dan agama.  

Makna lain bahwa kebutuhan dasar tersebut terdiri dari keselamatan diri, 

jiwa raga dan kehormatan). Ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan 

diri (jiwa, raga, kehormatan) dengan jelas bahwa adanya hak hidup dalam artian 

bahwa manusia tidak berhak dibunuh, dilukai, dianiaya, dinodai nama baiknya dan 

lain sebagainya. Adanya disyariatkannya kepentingan mengenai akal pikiran bahwa 

terdapatnya hak berpikir bebas, hak untuk mengetahui dan memperoleh ilmu, hak 

untuk membebaskan diri dari kebodohan, hak menyatakan pendapat, hak untuk 
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bermusyawarah yang kesemuanya bertitik tolak pada keselamatan dan kondisi akal 

pikiran itu sendiri yang tetap harus terpelihara kewarasannya, tidak gila maupun 

mabuk.
77

 

Dengan kata lain, segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju 

pada terwujudnya lima hal pokok tersebut maka dapat disebut sebagai maslahah 

dharuriyyah. Sebaliknya apabila segala tindakan secara langsung menyebabkan 

lenyap atau terabaikannya hal tersebut termasuk keburukan dan bermudarat.  

2) Hajjiyah  

Hajiyyah secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan tersebut 

tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, akan tetapi akan menimbulkan 

kesulitan. Islam mengenal rukhshah (keringanan) sebagai langkah yang dapat 

ditempuh untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Rukhshah yaitu hukum yang 

diperlukan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa 

rasa tertekan dan terkekang.
78

\  

Maslahah hajiyyah merupakan maslahah yang diperlukan oleh umat manusia 

untuk memperoleh kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Jika maslahah ini dapat 

terpenuhi maka akan memunculkan kesulitan. Diantara bentuk maslahah hajiyyah 

yaitu pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih 

belia. Hal ini tidak sampai pada batasan sangat mendesak akan tetapi dibutuhkan 

                                                      
77

Rahman Jamal, Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H Ali Yafie, h. 149-150.; Dikutip 

Anwar Sadat, ‚Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H Ali Yafie (Sebuah Analisa Tentang 

Epistemologi Hukum Islam), Al-‘Adl 6, No.2 (2013); h. 39-40.  

78
Satria Effendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, h. 234.  



57 
 

 

agar memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa’ah) agar dapat 

dikendalikan.
79

 

3) Tahsiniyah 

Secara bahasa tahsiniyah berarti hal-hal penyempurna. Ketika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan bagi 

manusia. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Syatibi 

mendefenisikan tahsiniyat dengan hal-hal yang merupakan sesuai dengan norma adat 

yang berlaku, menghindari hal-hal yang kurang bagus untuk dilihat dan berhias 

dengan keindahan yang sesuai dengan ajaran norma dan akhlak.  

Menurut para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara 

dan diwujudkan dalam konsep maqasid syar’ah, yaitu : 

a. Hifzh al-Din  (Memelihara agama) 

Hak asasi manusia yang paling pokok yaitu agama karena berkaitan dengan 

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

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

agamanya, syariat Islam memerintahkan
80

.  

a) Kepada setiap muslim untuk saling membantu dan berjamaah dalam 

menjalankan agamanya dengan sempurna (kamilah) dan seutuhnya (kaffah) 

dengan menaati semua perintah agama dan meninggalkan segala larangannya 

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

beragama dan sebaliknya dianjurkan untuk sebanyak mungkin mengerjakan amal 

kebajikan atau amal soleh demi memperoleh ridho Allah swt,. 
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b) Kepada para penguasa diwajibkan untuk menjamin umat Islam dapat 

mengamalkan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya serta memperlakukan 

orang Islam sesuai agamanya.  

Adapun upaya yang dalam melindungi orang lain, syariat Islam mengatur untuk: 

1. Memerintahkan setiap muslim menghormati agama orang lain. 

2. Melarang memaksa agama kepada orang lain. 

3. Membantu dan menjamin agar orang lain dapat menjalankan agamanya 

dengan leluasa. 

4. Memperlakukan orang lain sesuai agamanya.  

5. Menjalin kerukunan antar sesama meskipun beda agama. 

b. Hifzh al-nafs (Memelihara jiwa) 

Pemeliharaan jiwa berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, 

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

biologis serta psikologis sebagai manusia. Dalam upaya untuk melindungi jiwa, 

Islam memerintahkan agar setiap pribadi menjaga, keselamatan diri, menjaga 

kesehatan, menjaga identitas diri, menjaga nama baik, menjaga kesehatan jasmani, 

melakukan perkawinan, menjaga kesehatan jiwa, seni dan budaya dan menjaga nama 

baik orang lain. Selain itu syariah Islam melarang bunuh diri atau membunuh orang 

lain, melecehkan orang lain, memaksakan kehendak kepada orang lain, menganiaya 

orang lain, menuduh orang lain, qadzaf, menyebarkan fitnah dan aib orang lain dan 

melecehkan seni dan budaya dan/atau mencenderainya.
81
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c. Hifzh al-Aql (pemeliharaan akal) 

Pemeliharaan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berfikir, 

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

merupakan suatu Anugrah Ilahi yang membedakan manusia dari makhluk binatang. 

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

berakal. Dalam upaya melindungi akal, Syariah Islam memerintahkan manusia untuk 

berpikir dan berjiwa besar, berpikir positif dengan bimbingan rohani dan berpikir 

tentang alam semesta demi kemajuan kesejahteraan dan peradaban.
82

 Selain itu 

syariah Islam melarang untuk makan dan minuman yang merusak kesehatan akal, 

berpikit negatif di bawah kekuasaan hawa nafsu, dan berpikir untuk kejahatan.  

d. Hifzh an-Nasl (Memelihara keturunan) 

Keturunan berkaitan dengan kelangsungan generasi penerus peradaban yang 

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

kebanggan dan penerus eksistensi dan perjuangan orang tua. Keturunan merupakan 

generasi yang dapat meninggikan derajat dan nama baik orang tua serta menutup 

kekurangan orang tua. Dalam upaya melindungi keturunan, syariat Islam 

memerintahkan adanya perkawinan yang sah, perkawinan dengan perempuan yang 

hubungan darahnya telah jauh, memilih pasangan yang berkualitas, memelihara 

keturunan (hadhanah) dengan baik, dan mendidik anak dan memperhatikan 

kebutuhan anak dan masa depannya. Tidak hanya itu, syariat Islam melarang 

pernikahan dengan seseorang yang terdapat hubungan darah, nasab, kerabat dekat, 

dan sepersusuan, menikah dengan pasangan yang fasik, berbuat zina, melantarkan 

anak keturunannya baik yang berkaitan dengan agama, kesehatan, pendidikan dan 
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masa depan anak.  Sebagaimana kaidah لاضررَولاضرار (tidak boleh berbuat sesuatu 

yang membahayakan). Dalam kaidah ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh 

menimpakan suatu bahaya ataupun membahayakan untuk orang lain, maka dari itu 

kita tidak boleh menghalangi niat baik seseorang untuk melakukan perkawinan 

sedangkan sudah cukup jelas dengan alasan-alasan yang tertera.   

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan 

yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah 

menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang 

tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan 

seorang istri sebagai seorang ibu. 
83

 

e. Hifzh al-Mal (Memelihara harta) 

Pemeliharaan harta kekayaan berkaitan dengan modal dasar untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, kelangsungan dan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas 

hidup dan kesempurnaan ibadah secara investasi untuk akhirat. Harta merupakan 

modal dan media untuk ibadah dan perjuangan. Dalam upaya pemeliharaan harta, 

Syariat Islam telah menetapkan beberapa ketentuan yaitu : 

a. Memerintahkan manusia untuk bekerja menjemput rezeki yang halal yang telah 

disediakan oleh Allah swt, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. 

b. Memanfaatkan harta kekayaan untuk kebajikan serta menanamkannya untuk 

investasi akhirat agar rezekinya menjadi berkah dan bertambah. 

Hukum Islam dibangun berdasarkan sumber yang jelas yaitu Alquran dan As-

Sunnah sebagai panduan dan pedoman tentang syariat Islam. Sumber hukum Islam 

ini bisa dikatakan sesuai dengan maqasid syariah dalam keberlangsungan 
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perkawinan usia  dini yaitu karena takut zina (menjaga keturunan), dengan menikah 

menyelamatkan nasab anak (menjaga keturunan, menikah bisa menjaga kehormatan 

keluarga (menjaga kehormatan), menikah menyelamatkan keselamatan jiwa anak 

(menjaga jiwa), menikah bisa menyelamatkan pendidikan anak (menjaga akal). 

Namun ada maqasid yang telah dilanggar seperti menjaga keturunan dan menjaga 

kehormatan akibat perbuatan zina yang telah dilakukan. Islam mengharamkan 

perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Penjagaan terhadap 

keturunan dan kehormatan merupakan salah satu dari lima hal pokok (ald aruriyatu 

al-khamsah) yang wajib untuk dipelihara menurut tujuan syariat Islam (maqasid 

syari’ah). Oleh karena itu, lembaga pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai 

sarana pemuas nafsu, namun sebagai instrumen untuk menjaga kesucian keturunan 

dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah swt. 

D. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana penelitian 

ini memberikan gambaran dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari 

semua data yang di peroleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu itu dapat 

diperoleh dengan cara memahami fenomena atau gejala yang memancar dari objek 

yang diteliti.
1
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni penelitian yang 

analisisnya menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan 

untuk memberi gambaran serta menganalisis Eksistensi Dispensasi Kawin di 

Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari’ah).  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, tepatnya di 

wilayah kerja Pengadilan Agama Majene. Penelitian ini didasarkan pada 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene. Adapun alasan memilih 

lokasi penelitian ini adalah dikarenakan pada Pengadilan Agama Majene setiap 

tahunnya permohonan dispensasi kawin itu meningkat dan sangat menarik untuk 

diketahui bersama apa yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin itu 

meningkat serta bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin 

tersebut.  
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan 

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

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber di lapangan, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.  

Konsepsi dan ketentuan-ketentuan mengenai dispensasi kawin akan dikaji 

dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah 

yang di dasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis, kaidah 

usul fikih dan pendapat para ulama dalam memahami dan menganalisis 

permasalahan perkawinan dini dan dispensasi kawin.  

2. Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Dalam perundang-undangan peneliti mengacu pada Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan Pasal 7 ayat 1  dan Peraturan Mahkamah Agung  No 5 Tahun 2019 

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.   

C. Sumber Data 

Data penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka, melainkan dalam uraian 

narasi. Ada angka-angka, tetapi angka-angka ini terkait dengan deskripsi. Dalam 

pengolahan data kualitatif, tidak ada jumlah data yang mengarah pada generalisasi.
2
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Pada penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian 

pada umumnya sebagai responden (respondent). Posisi sumber data yang berupa 

manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki 

informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh 

karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta 

peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi 

yang ia miliki. 
3
 

1. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, 

yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada masyarakat. Data primer 

dalam penelitian ini adalah permohonan dispensasi kawin yang diperoleh dari 

narasumber di lapangan. Narasumber penelitian yaitu para Hakim, Panitera, 

Pengadilan Agama Majene, dan para pihak yang mengajukan permohonan 

dispensasi kawin. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data primer, 

jika data primer yang didapat belum terpenuhi atau masih kurang. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

mengikat yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1  dan Peraturan Mahkamah Agung No 

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Bahan hukum 

sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang memberikan penjelasan 
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bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dan 

yang lainnya.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan 

analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan sebelum dapat mengidentifikasi dan melacak 

masalah yang sedang diselidiki. Observasi atau pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Apabila menggunakan metode observasi, metode yang paling 

efektif adalah dengan melengkapinya dengan blanko sebagai format atau instrumen 

observasi.
4
 Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan 

melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat 

dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. 

Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal. Dalam 

penelitian ini observasi di lakukan di Wilayah Pengadilan Agama Majene. 

2. Wawancara 

Wawancara dirancang untuk mendapatkan informasi dari informan lebih 

cepat dan akurat. Wawancara diharapkan dapat mengungkap berbagai hal yang 

berkaitan dengan subjek penelitian. Wawancara semiterstuktur (Semistructure 

Interview) termasuk dalam kategori in-depeth interview, karena dalam teknik 

wawancara ini pelaksanannya lebih bebas bila dibandingkan teknik wawancara 

lainnya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 
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lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-

idenya.  Dalam memudahkan melakukan wawancara tersebut, peneliti tentunya 

menggunakan daftar pertanyaan berstruktur, tape recorder, camera digital dan 

telepon.  

Mengumpulkan bahan-bahan dari kajian lapangan, yakni dilakukan melalui 

wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Teknik pengumpulan data ini sangat berguna, karena peneliti dapat 

mengolah data secara mendalam. Sehingga diharapkan data yang didapat lebih 

akurat. Wawancara dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang 

dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan yang akan 

diwawancarai oleh peneliti adalah para hakim Pengadilan Agama Majene, Juru Sita 

Pengadilan Agama Majene, dan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi 

kawin.  

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories) cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
5
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Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah untuk 

diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil 

dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan peneliti yang dilakukan 

dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan 

lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan 

ilmiah. Dokumen penelitian yang peneliti pilih pada pengkajian ini adalah dokumen 

yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin.  

E. Instrumen Penelitian 

Proses perolehan data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya peran 

Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau 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. Adapun instrumen peneliti yang digunakan yakni peneliti, handphone, 

laptop. 

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 belum dikategorikan.
6
  

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif 

yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan metode 
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pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat ditentukan bahwa 

analisis 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 

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 bersifat 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.
7
 

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 display (penyajian data)  

Penyajian data dalam hal ini adalah informasi yang berdasar pada data yang 

diperoleh dari Praktisi Hukum yakni Hakim Pengadilan Agama Majene dan Pegawai 

Pengadilan Agama Majene yang telah disesuaikan sebelumnya dengan fokus 

penelitian kemudian untuk disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan 

dipahami tentang suatu masalah yang diteliti. 
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2. Data reduction (reduksi data)  

Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya 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. 

3. Editing  

Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, 

keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses 

klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah 

terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti 

melakukan analisa data.  

4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeksripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh pemahaman 

mendalam dan mengembangkan teori sebagaimana adanya tanpa bermaksud  

membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.  

5. Verifikasi data (penarik kesimpulan) 

Verifikasi data dilakukan setelah berbagai informasi dan data dibandingkan, 

kemudian dicari hasil yang paling sesuai dengan objek penelitian. Pada tahap ini 

dilakukan setelah berbagai informasi dan data dibandingkan, kemudian dicari. Pada 
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tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data 

pembanding terdahulu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan 

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 ini meliputi uji validasi 

internal (uji  kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitasi, dan 

objektifitas (confirmability). Dimana proses dimaksudkan agar memberikan 

gambaran mengenai kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan 

menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan 

triangulasi waktu.
8
 Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian kebasahan data 

yang ditemukan dengan mebandingkannya dengan metode atau sumber data yang 

lain. Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan chek and recheck 

hasil temuannya dengan jalan mebandingkannya dengan berbagai sumber, metode, 

dan teori, untuk itu kemudian 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.
9
 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui beberapa 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 271-273.  
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Ar-Ruzz Media, 2012), h. 323. 
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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. 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 

MAQASID SYARIAH  TERHADAP EKSISTENSI DISPENSASI KAWIN DI 

PENGADILAN AGAMA MAJENE 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sejarah dan Dasar Hukum 

Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, sistem peradilan 

Islam di Indonesia sudah lama berjalan bahkan dapat dikatakan seusia dengan 

masuknya Islam di Indonesia terutama untuk pelaksanaan syari'at Islam menyangkut 

ibadah, muamalah, kewarisan termasuk perkawinan dan perceraian. Pada kerajaan-

kerajaan yang termasuk wilayah Pitu Ulunna Salu Pitu Ba'bana Binanga, setiap raja 

(Mara'dia sebutan Mandar) didampingi oleh seorang ahli agama yang bertugas 

memberi petunjuk di bidang keagamaan kepada masyarakat dengan gelar Kadhi 

(Puangkali sebutan Mandar), tugas-tugas kekadhian tersebut masih terus berjalan 

hingga terbentuk dan berjalannya secara efektif Pengadilan Agama, termasuk di 

Kabupaten Majene. 
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 Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragam Islam mengenai perkara-perkara tertentu 

(perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam: wakaf, zakat, infaq, sodaqah dan ekonomi Syari'ah) yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah 

Syari'ah Aceh yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara 

Tertinggi. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura, pada 

pasal 1 dinyatakan bahwa setiap ada Pengadilan Negeri ada pula Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum 

Pengadilan Negeri, ternyata Pengadilan Agama Majene tercantum dalam urutan ke 

81 pada daftar nama-nama tempat yang akan dibentuk Pengadilan Agama 

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sehingga untuk daerah Sulawesi Selatan 

pembentukan dan perealisasinya dimulai pada tahun 1958. Berdirinya Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar'iyah Majene tahun 1964 dan secara resmi Bangunan Gedung 

Agama Majene dibangun pada tahun 1979. 

Sesuai catatan, Pengadilan Agama Majene pertama berdiri pada Tahun 1964 

berkantor di Gedung Assamalewuang Majene, kemudian pada Tahun 1977 berkantor 

dan melakukan aktivitas di Kolong Rumah Warga Indo Sumang, kemudian pada 

Tahun 1979 secara resmi mempunyai bangunan sebagai balai sidang yang 

merupakan gedung lama Pengadilan Agama Majene saat ini, berada di samping 

Kantor Polres Kab. Majene, dan terakhir pada Tahun 2012 telah berdiri Gedung 

Kantor Baru yang letaknya sekitar ± 300 meter dari gedung lama. 
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Daftar nama-nama Ketua Pengadilan Agama Majene mulai dari awal 

berdirinya hingga sekarang :
1
 

1. K.H. Muh. Saleh (Tahun 1964)  

 

 

 

 

2. Drs. Abd. Rahman Laupe (Tahun 1972)  

 

 

 

 

3. Drs. H. A. Patawari P, S.H. (Tahun 1986)  

 
4. Drs. Bahrussam Yunus, S.H. (Tahun 1992)  

 
5. Drs. Sudirman (Tahun 1997)  
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6. Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. (Tahun 2005)  

 

 

 

 

7. Drs. H. Muhadin, S.H. (Tahun 2009-2012)  

 

 

 

 

8. Munawar, S.H., M.H. (Tahun 2014-2018)  

 

 

 

 

9. Dewiati S.H., M.H. (Tahun 2018-2019)  

 

 

 

 

10. Marwan Wahdin, S.H.I. (Tahun 2019-2020)  

 

 

 

 

 

 

11. Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag (2020-sekarang) 
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2. Jenis Perkara (Kompetensi)  

Kewenangan Pengadilan Agama Majene dalam memeriksa perkara sesuai 

dengan Kompetensi Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu : 

A. Perkawinan 

1) Izin Poligami  

2) Pencegahan Perkawinan  

3) Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pembatalan Perkawinan  

4) Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri  

5) Cerai Talak  

6) Cerai Gugat  

7) Harta Bersama  

8) Penguasaan Anak / Hadhanah  

9) Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu  

10) Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami  

11) Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak  

12) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua  

13) Perwalian  

14) Pencabutan Kekuasaan Wali  

15) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan  
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16) Ganti Rugi Terhadap Wali  

17) Asal Usul Anak  

18) Penolakan Kawin Campuran  

19) Itsbath Nikah  

20) Izin Kawin  

21) Dispensasi Kawin  

22) Wali Adhal  

B. Ekonomi Syariah  

1) Bank Syariah  

2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah  

3) Asuransi Syari'ah  

4) Reasuransi Syari'ah  

5) Reksa Dana Syari'ah  

6) Obligasi Syari'ah  

7) Sekuritas Syari'ah  

8) Pembiayaan Syari'ah  

9) Pegadaian Syari'ah  

10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah  

11) Bisnis Syari'ah. 

C. Kewarisan 

D. Wasiat 

E. Hibah 

F. Wakaf 

G. Zakat/Infaq/Shadaqoh  
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H. P3HP / Penetapan Ahli Waris 

I. Lain-lain.  

C. Wilayah Hukum (Yurisdiksi)  

Pengadilan Agama Majene mempunyai wilayah hukum meliputi wilayah 

hukum pemerintah daerah Kabupaten Majene yaitu terdiri dari 8 Kecamatan serta 82 

Kelurahan dan Desa, dengan keterangan sebagai berikut:
2
 

1. Kecamatan Banggae  

a. Kelurahan Totoli  

b. Kelurahan Rangas  

c. Kelurahan Baru  

d. Kelurahan Banggae  

e. Kelurahan Galung  

f. Kelurahan Pangaliali  

g. Desa Soreang Palipi  

h. Desa Pambo'borang  

2. Kecamatan Banggae Timur  

a. Kelurahan Baurung  

b. Kelurahan Lembang  

c. Kelurahan Labuang  

d. Kelurahan Labuang Utara  

e. Kelurahan Tande  

f. Kelurahan Tande Timur  

g. Kelurahan Baruga  
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h. Kelurahan BarugaDhua  

i.  Desa ButtuBaruga  

3. Kecamatan Pamboang  

a. Kelurahan Lalampanua  

b. Kelurahan Sirindu  

c. Desa Adolang  

d. Desa Adolang Dhua  

e. Desa Bababulo  

f. Desa Bababulo Utara  

g. Desa Bonde  

h. Desa Bonde Utara \ 

i. Desa Betteng  

j. Desa Banua Adolang  

k. Desa Simbang  

l. Desa ButtuPamboang  

m.  Desa Pesuloang  

n. Desa Balombong  

o. Desa Tinambung  

4. Kecamatan Sendana 

a. Kelurahan Mosso 

b. Keluraha Mosso Dhua 

c. Desa Sendana 

d. Desa Banua Sendana 

e. Desa Totolisi Sendana  
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f. Desa Puttada 

g. Desa Paminggalan 

h. Desa Lattetodong 

i. Desa Pundau 

j. Desa Binanga 

k. Desa Leppangan 

l. Desa Tallubanua Utara 

m. Desa Limboro Rambu-rambu 

n. Desa Limbua 

o. Desa Buttu Samang 

p. Desa Tallu Banua 

5. Kecamatan Tammero’do Sendana  

a. Desa Tammerodo Utara 

b. Desa Manyamba 

c. Desa Tammerodo 

d. Desa Awo’ 

e. Desa Ulidang 

f. Desa Seppong 

g. Desa Tallambalao 

6. Kecamatan Tubo Sendana 

a. Desa Onang Utara 

b. Desa Bonde-bonde 

c. Desa Onang 

d. Desa Tubo 
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e. Desa Tubo Po’ang 

f. Desa Tubo Selatan 

g. Desa Tubo Tengah 

7. Kecamatan Malunda 

a. Kelurahan Malunda 

b. Kelurahan Lamungan Batu 

c. Desa Lombang Timur 

d. Desa Lombang 

e. Desa Lombong 

f. Desa Lombong Timur 

g. Desa Bambangan 

h. Desa Salutahingan 

i. Desa Mekatta Selatan 

j. Desa Mekatta 

k. Desa Maliaya 

l. Desa Kayu Angin 

8. Kecamatan Ulumanda  

a. Desa Ulumanda 

b. Desa Sambabo 

c. Desa Salutambung 

d. Desa Sulai 

e. Desa Kabiraan 

f. Desa Popenga  

g. Desa Panggallo 
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h. Desa Tandeallo  

d. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi 

  1.Tugas Pokok 

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan 

UU Nomor 3 Tahun 2006, dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Majene memiliki tugas pokok yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 

a. Perkawinan, yang meliputi :  

1) Izin beristri lebih dari seorang. 

2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh 

satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 

perbedaan pendapat.  

3) Dispensasi kawin 

4) Pencegahan perkawinan. 

5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.  

6) Pembatalan perkawinan.  

7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. 

8) Perceraian karena talak. 

9) Gugatan perceraian.  

10) Penyelesaian harta bersama. 

11) Penguasaan anak-anak. 

12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 

yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya . 
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13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 

istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri   

14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak. 

15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua  

16) Pencabutan kekuasaan wali  

17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 

seorang wali dicabut  

18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 

(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. 

19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah 

kekuasaannya.  

20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam.  

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran.  

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 

yang lain. 

b. Waris 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Infaq 
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h. Shadaqah, dan 

i. Ekonomi Syariah, yang meliputi: 

1) Bank Syari’ah. 

2) Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah. 

3) Asuransi Syari’ah. 

4) Reasuransi Syari’ah. 

5) Reaksa Dana Syari’ah. 

6) Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah. 

7) Sekuritas Syari’ah. 

8) Pembiayaan Syari’ah. 

9) Pegadaian Syari’ah. 

10) Dana Pensiun Lembaga Keungan Syari’ah. 

11) Bisnis Syari’ah.
3
 

Perluasan kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk 

menangani perkara ‚ekonomi syari’ah‛, ditetapkan di dalam Pasal 49 huruf (i) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Secara historis peradilan agama hanya 

diperuntukkan untuk menegakkan hukum syari’ah bagi orang-orang yang bergama 

Islam dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang. Namun dengan masuknya 

ekonomi syari’ah sebagai kewenangan peradilan agama, peluang untuk mengadili 

orang non muslim yang secara sukarela memilih tunduk pada hukum ekonomi 

syariah, menjadi terbuka.  

                                                      
3
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Dengan kewenangan baru tersebut, maka peran dari Pengadilan Agama akan 

bertambah luas, karena ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, 

sehingga para hakim di Pengadilan Agama harus menguasai tentang ilmu ekonomi 

syari’ah disamping ilmu hukum formil dan materil yang dimiliki selama ini. 

2. Fungsi Instansi  

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi Mengadili, (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum 

masing-masing (vide :Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009);  

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas 

dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide 

:Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang 

No. 3 Tahun 2006). Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang 

- Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).  

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk 

kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi 

peradilan maupun administrasi umum. (vide:Pasal 53 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);  

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan 

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, 
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kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan 

memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan, dan 

Bidang Umum.  

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila 

diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  

f. Fungsi lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab 

dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas 

Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam 

era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2016 

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
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Adapun Alur Struktur Organisasi (Tupoksi) Pengadilan Agama Majene terdiri dari : 

1) Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua. 

2) Empat orang Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan 

kehakiman. 

3) Panitera sebagai unsur pembantu pimpinan dibidang kepanitraan yang berada 

dibawah dan bertanggung langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Majene. 

4) Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dibidang Kesekretariatan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan 

Agama Majene. 

5) Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dipimpin oleh seorang Panitera dibantu 

oleh seorang Wakil Panitera dan 3 ( tiga ) orang Panitera Muda, yaitu Panitera 

Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum serta 

dibantu oleh 5 (lima) orang Panitera Pengganti,2 (dua) orang Jurusita dan 1 

(satu) orang Jurusita Pengganti sebagai kelompok fungsional. 
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6) Kesekretariatan Pengadilan Agama Majene dipimpin oleh seorang Sekretaris 

yang dalam dan 3 ( tiga ) Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian 

Perencanaan, TI dan Pelaporan; Kepala Sub Bagian Urusan Kepegawaian, 

Organisasi dan Tatalakasana; Kepala Sub Bagian Urusan Keuangan dan Umum. 

B. Deskripsi Kasus Permohonan Dispensasi Kawin  di Pengadilan Agama Majene 

Perkembangan permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan akibat 

dari revisi Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu batas usia minimal 

umur perkawinan pria dan wanita 19 tahun. Pengadilan Agama sering menuai kritik 

dari berbagai kalangan padahal dalam hal pertimbangan hakim harus tetap menjaga 

maksud undang-undang, yaitu agar tidak terjadi perkawinan dini dengan segala 

akibat yang ditimbulkan. Di sisi lain hakim harus tetap melihat kasus tidak hanya 

dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai yang menanggung aib karena hamil tanpa 

harus ada yang bertanggung jawab. Stigma masyarakat Majene juga menganggap 

bahwa merupakan suatu keberhasilan dan kebanggaan apabila anaknya cepat 

melangsungkan perkawinan. Sebahagian masih ada yang mengawinkan anak-

anaknya dengan usia dini merupakan rasa syukur karena tanggung jawabnya segera 

berakhir karena anaknya cepat dapat rezeki jodoh. Pertimbangan hakim tetap 

memperhatikan dan mengutamakan dari kepastian hukumnya, rasa keadilan dan 

kemanfaatan. Berdasarkan jumlah data perkara permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Majene, peneliti mengambil data perkara mulai dari tahun 2018-

2021. Berikut jumlah perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

Majene yaitu :  
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 Tabel 1.1 Data Perkara Pengadilan Agama Majene 

No Tahun Jumlah Perkara 

1 2018 43 Perkara 

2 2019 34 Perkara 

3 2020 84 Perkara 

4 2021 59 Perkara 

  Sumber : Pengelola Data Perkara Pengadilan Agama Majene 

 Berdasarkan data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan 

Agama Majene bahwa jumlah perkara dari tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. 

Jumlah perkara paling meningkat itu terjadi di tahun 2020 dengan alasan pengajuan 

dominan yaitu hamil diluar nikah. Hal ini karena ada beberapa perkara ditolak dan 

dicabut didasarkan pada petimbangan hakim mengenai alasan ditolak dan perkara 

dicabut. Pada tahun 2018 ada 1 perkara yang ditolak dimana dalam putusan tersebut 

hakim tidak mengabulkan penetapan permohonan dispensasi kawin dikarenakan 

Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dimana masih berusia 

18 tahun 6 bulan dan calon istri berumur 19 tahun, adapun alasan Pemohon 

menikahkan anaknya karena  ia khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh 

ketentuan Hukum Islam sementara dalam ketentuan undang-undang yang berlaku 

anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Adapun alasan 

pengajuan permohonan dispensasi kawin karena anak pemohon dan calon istrinya 

sudah berpacaran selama setahun. Tetapi permohonan tersebut ditolak oleh majelis 

hakim karena tidak adanya ‚alasan sangat mendesak‛ untuk dinikahkan sebagaimana 

ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.  
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Pada tahun 2019 ada 1 perkara yang dicabut dimana calon istri berumur 18 

tahun dan calon suami berumur 19 tahun karena telah menikah secara siri dan telah 

hamil selama 5 bulan. Majelis hakim tidak memiliki alasan lagi untuk 

mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut. Majelis hakim menawarkan 

kepada pihak pemohon untuk menunggu calon istrinya berumur 19 tahun dan 

kemudian mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Majene.  

Tahun 2020 ada perkara digugurkan karena pihak pemohon yang dimohonkan 

tidak hadir dalam persidangan dan pihak Pengadilan Agama majene telah memanggil 

secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidahadirannya tersebut disebabkan oleh 

suatu halangan yang sah maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa 

pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara tersebut.  

Tahun 2021 ada 3 perkara yang ditolak karena berkas kelengkapan 

administrasi tidak memenuhi syarat dan tidak alasan yang sangat mendesak untuk 

dikabulkannya permohonan tersebut, dimana anak pemohon dan calonnya tersebut 

sama-sama masih di bawah umur dan yang menjadi alasan pemohon untuk 

mengajukan dispensasi dikhawatirkan anaknya melanggar ketentuan hukum Islam. 

Hakim memberikan nasehat kepada orang tua dan anaknya yang mengatakan bahwa 

seharusnya diselesaikan dengan memberikan edukasi dan pemahaman yang benar 

kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya. 

Faktor Married By Accident (MBA) menjadi alasan pengajuan terbanyak di 

Pengadilan Agama Majene dengan beragam alasan yang melatarbelakangi mengapa 

bisa terjadi hamil diluar nikah. Sebagaimana wawancara dengan pihak anak yang 

dimohonankan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene bahwa :  

‚Iya saya sudah hamil 3 bulan. Saya memang sudah berpacaran dengan beliau 
selama 1 tahun. Awalnya sih ketemu dalam pete-pete. Kebetulan dia supir 
pete-petenya. Lalu kami berkenalan, tukaran nomor dan akhirnya pacaran. 
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Saya khilaf, karena telah melakukan hubungan terlarang sebelum ada ikatan 
sah dari kami berdua‛.

4
 

Pasangan suami istri yang menikah pada jenjang SMP dan SMA sangat 

rentang dengan masalah disebabkan kematangan berfikir mereka masih kurang. 

Rendahnya pendidikan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam mengelola 

rumah tangga dan mendidik anak karena pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh 

pendidikan orang tuanya. Pemerintah daerah kabupaten Majene sangat 

menghawatirkan penambahan jumlah anak menikah di bawah umur karena akan 

menambah jumlah anak yang putus sekolah.  

Faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Majene sangat bervariatif, tetapi sangat dipengahi oleh 

rendahnya pemahaman akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak dan 

kultur budaya masyarakat majene. Adanya faktor sosial masyarakat ekonomi, hamil 

diluar nikah dan khawatir akan timbulnya fitnah. 

‚Dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Majene ada beberapa 
penyebab yaitu keinginan orang tua dan calon suami istri, khawatir akan 
timbulnya fitnah, pergaulan bebas, rendahnya pemahaman pendidikan, masalah 
ekonomi dan hamil diluar nikah. Hal ini dipengaruhi karena kebudayaan 
masyarakat akan malu kalau anaknya terlambat untuk menikah, sebaliknya 
suatu kebanggaan apabila bisa melihat anaknya melaksanakan perkawinan 
dengan cepat dengan laki-laki pilihan orang tua, tanpa memperhatikan usia 
anaknya yang masih sangat muda. Hal lain dengan semakin berkembangnya 
zaman semakin mudah pula seseorang untuk menjalin suatu hubungan dan 
semakin bebas pula hubungan antara lawan jenis sehingga orang tua merasa 
khawatir akan timbul fitnah atau hamil diluar nikah sehingga cepat 
mengawinkan anaknya yang masih relatif muda menurut Undang-undang‛.

5
 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor 

pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene, juga dipaparkan oleh 

hakim Pengadilan Agama Majene Ibu Nur Annisa, bahwa hal ini dipengaruhi juga 

                                                      
4
Saskia (16 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Majene 13 Januari 2022. 

5
Nurul Hidayatit, (43 Tahun), Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene 5 

Januari 2022.  
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dengan perkembangan zaman yang semakin maju terutama dalam hal teknologi 

sehingga memudahkan orang dalam berbagai hal, berikut penjelasan Ibu Hakim 

Pengadilan Agama Majene : 

‚Di zaman sekarang yang semakin maju terutama dalam hal teknologi 
sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala 
sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila dalam hal ini tidak ada pengawasan 
dari orang tua, pemahaman agama yang kurang, lingkungan dan teman yang 
tidak mendukung dan tidak dibentengi dengan hal-hal yang positif, tentu akan 
membuat anak-anak tersebut mudah terpengaruh dan masuk kedalam 
pergaulan yang bebas sehingga akan berdampak buruk bagi anak tersebut‛

6
 

 
Hal ini sejalan dengan penjelasan bapak Panitera Pengadilan Agama Majene : 

‚Faktor pergaulan bebas juga sangat mempengaruhi anak-anak di bawah umur 
untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini orang tua harus terus 
berperan aktif untuk mengingatkan dan mengawasi anak-anak mereka  tetap 
dalam lingkungan yang positif untuk masa depan anak‛

7
 

Adapun yang menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin tersebut yaitu :  

1. Faktor Married By Accident (MBA)  

Beberapa kasus di Kabupaten Majene yang diajukan untuk Pengadilan 

Agama Majene untuk mendapatkan dispensasi kawin karena kedua anak (pria dan 

wanita) telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Kondisi seperti ini, 

orang tua anak perempuan terpaksa untuk segera menikahkan anaknya. Orang tua 

anak gadis ini memahami bahwa anaknya sudah tidak perawan lagi dan keluarga 

segera dinikahkan karena perbuatan itu menjadi aib dalam rumah tangga. Hal ini 

sejalan dengan penjelasan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene bahwa : 

‚Masyarakat Majene mencari jalan keluar solusi untuk menikah dibawah umur. 
Pada dasarnya masyakarat Majene ingin anaknya cepat menikah karena takut 
melanggar hak-hak yang dikhawatirkan melanggar norma agama. Hamil diluar 
nikah memang faktor yang paling mendominasi dalam permohonan perkara 
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene. Alasan ini juga dipahami 

                                                      
6
Nurul Annisa (28 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene 5 Januari 

2022.  

7
M. Fauzan (55 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene, 13 

Januari 2022.  
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sebagai alasan yang mendesak berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2019‛

8
 

Hal yang sama disampaikan juga oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene 

‚Ada juga kasus lain yang justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak 
mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat 
terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin‛

9
 

Demikian pula yang dikatakan Pak Panitera Pengadilan Agama Majene bahwa : 

‚Hamil diluar nikah karena pergaulan bebas. Ada juga pihak pemohon sudah 
menentukan tanggal nikah kemudian mengajukan penetapan permohonan 
dispensasi kawin di Pengadilan‛

10
 

Pihak pemohon dalam hal ini orang tua mengatakan bahwa : 

‚Calon istri anak saya sudah mau melahirkan, awalnya saya tidak tau karena 
saya fikir usia kandungannya sekitar 5 bulan. Tiba –tiba saya ditelfon calon 
istri anak saya untuk malam ini juga segera dinikahkan dihadapan iman karena 
tiba-tiba calon istri anak saya itu sudah mau melahirkan‛

11
 

Anak dari pihak pemohon yang dimohonkan dispensasi juaga mengatakan 

bahwa : 

‚iya benar saya telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami 
istri dan telah hamil 3 bulan dan calon suami saya sudah berpacaran dengan 
saya semenjak 2 tahun belakangan ini‛

12
 

Untuk menguatkan argument hakim  untuk calon istri yang telah hamil diluar 

nikah harus ada bukti yang kuat. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Wakil Ketua 

Pengadilan Agama Majene : 

‚Harus ada surat keterangan visum. Tapi di majene belum ada alat untuk 
mendeteksi hal tersebut. Jadi kami meminta surat keterangan dari dokter atau 
disertakan dengan buku kontrol kandungan‛

13
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Nurul Hidayatit, (43 Tahun), Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene 5 

Januari 2022.  
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Syamsidar, (39 Tahun), Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene 5 

Januari 2022.  
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M.Fauzan (55 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene 13 Januari 

2022.  
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Bustan (42 Tahun), Nelayan, Wawancara, Majene 15 Januari 2022.  

12
Annisa , (18 Tahun), Wiraswasta, Wawancara, Majene 13 Januari 2022.   

13
Syamsidar, (39 Tahun), Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene 

5 Januari 2022. 



94 
 

 

Mayoritas alasan permohonan dispensasi kawin adalah karena calon 

mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah demikian, 

maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya 

tersebut karena bayi yang ada di dalam kandungan si calon mempelai perempuan 

harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan 

nanti menjadi tidak jelas statusnya, dan kemungkinan besar akan menimbulkan 

dampak negatif yang akan merugikan si anak di kemudian hari.  

2. Faktor Rendahnya Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab permohonan dispensasi 

kawin, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan 

masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih 

dibawah umur. Sebagaimana dikemukan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene 

bahwa : 

‚Pemahaman akan pentingnya pengetahuan terkait dampak atau akibat 
perkawinan di bawah umur kalau saya liat memang disini masih rendah apalagi 
khusus masyarakat yang notabenenya jauh dari perkotaan. Jadi memang perlu 
adanya sosialisasi secara masif terkait dengan dampak atau akibat dari 
perkawinan di bawah umur tersebut. 

14
‛ 

Pemahaman terkait esensi dari perkawinan itu ternyata ada yang masih 

belum paham mengenai hak dan kewajiban istri dan suami dan pengetahuan orang 

tentang batas usia minimal juga masih kurang.  Hal ini disampaikan oleh salah satu 

pihak calon istri yang masih di bawah umur bahwa : 

‚Saya masih belum paham terkait apa hak dan kewajiban antara suami dan 
istri dalam rumah tangga, yang saya pahami bahwa menikah itu menyatukan 
antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan perkawinan‛

15
 

Lanjut yang dipaparkan oleh orang tua Pemohon : 
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Nurul Hidayatit, (43 Tahun), Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene 5 
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‚Batas usia minimal untuk menikahkan seorang anak sebenarnya saya belum 
paham betul. Yang saya tau bahwa saya menikahkan anakku itu karena saya 
mau liat anak saya bahagia‛

16
 

 Pendidikan agama juga sangat diperlukan sejak usia dini karena akan menjadi 

dasar pokok dalam pembentukan kepribadian anak. Pendidikan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. 

Pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt., dan 

membentuk akhlak untuk meningkatkan moral, jiwa yang bersih cita-cita yang benar 

dan akhlak yang tinggi. Kurangnya pendidikan agama dikarenakan salah satu faktor 

yaitu kurangnya pendidikan agama dalam keluarga. Dari orang tua yang kurang 

memberikan semangat mengenai pendidikan kepada anak sehingga mereka gampang 

terjerumus kedalam pergaulan bebas.  

3. Faktor Ekonomi  

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah yang menyebabkan orang tua tidak 

bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, para orang tua 

beranggapan bahwa mengawinkan anaknya meskipun masih dibawah umur 

merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini 

sejalan dengan yang disampaikan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene : 

‚Faktor ekonomi juga menjadi keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan masa 
depan anak, oleh karenanya sebahagian orang tua ingin anaknya cepat menikah 
untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Padahal kita ketahui banyak kok 
beasiswa atau dana bantuan yang diperuntukka untuk anak sekolah yang 
ekonominya rendah‛

17
 

Hal inilah yang menjadi alasan pemohon (orang tua) sehingga mengawinkan 

anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, sehingga 
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orang tua meminta dispensasi dari pengadilan setelah mendapat penolakan dari 

Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.  

4. Faktor Pergaulan Bebas 

Pergaulan dikalangan remaja yang melewati batas dan tidak di pantau oleh 

orang tua dapat menyebabkan terjadi kelakuan yang belum sewajar dilakukan. 

Pergaulan remaja yang begitu bebas bisa menjadi penyebab menikah di usia muda 

yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah yang sudah dirasakan anak. Pergaulan 

remaja yang tidak bisa dibatasi dan tidak dilarang orang tua menjadi semakin 

tingginya kejadian menikah di usia muda. Semakin bebasnya pergaulan pada anak 

menjadikan semakin tingginya terjadi pernikahan pada usia muda.  

Untuk mengatasi hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua 

adalah dengan membuat kesan bahwa mereka bisa berdamai dengan pilihan anaknya. 

Dengan demikian orang tua tetap bisa mengawasi aktivitas dan pergaulan anaknya 

dengan pasif. Hal ini searah dengan yang dipaparkan oleh  Ibu Wakil Ketua 

Pengadilan Agama Majene bahwa : 

‚Tidak ada kata terlambat dalam menangani anak remaja yang terlihat 
(melenceng), karena diusia ini teman adalah segalanya bagi anak dan sangat 
mudah terpengaruh oleh teman-teman sebayanya. Termasuk dalam hal 
pembinaan rumah tangga anak. Orang tua memiliki peran sangat besar 
terhadap keberlangsungan menikahkan anaknya. Orang tua harus berada disisi 
mereka. Baik itu mencegah untuk tidak melaksanakan perkawinan usia dini 
atau saat memasuki usia dewasa. Orang tua seharusnya senantiasa memberikan 
petunjuk dan bimbingan, bahkan senantiasa mendampingi mereka untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangganya.

18
  

 Ada hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa ketika orang tua terlalu 

mengekang anak dikhawatirkan akan terjadi adalah anak tidak akan mampu 

berkembang secara mandiri dan akan berusaha untuk melepaskan dirinya dari 
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kekangan orang tua bahkan anak akan merasa terganggu dengan privasinya.  Anak 

tersebut akan merasa risih dan pada akhirnya justru bersikap tertutup kepada orang 

tuanya. Sebaliknya jika orang tua terlalu membebaskan, anak yang dibebaskan tidak 

merasakan tekanan sebesar apa yang dirasakan oleh anak yang dikekang, sehingga 

dorongan untuk memberontak cenderung lebih kecil dibandingkan anak yang 

dikekang. Untuk itu, orang tua harus mengusahakan agar tetap terlibat secara pasif, 

namun jangan sampai terkesan ikut campur.  

5. Faktor Budaya (Tradisi) 

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene juga dipengaruhi 

dari faktor budaya. Adanya prinsip, keyakinan atau pemahaman sebagian 

masyarakat bahwa apabila seorang anak perempuan ada yang meminang/melamar, 

hal itu merupakan suatu kegembiraan merupakan rezeki. Masyarakat Majene akan 

merasa sangat bangga kalau anaknya cepat mendapatkan jodohnya, karena selalu ada 

rasa cemas dan ketakutan apabila anak perempuannya telat kawin. Masyarakat juga 

berpandangan bahwa apabila lamarannya ditolak, maka ia takut bahwa tidak akan 

ada yang melamar anaknya lagi setelah lamaran tersebut ditolak. Sebagaimana 

disampaikan oleh Pihak pemohon bahwa : 

‚kami sebagai orang tua  terkadang sulit untuk menolak lamaran seorang 
laki-laki karena khawatir tidak ada lagi yang mau melamar anak kami  
dikemudian hari‛ 

19
 

 Masyarakat sangat peduli dengan pandangan lingkungannya, tetangga  dan 

itu akan menjadi buah bibir. Sehingga apabila anaknya di lamar, akan disegerakan 

perkawinannya tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan batas usia  

perkawinan tersebut. Akan tetapi sebahagian orang tua juga yang sudah paham 
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tentang pendidikan ia berani untuk menolak lamaran tersebut. Kualitas sebuah 

rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan pasangan suami isteri dalam 

memasuki mahligai rumah tangga sebab kurang siapnya mereka dapat 

mengakibatkan dampak yang buruk untuk kedepannya.  

Menurut hemat peneliti bahwa faktor budaya atau adat istiadat memberi 

kontribusi perkawinan di usia dini. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman yang 

keliru dari sebahagian masyarakat. Orang tua melakukan hal demikian karena 

melihat peristiwa yang terjadi beberapa tahun silam, dimana mereka dan 

keluarganya menjalani sendiri yaitu menikah di usia dini dan atau di usia minimal, 

dan perkawinan tersebut tidak menimbulkan masalah. Padahal orang tua seharusnya 

harus memahami bahwa kondisi dahulu dengan sekarang sangatlah berbeda.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor dominan 

pengajuan alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene yaitu 

Marriage By Accident (hamil diluar nikah). Berikut rincian data permohonan 

dispensasi kawin karena hamil diluar nikah yang peneliti wawancarai mengenai 

permohonan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah sebagai berikut : 

a. Pasangan Umma (15 Tahun) & Badri (20 Tahun) 

Pasangan ini menikah pada bulan April 2021. Awal perkenalannya di mulai 

pada bulan Januari ketika mereka nongkrong di salah satu warkop di Majene, 

mereka dikenalkan oleh salah satu temannya dan saling tukar nomor. Selang 

beberapa hari kemudian mereka akhirnya berkomunikasi. Pasangan ini 

berpacaran dan telah melakukan hubungan badan di luar nikah yang 

kemudian telah hamil 3 bulan. Orang tua dari umma ini juga mengatakan 

bahwa setiap pulang sekolah umma tidak langsung balik ke rumah. Awalnya 
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dia tidak mengetahui bahwa umma ini mempunyai pacar. Menurut 

pengakuan dari kedua pasangan ini bahwa awalnya mereka coba-coba untuk 

melakukan hubungan badan diluar nikah tanpa mengetahui resiko 

kedepannya.  

b. Pasangan Risna (16 Tahun) & Kasim (19 Tahun) 

Pasangan ini menikah pada bulan Januari 2021. Awal perkenalannya di mulai 

pada bulan Maret 2020. Pasangan ini berpacaran dan telah melakukan 

hubungan badan di luar nikah yang kemudian telah hamil 4 bulan. Orang tua 

dari risna ini juga mengatakan bahwa setiap malam risna keluar dengan 

alasan kerja tugas dan pulang larut malam.  Awalnya dia tidak mengetahui 

bahwa risna ini mempunyai pacar. Menurut pengakuan dari kedua pasangan 

ini bahwa awalnya tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut tapi karena 

nafsu dan melakukan hubungan badan diluar nikah tanpa mengetahui resiko 

kedepannya. 

c. Pasangan Mirna (18 Tahun) & Abdu (19 Tahun) 

Pasangan ini menikah pada bulan Januari 2022.  Awal perkenalannya di 

mulai pada bulan Juni 2021 ketika mereka bertemu di salah satu kegiatan di 

Majene, mereka dikenalkan oleh salah satu temannya dan saling tukar nomor. 

Selang beberapa hari kemudian mereka akhirnya berkomunikasi. Pasangan 

ini berpacaran dan telah melakukan hubungan badan di luar nikah yang 

kemudian telah hamil 5 bulan. Menurut keterangan dari pasangan ini bahwa 

dia khilaf karena telah melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh 

syari’at.  
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d. Pasangan Saskia (16 Tahun) & Rahman (30 Tahun) 

Pasangan ini menikah pada bulan November 2021. Awal perkenalannya di 

mulai ketika saskia jadi penumpang dalam pete-pete dan supir angkotnya itu 

adalah rahman. Dalam perjalanan mereka berbincang-bincang dan akhirnya 

tukaran nomor. Pasangan ini berpacaran  dan telah melakukan hubungan 

badan di luar nikah yang kemudian telah hamil 3 bulan. Pendidikan saskia ini 

hanya sampai Sekolah Dasar. Alasan tidak melanjutkan pendidikan karena 

dia malas dan kekurangan biaya untuk melanjutkan pendidikan.  

e. Pasangan Mia (18 Tahun ) & Kadi (18 Tahun) 

Pasangan ini menikah pada bulan Juli 2021. Awal perkenalannya di mulai 

pada bulan Januari ketika mereka nongkrong di salah satu warkop di Majene, 

mereka dikenalkan oleh salah satu temannya dan saling tukar nomor. Mereka 

telah berpacaran dan telah melakukan hubungan badan. Awalnya mereka 

nonton video porno dan akhirnya karena nafsu dia melakukan hubungan 

badan tersebut.  

Dari penyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pasangan ini telah 

melanggar aturan dari syari’at karena telah melakukan zina. Akan tetapi untuk 

menyelamatkan keturunannya akhirnya dia mengajukan dispensasi kawin. Peran 

orang tua memang sangat diperlukan untuk terus mendidik anaknya dan terus 

memberikan edukasi mengenai akibat dari perkawinan dini. Pergaulan bebas 

ekonomi juga harus mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah Kab. Majene untuk 

mengatasi hal ini. Tokoh Masyarakat, Lembaga serta Pemerintah Kab.Majene harus 

saling bersinergi demi untuk masyarakat yang lebih baik dan taat kepada regulasi 

yang ada. 
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C. Pertimbangan Hakim  dalam Pemberian  Izin Dispensasi Kawin di Pengadilan 

Agama Majene. 

 Undang-undang Perkawinan mengatur batas umur perkawinan secara jelas. 

Pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas usia perkawinan bagi 

wanita adalah 16 tahun dan pria 19 tahun. Undang-undang tersebut direvisi menjadi 

Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia perkawinan menjadi 

19 tahun baik bagi wanita maupun pria. Perkara permohonan dispensasi kawin 

setelah terbitnya PERMA No 5 Tahun 2019 mengalami perubahan dalam hal proses 

persidangannya. Semula perkara dispensasi kawin disidangkan oleh majelis hakim 

yang terdiri dari satu orang hakim sebagai ketua majelis dibantu oleh dua orang 

hakim anggota majelis dan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Setelah 

diundangkannya Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, pada PERMA No 

5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi 

kawin dalam pasal 1 ayat 11 ‚Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah‛. Hakim dalam mengambil suatu 

keputusan lebih teliti, lebih berhati-hati menggali fakta hukum yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam memutuskan karena hanya seorang diri atau hakim 

tunggal tanpa dibantu hakim anggota.   

 Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Majene sebagaimana 

dikemukakan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene bahwa dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yakni :
20

 

a. Kelengkapan administrasi sebagaimana dalam pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 

2019 diantaranya : 
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1. Surat Permohonan. 
2. Foto copy KTP kedua orang tua/ wali. 
3. Foto copy KK. 
4. Foto copy KTP/ Kartu Identitas Anak dan/akta kelahiran anak. 
5. Foto copy KTP/ Kartu Identitas Anak dan/akta kelahiran calon 

suami/istri  
6. Foto copy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan 

masih sekolah dari sekolah anak. 

Pada saat proses persidangan hakim memeriksa kelengkapan administrasi 

pemohon dispensasi kawin serta hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam 

permohonan itu mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, memeriksa kondisi 

psikologis anak, kesehatan anak dan kesiapan anak untuk melangsungkan 

perkawinan.  

b. Tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-

undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  

c. Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26 ayat 1 yang 

mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) 

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuh 

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, 3) 

mencegah terjadinya perkawinan usia anak, 4)memberikan pendidikan 

karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. 

d. Kemaslahatan dan kemudharatan 

Ketentuan tersebut harus dijadikan acuan oleh para orang tua dan Majelis 

Hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin. Hal ini sejalan 

seperti yang dipaparkan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene :  

‚Ada hak prerogatif hakim untuk menentukan permohonan dikabulkan atau 
tidak.  Menurut saya, ada dua unsur yang paling penting ketika permohonan 
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itu akan dikabulkan yang pertama dalam Islam ada syarat dan rukun nikah 
yang harus dipenuhi dan  kedua calon mempelai sudah akal dan baligh‛

21
 

 
Lanjut yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene : 
 
‚secara syariat Islam perempuan itu lebih cepat balighnya daripada laki-
laki.pada dasarnya masyarakat majene ini ingin anaknya itu cepat menikah 
karena takut melanggar hak-hak yang dikhawatirkan melanggar norma agama‛ 

Seperti halnya yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene:  

‚ada pihak ketika dalam proses persidangan pihak tersebut mengancam. Tidak 
dikabulkan oleh hakim biasa masyarakat kawin di Iman. Mau diterapkan umur 
maksimal atau tidak, tidak akan pernah diterapkan karena memang pada 
dasarnya dia sudah ingin menikah. 

22
 

Hakim sebagai pihak penegak hukum yang dimana setiap penerapan hukum 

atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan 

hukum yang hendak dicapai oleh syariat dan dasar hukum hakim yang digunakan 

dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. 

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Islam maka dasar hukum putusannya 

adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, kemudian 

berdasarkan hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya.  

Pada tahun 2020, permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene 

juga berpengaruh pasca revisinya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Oleh sebab itu hakim sangat mempertimbangkan pemberian dispensasi 

tersebut. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene bahwa : 

‚Kami di Pengadilan Agama terkadang memperketat pemberian izin dispensasi 
kawin tersebut kepada calon pengantin. Kalau memang belum terlalu 
mendesak , maka pengadilan Agama Majene tidak akan menyetujui pemberian 
dispensasi kawin. Pengadilan Agama Majene memang sudah pernah menolak 
pemberian dispensasi tersebut. Keadaan yang mendesak dan harus diberikan 
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kawin adalah apabila calon pengantin perempuan sudah hamil sebelum 
menikah. Inilah yang disebut MBA (Marriage By Accident).23

 

Pengadilan Agama memberikan izin karena terlanjur hamil di luar nikah. 

Hakim dalam memberikan pertimbangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Majene juga memberikan nasihat-nasihat kepada anak pemohon mengenai persiapan  

menghadapi perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sikap Pengadilan 

Agama yang begitu ketat terhadap pemberian dispensasi kawin, dinilai peneliti 

sangat wajar karena jika keadaan tersebut dibiarkan tanpa menyaring alasan-alasan 

pemohon secara teliti, maka tentu akan berakibat pada bertambahnya perkawinan 

usia dini.  

Majelis hakim mengeluarkan penetapan dengan mengizinkan perkawinan di 

bawah umur untuk mengindari kemudharatan demi menyampingkan kemaslahatan. 

Dispensasi perkawinan dibuat sebagai solusi apabila ada calon mempelai yang belum 

menginjak umur 19 tahun untuk berhak kawin selain untuk menghindari 

kemudharatan tetapi juga untuk kemanfaatan hidupnya secara pribadi, sebab tidak 

semua orang dinilai sama kurang mampu membangun rumah tangga. Dengan 

mengabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut, hakim telah menepati 

statusnya sebagai penegak hukum untuk adil dalam mempertimbangankan faktor 

maupun dampak perkawinan di bawah umur dan hakim tidak melanggar perundang-

undangan.  

 Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dapat dikatakan 

menyimpangi ketentuan yang mengatur batas usia minimal usia perkawinan. 

Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diajukan 
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oleh pemohon melalui dispensasi kawin pun meningkat. Meskipun dalam peraturan 

perundang-undangan memberikan celah bagi pernikahan anak, akan tetapi hal 

tersebut tidak serta merta membuat majelis hakim mengabulkan permohonan 

tersebut. Akan selalu ada pertimbangan yang matang terkait apakah hal tersebut 

membawa maslahat yang lebih besar apabila dikabulkan, atau justru membawa 

mafsadat yang lebih besar apabila dikabulkan. Sehingga tidak semua permohonan 

dispensasi kawin dikabulkan oleh majelis hakim.  

Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjadi dasar pertimbangan hakim ialah asas 

kepentingan terbaik bagi anak (menghadirkan psikolog), hak hidup dan tumbuh 

kembang anak, penghargan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan 

martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depanhukum 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  Kepentingan terbaik bagi anak adalah 

segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup 

dan tumbuh kembang anak. Hak-hak anak yang harus diperoleh diantaranya yaitu : 

a. Hak terhadap kelangsungan hidup 

Prinsip ini erat kaitannya untuk menjamin hak ekonomi, kesehatan, dan 

sosial bagi anak. Agar anak dapat hidup secara baik. Hidup dalam kondisi sehat serta 

dapat menjalani kehidupan secara aman. Hak terhadap kelangsungan hidup hak asasi 

yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga, dan orang tua.  

b. Hak terhadap perlindungan 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara 
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optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi meliputi kegiatan yang bersifat 

langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik 

dan/atau psikis.  

c. Hak untuk tumbuh kembang  

Tumbuh kembang anak yang dimaksudkan adalah anak harus mendapat 

jaminan agar tumbuh secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.  

 Hal ini searah dengan penjelasan ibu wakil ketua Pengadilan Agama Majene 

bahwa :  

‚Anak sebagaimana kita ketahui bersama sebagai generasi penerus kehidupan 
sebagai individu tentu memiliki harkat dan martabat sebagai pribadi manusia 
yang utuh sesuai dengan tumbuh kembangnya yang tentu itu harus dijaga 
tumbuh kembangnya agar tetap pada tracknya. Perkawinan dalam Undang-
undang No 1 Tahun 1974 telah ditentukan usia yang diperkenankan sehingga 
apabila usia tersebut belum terpenuhi baik psikis maupun fisik tentu akan 
memberikan dampak pada anak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan 
tumbuh kembangnya sehingga akan mengganggu nantinya usia tumbuh 
kembang anak itu, dan meskipun demikian hanya dalam keadaan tertentu dan 
khusus dengan tentu saja tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi 
anak‛

24
 

Sebelum mengabulkan permohonan, hakim telah menelaah dan memastikan 

pihak pemohon telah melalui prosedur yang benar dan memenuhi syarat pengajuan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene. Adapun yang menjadi pertimbangan 

hakim dalam menetapkan pengabulan permohonan dispensasi tersebut, tidak lain 

untuk menghindari kerugian pihak yang mengajukan. Majelis hakim yang 

merupakan penegak hukum dan keadilan pun berkewajiban mengadili, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di 

lingkungan masyarakat. 
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 Dalam proses persidangan hakim dalam ini memeriksa dan mengadili perkara 

dispensasi kawin, hakim menyampaikan nasehat-nasehat yang berkaitan dengan 

konsekuensi yang muncul dari perkawinan dibawah umur. Hal ini dikemukakan oleh 

Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene : 

‚belum siapnya reproduksi bagi anak calon mempelai, terhentinya 
pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak, dampak bagi psikologi anak sosial 
dan ekonomi serta dikhawatirkan akan terjadinya pertengkaran-pertengkaran 
karena calon mempelai belum mencapai usia minimal untuk menikah‛

25
 

 Keterampilan dan skill yang dimiliki oleh hakim dalam mengupayakan agar 

permohonan dispensasi tidak diteruskan sangatlah penting. Sebagai pihak yang 

memiliki andil dalam proses pencegahan perkawinan pada anak, maka hakim lebih 

dituntut untuk aktif dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan berbagai 

upaya dan mengerahkan potensi yang dimiliki. Berbagai upaya tersebut dilakukan 

hakim agar senantiasa keinginan orang tua dan anak yang hendak melakukan 

perkawinan usia anak diakhiri.  

 Adapun upaya yang telah di lakukan Hakim di Pengadilan Agama dalam hal 

mencegah perkawinan usia anak sebagai berikut : 

a. Memberikan nasehat dan pandangan kepada orang tua dan anak terkait 

konsekuensi perkawinan. 

Pihak yang saling berkepentingan dalam proses permohonan dispensasi 

perkawinan terdiri dari orangtua/wali dan calon mempelai laki-laki atau perempuan. 

Untuk calon mempelai ini terdapat dua kemungkinan, adakalanya yang masih 

berusia di bawah umur adalah perempuan dan tidak menutup kemungkinan laki-laki 

selama salah satu pihak atau kedua belah pihak masih di bawah umur.Orangtua 

harus memastikan supaya dapat selalu memberikan nasehat terhadap anaknya agar 
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dapat menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga sesuai dengan tatanan yang 

diajarkan oleh agama Islam.  

Hakim mendorong orang tua untuk menghentikan perkawinan di usia anak. 

Usaha yang dilakukan hakim adalah dengan memberikan pandangan-pandangan 

konstruktif yang dapat menyakinkan orangtua supaya dapat menghentikan 

keinginannya. Seperti dampak atau konsekuensi logis yang muncul bila hubungan 

perkawinan tetap diteruskan yaitu seringkali memunculkan konflik atau perselisihan 

dalam membangun keluarga, penelantaran keluarga oleh salah satu pihak, 

kematangan psikologis dan seksual dari perempuan dan rentan dari sisi Kesehatan 

terhadap ibu dan bayi. Upaya selanjutnya adalah dengan memberikan nasehat dan 

pandangan-pandangan terkait dengan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi dan 

tingginya angka kematian bagi ibu jika yang menikah masih muda. Nasehat ini 

tujuannya adalah agar si anak tidak meneruskan keinginannya menuju ke jenjang 

perkawinan.  

b. Mengidentifikan dasar keinginan menikah 

Upaya yang dilakukan hakim dalam mencegah perkawinan anak adalah 

dengan memastikan keinginan pernikahan itu berasal dari anak tersebut. Bukan 

justeru orangtua yang paling aktif dalam mengedepankan keinginannya agar 

terhindar dari tanggungjawab memelihara anak sampai mandiri. Keharusan 

memanggil anak ke persidangan merupakan perintah dari Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin. Filosofis Perma tersebut adalah menurunkan angka perkawinan anak 

sehingga benar-benar harus ditunjukkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi 

memiliki niat untuk melangsungkan hubungan perkawinan. 
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c. Mencocokkan kesesuaian antara fakta anak, orang tua dan saksi.  

Kesesuaian fakta yang disampaikan di hadapan persidangan oleh orangtua, 

anak dan saksi menjadi hal yang sangat fundamental untuk diterima atau tidaknya 

permohonan dispensasi perkawinan.  Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan Ibu 

Ketua Pengadilan Agama Majene bahwa : 

‚Kita harus selektif dan teliti dalam memeriksa perkara. Oleh karena itu baik 
pihak orang tua, fakta anak dan saksi harus dihadirkan dalam persidangan 
untuk mencocokkan keterangan tersebut‛

26
 

Orang tua, anak dan saksi-saksi yang diperlukan untuk menyempurnakan dan 

membuktikan dalil permohonan oleh pemohon akan diperiksa satu per satu di 

persidangan. Pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan, pihak yang tidak 

dimintai keterangan tidak diperkenankan memasuki ruang persidangan. Tujuannya 

adalah untuk memastikan independensi bagi masing-masing pihak untuk 

memberikan informasi yang sesungguhnya tanpa intimidasi dari pihak manapun. 

D. Tinjauan Maqasid Syari’ah terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan 

permohonan dispensai kawin di Pengadilan Agama Majene 

 Dalam perspektif hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti 

mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori 

hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman 

universal, integral dan komprehensif yaitu teori Maqasid Syari’ah, sebuah teori 

hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas alquran dan sunnah saja dalam 

merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan 

tujuan pemberlakuan hukum.  Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa 

calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 
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perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan dapat 

mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.  

 Perkawinan di bawah umur tidak bisa dilaksanakan hanya 

mempertimbangkan tercapainya tujuan semata, semata perlindungan terhadap 

maqasid yang lain terabaikan. Semuanya bergantung pada nilai kemaslahatan dan 

unsur kemudharatan yang ada didalamnya. Adanya unsur maslahah (dampak positif) 

dan mafsadat (dampak negatif) dalam perkawinan di bawah umur harus menjadi 

pertimbangan matang. Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait 

mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin didasarkan pada prinsip-

prinsip maqasid syari’ah terutama prinsip hifzh nasl (memelihara keturunan) dimana 

prinsip ini mementingkan asas terhadap kepentingan terbaik bagi anak karena orang 

yang mengajukan dispensasi kawin masih dibawah umur dan dikhawatirkan akan 

berdampak pada keturunannya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah 

dalam kaidah fiqh  

 درءَايهفاسدَيقدوَعهيَجهةَايهصاحمَ
Artinya:“Menolak kemafsadat itu didahulukan daripada meraih   
kemaslahatan.‛ 

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara terdapat mafsadat dan 

maslahatnya maka mafsadatnya itu harus dihilangkan karena hal itu bisa menyebar 

kemana-mana dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Dalam perkara 

dispensasi kawin ini yang termasuk mafsadatnya adalah seorang anak yang telah 

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia 

minimal pelaksanaan perkawinan, dan maslahatnya dengan mengeluarkan atau 

mengabulkan penetapan permohonan dispensasi kawin agar tidak terjadi kerusakan 

pada diri ibu dan anak apabila seorang ibu sudah melahirkan.  
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Hal tersebut diungkapkan Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene : 

‚Ketika anak dinikahkan dibawah umur yang dimana belum terlalu siap 
untuk menikah maka akan berdampak kepada keturunan yang tidak 
berkualitas dan psikologi anak juga akan terganggu‛

27
 

Memelihara keturunan merupakan bentuk dari kemaslahatan baik duniawi 

ataupun ukhrawi adalah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia 

dari generasi ke generasi, karena itu syariat memandang pentingnya naluri untuk 

manusia untuk berketurunan dan syariat mengatur pemeliharaan keturunan. 

Alqurjuga mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga 

dengan landasan pernikahan yang sah. Islam mempertimbangkan bahwa masalah 

keturunan dan hak anak dalam jiwa sangatlah penting.  

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian sangat 

besar yang dapat dipakai untuk memberikan spesialisasi hak asasi mereka, 

perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam 

masalah zina, penghancuran kehormatan orang lain, Islam juga memberikan 

perlindungan dalam pengharaman mengadu domba, memata-matai dan mencela 

dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk dan perlindungan perlindungan lain 

yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Diantara bentuk 

perlindungan yang diberikan adalah dengan memberikan ancaman-ancaman kepada 

para pembuat dosa dengan siksaan yang menyakitkan di hari kiamat.  

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan, karena pelakunya dianggap 

belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga 

belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi 

kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam k/ehidupan sebagai suami istri 
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terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Hal ini berdasarkan firman 

Allah swt QS An-Nisa’/ 3:6.  

   َ   َََ َ  َ َ َ  َ ََ  َ  َََ   َ

  َ  ََ  ََ َ َ  َ   ََ َ َ  َ   َ   ََ  َ

 َ   َ َ   َ   ََ َ َََََ 

Terjemahnya :  

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu 
memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah 
kamu) tergesa-tergesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. 
Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan 
diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka 
bolehlah dia makan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan 
saki-saksi. Dan cukup Allah sebagai pengawas.

28
 

Namun demikian, pernikahan di bawah umur tidak bisa dilarang secara 

begitu saja  hanya karena terlihat di dalamnya berpotensi melahirkan dampak 

negatif. Mafsadat dan maslahat harus diukur atas pertimbangan grade masing-

masing, yakni pertimbangan level dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Level 

dharuriyah tentu saja harus didahulukan dari hajiyah dan tahsiniyah, yang hajiyah 

dari tahsiniyah. Karena itu, dalam konteks tertentu pernikahan dini bisa saja menjadi 

pilihan terbaik saat diyakini secara pasti untuk menyelamatkan seseorang dari 

perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah (hifz al-nasl), meskipun dalam 

pelaksanaannya berpotensi melahirkan mafsadat yang lain namun mafsadat itu tidak 

sampai pada level dharuri, sementara menjaga kemaluan dari perzinaan adalah 

bersifat dharuri. Akan tetapi, jika tidak ada kondisi mendesak atau alasan dharuri 

maka perkawinan di bawah umur harus dihindari.  

                                                      
28

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  h. 77.  
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Pertimbangan hakim memiliki tujuan baik yaitu untuk menghindari diri dari 

perbuatan zina sehingga telah memelihara keturunan. Tetapi untuk mewujudkan 

kemaslahatan bukan hanya (hifz al- nasl). saja melainkan harus terpenuhinya lima 

unsur lainnya. Hal ini sejalan dengan penyampaian Ibu Ketua Pengadilan Agama 

Majene: 

‚Perkawinan anak sebetulnya banyak menimbulkan dampak negatif  atau 
mudharat/mafsadatnya bagi tumbuh kembang anak. Ada 3 hal yang terkait erat 
dengan akibat dari dispensasi kawin tersebut yaitu melindungi jiwa, keturunan 
dan akal. Kalau memang tidak sejalan dengan tujuan agama sementara 
Undang-undang Perkawinan itu menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila 
dilaksanakan sesuai norma agama, maka tujuan perkawinan sulit 
diwujudkan.‛

29
 

Perkawinan di bawah umur dilihat dari prinsip hifzh al-aql (memelihara akal) 

bahwa anak yang melakukan perkawinan itu berhenti sekolah atau putus sekolah 

akan menyebabkan rendahnya pengetahuan yang dimiliki. Maka dari itu perkawinan 

akan merebut kesempatan seseorang yang menuntut ilmu dan mengembangkan akal 

pikirnya. Dengan mendapatkan pengetahuan di sekolah juga sebagai pembentukan 

mental seseorang. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-‘Ankabut/29:43.  

  َ َ   َ ََ َ  ََ   ََََ 

Terjemahnya : 

dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang 
memahaminya kecuali mereka yang berilmu.

30
 

Islam memerintahkan manusia untuk menjaga akal agar terhindar dari hal-hal 

yang merusak akal dan jika dilihat dari calon mempelai yang melangsungkan 

perkawinan di bawah umur akses untuk mendapat pendidikan terhenti karena 

pasangan calon mempelai ini fokus untuk mengurusi rumah tangganya. Orientasi 

                                                      
29

Syamsidar, (39 Tahun), Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Majene, Wawancara, Majene 

5 Januari 2022.  
30

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 401.  
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penjagaan akal dalam maqasid syariah ini adalah pemenuhan hak intelektual bagi 

setiap individu yang ada dalam masyarakat.  

 Dilihat dari prinsip hifzh nasl (memelihara keturunan) perkawinan di bawah 

umur itu bisa menghindarkan dari zina dan menyelamatkan nasab anaknya ketika 

calon mempelai tersebut telah hamil diluar nikah akan tetapi ketika tidak adanya 

alasan yang sangat mendesak untuk dinikahkan sebaikan perkawinan di bawah umur 

dihindari. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Mu’minun/23:5-7. 

  َ َ   َ  َََََ َ َََ  َ   َ  َ  َ َ

َََ َ  َ  َ َ    َ َ ََََ 

Terjemahnya : 

 Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya; kecuali terhadap istri-istri 
mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka 
tidak tercela; tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), 
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.  

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba Allah itu 
tergantung kepada  

Jika dilihat dari prinsip hifzh nafs (memelihara jiwa) perkawinan di bawah 

umur ternyata mengancam jiwa seseorang terutama calon mempelai perempuan 

dilihat dari segi medis berisiko meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta 

risiko bayi lahir stunting. Isu pelanggaran kesusilaan dan menjaga kemaluan semata. 

Terjadi penambahan dalam hal hukum keluarga, hak dan kewajiban suami dan istri, 

kekerasan dalam rumah tangga dan nilai hukum keluarga lainnya.  

Dari pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur akan menimbulkan akibat 

hukum di antaranya yaitu: dianggap telah dewasa atau telah cakap hukum, anak 

yang dilahirkan setelah pelaksanaan perkawinan anak berstatus sah, dan anak yang 

dilahirkan dari pelaksanaan perkawinan anak menimbulkan hubungan perdata 
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terhadap harta perkawinan. Di samping itu, apabila terjadi kehamilan akan 

membawa risiko besar terhadap ibu maupun anak seperti keguguran atau jika anak 

lahir selamat ada kemungkinan memiliki kesehatan yang kurang baik. 

Pemberian penetapan dispensasi kawin hakim tidak boleh keluar dari koridor 

hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan 

menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan untuk mengikat untuk 

dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, 

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim 

memiliki pertimbangan-pertimbangan. Pengadilan hanya akan memberikan izin 

kepada para pemohon ketik telah hamil diluar nikah ini untuk menyelamatkan nasab 

yang dikandung oleh perempuan tersebut.  

Ada nilai kemanfaatan dan kemudharatan yang hakim pertimbangkan 

sebelum menetapkan. Bukan meragukan kepastian hukum dan fungsi batas umur, 

tetapi sebagai bentuk meminimalisir akibat buruk perkawinan dibawah umur karena 

kurang matangnya kedewasaan. Dengan adanya dispensasi perkawinan adalah 

sebagai solusi beberapa faktor atau alasan tertentu untuk tetap mendapat izin 

perkawinan di mata hukum nasional agar tidak semakin memperburuk faktor atau 

alasan tersebut. Majelis hakim diharapkan lebih memperhatikan lagi pada tiga tujuan 

hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian agar mempunyai putusan yang 

adil dan lebih bermanfaat bagi pemohon agar tidak terjadi ketidakadilan apalagi 

menimbulkan kerusakan (mafsadah) bagi seseorang. 

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika berdasarkan fakta hukum 

dipersidangan terbukti dilihat dari berbagi aspek baik syar’i, yuridis, sosiologis, 
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psikologis, dan juga kesehatan. Perkawinan tersebut dilaksanakan apabila sangat 

mendesak guna mewujudkan tujuan syariat Islam salah satunya menjaga 

keselamatan keturunan. Menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian 

dari maqasid syariah yang menempati posisi primer. Urgensi inilah yang diharapkan 

mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas 

dari keturunan itu juga perlu diperhatikan. Ada kalangan yang mengharapkan atau 

menginginkan untuk melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum mencapai 

batas usia minimal sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 16 Tahun 2019 

perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan 

pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan 

dampak negatif.  

Dispensasi kawin memiliki dua sisi penilaian yang saling berlawanan yaitu 

sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, diantaranya adalah menyelamatkan anak 

dari pergaulan bebas yang hamil diluar nikah dan jika dilihat dari sisi negatifnya 

belum matangnya anak tersebut untuk melakukan perkawinan baik dari segi fisik 

maupun mental, sehingga perkawinan yang dibangun pada usia muda tersebut tidak 

bertahan lama dan sering berujung perceraian.  

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya 

perkawinan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh 

dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan tersebut dilakukan dan syarat-syarat apa 

yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara 

dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah 

dari ayahnya, dan tidak melarang itu saja akan tetapi juga melarang hal-hal yang 

dapat membawa kepada zina.  
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Adapun implementasi diterapkannya hifzh nasl  dalam dispensasi kawin 

adalah : 

a. Meningkatkan wawasan pemahaman dan pengertian tentang tujuan 

perkawinan.  

b. Meningkatkan tugas pokok fungsi dan hak serta kewajiban suami maupun 

isteri. 

c. Meningkatkan tugas orang tua dalam memelihara dan mendidik anak 

keturunannya sebagai generasi penerus bangsa yang saleh dan saleha. 

d. Menempatkan keluarga sebagai pondasi utama dalam pembentukan tatanan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

Adapun tujuan akhir dari hifzh nasl dalam dispensasi kawin yaitu : 

a. Meningkatkan kualitas keluarga. 

b. Menjaga dan memelihara keturunan  

c. Memberantas kemaksiatan, kemiskinan dan kebodohan. 

d. Meningkatkan kelemahan generasi.  

Adapun beberapa solusi yang ditawarkan sebagai hasil analisa dalam 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

a. Perlu adanya Penyuluhan Hukum Terpadu (PHT) oleh yang dilakukan secara 

masif dan perlunya sinegritas antara Pemerintah Kabupaten Majene yaitu : 

1. Kementerian Agama Kabupaten Majene 

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Majene. 

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Majene. 
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4. BKKBN Kabupaten Majene . 

b. Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan 

atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyuluhan ke 

masyarakat. 

c. Perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena 

salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini atau di usia minimal nikah 

adalah faktor pendidikan dan faktor ekonomi dalam sebuah keluarga.  

d. Pentingnya penguatan pemahaman dan peran keluarga /orang tua untuk 

mencegah pernikahan usia dini atau nikah di usia minimal karena keluarga 

merupakan benteng terakhir dari pencegahan ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Majene disebabkan oleh faktor rendahnya pendidikan, faktor kultur 

budaya, pergaulan bebas, ekonomi, dan hamil di luar nikah. Faktor penyebab 

terbesar terjadinya dispensasi kawin dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan 

dan sebagian karena unsur budaya dan pergaulan bebas yang merajelela di 

kabupaten Majene. Masyarakat Majene masih kurang pemahamannya terkait 

esensi dari perkawinan terutama anak yang belum mencapai batas usia 

minimal, lebih banyak dampak negatif dan akibat yang ditimbulkan dari 

anak yang menikah dibawah umur karena usianya belum matang untuk 

menjalani bahtera rumah tangga sehingga pada alasan pengajuan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Majene itu lebih dominan karena faktor 

Marriage By Accident. Dengan adanya perubahan batasan usia perkawinan 

bagi perempuan yang disamakan dengan usia perkawinan laki-laki, maka 

semakin marak dan banyaknya perkara dispensasi kawin.  

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene yaitu kelengkapan 

administrasi pada saat pengajuan permohonan dispensasi kawin yang sesuai 

dengan Perma No 5 Tahun 2019, tidak adanya larangan perkawinan 

sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 
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Perkawinan, dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan dan 

kemudharatan yang timbul dari dikabulkannya permohonan dispensasi 

kawin. 

3. Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait mengabulkan atau menolak 

permohonan dispensasi kawin didasarkan pada prinsip-prinsip maqasid 

syari’ah terutama prinsip hifzh nasl (memelihara keturunan) dimana prinsip 

ini mementingkan asas terhadap kepentingan terbaik bagi anak karena orang 

yang mengajukan dispensasi kawin masih dibawah umur dan dikhawatirkan 

akan berdampak pada keturunannya. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Para akademisi maupun hakim memberikan sosialisasi undang-undang 

Perkawinan kepada masyarakat, tentang tujuan perkawinan dan memberikan 

nasehat kepada mereka yang berkepentingan mengenai masalah dispensasi 

kawin, bahaya pergaulan bebas dan menikah terlalu dini.  

2. Untuk pemerintah diharapkan membuat peraturan daerah untuk memberikan 

sanksi pidana sebagai efek jera kepada oknum yang menikahkan anaknya 

dibawah umur tanpa persetujuan dari pengadilan.  

3. Untuk para pemuda diharapkan bisa membuat suatu organisasi yang 

mendukung gerakan-gerakan remaja sehat dan tidak menikah di usia muda, 

mengedukasi semua masyarakat, dan saling membantu menghentikan kasus 

pernikahan dini ini, karena jika bukan kita yang sadar akan masalah ini, 

siapa yang akan menyadarkan dan memecahkan permasalahan tersebut.  
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