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ABSTRAK 

Nama        : Iin Aulia Mahardini 

Nim           : 10300117069 

Judul : Feminist Legal Theory Dalam Peraturan Mahkamah Agung  

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum (Studi Analisis Gender dan Hukum Islam) 

 

Skripsi ini membahas mengenai Feminist Legal Theory Dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara 

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Analisis Gender dan Hukum Islam). 

Adapun rumusan masalah ini yaitu (1) Bagaimana Hakikat Feminist Legal Theory 

dalam Studi Analisis Gender danHukum Islam? (2) Bagaimana implemetasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum? (3) Bagaimana Korelasi Feminist 

Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum?. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah penelitian 

kepustakaan. Pendekatan sumber data analisis yang menggunakan pendekatan 

normatif-yuridis.  

 Hasil dari penelitian ini yaitu kemudian korelasi feminist legal theory dan 

Peraturan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara perempuan, hal ini menjadi 

langkah progresif yang ditempuh di lingkungan peradilan untuk mewujudkan 

kesetaraan gender. Peraturan ini hadir sebagai pijakan hukumuntukhakim ketika 

mengadili perkara perempuan dengan hukum, baik perempuan sebagai saksi, 

korban, pelaku dan pihak di pengadilan. Reformasi system hukum secara tertulis 



 

dan hukum acara diperlukan untuk mengakomodasi pengalaman perempuan 

korban. System dan produk tersebut harus dapat memastikan suatu peraturan 

perundang-undangan, termasuk hukum pidana yang berspektif gender. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu bahwa dalam penegakkan hukum dan 

keadilan, penegakkan hukum harusnya melibatkan pengalaman perempuan. 

Sehingga dalam menegakkan hukum, tidak memuat unsur diskriminasi, bahwa 

dalam menegakkan hukum haruslah mempertimbangkan prinsipkesetaraan gender 

yang berdasar dari pengalaman perempuan juga sehingga hukum tidak hanya 

menguntungkan salah satu pihak saja. kepada calon peneliti selanjutnya, dalam 

melakukan penelitian haruslah berdasarkan Fakta lapangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum merupakan hal yang menjadi wacana berkelanjutan, yang tidak 

hanya melibatkan ahli hukum dan pemerhati hukum, tetapi juga telah menarik 

perhatian berbagai kalangan untuk ikut menyampaikan pendapat dikarenakan 

hampir tidak ada celah dalam kehidupan yang tidak diintervensi oleh norma hukum. 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menuntut dan mengharuskan hukum 

bergerak sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam 

menciptakan masyarakat yang adil gender.1 

Di Indonesia saat ini hukum menjadi sangat memperihatinkan, dimana rasa 

keadilan masyarakat diabaikan dalam penegakan hukum di Indonesia.  Penegakkan 

hukum menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia, ini dapat menimbulkan 

dampak-dampak serius dalam sistem hukum di Indonesia yang masih banyak 

terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum. Perlu adanya 

pembaharuan terhadap hukum, baik itu pembaharuan dari sisi pelaksanaan hukum, 

aturan hukum, maupun lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Sehingga negara ini 

mampu mencapai keadilan yang tidak memihak, serta mencapai kesejahteraan dan 

kualitas keamanan yang baik.   

Sementara itu, kelemahan juga ditemukan dalam pendampingan terhadap 

perempuan, Ketidakadilan antara laki-laki maupun perempuan disebabkan adanya 

relasi kuasa yang timpang, substansi dan struktur hukum di Indonesia yang bias 

gender dan tidak memihak pada perempuan tidak terlepas dari budaya patriarki 

                                                           

1Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan sistem Hukum (Jakarta: Nusa Media, 2010), 

h.9. 
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yang masih kuat di Indonesia. Budaya patriarki inilah kemudian mempengaruhi 

budaya hukum yang berkembang di Indonesia. Budaya hukum sendiri menentukan 

bagaimana sistem hukum dapat diterapkan dalam budaya yang sudah ada dalam 

masyarakat, oleh karena itu tidak mengherankan jika struktur dan substansi hukum 

di Indonesia masih bias gender. 

Salah satu akibat ketidak setaraan gender adalah marginalisasi, terutama 

terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, lembut, 

halus. Sensitif dan sifat feminim lainnya membuatnya tidak memiliki kesempatan 

sama dengan laki-laki. Sehingga pihak yang tertindas merasa tidak sadar pada 

kenyataan itu sehingga sampai menjadi kebiasaan, tidak hanya kaum laki-laki kaum 

perempuan juga ikut mentradisikan ketidakadilan gender tersebut. Karena mereka 

berpendapat bahwa hal tersebut sudah tidak perlu untuk di koreksi hal ini dianggap 

sebagai kodrat ilahi yang diberikan kepada makhluknya di bumi.2  

 Satu prinsip pokok ajaran islam adalah persamaan antara manusia, baik 

antara laki-laki maupun perempuan, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di 

antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan 

ketakwaan.3 Di indonesia sendiri bisa di sebut menganut budaya patriarki. Budaya 

patriarki ini berpengaruh terhadap aspek-apek kehidupan wanita indonesia. 

Perempuan yang termarginalkan oleh kontruksi sosial menjadikan mereka hanya 

bergerak di ranah privat dan Pendapat yang tidak membolehkan kaum perempuan 

menjadi pemimpin didasari oleh pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur’an 

yang secara subtantif telah memposisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi 

kaum perempuan. Sebagaimana termuat dalam Q. S An-nisa/4:34: 

                                                           
2Husein Muhammad, Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, 

(Yogyakarta: LkiS, 2009), h.8. 

3M. Quraish Shihab, “Konsep Wanita Menurut Al-Qur’an, Hadist dan Sumber-Sumber 

Ajaran Islam” (Jakarta: INS, 1993), h. 3.  
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ُ بَ  امُوْنَ عَلىَ الن ِّسَاۤءِّ بِّمَا فَضَّلَ اللّٰه جَالُ قوََّ نْ الَر ِّ بِّمَآ انَْفَقوُْا مِّ مْۗ  عْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ  امَْوَالِّهِّ

ُۗ وَ  لِّحٰتُ قٰنِّتٰتٌ حٰفِّظٰتٌ ل ِّلْغيَْبِّ بِّمَا حَفِّظَ اللّٰه ظُوْهُنَّ فَالصه  الهتِّيْ تخََافوُْنَ نشُُوْزَهُنَّ فَعِّ

بوُْهُنَّ ۚ فَاِّنْ اطََعْنَ وَاهْجُ  عِّ وَاضْرِّ نَّ سَبِّيْلًَ رُوْهُنَّ فِّى الْمَضَاجِّ َ  ۗكُمْ فَلََ تبَْغوُْا عَلَيْهِّ اِّنَّ اللّٰه

 كَانَ عَلِّيًّا كَبِّيْرًا

Terjemahnya: 

“Laki-laki (Suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 

hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat 

(kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah 

telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan 

akan nuszyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah 

mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. 

Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan 

untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”4 

Islam sendiri mengajarkan kesetaran antara laki-laki dengan perempuan dari 

segi apapun, termasuk pekerjaan seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-

Jamu’ah/62:10. Perintah bertebaran di bumi dan mencari sebagian karunianya pada 

ayat di atas bukanlah perintah wajib. Dalam kaidah ulama-ulama dinyatakan: 

“Apabila ada perintah yang bersifat wajib, lalu disusul dengan perintah sesudahnya, 

maka yang kedua itu hanya mengisyaratkan bolehnya hal tersebut dilakukan.5 

                                                           
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Jakarta: PT. Dharma Karsa 

Utama, 2015). h.84. 

5M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h.233.  
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Menurut pemikiran dari Prof. Dr. Musdah Mulia, MA., bahwa Islam sangat 

tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan 

laki-laki. Karena itu islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, 

terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki feodal dan 

semua sistem tiranik, despotic dan otoliter.6 Akan tetapi islam mengecualikan 

patriarki pada hal-hal tertentu seperti budaya patriarki yang menganggap 

perempuan selalu berada di bawah laki-laki dan merupakan mahluk kedua dimata 

Allah. Islam hadir tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai 

bentuk ketidakadilan. Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama 

adalah alasan yang dicari-cari. Sebab bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak 

ada satu pun teks baik dalam Al-Qur’an maupun hadis yang memberi peluang untuk 

memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antara manusia di 

dalam islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetraan, persaudaraan dan 

kemaslahatan. Al-Qur’an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang menguntungkan 

satu pihak dan merugikan pihak lainnya perbedaan tersebut dimaksudkan untuk 

mendukung misi pokok Al-Qur’an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang di 

dasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Hal tersebut merupakan cikal 

bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan 

Tuhan. Ini semua terwujud manakalah ada pola keseimbangan dan keseimbangan 

anatra laki-laki dan perempuan.7 

Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan 

perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang 

                                                           
6Musdah Mulia, “Konsep Gender Menurut Islam” (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), 

h. 55. 

7Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: 

Paramadina, 1999), h.18-19.  
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diberikan kepada laki-laki.8 Tetapi dalam perlindungan hukum yang peka terhadap  

perempuan korban diperlukan untuk memberikan suatu kepastian, keadilan, dan 

perlindungan hukum bagi korban. Bias gender dalam peraturan perundangan yang 

ada dapat diatasi dengan keterlibatan gerakan feminism dalam hukum melalui salah 

satu teori hukum feminis demi mencapai hukum yang berkeadilan gender. 

Di dalam konteks indonesia, istilah syari’ah islam bukan semata-mata 

syari’ah yang didasarkan pada al-Qur’an dan sunnah nabi yang sangat biasa 

ditafsirkan dan diperbaharui laagi cara pemahamnnya. Tetapi syariah islam di 

indonesia menjadi istilah politis, masing-masing kelompok menggunakan istilah ini 

secara berbeda dengan kelompok lain. Bahkan ada kelompok dalam masyarakat 

islam yang memandang bahwa syari’ah merupakan identitas kelompok mereka.  

Syariah yang dicita-citakan oleh kelompok islam konservatif menjadi dasar 

negara islam nampaknya tetap kurang memperhatinkan perempuan. Hal ini 

sebenarnya sangat wajar karena syariah menurut pandangan islam konservatif 

adalah produk kaku masa lalu yang tidak bisa diubah. Kelompok ini tidak 

mendukung bahwa peran politik perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh 

kaum perempuan muslim secara keseluruhan. Kaum perempuan menurut kelompok 

ini ditugaskan secara khusus untuk mengurus hal-hal yang bersifat domestik, 

misalnya mengurus runah tangga, mendidik anak, dan melaksanakan tugas-tugas 

lainnya yang masih berada dalam wilayah domestik. 

Dalam kaitanya dengan hukum studi feminis sendiri lahir untuk 

memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, dan studi hukum 

seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi juga terlebih kepada asas 

keadilan. Namun satu hal yang dihadapi adalah kemapanan studi hukum yang telah 

                                                           
8Ahmad Zahra Al-Hasany, Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam 

(Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h.258.  
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berusia berabad-abad dan yang sebenarnya juga telah melahirkan berbagai teori dan 

aliran, sedangkan studi feminis baru muncul dibilang stengah abad lalu.9 

Beberapa aliran yang ada dalam teori hukum, para ahli mengkategorikan 

teori-teori tersebut ke dalam dua kelompok yaitu, Pertama, hukum sebagai suatu 

sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang 

kondisi sistem yang sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-

bagian terkecil dari sistem itu dan teori yang akan menjelaskan persoalan 

bagaimana adanya tanpa keterkaitan dengan pengamatannya.10 

Kedua, hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur, akan tetapi 

merupakan suatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan 

dan bahwa hukum sangat dipengaruhi persepsi dari pengamatanya dalam memaknai 

suatu hukum tersebut. Akademis bidang hukum khususnya feminis serta anggota 

gerakan Critical Legal Studies, yang mengunakan metode dekontruksi ini sebagai 

cara untuk menetang hukum yang tidak berkeadilan. Mereka setuju bahwa tekhnik 

dekontruksi dapat diadaptasi untuk tujuan mengkritik doktrin hukum yang tidak 

berkeadilan dan dapat menciptakan lebih banyak keadilan. Feminist dapat 

menggunakan argument dekontruksi untuk mengungkapkan dan mengkritik adanya 

penekanan dan marjinalisasi terhadap hal yang berkaitamn dengan perempuan dan 

feminitas.  Dekontruksi inilah yang dapat digunakan oleh feminis untuk 

merekonstruksi kembali untuk dipahami dengan makna yang baru.  

Dilihat dari teori hukum feminis (Feminist Legal Theory), maka hukum 

yang berlaku selama ini di Indonesia masih belum mengakomodasi pengalaman 

                                                           
9Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender 

(Jakarta: Pustaka Obor, 2012), h. 27. 

10Otje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum (Refiks Aditama: Bandung, 2004). h. 

47. 
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perempuan baik hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan 

yang lainnya maupun hukum yang mengatur hubungan perorangan dengan negara.  

Asumsi dasar dari teori hukum feminis (Feminist Legal Theory) berawal 

dari Brenda Cossman. Yang dikatakan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki, 

yang bertujuan untuk memperkokoh hubungan-hubungan sosial yang patriarkis. 

Mereka abai terhadap pengalaman-pengalaman perempuan. Tidak mengherankan 

apabila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang bias dan dampaknya justru 

terjadi ketidakadilan terhadap perempuan. Peraturan tertulis (hukum positif) di 

negeri ini bias jadi hanya berperan kasta dan strata kehidupan sosial yang nyaris 

melenceng dari tujuan filosofis pembentukannya.11 Dengan memberikan 

kritikannya terhadap teori hukum, Feminist Legal Theory mencoba memberikan 

pendekatan yang berbeda dalam melihat bagaimana hukum itu diperaktekan. Dalam 

hal ini Feminist Legal Theory memberikan penawaran terhadap perbaikan pada 

hukum yang selama ini selalu diasumsikan dan diterapkan dengan sudut pandang 

patriarkhi dan mempermasalhkan pertanyaan-pertanyaan yang dipermasalahkan 

teori hukum yang pada umumnya. 

 Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan untuk 

menghindari beberapa tindakan diskriminasi terhadap perempuan, diantaranya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Covenant on Civil and 

Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang 

mengatakan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan 

perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang 

setara bagi semua orang dari diskriminasi, termasuk jenis kelamin atau gender. 

Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi 

                                                           
11Muhamad Erwin, Filsafat Hukum “Refleksi Kritis terhadap Hukum”  (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2012). h. 157. 
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mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on 

The Elimination of All Forms of Discrimination Against Womwn). Namun meski 

sudah dibentuk beberapa undang-undang perempuan masih saja mengalami 

berbagai kendala dalam meraih pemenuhan haknya yang disebebkan oleh 

diskriminasi dan pandangan negatif terhadap jenis kelamin dan gender. 

Diskriminatif dan stereotip yang di alami oleh perempuan dalam sistem peradilan 

berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. 

Semakin perempuan mengalami diskriminasi atau pandangan negatif maka 

semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.12 Melihat kondisi tersebut, 

pada tahun 2017, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi 

berinisiatif untuk mengambil langkah guna memastikan tidak adanya diskriminasi 

berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Dengan mengeluarkan 

peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk 

menghindari terjadinya diskriminasi ketika pemeriksaan di pengadilan berlangsung 

dan munculnya putusan yang bias gender. 

KUHPidana di Indonesia juga tidak mengagap perempuan sebagai manusia 

yang bermartabat, yaitu manusia yang punya individualitas seperti pria. Sebaliknya 

perempuan dianggap sebagai makhluk tubuh seksualitas belaka. Hal ini nampak 

misalnya pada sejumlah pasal dalam KUHPidana. Salah satunya adalah tentang 

perkosaan pasal 285, yang mengisyaratkan korban harus bukan istri sendiri dan 

harus terjadi dalam bentuk hubungan seksual.13 

                                                           
12Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia MaPPI FHUI, 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Jakarta: AIPJ, 2018), h. 10. 

13Harkristutu Harktisnowo, “Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap perempuan” 

dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, (Jakarta: Kelompok Kerja Covention Watch dan Pusat 

Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), h. 85. 
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Tidak sedikit kasus-kasus yang dihadapi oleh perempuan berhadapan 

dengan hukum merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang 

menempatkan perempuan pada posisi sebagai korban. Catatan kekerasan terhadap 

perempuan tahun 2017 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam ranah 

personal mencapai 71% atau 9.609 kasus, sebagaian besar diantaranya merupakan 

kasus kekerasan seksual. Komnas perempuan menyatakan sepanjang tahun 2017 

kekerasan seksual masih terjadi dan terus mengancam perempuan dalam berbagai 

rentang usia. Namun, penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan di 

Indonesia masih berpihal pada korban. 

Sementara itu peran perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai 

kehidupan termasuk pada bidang hukum. Untuk itu tulisan ini akan membahas lebih 

jauh tentang “Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan (Studi Analisis Gender dan 

Hukum Islam). Tulisan ini dibahas oleh penulis sebagai bentuk kepedulian 

menanggapi berbagai isu gender. Melalui berbagai penulusuran referensi penulis 

mengumpulkan beberapa data kepustakaan untuk memperkuat data dalam tulisan 

ini khusnya tulisan para pakar gender dan hukum di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan bagaimana 

Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 

tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (Studi 

Analisis Gender dan Hukum Islam), maka sub permasalahan yang ingin diteliti 

yakni: 
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1. Bagaimana Hakikat Feminist Legal Theory dalam Studi Analisis Gender 

dan Hukum Islam? 

2. Bagaimana implemetasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan 

dengan hukum? 

3. Bagaimana Korelasi Feminist Legal Theory dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili 

perkara perempuan berhadapan dengan hukum ditinjau dari hukum 

islam dan gender? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah dalam fokus penelitian adalah 

bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili 

Perkara Perempuan dihubungkan dengan Feminist Legal Theory dan bagaimana 

hukum islam melihat permasalahan tersebut. 

Untuk memberikan arah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan 

di bahas, maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang 

dianggap penting, diantarannya:  

1. Feminist Legal Theory atau teori hukum feminist adalah teori hukum 

yang lahir dari pemikiran kaum feminist, yaitu suatu gerakan atau 

orang-orang, utamannya perempuan, yang memiliki keyakinan dan 

pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis 

kelaminnya dan kerenannya demngan meningkatkan otonomi 

perempuan dan advokasi hak-hak perempuan.  

2. Gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, 

perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang, baik laki-laki maupun 

perempuan. Gender biasanya diasosiasikan dengan istilah maskulin dan 
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feminim. Masukulin dihubungkan dengan sifat kelaki-lakian, seperti 

gagah, kuat, dan memimpi. Sementara feminism dihubungkan dengan 

sifat perempuan, seperti mangayomi, lemah lembut, dan perasa. 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini, masalah yang akan di kaji menegenai bagaimana 

feminist legal theory dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 

Tentang Mengadili Perkara Perempuan. Diperlukan banyak literature dan referensi 

yang kuat untuk membahas penelitian ini. Referensi yang digunakan penulis antara 

lain: 

1. Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, karya Mansour Fakih. Dalam 

buku ini mengkaji perbedaan antara konsep seks atau gender dan 

transformasi perempuan yang diawali dengan gerakan feminism yang 

berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada 

dasarnya ditindas, diekploitasi sehingga harus ada upaya untuk 

mengakhiri penindasan tersebut.14  

2. Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan 

Filsafat Hukum, karya Aditya Yuli Sulistyawan. Dalam jurnal ini 

mengkaji feminist legal theory sebagai salah satu aliran dalam filsafat 

hukum yang aliran pemikiran lahir filsafat paradiqma critical theory 

et.al dan memiliki metode pengkajian yang subjektif dengan 

mengedepankan pengalama perempuan.15  

3. Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan 

Implentasinya Di Indonesia, karya Heri Setiawan, Steven Ouddy, 

                                                           
14 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Insist Press, 

2008), h.15.  

15 Aditya Yuli Sulistyawan, “Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu 

Pemetaan Filsafat Hukum” Masalah-masalah Hukum, Jilid 47. No. 1,( Januari 2018). h.50.   
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Mutiara Girindra Pratiwi. Dalam jurnal ini menjelaskan teori hukum 

feminis yang pada pertimbangan kebijakan yang berpusat pada 

perempuan memberikan panduan untuk pengorganisasian bahan 

hukum, untuk mengevaluasi dan mengadakan perubahan hukum, dan 

penerapan hukum.16 

4. Analisis Gender dalam Hukum Islam, karya Mphd Anuar Ramli. Dalam 

jurnal ini menjelaskan wacana gender dalam hukum islam isu-isu gender 

dan feminisme, selain itu memberikan tafsiran keagamaan yang 

menetapkan wanita sebaiknya hanya berada di rumah, hanya berperan 

domestik dan ia merujuk kepada suatu proses analisis yang sistematis 

untuk mencatat tingkat penyertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu 

kegiatan yang membentuk sistem.17 

5. Teori Hukum Feminis, karya Ruth Flecher. Dalam jurnal ini 

menjelaskan keterlibatan feminis dengan hukum yang telah mengambil 

berbagai bentuk, melalui litigasi, kampanye untuk reformasi hukum dan 

pendidikan hukum dan feminis telah terlibat secara eksplisit dengan 

hukum dan profesi hukum dalam menerima pemberian nasehat dan 

layanan spesialis. 

Dari sekian jurnal ini, peneliti berpandangan bahwa belum ada satu 

penelitian yang mencoba meneliti peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 

2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 

menggunakan analisis Feminist Legal Theory, sehingga judul ini terasa urgen untuk 

diteliti. 

                                                           
16 Heri Setiawan, Steven Ouddy, MutiaraGrindtra Pratiwi, “Isu Kesetaraan Gender dalam 

Optik Feminist Jurusprudence dan Implementasinya di Indonesia”, Vol.05, No.02,2018,h.112.  

17 MohdAnuar Ramli, “Analisis Gender dalam Hukum Islam”, Vol.21, No.3, 203, h.261.  
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini yang mengangkat tema aspek sosiologis dalam 

pembaharuan hukum Islam jika dilihat dari sumber datanya yang berupa buku-

buku atau karya tulis lainnya (library research) maka termasuk jenis penelitian 

deskripsi kualitatif. Penelitian deskripsi adalah penelitian yang 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi 

atau daerah tertentu, mengenai ini sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor 

tertentu. dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (low in books) atau sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku 

manusia yang dianggap pantas.18 

2. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan analisa data yang bersifat deskriptif, pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. 

Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik 

dan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.19 Analisis kualitatif dilakukan apabila data yang terkumpul 

tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sulit 

diukur dengan angka, hubungan antar variable tidak jelas, sample lebih bersifat 

                                                           
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.10. 

19Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. III; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2006), h. 6. 
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probebilitas, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan 

pengamatan, penggunaan teori kurang diperlukan.20 

Penelitian ini berkaitan dengan sejarah, hukum dan sosial, maka studi 

kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian 

ini yaitu dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka atau yang 

lazim disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian hukum normatif mencakup; 1) Bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar peraturan dasar, peraturan 

perundang-undangan, 2) Bahan hukum yag tidak dikodifikasi, jurisprudensi 

dan traktat. Bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, 3) Bahan hukum tertier yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.21 Dalam mengola 

dan menganalisis data sekunder tersebut digunakan metode analisis menurut 

cara-cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum sesuai dengan jenis dan 

tujuan penelitian ini. Metode analisis hukum yang akan digunakan mencakup 

teknik-teknik interpretasi gramatikal (bahasa), teleologis, sistematis, historis, 

perbandingan hukum dan futuristik.22 Di samping metode analisis deskriptif di 

atas, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian, yaitu 

Pendekatan normatif-yuridis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. 

Pendekatan normatif-yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan 

                                                           
20Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 

77-78. 

21Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat 

(Cet. III;  Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 14-15.  

22Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 

77-78.  
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cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk 

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan 

yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.23 

Adapun penedekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan undang-undang (statuta aproach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani (case aproach) dilakukan dengan cara 

melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan 

telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

pendekatan konseptual (conceptual aproach) dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum.24 

Pendekatan sejarah sangat dibutuhkan dalam memahami hukum Islam, 

sehingga tidak keluar dari konteks historisnya.25 Pendekatan sejarah pada 

dasarnya mengkaji dan mengungkapkan sebuah wacana yang terjadi pada 

periode tertentu. Selain itu, pendekatan sejarah juga digunakan dalam 

membangun kerangka konseptual dan mengidentifikasi dasar-dasar legitimasi 

historisnya dari pengalaman masyarakat muslim.26  

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelaahan naskah dan studi kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan 

terutama berkenaan dengan sumber dan dalil hukum yang digunakan, metode 

                                                           
23Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 13-14. 

24Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 93-95. 

25Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 48.  

26Ahmad Faisal, Rekonstruksi Syariat Islam (Arus Baru Pemikiran Ulama terhadap Ide 

Penegakan Syariat (Cet.I; Yogyakarta: Graha Guru, 2010), h. 13.     
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ijtihad yang diunggulkan dan produk pemikiran ulama. Sementara itu, aspek-

aspek eksternal dari pemikiran tersebut berkenaan dengan tradisi intelektual, 

matarantai intelektual, dan entitas kehidupan yang menjadi perhatian dan 

pengkajian tokoh pembaharu hukum Islam.27 Data-data dalam penelitian ini 

terutama diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan hukum primer, diikuti 

kemudian dengan data dari buku-buku pendukung (sekunder) yang 

menjelaskan tentang aspek sosiologi hukum, pembaharuan hukum Islam dan 

maqashid al-syari’ah atau literatur lain yang berkaitan. Dan sebagai sebagai 

pelengkap peneliti juga menggunakan data-data tersier dari kamus dan 

inseklopedia. 

4. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

content analysis (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang 

dianalisis disebut dengan istilah ”teks” atau wujud dari representasi simbolik 

yang direkam atau didokumentasikan. Content analysis menunjuk kepada 

metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan 

untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen 

untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.28 

Dalam penelitian ini tahapan analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data-data dan mengamati (observasi) untuk dipenuhinya 

persyaratan-persyaratan yaitu validitas dan realibitas, sehingga sesuai dengan 

pembahasan. 

                                                           
27Amiruddin dan Zainal Asikin, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial 

(Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2004), h. 272. 

28Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisis Metodologis ke Arah Ragam 

Variasi Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203. 
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b. Menafsirkan data-data yang menjadi objek pengamatan sehingga didapatkan 

hasil penafsiran yang berupa fakta; 

c. Menganalisis data-data yang telah ditafsirkan menjadi data dengan 

mensistematikan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah dan teori-teori yang 

sesuai sehingga didapatkan kesimpulan yang benar. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui hakikat feminist legal theory dalam studi analisis gender dan 

hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui implemetasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 

2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hokum. 

c. Untuk menganalisis urgensi feminist legal theory dalam peraturan mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang feminist legal theory, 

terutama yang berkaitan perkara perempuan berhadapan dengan hokum. 

2) Mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat 

menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

3) Menambah bahan pengetahuan hukum Islam untuk dibaca  masyarakat 

pada umumnya dan khususnya dipelajari lebih lanjut oleh kalangan 

pemikir hukum dan gender. 
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b. Manfaat praktis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran kepada para ahli hukum Islam dalam 

mempelajari feminist legal theory yang berkaitan perkara perempuan 

berhadapan dengan hokum. 

2) Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh. 

3) Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

4) Dapat membantu dalam memberikan masukan kepada semua pihak yang 

membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti . 

5) Dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 
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BAB II 

ANALISIS GENDER DAN HUKUM ISLAM DALAM FEMINIST LEGAL 

THEORY 

A. Pengertian Gender  

Secara literal, istilah Gender menurut kamus bahasa inggris dimaknai 

dengan jenis kelamin, namun jenis kelamin yang dimaksud adalah jenis kelamin 

sosial, politik, budaya serta keagamaan yang didasarkan pada fisik perempuan dan 

laki-laki.1 Secara terminologi pun definisi gender banyak ditemukan dengan 

berbagai versi. Secara umum, konsep gender dopahami sebagai konsep yang 

membicarakan relasi antara perempuan dan laki-laki serta cara bagaimana relasi itu 

dibangun dan didukung oleh masyarakat. Seperti halnya konsep kelas, ras dan suku, 

gender merupakan alat analisis untuk memahami relasi-relasi sosial antara 

perempuan dan laki-laki dari sudut non biologis atau dengan kata lain secara umum 

digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi 

sosial budaya. 

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status 

yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan secara penuh 

hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.2 

dalam artikulasi yang lain kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi 

perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 

manusia agar mempu berperan dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan 

sosial budaya, politik, ekonomi dan pendidikan.  

                                                           
1Syafiq Hasyim, Bebas dari Patriarkhisme Islam (Cet. I; Depok: Kata Kita, 2010), h.35-

37.  

2Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia (Bogor: PT. 

IPB Press, 2012), h.5  
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Dalam artikulasi yang lain kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi 

perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 

manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan 

sosial budaya, politik, ekonomi dan pendidikan.3 

 Dalam buku gender se and society, Gender adalah behavior differences 

antara laki-laki dan perempuan yang socially differences yakni perbedaan yang 

bukan kodrat atau ciptaan tuhan melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan 

melalui proses sosial dan budaya yang panjang.4 

Dalam buku women’s studies Encylopedia, gender adalah Suatu Konsep 

kultural yang berkebang dimasyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, 

perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. 

Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-

laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini persoalan 

gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria 

sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominananya perspektif perempuan serung 

mengakibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya 

berujung pada persoalan yang bersumber dari kaum laki. Laki ada beberapa 

fenomena yang sering kali muncul pada persoalan gender. 

Kata gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. Secara 

umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan 

perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam women studies 

ensikopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural , berupaya 

membuat perbedaan (diatinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan 

                                                           
3Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia (Konsep dan Implementasinya), (Cet, I; 

Yogyakarta: Naufan Pustaka), h. 139. 

4Dzuhayatin, Siti Ruhani, Rekonstruksi Metologis wacana Kesetaraan Gender dalam Islam 

(Cet.1; Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2019), h. 18.  
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karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 

masyarakat. 

Dalam buku sex and gender yang ditulis oleh Hilary M. Lips mengartikan 

gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. 

Misalnya; perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan 

keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri 

dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang 

lemh lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari 

sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. 

Penjelasan mengenai seks dan gender dapat dipahami bahwa seks 

merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat 

diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil kontruksi manusia berdasarkan 

dimensi sosial-kultural tentang laki-laki dan perempuan. 5 

Epistimologi penelitian gender secara garis besar bertitik tolak pada 

paradigma feminisme yang mengikuti dua teori yaitu : fungsionalisme struktural 

dan konflik. Aliran fungsionalisme struktural tersebut berangkat dari asumsi bahwa 

suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagiaan yang saling mempengaruhi. Teori 

tersebut mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam masyarakat. 

Teori fungsionalitas dan sosiologi secara inhern bersifat konservatif dapat 

dihubungkan dengan karya-karya August Comte, Herbart Spincer. 

Teori fungsionalis kontemporer memutuskan pada isu-isu menganal 

stabilitas sosial dan harmonis. Perubahan sosial dilukiskan sebagai evolusi alamiah 

yang merupakan respons terhadap ketidak seimbangan anatar fungsi sosial dengan 

struktur peran-peran sosial. Perubahan sosial secara cepat dianggap perubahan 

disfungsional. 

                                                           
5Nila Sastrawati, “Laki-laki dan Perempuan Identitas Yang Berbeda” (Makassar: Alauddi 

Press, 2013), h.6-7. 
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Hiliary M. Lips dan S. A. Shield membedakan teori struktural dan teori 

fungsionalis. Teori strukturalis condong ke sosiologi, sedangkan teori fungsionalis 

lebih vondong ke psikologis namun keduanya mempunyai kesimpulan yang sama. 

Dalam teori itu, hubungan antara laki-laki dan perubahan lebih merupakan 

kelestarian, keharmonisan dari pada bentuk persaingan. Sistem nilai senantias 

bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, 

misalnya laki-laki sebagai pemburu dan peremuan sebagai peramu. Perempuan 

dengan fungsi reproduksinya menuntut untuk berada pada peran domestik. 

Sedangkan laki-laki pemegang peran politik. Dalam masyarkat seperti itu, 

statifikasi peran gender ditentukan oleh jenis kelamin (sex).6 

Gender pada mulanya adalah suatu klasifikasi gramatikal untuk benda-

benda menurut jenis kelaminnya. Kesetaran gender sering dituntut secara tidak 

proposional. Semua kondisi tersebut tambah meramai masalah problem gender. 

Tentu saja keadilan dan kesetaraan gender tidak harus berarti keramaian dalam 

semua hal. Perlu kearifaan yang lebih objektif dan realistis untuk mengembangkan 

konsep atau mengaktualisasikan konsep peran-peran gender yang lebih 

proporsional dan adil. 

Pengertian tentang kesetaraan gender mengalami kesulitan dalam 

implementasinya terhadap beberapa persoalan yang krusial. Hal tersebut 

disebabkan karena definisi kesetaraan gender itu sendiri ketika diaplikasikan secara 

teknis maka pemaknaan tentang kesetaraan itu akan dikontruksi oleh kelompok 

tertentu dan dipengaruhi oleh latar belakang yang miliki. Seperti dalam sebuah 

penelitian di thailand tentang komersialisasi sex., untuk menguji pemahaman para 

anggota parlemen dalam mendefinisikan gender equality dalam merancang undang-

undang tentang seksualitas. Sekelompok anggota parlemen berkeinginan untuk 

                                                           
6 Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer (Cet, I Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.11. 
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memberikan saksi kepada para pria yang memperjualbelikan seksual dari para 

perempuan muda, sementara itu fakta juga menunjukkan bahwa ada beberapa 

bentuk seksualitas di luar pernikahan yang bersifat normal di antara para pria 

Thailand. Perdebatan yang muncul di perlemen tersebut adalah bagaimana 

merefleksikan tentang kesetaraan gender yang baku dengan adanya standar ganda 

tentang seksualitas. Kedua hal tersebut terus menerus dikontestasikan dan 

dinegosiasikan dalam kancah perpolitikan di Thailand.  

Sehingga pengertian kesetaraan gender akan terus mengalami 

perkembangan dan akan terus dikontruksi sesuai dengan perubahan sosial yang 

terjadi pada setiap kultur atau sistem sosial yang ada dalam suatu 

komunitas/masyarakat/negara. Maka, pendefenisian konsep kesetaraan gender ini 

memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengundang 

kontroversial. Bahkan, sehingga saat ii belum ada konsensus mengenai pengertian 

dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.7 Beberapa penegertian yang 

dikemukakan di atas adalah bersifat individu, kelompok, institusional dan bersifat 

politikus. 

Dikalangan kaum feminis sendiri, kesetaraan gender adalah wacana yang 

terus menerus dikontestaskan. Makna tentang kesetaraan gender akan selalu 

diperdebatkan dalam teori-teori sampai hari ini, karena berdasar pada konsep 

gender itu sendiri yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, waktu, 

kultur, kondisi geografis dan tempat sehingga akan terus menerus berkembang 

sesuai perubahan sosial yang ada. Oleh para feminis pun mereka memiliki 

perbedaan visi dalam mendefinisikan tentang hakekat dari gender equality tersebut. 

Seperti yang diungkapkan oleh Judith Squires (1999) bahwa pemikiran para feminis 

bergerak dari sekedar membedakan antara laki-laki an perempuan menjadi 

                                                           
7Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengurus-utamaan-nya di Indonesia (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), h. 28  
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pembedaan gender yang disebabkan oleh kebijakan yang dibuat, jadi bukan hanya 

faktor human (men-women) an sich tetapi perbedaan gender dikonstruksi oleh 

sosial politik. Lain halnya dengan Nancy Fraser (1997) yang mencoba untuk 

merekontruksi kesetaraan gender dengan berdasar pada sejarah perdebatan tentang 

pembedaan di antara perempuan itu sendiri dengan berbagai macam perbedaan 

yang terkait dengan dunia perempuan itu sendiri. Sementara itu Chandra Mohanty 

(1994) lebih menganalisa pemikiran feminis barat yang menitikberatkan para 

perempuan di dunia ketika yang mengalami kekerasan, masih pasif dibandingkan 

dengan perempuan barat yang modern, lebih teredukasi dan liberal, yang disebut 

bahwa perempuan di dunia ketiga lebih kepada ‘the others’ dari pada sebagai subjek 

yang menjadi agen perubahan.  

B. Gender Dalam Perspektif Hukum Islam 

Islam hadir di dunia tidak lain kecuali membebaskan manusia dari berbagai 

bentuk ketidakadilan jika norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi 

tidak berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demikian 

pula jika tejadi berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Praktik ketidakadilan 

dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari sebab, bila 

ditelaah lebih dalam tidak ada satupun teks bail Al-Qur’an maupun hadis yang 

memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. 

Hubungan antar manusia di dalam islam didasarkan pada prinsip-prinsip 

kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.8 

Dalam kajian keislaman, secara etimologi tidak ditemukan istilah yang 

secara tepat berarti ‘setara’ atau ‘equal’ dalam al-Qur’an maupun hadis, namun 

makna tersebut dipahami dari ayat-ayat yang berbicara tentang relasi laki-laki dan 

perempuan. Al-Qur’an memberikan gambaran mengenai perempuan bersifat 

                                                           
8 M. Sya’rawi, Wanita Harapan Tuhan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.79.  
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kontekstual, misalnya dalam kaitan dengan persoalan nusyuz yaitu pembangkangan 

dari pihak istri maka ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepadanya. Sehingga dengan 

adanya ayat seperti ini kesan bias gender dari ayat al-Qur’an tidak bisa dihindari. 

Namun demikian di sisi lain Al-Qur’an menggambarkan perempuan sebagai 

indiividu yang memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Ada beberapa ayaat 

dalam al Qu’an yang secara kontekstual dapat dipahami sebagai makna dari 

kesetaraan dan dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama dan peneliti gender yaitu 

antara lain QS al-Ahzab ayat 30 

Dengan dimensi waktu jelaslah bahwa Allah SWT tidak membeda-bedakan 

jenis kelamin dan kodrat yang dibawa sejak lahir. Karenanya, konseptualisasi Al-

Qur’an atas perempuan dapat dilihat dalam bentuk; Pertama, konseptualisasi yang 

berwatak kesetaraan yang biasanya tersinggung oleh ayat yang menyangkut hal-hal 

umum seperti ibadah, identitas kemanusiaan, kejadian manusia, keadilan dan lain-

lain. 

Kedua, konseptualisasi yang bersifat ketidaksetaraan yang biasanya 

berkaitan dengan hal-hal khusus seperti kehidupan rumah tangga, perkawinan dan 

sebagainya, demikian halnya dengan hadis. Sorotan terhadap agama yang diklaim 

sebagai sumber otoritas yang sering dianggap mendiskriminasikan perempuan 

semakin sulit untuk dibantah. Hal tersebut disebutkan oleh model pembacaan 

terhadap sumber-sumber otoritas tersebut yang bersifat literal/tekstual (lafziyyah), 

pembacaan yang bersifat isolatif yaitu dengan mengkarantinakan Al-Qur’an dan 

hadis dari hal-hal yang kontekstual dan cara pembacaan ideologis yang membaca 

Al-Qur’an dengan pemenuhan kebutuhan ideologi yang membaca Al-Qur’an 

dengan pemenuhan kebutuhan ideologi tertentu. Sekalipun demikian penting 

kiranya dalam pembahasan ini untuk menggali lebih jauh konseptualisasi yang 

berwatak kesetaraan gender terutama dalam hukum islam. 
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Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama, islam 

tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antara manusia. Hal ini 

di tegaskan dalam firman-Nya QS.Al-Hujurat/49:13.9  

ٰٓايَُّهَا ك مْ  اِنَّا النَّاس   ي  نْ  خَلَقْن  ا نْ  ذكََر   م ِ ىوَّ ث  ك مْ   قبََاۤىِٕل ش ع وْباً وَجَعَلْن   ۚ لِتعََارَف وْا ََوَّ

ىك مْ  اٰللِّ  عِنْدَ  اكَْرَمَك مْ  اِنَّ  يْم  عَلِ  اٰللَّ  اِنَّ ۗ اتَْق   خَبِيْر   

Terjemaahnya: 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. 

 Penggalan ayat pertama di atas sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantra untuk menegaskan 

bahwa semua manusia derajat kemanusiannya sama di sisi Allah, tidak ada 

perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga nilai perbedaan pada 

nilai kemanusiaan anatra laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada 

kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ini yakni “sesungguhnya yang 

paling mulia diantara kamu di sisis Allah adalah yang paling bertaqwa”. 

Dari ayat di atas tampak jelas bagaimana hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur dalam norma agama. Ayat tersebut sekaligus memberikan 

penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari 

bangsa dan suku yang berlainanan. 

                                                           
9 Kementerian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Dharma Karsa 

Utama, 2015) 
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Bagaimana pula terhadap hadis yang mengatakan bahwa perempuan berasal 

dari tulang rusuk yang bengkok. Dalam sebuah hadis disebutkan: dari Abu Hurairah 

berkata, “Nasehatilah olehmu wanita, sebab wanita itu tercipta dari tulang rusuk 

yang bengkok, jika kau paksa meluruskannya dengan kekerasan, pasti dia akan 

patah, dan jika kau biarkan tentu dia akan tetap bengkok, karena itu, nasehatilah 

olehmu wanita.”  

Hadis tersebut memberikan kesan bahwa perempuan merupakan ciptaan 

kedua, sementara laki-laki merupakan ciptaan pertama dan utama. Tentu saja laki-

laki yang dimaksud disini adalah adam dan perempuan adalah hawa. 

 Ketika hadis ini diuji dan diperbandingkan dengan ayat-ayat al-Qur’an ada 

30-an ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia. Tak satupun ayat yang dapat 

ditafsirkan sebagai penegsan atau merujuk pada keyakinan bahwa laki-laki 

diciptakan terlebih dahulu ketimbang perempuan atau bahwa perempuan diciptakan 

dari lak-laki, dengan mengacuh pada Q.S Al-Arraf/7:189 dan Q.S Az-Zumar/39:6. 

Beberapa ayat dapat ditafsirkan bahwa penciptaan pertama (Nafsin Wahidah) jsutru 

bersifat peemouan bukan laki-laki.10 

Organ biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan di 

kodratkan untuk memiliki organ tubuh untuk keperluan reproduksi mulai dari 

hamil, menstruasi dan menyusui. Sedangkan organ reproduksi laki-laki tidak dapat 

melakukan hal tersebut. Sistem organ laki-laki dan perempuan berimplikasi dalam 

pembentukan sifat yang secara sosial harus diperankan oleh laki-laki dan 

perempuan. Perempuan dengan organ tubuh yang dimiliki dikontruksi oleh budaya 

untuk memiliki sifat yang halus, penyabar, penyayang, lemah lembut dan 

sejenisnya. Sifat inilah yang sering disebut feminism. Sedangkan laki-laki dengan 

                                                           
10Riffat Hassan, Muslim Woman and Patriarchal Islam (Maryknoll: Orbis Book, 1991), h. 

16. 
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fisiknya diberi sifat yang maskulin yaitu sifat kuat, perkasa, jantan dan bahkan 

kasar.11 

Pemahaman nilai-nilai agama terhadap gender selama ini masih menjadi 

polemic. Persepsi berbeda yang muncul dalam kajian gender, pada akhirnya 

menjadikan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Pandangan para ulama ini 

tentunya tetap berakibat pada sebuah argumentasi yang disesuaikan dengan kondisi 

keilmuan yang ada dalam kajian gender, dimana masing-masing mempunyai dasar 

sendiri. Pandangan yang berbeda tersebut setidaknya dilakukn oleh golongan 

tradisional dengan golongan modenis.12 

 Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW, dalam praktek kesetaraan 

gender dapat dilihat baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam 

kehidupan bermasyarakat yang terdokomentasikan melalui beberapa riwayat, 

anatra lain: dalam banyak kisah disebutkan bahwa Rasulullah tidak segan-segan 

melakukan pekerjaan domestik yang dianggap sebagai “kewajiban” perempuan 

seperti manyapu, menjahit baju yang sobek, memeras susu dan mengasuh anak 

cucunya. 

 Demikian pula sebaliknya para istri Rasulullah diberikan kebebasan untuk 

mengeluarkan pendapat dan mengembangkan daya kreasinya sesuai dengan 

minatnya. Bahkan Aisyah RA berada dalam jajaran sebagai yang terbanyak 

meriwayatkan hadis, bahkan banyak sahabat (laki-laki) yang meriwayatkan hadis 

darinya(guru bagi beberapa sahabat), ahli ilmu agama, pemimpin peran jamal. Itu 

berarti ada relasi yang kuat yanf terjalin antara laki-laki dan perempuan pada masa 

itu khususnya dalam transpormasi pemgetahuan dan intelektual dan jelas bahwa 

                                                           
11Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender: Rekontruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis 

(Cet.I; Purwakarto: Pusat Studi Gender, 2006), h.17. 

12Marzuki Wahid, Post-Tradisionalisme Islam; Gairah Baru Pemikiran Islam di Indonesia, 

jurnal Tashwirul Afkar, No.10, 2001, h.23.  
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hubungan laki-laki dan perempuan merupakan hubungan kemitraan yang sejajar. 

Rasulullah pernah mengatakan tentang Aisyah ra; “Ambil sentengah dari agamamu 

pada perempuan bermuka segar kemerahan ini”, ketika mereka dililit kehidupan 

yang sulit maka Rasulullah memberinya pilihan untuk tetap setia mendapinginya 

atau berceraai (QS al-Ahzab/33: 28-29). Khadijah sebagai seorang saudagar, bisa 

dikatakan kala itu berperan sebagai pencari nafkah utama (penopang ekonomi), 

karena sebagai kesibukan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hal ini menandakan 

bahwa perempuan di masa nabi sangat maju dan dapat mengembangkan 

kreatifitasnya (QS al’ Imran/3:195).  Keterlibatan perempuan dalam peperangan, 

sseperti kisah ummi Athiyah yang telah ikut berperan bersama Rasulullah sebanyak 

tujuh kali (HR. Muslim). Demikian pula dengan ummu umarah yang terlibat dalam 

perang uhud bersama suami dan anak-anaknya. Asma binti Yazid al-Anshariyah 

yang berhasil membunuh 9 tentara dalam beberapa perperangan dengan prajurit 

perempuan bernamah Naseebah al-Maziniah dan Azdah binti al-Harits.13  

Prinsip-prinsip atau semangat yang mengandung makna persamaan dan 

kesetaraan yang dibingkai dengan ketauhidan disebutkan dalam banyak ayat al-

Qur’an dengan mengarah kepada upaya-upaya penegakan keadilan di antara 

manusia sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur’an. Kesetraan selalu 

diidentikan dengan keadilan. Sedangkanprinsip keadilan dalam agama tauhid 

berlaku universal yang tidak hanya berlaku bagi orang-orang mukmin tetapi juga 

terhadap non muslim dan kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh isi 

alam raya ini. Dari beberapa literatur yang membahas tentang makna kesetaraan 

dalam islam. Namun dalam realitas masyarakat, konsep ideal membutuhkan 

tahapan dan sosisalisasi karena masih terdapat sejumlah kendala khususnya 

persoalan kultur yang masih mendominasi dalam menjelaskan relasi laki-laki 

                                                           
13Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Cet. III; Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 

h.425-436. 
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dengan perempuan. Salah satu obsesi al-Qur’an ialah terwujudnya keadilan di 

dalam masyarakat. Keadilan dalam masyarakat mencakup segala sendi kehidupan 

baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur’an 

tidak menolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna 

kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil 

pemahaman dan penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur 

kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk 

diperdebatkan. 

Konsep kesetaraan gender dalam al-Qur’an pada umumnya bersifat 

universal dan normatif yang dapat mengakomodir laki-laki dan perempuan. 

Pemaknaan yang ada belum bersifat spesifik yang hanya diperuntuhkkan kepada 

salah satu pihak atau jenis kelamin tertentu. Oleh sebab itu jika terjadi ketidak 

adilan apalagi jika itu dialami oleh salah satu jenis kelamin yang mana merupakan 

separuh dari jumlah penghuni bumi ini adalah makhluk yang bernama 

“perempuan”, tentu ini bukan suatu yang dapat dianggap alamiah apalagi jika 

persoalan ini diabaikan begitu saja. 

 Demikian halnya dengan kesetaraan gender di indonesia, definisi gender 

equality selama ini masih sangat universal jika dihubungkan dengan 

implementasinya dengan plualitas budaya dan sosial kultural masyarakat indonesia 

sehingga kesetraan gender sangat mungkin sebetulnya berbeda anatara satu dengan 

yang lain. Berbicara tentang kesetaraan gender di indonesia tidak bisa dipisahkan 

dari berdirinya organisasi-organisasi perempuan baik yang bersifat keagamaan 

maupun non keagamaan. Hal ini dimaksudkan sebagai wadah pemberdayaan 

perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas mereka. Sebagai hasil dari 

perkembangan organisasi perempuan di indonesia, bahwa peran perempuan masih 
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lebih kepada menjadi ‘supporter’ dari pada sebagai ‘leader’.14 Sehingga kesetaraan 

pun masih tetap bias sekalipun dengan menjamurnya organisasi-organisasi tersebut. 

 Beragamnya makna dari kesetaraan gender yang telah dikemukakan di atas 

menunjukkan bahwa persoalan fundamental dalam menginterprentasikan tentang 

gender sangat dipengaruhi oleh faktor internal dari sebuah masyarakat. Agama, 

kondisi sosial politik, budaya atau kultur bahkan perkembangkan ilmu pengetahuan 

di satu masyarakat sangat memengaruhi dalam menjabarkan indikator maskulinitas 

dan feminitas yang menjadi akar perdebatan dalam gender differences (perbedaan 

laki-laki dan perempuan). Kondisi inilah yang menjadi sumber perdebatan panjang 

dua teori besar dalam gender yaitu nature dan nurture yang akan dibahas dalam sub 

bahasan berikut. Karena pemahaman terhadap dua teori tersebut sangat urgen untuk 

dapat mengaplikasikan kesetaraan gender sesuai dengan konteksnya. 

C. Gender Sebagai Kategori Analisis Feminis 

Beberapa kritik bermanfaat untuk asumsi feminis tertentu yang menjadi 

eksplisit dan menghasilkan praktik feminis yang lebih refleksif. Mereka 

berkontribusi dalam menggeser focus analitis feminism dari perempuan ke gender. 

Berbicara feminis sekarang cenderung menanyakan bagaimana kewanitaan 

didefinisikan dalam konteks tertentu. Bentuk definisi ini menanggapi kebutuhan 

untuk memahami bagaimana asumsi tentang perilaku yang pantas untuk laki-laki 

maupun perempuan yang dirumuskan dan dipertahankan sampai hari ini. Untuk 

mengkaji hal itu para feminis mulai mengadopsi perbedaan jenis kelamin atau 

gender sebagai alat analis.15  

                                                           
14Alimatul Qibtiyah, “Indonesia Muslim Women and The Gender Equality Movement”, 

Journal of Indonesia Islam, Vol. 03, No. 01, 2009, h.. 192.  

15A. Oakley, Seks, Gender dan Masyarakat (1972), P. Caplan. Kontruksi Budaya 

Seksualitas (London: Routledge, 1987), h. 88.  
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Seks dipahami sebagai status biologis laki-laki dan perempuan. Kedua jenis 

kelamin ini dibedakan satu sama lain dengan mengacu pada organ seksual dan 

reproduksi. Kehadiran penis dan testis mempuat seseorang bergender sebagai laki-

laki, sedangkan keberadaan vagina, ovarium dan Rahim bergender seorang 

perempuan. Gender di sisi lain dipahami mengacu pada status social laki-laki dan 

perempuan. Gender juga dibedakan dengan mengacu pada peran social 

maskulinitas dan feminitas. Apakah seseorang berjenis kelamin maskulin atau 

feminism yang bergantung pada praktik yang diadopsi seseorang dalam memainkan 

peran sosialnya.  

Kegunaan dari berbagai perebedaan ini yaitu bahwa perbedaan ini 

menyediakan sarana untuk mengintrogasi asumsi ideologis bahwa memperlakukan 

laki-laki dan perempuan seharusnya berbeda karena secara seksual berbeda dalam 

pengertian bilogis mereka. Misalnya para feminis ini dapat membuat argument 

bahwa hanya karena dia seorang perempuan secara biologis mampu untuk hamil 

dan melahirkan tidak berarti bahwa ibu kandung harus memiliki tanggung jawab 

social utama untuk membesarkan anak.16 Perbedaaan jenis kelamin tidak 

menyebabkan perbedaan jenis kelamin. Seks tidak membuat pria tidak mampu 

mengganti popok dan wanita tidak mampu menerbangkan pesawat, sebaliknya 

gender memiliki otonomi terntentu dalam menentukan peran social yang dianggap 

sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Jika gender sebagai struktur social 

bertanggung jawab atas definisi peran maskulin dan feminine, maka itu bisa 

ditantang dan diubah. Sosiolog memberikan bukti untuk perubahan tersebut karena 

mereka menunjukan bagaimana peren gender bervariasi di antara mastarakat 

tersebut. 

                                                           
16P. Caplan, Kontruksi Budaya Seksualitas (London, Rautledge, 1987), h.91. 
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Perkembangan perbedaan jenis kelamin atau gender merupakan besar dalam 

studi feminis karena menyediakan sarana untuk mempertanyakan kelamin yang 

seharusnya dari tanggung jawab perempuan untuk tugas-tugas rumah tangga dan 

tanggung jawab laki-laki untuk tugas-tugas publiknya. Dengan mengunakan 

analisis gender ini, para feminis berpendapat bahwa potensi perempuan tidak 

dibatasi oleh apa yang disebut takdir biologis. Satu-satunya penghalang bagi 

perempuan untuk benar-benar mengambil peran yang sebelumnya ditolak adalah 

ekspektasi yang dikembangkan bahwa mereka tidsk bisa memenuhi tugas itu. jika 

masyarakat tersebut merubah pemahaman tentang gender maka gender yang akan 

mengubah pemgorganisasian peran maskulin dan feminimnya. 

Secara keseluruhan wanita akan dirugikan dan pria diuntungkan oleh 

berbagai sistem sosial yang menghargai praktik maskulin dengan mengorbankan 

praktik feminism. Pemulihan tidak terletak pada mengubah perempuan akan tetapi 

dengan mengubah artinya perempuan dirugikan, dengan demikian analisis gender 

mengalihkan fokus dari perempuan ke institusi dan ideologi, wacana yang 

membatasi potensi perempuan, gender tidak hanya terjadi hanya pada perempuan 

saja, tetapi terjadi pada laki-laki. Dari pada hanya mengidentifikasi laki-laki sebagai 

penyebab penindasan perempuan analisis gender justru meminta laki-laki untuk 

bertanggung jawab atas keuntungan yang dia peroleh. 

D. Feminist Legal Theory Dalam Telaah Hukum 

Kata feminist dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda 

(noun) atau kata sifat (adjective) diartikan dengan kata feminism. Feminist 

merupakan kata sifat (adjective) dan feminism yang berarti teori tentang kesetaraan 

politik, ekonomi dan social berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas yang 
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diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempun. Feminism berarti 

advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin.17  

Sementara feminist Legal Theory dalam Oxford Dictionary of Law diartikan 

sebagai: 

“ A broad movement that seeks to show hoe conventional legal theory, far  

from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist 

write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape 

and domestic violence), family law, contract tort, property, and others branches of 

the substantive law, including aspects of public law”. 

“Gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum 

konvensional, jauh dari buta gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. 

Kaum feminist menunjukkan kesenjangan yang dapat ditemukan dalam hukum 

pidana (terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum 

keluarga, kontrak, kesalahan, property, dan cabang-cabang lain dari hukum 

substantive, termasuk aspek hukum public” 

Feminist Legal Theory atau teori hukum feminis lahir untuk mendobrak 

tatanan hukum yang timpang karena dunia yang terlampau patriarki. Para feminis 

ini meyakini bahwa sejarah yang ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama 

sekali tidakmerefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan 

penyusunan sejarah. Sejarah itulah yang kemudian telah bias menciptakan konsep-

konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa social yang 

menghasilkan logika, bahasa dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan 

nilai-nilai dari sudut pandanglaki-laki tersebut.18 

                                                           
17Naomi, Sosial Feminism (New York: Cornell University Press 1989), h.19.  

18Aditya Yuli Sulistyawan “Feminist Legal Theory dalam telaah Paradigma: Suatu 

Pemetaan Filsafat Hukum”, Masalah-masalah Hukum, No.1, Januari2018, h. 57. 
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Feminist Legal Theorymerupakan bagian dari studi feminis melandaskan 

kajian dengan bertitik tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan 

dapat dikatakan sebagai pengalaman particular, karena tidak semua perempuan ini 

adalah sama, sehingga hal ini bersifat subjektif. Selain itu, Feminist Legal Theory 

sendiri adalah aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan. Disinilah kita 

dapat melihat bahwa aliran ini bersifat subjektif, bukan objektif sebagaimana 

hukumyang disusun oleh aliran positivesme hukum.   

1. Hukum Islam 

Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk 

memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang 

diturunkan Allah SWT sebagai Rahmatan lil‘alamin. Sehingga (sebuah 

konsekuensi logis) bila penciptaan Allah atas makhluknya (laki-laki dan 

perempuan) memiliki missi sebagai khalifah Allah di bumi, yang memiliki 

kewajiban untuk menyelamatkan peradaban kemanusiaan. Dengan demikian, 

wanita dalam islam memiliki peran yang konprehensif dan kesetaraan harkat 

sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki. 

Muslimah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik ummat, 

memperbaiki masyarakat dan membangun peradaban, sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh shahabiyah dalam mengantarkan masyarakat yang hidup di 

zamannya pada satu keunggulan peradaban. 

Dalam konteks implementasi perlu mempertautkan dengan konsep 

maqashid syariah. Secara etimologi, maqashid merupakan bentuk plural (jamak) 

dari kata maqasad yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicaapai. 

Sedangkan kata al-shariah adalah tempat yang mengalir air. Secara terminologi, 

syariah merupakan hukum-hukum Allah bagi manusia yang mengandung tentang 

kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. 



36 
 

 
 

Sedangkan mawashid shariah adalah sejumlah tujuan yang baik melalui syariat 

islam dengan cara membolehkan atau melarang suatu hal. Maqashid shariah adalah 

prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang 

hukum islam.19  

Secara historis kosep maqashid shariah bermula dari masa Al-Juwaini 

kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul fikih, yaitu iamam al-

syatibi. Konsep maqashid shariah ditulis dalam kitabnya yaitu al-muwwafaqat fi 

ushul al-ahkam pada juz II, yang dikenal dengan kitab al-maqashid. Untuk 

merealisasikan kemashlahatan, al syatibi membagi maqashid menjadi tiga 

tingkatan, yaitu maqashid dharuriyat, maqashid hariyat, dan maqashid tahsiniat.  

Dharuriyat yaitu segala sesuatu demi kemaslahatan manusia yang jika tidak 

ada akan menyebabkan kerusakan. Contohnya seperti keharusan orang islam 

melakukan 5 rukun islam. Hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk 

menghilangkan kesempitan seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang 

sakit atau bepergian. Sedangkan Tahsiniat adalah sesuatu yang diambil untuk 

kebaikan hidup dan menghindarkan keburukan seperti akhlakul karimah, 

menghilangkan najis, dan menutup aurat. Khusus konsep Dharuriyat. Al-Syatibi 

membaginya menjadi lima tujuan, yaitu menjaga agama (hifzh ad-din), menjaga 

jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh al-aql), menjaga keturunan (hifzh an-nasl) 

dan menjaga harta (hifzh al-mal).  

Dalam perjalanannya, terjadi pergeseran pemahaman islam para muslimah 

yang berdampak pada apresiasi mereka terhadap nilai-nilai islam (khususnya terkait 

masalah kedudukan dan peran wanita) sedemikian hingga mereka meragukan 

keabsahan normative nilai-nilai tersebut. Pada gilirannya konsep gender kemudian 

                                                           
19M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h.650.  
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cenderung diterima bulat-bulat oelh kalangan muslimah tanpa ada penelaahan kritis 

tentang hakekat dan implikasinya.20  

Suasana demikian diperparah dengan adanya fundamentalisme agama yang 

cenderung melakukan opresi terhadap kaum perempuan. Di lingkungan agama 

Kristen pun ada praktek-prsktek dan kotbah-kotbah yang menunjang situasi 

demikian, ini terlihat dalam fakta bahwa banyak gereja menolak adanya pendeta 

perempuan bahkan tua-tua jemaatpun hanya dapat dijabat oleh pria. Banyak kotbah-

kotbah mimbar menempatkan perempuan sebagai mahluk yang harus tunduk 

kepada suami. 

Jika feminisme mendasarkan teorinya pada pandangan atas realitas yang 

didikotomi atas realitas seksual (patriarkal), sebagaimana liberalisme atas realitas 

manusia (individu) dan sosialis atas realitas manusia (masyarakat), maka didalam 

Islam pandangan atas realitas bukan semata-mata tidak ada dikotomi (sebagaimana 

post– strukturalisme), sehingga setiap bagian tertentu memiliki nilai kebenaran 

sendiri. Di dalam Islam, nilai kebenaran dalam pandangan post–strukturalisme 

adalah nilai kebenaran relatif, sementara tetap ada yang mutlak. Sehingga andaipun 

ada dikotomi atas subyek–obyek, maka subyek itu adalah Sang Pencipta yang 

memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan obyeknya adalah makhluk seluruhnya 

yang hanya dapat mewartakan sebagian dari kebenaran mutlak yang dimiliki-Nya.21 

Dengan demikian dalam Islam, hubungan manusia dengan manusia lain 

maupun hubungan manusia dengan makhluk lain adalah hubungan antar obyek. 

Jika ada kelebihan manusia dari makhluk lainnya maka ini adalah kelebihan yang 

potensial saja sifatnya untuk dipersiapkan bagi tugas dan fungsi kemanusiaan 

                                                           
20Heri Junaidi, “Gender dan Feminisme dalam Islam”, Jurnal Muwazah,Vol. 2, No. 2, 

Desember 2010. h.249.  

21Aisyah Chairil dan Henri Shalahuddin, Studi Krisis Feminist Legal Theory Menurut 

Perspektif Islamic Worldview, Vol.33 No 1 Tahun 2021, h. 192.  
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sebagai hamba. Kelebihan yang disyaratkan sebagai kelebihan pengetahuan 

(konseptual) menempatkan manusia untuk memiliki kemampuan yang lebih tinggi 

dari obyek makhluk lain dihadapan Allah. 

Secara teoritis, landasan teologis islam menghormati hak asasi manusia, 

yang didasarkan pada cinta dan solidaritas, dan mengakui bahwa laki-laki dan 

perempuan adalah sama dalam hal kemampuan moral, spiritual dan intelektual. 

Salah satu prinsip islam yang paling mendasar adalah bahwa ni;lai seseorang 

didasarkan pada takwa. Di sini, nilai seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, 

ras, status sosial atau faktor lainnya.22 

Penafsiran ayat-ayat Al- Qur’an (QS An-Nisa Ayat 34 dan QS Al-Baqarah 

Ayat 228) yang mengacu pada perwalian dan superioritas laki-laki atas perempuan, 

khususnya dalam hal bimbingan moral, memiliki implikasi yang signifikan bagi 

perempuan. Hal ini mengakibatkan generasi perempuan berikutnya kehilangan 

identitas diri mereka dalam islam. Argument bahwa perempuan hanya melakukan 

peran sekunder yang mengacu pada interpretasi yang menawarkan bahwa 

perempuan dihadapakan untuk mematuhi interpretasi laki-laki. Harapan tersebut 

tidak sejalan dengan semangat islam yang menegaskan bahwa setiap individu 

berhak atas amanah.23  

Feminisme dengan konsep gendernya tidak ada dalam Islam. Namun kita 

dituntut untuk mampu menjelaskan peran muslimah itu sendiri dengan paradigma 

Islam (syumul dan komprehensif). Pemikiran-pemikiran ala liberal yang dibawa 

lewat paham feminis ini memberikan efek yang sangat besar. Gagasan-gagasan 

                                                           
22Siti Aisyah, “Rereading Patriarchal Interpretations On The Qur’an From Hadith 

Perspective In The Eve Of Law No. 23/2004 on The Elimination of Domestic Violence”, Journal Of 

Indonesia Islam, Vol 06, No.01, Juni 2012, h.53.   

23Siti Aisyah, “Rereading Patriarchal Interpretations On The Qur’an From Hadith 

Perspective In The Eve Of Law No. 23/2004 on The Elimination of Domestic Violence” Vol 

06.No.01, (Journal Of Indonesia Islam: Juni 2012). h. 58  
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yang diusung kaum feminis ini diyakini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan 

perempuan yang nyatanya sampai saat ini juga belum ada berubah yang signifikan. 

a. Laki-laki dan perempuan sama. 

Inilah yang para feminis maksud dengan kesetaraan gender. Dalam 

terminologi feminis, gender didefinisikan sebagai perbedaan perilaku (behavioral 

differences) dengan kata lain sering disebut ‘jenis kelamin sosial’. Dalam persepsi 

mereka, sifat paten (kodrat) laki-laki dan perempuan merupakan produk budaya 

yang dapat dipertukarkan dan bersifat tidapat permanent alias dapat berubah sesuai 

dengan perubahan paradigma berpikir yang menjadi landasan budaya masyarakat 

tersebut. Feminis menolak konsep pembagian peran sosial yang dikaitkan dengan 

perbedaan biologis, seperti contohnya mereka menidakbolehkan menerima sifat 

keperempuanan (lembut, keibuan, emosional) mengharuskan mereka menjalani 

fungsi keibuan dan kerumahtanggaan. Pada intinya mereka tidak menerima bahwa 

manusia lahir dengan kodrat maskulinitas dan feminitas. Dalam kapasitas sebagai 

hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan 

dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya.24  

b. Ketidaksetaraan gender merugikan perempuan. 

Dalam perspektif mereka ketidaksetaraan inilah yang menjadi penyebab 

munculnya berbagai ketidakadilan dalam berbagsi bidang terhadap perempuan. 

Seperti, pelabelan negatif, maraknya tindak kasus kekerasan, dan lain-lain. 

c. Liberalisasi perempuan akan memajukan perempuan. 

Pembebasan perempuan diyakini sebagai pintu gerbang untuk mencapai 

kemajuan oleh kaum feminis karena ini berarti kesempatan bagi mereka untuk 

                                                           
24Nasruddin Umar, Quran Untuk Perempuan (Jakarta: Jaringan Liberal dan Teater Utan 

Kayu, 2002), h.6  
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mengejar keinginannya tanpa batasan cultural dan struktural yang dapt 

menghambat. 

d. Menolak institusi keluarga dan system patriarchal yang merupakan symbol 

dominasi kaum laki-laki atas perempuan. 

Ini merupakan buah pemikiran kaum feminis radikal yang berupaya untuk 

mengubah struktur pembagian tugas kehidupan sebagaimana kebebasannya dalam 

menentukan. Dengan kata lain, halal hukumnya menolak kodrat manusiawi mereka. 

Contohnya, laki-laki dan perempuan dapat bertukar peran, apakah itu sebagai ayah 

atau ibu atau keduanya tanpa ada batasan. 

e. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. 

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, di samping untuk 

menjadi hamba (‘abid) yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah Swt., 

juga untuk menjadi khalifah di bumi (khala’if fi al-ardh). (lihat QS. Al-An’am Ayat 

165). Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, 

yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, 

sebagaimana mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.25  

f. Penciptaan Perempuan 

Konsep penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam bersifat derivatif dan 

sekunder. Riffat Hasan dalam tulisannya yang berjudul Teologi Perempuan dalam 

Tradisi Islam berpendapat secara filosofis maupun teologis konsep ketidakadilan 

atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari konsep penciptaan 

perempuan ini.26 

2. Hukum Positif 

                                                           
25Nasruddin Umar, Quran untuk Perempuan (Jakarta: Jaringa Islam Liberal dan Teater Utan 

Kayu, h.7. 

26Riffat Hasan, Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam, Jurnal Ulumul Qur’an No.4, 

Vol.1, Jakarta 1990, h. 54. 
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Di Indonesia menganut positivism hukum yaitu tidak ada hukum lain 

kecuali pemerintah penguasa atau norma hukum adalah sah apabila ditetapkan oleh 

lembaga atau otoritas berwenang yang didasarkan pada aturan lebih tinggi bukan 

digantungkan pada nilai moral. Norma hukum yang ditetapkan itu tidak lain adalah 

undang-undang, Undang-undang yaitu sumber hukum. 

Peraturan yang diberlakukan dinegeri ini seolah-olah larut dan tenggelam 

yang dianggap bahwa setiap gerak kehidupan perlu untuk diubah karena 

disesuaikan dengan keberadaan global kalau tidak mau dianggap kuno. Peraturan 

tertulis atau hukum positif negeri ini bias jadi hanya berberan dalam strategi 

kehidupan sosial dan nyaris melencang dari tujuan filosofis pembentukannya.27 

Feminis menetang pemisahan seks dari gender. Mereka menyebutkan suatu 

hubungan dialektis antara keduanya yang dilihat sebagai suatu interaksi diantara 

keduanya. Keduanya tidak sama sekali saling terpisah, namun dikatakan bahwa 

dikhotomi patriarki mmencegah kita dari melihat komponen lain dari yang saling 

berhubungan.28  

Penganut teori positivisme Hukum menganggap hukum sebagai potret dari 

realitas sosial atau bahkan realitas sosial itu sendiri. Sehingga untuk mengetahui 

bentuk pembagian kerja secara seksual (pembagian kerja di masyarakat dan rumah 

tangga antara pria dan perempuan) yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, 

seseorang dianggap cukup membaca misalnya KUHPerdata, UU perkawinan 

nomor 1 tahun 1974, dan KUHPidana. 

Berbeda dengan para pemikir hukum feminis bahwa hal demikian dianggap 

peraturan hukum yang memarginalkan perempuan. Penilaian seperti ini hanya 

                                                           
27Muhamad Erwin, Filsafat Hukum “Refleksi Kritisterhadap Hukum” (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2012). h. 157.  

28MukthieFadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer, (Malang: Setara Press. 2014), h. 82.  
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mungkin dilakukan kerena para feminis melihat kaitan antara hukum dengan relasi 

kuasa yang tak setara anatara perempuan dan pria. Bagi para feminis, hukum yang 

diyakini netral dan objektif oleh teori positivism hukum sebenarnya tidak mungkin 

ada. Sebab disadari satu atau tidak berbagai hukum tersebut dibuat dalam perspektif 

patriarki dan dengan demikian lebih melindungi pria dari pada perempuan.29  

Bahkan hukum-hukum seperti itu justru membenarkan ketidak setaraan pria dan 

perempuan, termasuk berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan itu sendiri. 

Misalnya, walaupun pasal 139 KUHperdata memungkinkan suami istri 

mengadakan perjanjian kawin. Dan dengan demikian memungkinkan istri mandiri 

secara ekonomi dari suaminya, namun kemandirian ini segera disangkal oleh pasal 

140 KUHperdata yang menyatakan “perjanjian kawin” tersebut tidak boleh 

mengurangi segala hal yang didasarkan kepada suami sebagai suami. Barang tentu 

yang dimaksud oleh pasal 140 kuhperdata dengan “hak yang disadrkan kepada 

suami sebagai suami” adalah pasal 205 KUHPerdata yang menyatakan “suami 

adalah kepada persatuan suami istri” dan dengan demikian “suami wajib menjadi 

wali istrinya untuk menghadap ke hakim (melakukan perbuatan hukum)”. Selain 

itu juga dinyatakan, bahwa “suami wajib mengemudikan harta kekayaan milik 

pribadi istrinya (kecuali dinyatakan lain dalan perjanjian kawin) tapi setiap bentuk 

pemindahan tangan harta tersebut harus mendapat persetujuan istrinya”. Bahkan 

suami boleh menjual atau memindah tangankan persetujuan istrinya. Bahkan suami 

boleh menjual atau memindah tangankan harta persatuan (harta yang diperoleh 

bersama selama perkawinan) tanpa persetujuan istri (pasal 124 KUHPerdata). 

Para feminis mengkritik KUHPidana. Seperti di negara patriarki lainnya, 

KUHPidana di Indonesia juga tidak menganggap perempuan sebagai manusia yang 

bermartabat, yaitu manusia yang punya individualitas seperti pria. Sebaliknya 

                                                           
29Mukthie Fadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer, (Malang: Setara Press, 2014), h. 89.  
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perempuan dianggap sebagai mmakhluk tubuh seksualita belaka. Hal ini Nampak 

misalnya pada sejumlah pasal dalam KUHPidana. Salah satunya adalah perkosaan 

(pasal 285) yang mengisyaratkan korban harus bukan istri sendiri dan harus terjadi 

dalam bentuk “hubungan seksual” yang keputusan Hooge Raad (Mahkamah agung 

Hindia Belanda) tanggal 5 februari diartikan “penetrasi penis ke vagina”.30  

Dengan mengutip feminis Catherine mackinnon, Nuryahbani 

Katjasungkana menganggap permusan tersebut sebenarnya didasarkan pada cara 

pandang pria “heteroseksual” tentang hubungan seks, karena mensyaratkan 

terjadinya “penetrasi penis ke vagina”. Dengan kata lain, kekerasan seksual terdapat 

perempuan yang tidak dalam bentuk “penetrasi penis ke vagina” tidak akan 

dianggap sebagai kejahatan terhadap HAM perempuan, mungkin hanya dianggap 

sebagai kejahatan biasa. Para feminis yakin bahwa sejarah ditulis melalui sudut 

pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan perempuan dalam 

pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah buatan laki-laki tersebut telah 

menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan 

rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang 

mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki. Maka 

begitulah, bagaimana perkosaan dirumuskan dari perspektif pelaku (pria). Pasal 

perkosaan ini tidak dirumuskan dari perspektif korban (perempuan), misalnya 

dengan melihat apakah harga diri atau HAM perempuan sudah tercabik-cabik? Hal 

ini terjadi karena ilmu hukum (yang ditulis dalam perspektif teori positivism 

hukum) memang tidak mampu dan tidak mau menafsirkan diskriminasi gender 

                                                           
30Harkristutu Harktisnowo, “Hukum Pidana Terhadap Perempuan” (Jakarta: Kelompok 

Kerja Convention Watch danPusat Kajian Wanita dan Gender UI,2000), h. 85.  



44 
 

 
 

suatu tafsir yang mau mengungkap relasi kuasa yang tidak secara antara perempuan 

dan pria yang terjadi di masyarakat.31 

Teori hukum feminis memberi sumbangannya dengan mengidentifikasi 

nilai-nilai dasar tersebut dalam implementasi hukum. Tove Srang Dahl, yang 

menekankan pentingnya women centered policy consideration atau pertimbangan 

kebijakan yang berpusat pada perempuan, menyebut dua nilai dasar ini 

diidentifikasi sebagai nilai-nilai dasar yang utama yaiyu equality 

(persamaan/kesetaraan), harkat martabat, integritas, self-determination 

(menentukan sendiri), dan self-realization. Tove stang dahl juga berpendapat bahwa 

pertimbangan kebijakan yang berpusat pada perempuan memberikan panduan 

untuk perorganisasian bahan hukum, untuk mengevaluasi dan mengadakan 

perubahan hukum, dan penerapan hukum, bersama-sama dengan pertimbangan 

kebijakan lainnya, yang semua merupakan dan diakui sebagai sumber hukum. 

Secara politis niali-nilai dasar yang dimaksud adalah mendasari visi dan prioritas, 

dan dnegan demikian strategi untuk memajukan kepentingan perempuan. Jadi 

menerapkan perspektif perempuan terhadap ketentuan hukum berarti menelaah 

ketentuan hukum sambil mengingat pengalaman dan kepentingan perempuan. 

Tujuan penelaahan ketentuan hukum adalah untuk memehaminya secara total. 

Memehami atau verstehen dalam bahasa jerman, merupakan metodologi 

dalam humaniora. Memahami ketentuan hukum yang meneybabkan dan 

mengakibatkan perempuan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi, 

memerlukan studi terhadap hukum dan pengalaman perempuan yang menyeluruh. 

Artinya kita harus mencari dan mengidentifikasi hubungan-hubungan dalam sistem 

hukum yang berlaku, dalan sistem sosial yang berlaku, dalam berbagai bidang 

                                                           
31Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraandan Keadilan Gender, 

(Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012). h. 228.   
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seperti latar belakang sejarahnya, ekonomi, agama, politik, budaya, psikologi, 

maupun biologi dan sebagainya.32  

                                                           
32Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender 

(Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.230.  
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BAB III 

ANALISIS GENDER DAN HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 

MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN 

HUKUM 

A. Konsep Dasar Peraturan Mahkamah Agung dalam Hukum Islam 

Sebelum membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, 

terlebih dahulu kita mengkaji ulang materi hukum yaitu Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 1 Tahun 1991 tentatang Komplikasi Hukum Islam yang kerap digunakan 

oleh Pengadilan Agama dalam memutus perkara-perkara perkawinan. Sebagai 

hipotesa awal dalam melihat materi hukum yang sudah ada tetap bersandar dan 

terinspirasi pada konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945 dimana 

dalam pasal 28 I ayat (2) dimana dijelaskan bahwa negara memberikan jaminan 

kebebasan dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat 

kodratinya yang cenderung lemah dari pada kaum pria.1 

Dalam mencermati materi hukum islam secara umum terlihat sudah 

menempatkan perempuan ke dalam kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam 

hal akses dan partisipasi aktif. Seorang istri menempati posisi yang sejajar dengan 

suami dalam menentukan kebijakan rumah tangga. Keduanya menjadi mitra yang 

masing-masing terikat oleh hak dan kewajiban dan dituntut saling memahami, 

menghormati dan bekerjasama untuk memastikan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah.  

                                                           
1Vivi Ariyanti, Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan 

Perkara Pidana Perempuan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 64 
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Mayoritas tokoh pembaharu hukum islam di Indonesia menilai, KHI 

menjadi paham fiqih islam di Indonesia yang menjadi konseensus arus utama 

masyarakat muslim dan menyadarkan paham fiqihnya ke mazhab Syafi’i,meskipun 

di sisi lain harus diakui, masih ada yang merasa kurang puas dengan materi hukum 

dalam KHI ini, namun jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya lahirnya 

KHI, dimana teks-teks fiqih yang mengatur perkawinan sangat beragam jenisnya, 

maka aturan materi hukum adalah KHI dianggap sudah cukup menjadi pegangan 

dalam memposisi kedudukan yang setara dalam rumah tangga.  

Dalam bidang kewarisan, KHI juga sudah memberikan porsi yang sama 

kepada laki-laki dan perempuan melalui konsep kewarisan bilateral (pasal 174 ayat 

(2) serta peluan bagi anak perempuan untuk mendapatkan bagian yang sama dengan 

anak laki-laki (pasal 183). Di sisi lain, ada pendapat berbeda dari Musdah Mulia 

sebagai promotor Pokja Pengurus Utama Gender (PUG) Departemen Agama dalam 

Tim Pembaharuan KHI yang telah menyusun Counter Legal Draft (CLD) KHI dan 

berujung pada resistensi berbagai pihak khususnya dari MUI yang menilai materi 

hukum dalam CLD KHI sangat bertentangan jauh dengan ketentuan syariat islam.2  

Diantara muatan hukum yang tertolak diantarannya tidak diperkukannya wali 

dalam perkawinan untuk pegantin yang telah berumur 21 tahun, diperbolehkannya 

nikah mut’ah, pengharaman poligami secara mutlak, diperbolehkannya perkawinan 

beda agama secara mutlak, dan pemberlakuan iddah bagi suami. 3 resistensi yang 

sangat massif terhadap ususlan peraturan pengganti KHI ini disebabkan oleh aspek 

sosial historis yang sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum 

islam di Indonesia. dimana kultur telah menjadi nilai dasar dalam setiap pergeseran 

                                                           
2Huzaemah Tahido Yanggo, “Kontrivensi Revisi KHI dalam Perspektif Pembaharuan 

Hukum Islam di Indonesia” dalam Huzaemah Tahido Yanggo, Membendung Liberalisme (Cet. I, 

Jakarta: Republika, 2004), h.7 

3Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Cet. I, 

Bandung: Mizan, 2005), h. 391 
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nilai sosial. Hingga hari ini, mayoritas pakar dan praktisi hukum di Indoensia masih 

memberikan nilai positif pada KHI sebagai salah satu materi hukum yang paling 

serimg digunakan di pengadilan agama sebagai landasan hukum dalam 

pertimbangan hukum para hakim. 

Dalam amanat konstitusi yang tertulis dalam pasal 24 ayat (1) menjelaskan 

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

meneyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dilanjutkan 

dalam ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk 

aturan terkait Mahkamah Konstitusi, baru ada pada perubahan keempat sedangkan 

lainnya (tentang Mahkamah Agung) disahkan peda perubahan ketiga.4 

Sebagai sebuah sumber hukum dari seluruh regulasi yang diberlakukan, 

UUD Tahun 1945 telah mengatur sistem hukum di Indonesia, dimana dalam 

pelaksanaan peradilan digerakkan oleh dua mahkamah yaitu Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung yang memiliki empat lingkungan 

peradilan salah satunya adalah peradilan agama. Untuk kemudian diatur dalam 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. 

Dalam hal kewenangan absolut yang ada pada peradilan agama juga diatur 

dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dimana pengadilan 

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meneyelesaikan perkara 

                                                           
4Undang-undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2018, Cet. VIII, Mei, h. 104 
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di tingkat pertama anatara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. 

Adapun materi hukum yang paling umum digunakan di pengadilan agama 

adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tambahan 

aturan dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam, dan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Komplikasi Hukum Ekonomi 

Syariah.  

Kedudukan PERMA di atur dalam pasal 79 UU NO. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkmah Agung (MA). Berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengisi 

kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. 

Dalam perkembangannya, Perma juga dianggap sebagai jalan untuk melakukan 

terobosan hukum. Bisa jadi terobosan ini merupakan solusi atas kekosongan hukum 

yang terjadi.5 

Adapun dasar hukum yang melandasi dikeluarkannya PERMA ini adalah 

undang-undang nomor 7 tahun1984 tentang pengesahan konvensi mengenai 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan undang-undang 

nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional, yang mengikat 

pada keempat lingkungan peradilan di bawah mahkama agung. Dijelaskan dalam 

pasal 1 ayat (1) dalam peraturan ini jelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

“perempuan berhadapan dengan hukum” adalah perempuan yang berkonflik 

dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau 

perempuan sebagai pihak. Dengan kata lain setiap perempuan yang berhadapan 

dengan hukum di bawah kermpat lingkungan peradilan di mahkama agung terjamin 

                                                           
5Nur Solikhin, Mencermati Pembentukan Peraruran Mahkamah Agung (PERMA) 

(Semarang: Rechtsvinding, 2017), h. 2 
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akses dan posisinya oleh perma dalam rangka menghadirkan kesetaraan gender 

dalam proses beracara.6 

Kemudian dalam pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) dijelaskan yang dimaksud 

dengan kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-

laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 

manusia. Sedang “keadlan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap 

laki-laki dan perempuan”, ketika keduanya berhadapan dengan hukum. maka ketika 

hakim mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni menjadi pihak 

dalam suatu perkara, hakim wajib memperhatikan azaz-azaz: a) Penghargaan atas 

harkat dan martabat manusia, b) Non diskriminasi, c) Kesetaraan gender, d) 

persamaan di depan hukum, e) keadilan, f) kemanfaatan, dan g) kepastian hukum. 

Hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang 

setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 2 dan 3). Dalam memepertimbangkan 

keadilan gender hakim harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender (Pasal 6 

huruf c), tentunya nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, 

kitab-kitab fiqih dan komplikasi hukum islam yang merupakan hukum yang hidup 

dalam sebagian besar masyarakat Indonesia.7 

Dalam pasal 8 ayat (2) juga mendorong para hakim untuk memberitahukan 

kepada perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara. Ketentuan ini sedikit 

bias dengan peradigma umum hukum acara yang diyakini para hakim tentang asas 

hakim bersifat pasif . ketentuan ini juga terlihat dalam pasal 119 HIR dan Pasal 143 

RBg yang menjelaskan bahwa ketua pengadilan dapat memberikan bantuan berupa 

                                                           
6Euis Nurlaelawti, Arskal Salim, “Gendering The Islamic Judiciary Judiciary Female 

Judges in the Relegious Courts Of Indonesia”, Vol.51, No.2,2013, h.255.   

7A. Choiri, Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang 

menjadi korban perceraian, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung. h. 4    
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nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat 

gugatan. Juga dalam pasal 132 HIR dan Pasal 156 RBg dimana hakim juga memiliki 

peran aktif untuk menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan 

memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak untuk melakukan gugatan 

balik yang dibenarkan oleh hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di 

persidangan. 8 

Mukti Arto, Hakim Agung kamar agama dalam penemuan hukum islam 

demi mewujudkan keadilan menjelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan 

hukum dan keadilan bagi perempuan dan anak, asas Ultra Petita dapat tidak berlaku 

dalam beberapa kasus perceraian, diantaranya: 

1. Hak-hak istri akibat perceraian apalagi perceraian itu disebabkan oleh 

kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan 

lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada isti, 

suami harus dihukum memberi mut’ah dan nafkah iddah yang layak 

kepada istri. Meskipun istri tidak memintanya namun hakim secara ex 

officio dapat menetapkannnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

2. Hak-hak anak akibat perceraian (yang menajdi korban) perceraian orang 

tuanya, apabila hadhanah atas anak yang belum mumayyiz ditetapkan 

berada pada ibunya, maka demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum 

memberi nafkah untuk anaknya yang harus dibayar kepada ibunya guna 

biaya pemeliharaan anak tersebut. Meskipun ibunya tidak memintanya, 

namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak, maka hakim secara 

ex officio dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan 

anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf f KHI. 

                                                           
8Sunarto, Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata (Disertasi), Jurnal Hukum dan 

Peradilan Mahkamah Agung RI, (Jakarta, Juli 2016). h. 249 
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3. Dalam menjatuhkan amar putusan, hakim dituntut untuk lebih cermat 

dalam mempertimbangkan amar putusannya apakah masih diperlukan 

amar tambahan, supaya perlindungan dan kepastian hukum bagi para 

pihak dapat diwujudkan, yakni amar komdenatoir dan amar penopang bagi 

kemudahan eksekusi. 

4. Apabila amar mengenai pokok perkara masih memerlukan eksekusi atau 

tindak lanjut administrasi, maka hakim dituntut untuk mempertimbangkan 

adanya amar tambahan secara ex officio dengan menggunakan dasar 

hukum ketentuan pasal 57 ayat (3) dan pasal 58 ayat (2) UU peradilan 

agama jo. Padal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UUNomor 48 tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman yang secara filosofis dan teologis 

menghendaki agar eksekusi dan/atau tindak lanjut administratif nantinya 

dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan 

yuridis maupun teknis.  

Dalam Bab III dalam peraturan ini juga diatur tentang pemeriksaan perkara, 

dimana dalam pemeriksaan perkara hakim diperintahkan agar mempertimbangkan 

kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan 

diantaranya ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, 

ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada aksess keadilan, 

diskriminasi terhadap perempuan , dampak psikis yang dialami korban, ketidak 

berdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi 

tidak berdaya dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. Ketujuh 

bagian yang menjadi pertimbangan ini tentu harus dianalisis oleh hakim untuk 

mencapai standar kesetaraan gender yang dimaksud oleh PERMA. Sebagai naskah 

otentik,  jawaban dari pertimbangan ini tentu harus tertulis dalam berita acara 
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sidang (BAS) yang menjadi acuan putusan hakim.9 Selanjutnya peraturan ini juga 

mengatur paradigm baru dalam pemeriksaan uji materil, bahwa setiap hakim 

diperintahkan untuk mempertimbangkan 5 pertimbangan untuk mencapai keadilan 

dan kesetaraan gender, yaitu: prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan 

pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian 

internasional terkait kesetraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta 

setiap pandangan sterotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, 

dan analisis gender secara komprehensif. Analisis gender yang dimaksud dalam 

pasal 1 ayat (5) adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk 

mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan 

perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor 

lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. 

Dengan diaturnya tata cara pemeriksaan perempuan berhadapan dengan 

hukum dan ditawarkannya paradigma baru dalam pemeriksaan uji materil dalam 

peraturan ini, tentu akan menambah sikap optimis seluruh warga negara di tengah 

citra peradilan yang cenderung dinilai tidak ramah terhadap perempuan dan anak 

yang menjadi pihak dalam proses peradilan. Dukungan mahkamah agung serta 

keempat peradilan dibawahnya lewat dikeluarkannya peraturan ini menunjukkan 

keseriusan yang besar oleh warga peradilan dalam menghadirkan pelayanan yang 

prima dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung sesuai dengan visi 

mahkamah agung. 

B. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum dalam Konsep Gender dan Hukum Islam 

                                                           
9Pasal 9 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum. 
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Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.10 Jaminan hukum 

yang melindungi perempuan telah ada dan negara wajib untuk memastikan bahwa 

perempuan sebagai warga negara memiliki perlindungan dari segala tindakan 

diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan dan memiliki akses terhadap 

keadilan. Dalam implementasinya, perempuan tidak mudah untuk mendapatkan 

persamaan didepan hukum dan akses terhadap keadilan. Perempuan sering 

dihadapkan pada hambatan berganda dalam rangka pemenuhan haknya karena 

adanya diskriminasi gender berdasarkan cara pandang terhadap laki-laki dan 

perempuan yang diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan 

berbanding lurus dengan eksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan.  

Tujuan mahkamah agung memebuat PERMA Nomor 3 Tahun2017 supaya 

hakim serta segenap aparatur peradilan mempunyai acuan ataupun pedoman dalam 

memperaktikkan prinsip kesetaraan gender dengan prinsip non-diskriminasi dalam 

mengadili masalah perempuan berhadapan dengan hukum pula diharapkan lewat 

peraturan ini secara bertahap praktik-praktik diskriminasi bersumber pada 

perbedaan kelamin serta sterrotip gender di dalam persidangan bisa menurun, dan 

mewujudkan proses persidangan secara berrintergritas serta peka gender. 

Tujuan Mahkamah Agung diatas juga sejalan dengan firman Allah swt 

dalam QS Al-Hujurat 49/13. 

انُْثٰى وَ  نْ ذكََرٍ وَّ قَبَاۤىِٕلَ لِّتعََارَفوُْ يٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِّنَّا خَلَقْنٰكُمْ م ِّ اۚ  اِّنَّ اكَْرَمَكُمْ جَعَلْنٰكُمْ شُعوُْباً وَّ

يْمٌ خَبِّيْرٌ  َ عَلِّ ِّ اتَْقٰىكُمْ ۗاِّنَّ اللّٰه نْدَ اللّٰه  عِّ

Terjemahannya: 

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah meciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-

                                                           
10Pasal 28 Huruf D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 

Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.”11  

Ayat diatas mengajarkan tentang persamaan anatara laki-laki dan 

perempuan baik dalam hal spiritual ataupun dalam hal kegiatan sosial. Ayat diatas 

juga menggambarkan tentang pandangan yang menyatakan bahwa diantara 

keduanya tidak terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantaranya. 

Persamaan tersebut meliputi berbagai hal seperti dalam hal ibadah, siapa yang lebih 

giat ibadah, akan mendapat pahala yang lebih banyak tanpa melihat apa jenis 

kelamin diantara keduannya. Perbedaan disebabkan hanya karena kualitas nilai 

pengabdian dan tingkat takwa kepada Allah SWT. 

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak 

melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini merupakan bentuk 

perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, 

pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran 

ataas prngakuan hak asasi, persamaan hak anatara laki-laki dan perempuan. 

John Rawls berpendapat bahwa”Justice as Fairness”. Prinsip ini berpijak 

pada rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan. Artinya prinsip keadilan harus lebih 

diutamakan asas hak dari pada asas manfaat. Oebih lanjut menurut Rawls, program 

oenegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua 

prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas 

kebebasan dasar yang paking luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. 

Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi 

                                                           
11Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Dharma Karsa 

Utama, 2015), h. 517. 
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sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik (Reciprocal Benifits) bagi 

setiap orang, baik yang bersala kelompok beruntung maupun tidak beruntung.12 

Teori Maqasid Syari'ah oleh Jaser Auda, pengunaan teori ini, karena kuat 

dugaan bahwa Maqasid Syari'ah mengandung prinsip-prinsip pengakuan, 

pemeliharaan dan perlindungan terhadap HAM dalam islam.13 Maqasid hukum 

islam adlaah sasaran atau maksud-maksud pemikiran hukum islam yang tidak 

diatur secara eksplisit oleh Al-Qur’an dan sunnah. Kajian terhadap maqasid sangat 

penting dalam upaya ijtihad hukum, karena maqasid syariah dapat menjadi 

landasan hukum demi kemaslahatan-kemaslahatan umum.14 

Maqasid Syari’ah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam 

merumuskan hukum-hukum islam, tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al- 

dan sumnah Rasulullah sebagai alasan Logis bagi rumusan suatu hukum yang 

berorientasi kepada kemaslahatan manusia.15 Teori maqasid syari’ah hanya dapat 

dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan 

memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Demikian juga 

yang menciptakan hukum-hukum yang termuat dalam Al-Qur’an adalah Allah 

SWT. Berdasarkan pemahaman tersebut, akam muncul kesadaran bahwa Allah 

SWT yang paling mengetahui berkenaan dengan hukum yang dibutuhkan oleh 

manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. 

Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan melahirkan 

                                                           
12John Rawls, A. Theory Of Justice, (London: Oxford University, 1973).  h.42-70. 

13Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), h. 

67. 

14Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibu (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1996). h.5. 

15Satria Efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005). h. 233. 
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keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT. Bila menginginkan terwujudnya 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia.16 

Sebelum dibuatnya peraturan mahkamah agung tidak ada pedoman atau 

acuan yang digunkan oleh hakim atau aparatur lainnya dalam melakukan proses 

peradilan . karenanya stigma tentang ketimpangan gender di masyarakat ikut 

mempengaruhi jalannya proses persidangan, mulai dari pertanyaan yang 

menyudutkan  hingga jenis putusan yang tidak adil. 

Perbedaan gender sejatinya tidaklah masalah selama tidak melahirkan 

ketidakadilan gender. Ketidakadilan ini merupakan bentuk perbedaan perlakuan 

berdasarkan alasan gender. Seperti pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan 

perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi 

manusia. 

Ada tiga kategori untuk kemaslahatan, yaitu daruruyat, hajiyat, dan 

tahsiniyat.17 Berdasarkan hal diatas bentuk peraturan mahkamah agung ini 

termasuk dalam kebutuhan sekunder (maslahah hajiyat). Dimana tidak 

terpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai mengancam keselamatannya. Namun 

akan mengalami kesulitan yang mungkin akan berkepanjangan. Kemaslahatan ini 

ibutuhkan oleh manusia, khusnya perempuan yang berhadapan dengan hukum 

untuk memudahkan dirinya dalam menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri 

dengan aman. Adanya peraturan ini diharapkan segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan dapat berkurang, hingga perempuan yang berhadapan dengan hukum 

dapat mendapatkan haknya dengan hukum dapat mendapatkan haknya dengan 

layak dan dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. 

                                                           
16Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika,2010). h. 86. 

17Firman Muhammad Arif, Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat 

Beragama di Tana Luwu  (Yogyakarta: depublish, 2018), h.36. 
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Allah swt tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa 

tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan 

tujuan dan maksud tertentu. Syariat diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan 

untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, 

baik di dunia maupun di akhirat. 

Menurut Al-Syathibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. 

Pertama pemenuhan tuntutan syariat, yaitu berupa usaha untuk menciptakan 

(wujud) dengan melaksanakan dengan menjauhi larangan-laranganya (nawahi) 

yang terkandung dalam syariat tersebut. 

Pada dasarnya inti dari tujuan syariat (hukum) atau muqashid al-syariah 

adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini Al-Syathibi menyatakan 

bahwa “sesungguhnya syari (pembuat shari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya 

berujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di 

akhirat secara bersamaan”.18 

Fenomena perkara diskriminasi perempuan dewasa ini merupakan hal yang 

masih diperbincangkan hingga saat ini. Melihat banyaknya perempuan yang terlibat 

dalam hukum dengan ragam perkara merupakan keresahan bagi beberapa wanita 

khususnya di indonesia. 

Catatan tahunan KOMNAS perempuan menjadi bukti banyaknya peristiwa-

peristiwa yang mendiskriminasikan perempuan dan memaksa untuk terlibat dengan 

hukum dengan harapan perwujudan keadilan bagi dirinya dapat ditegakkan, meski 

tak jarang dalam upayanya tersebut malah bebalik menyudutkan dirinya. Lahirnya 

peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 diharapkan sebagai pedoman 

hakim dalam memandu jalanya persidangan agar peristiwa yang merendahkan 

                                                           
18Ali Mutakin, Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode  Istinbath 

Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman. Vol.19, N. 1, 2017, h. 58 
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harkat dan martabat perempuan dan stereotip gender dalam lingkup peeradilan 

secara bertahap dapat di hilangkan. 

Pada tanggal 11 Juli 2017 ketua mahkamah agung republik indonesia 

Muhammad Hatta Ali menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 

yang isisnya sebagai berikut: 

Pasal 2 

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 

berdasarkan asas: 

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 

2. Non diskriminasi 

3. Kesetaraan Gender 

4. Persamaan di depan hukum 

5. Keadilan 

6. Kemanfaatan 

7. Kepastian Hukum 

Pada intinya semua orang sama di depan hukum dan berhak atas 

perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kalimat tersebut merupakan 

prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum juga menajdi salah satu hal 

yang dijamin undnag-undang dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 huruf 

D ayat (1).19 Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan 

dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan 

memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas 

                                                           
19Huzaemah Tahido Yanggo, “Kontrovensi Revisi KHI dalam Perspektif Pembaharuan 

Hukum Islam di Indonesia” (Jakarta: Republika, 2004), h.7  
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dari dikriminasi di dalam sistem peradilan.20 Pada kenyataanya mendapatkan 

kesetraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi permpuan bukanlah 

suatu hal yang mudah. 

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih 

pemenuhan haknya yang disebabkan oleh dikriminasi dan pandangan stereotip 

negative berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminasi ddan 

sterotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus 

dengan aksebilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan 

mengalami diskriminasi maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap 

keadilan. 21 

Akses terhadap keadilan adalah salah satu tugas terpenting dan terberat bagi 

pengadilan khususnya pada kelompok perempuan. Kelompok ini memiliki karakter 

khusus sehingga lembaga peradilan perlu memastikan bahwa perempuan terhadap 

kesetaraan dan hak terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Struktur sosial 

masyarakat yang cenderung hidup dalam pranata sosial yang tidak setara, baik yang 

diwariskan melalui budaya ataupun melalui bias peraturan-peraturan yang tidak 

pro-perempuan, berpotensi untuk menimbulkan bias dan rintangan berganda bagi 

perempuan dalam meraih kesetaraan yang disebabkan oleh diskriminasi dan 

pandangan sterotip berdasarkan jenis kelamin dan gender, kondisi demikian juga 

jamak didunia peradilan, yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan 

kesetaraan. 

                                                           
20Vivi Ariyanti, Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam 

Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 69. 

21MAPPI FHUI, “Assesmen Konsitensi Putusan Pengadilan Kasus-kasus Kekerasan 

terhadap Perempuan” (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2016),  h. 

32. 



61 
 

 
 

Tujuan mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini adalah agar para 

hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaran gender dan 

prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan 

dengan hukum, lebih jauh, mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini secara 

bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip 

gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan 

dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. 

Dengan adanya peraturan ini diharapkan segala bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Sehingga 

perempuan berhadpaan dengan hukum dapat mendapatkan haknya dengan layak 

dan dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Dan juga dengan dikeluarkannya 

peraturan mahkamah agung ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam 

pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan 

berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik, serta 

muncunya putusan yang bias gender. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN GENDER TERHADAP FEMINIST 

LEGAL THEORY DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 

3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA 

PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM 

A. Analisis Mahkamah Agung Menerapkan Feminist Legal Theory 

Rangkaian proses penegakan hukum sejak penyidikan, penuntutan, hingga 

sidang di pengadilan harus memenuhi nalar aturan perundang-undangan. Namun 

demikian, kesesuaian dengan aturan perundang-undangan saja tidaklah cukup, 

karena seringkali putusan pengadilan yang sudah sesuai dengan aturan undang-

undang tidak berhasil memenuhi rasa keadilan dan bahkan tidak mencapai 

kebenaran sari suatu kebenaran logis (natural human reasoning). Rasionalitas 

hukum pada titik ini justru bertentangan dengan rasionalitas akal budi meskipun 

telah dibingkai dalam kerangka norma-norma hukum yang menjadi dasar putusan 

pengadilan.1  

Pendapat beberapa ahli hukum bahwa, hukum adalah pergulatan 

kepentingan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan mencerminkan standar nilai 

yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketika dalam masyarakat nilai-nilai 

yang dibangun terkait dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidakadilan 

gender, maka hukum pun juga tidak berkeadilan gender atau seks. Hukum yang 

seksis adalah hukum yang tidak memihak kaum perempuan, karena dipengaruhi 

oleh kontruksi sosial yang bias gender.  

                                                           
1MAPPI FHUI, “Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan 

Terhadap Perempuan”, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), 

h.32.  
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 Secara tradisional, hukum seringkali berasal konstruksi paradigma patriarki, 

karena karakter umum dari pembentukan hukum seringkali tidak didasarkan 

pengalaman perempuan dan perumusanya lebih kepada pemberian kuasa untuk 

menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan. Hukum cenderung berpihak 

pada kelompok dimana ideologi dan budaya patriarki tersebut berasal, misalnya 

dalai hukum perkawinan, perceraian, hingga pemerkosaan menurut konsep kitab 

undang-undang Hukum Pidana, dan pada sisi ekonomi dan pendidikan.2 

Dalam kaitan antara feminist dan sistem hukum, Prof. Dr. Sulistyowati 

Irianto mengemukakan bahwa, teori feminist perlu dikembangkan hal ini di 

dasarkan atas pertimbangan. Pertama, untuk menganalisis produk hukum yang bias 

gender dan juga bias klas, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan 

hakim. Penjelasan demikian sejalan dengan data yang diirilis oleh Komisi Nasional 

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mencatat hingga tahun 2013 terdapat 

342 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif tersebut merupakan kebiasaan 

subordinasi yang masih banyak dipertahankan oleh sebagian daerah di Indonesia, 

subordinasi merupakan kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi 

subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik. 

Kedua, menganalisis praktik penerapan hukum. Khususnya dalam praktik 

sistem peradilaan pidana, kasus pemerkosaan yang korbanya adalah perempuan, ia 

harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim tentang 

kronologis tindakan pemerkosaan tersebut. Ia terpaksa mengulas dan menerangkan 

kembali tentang peristiwa detik-detik saat dimana harga dirinya direndahkan, yang 

menurut akal sehat hal tersebut tidak wajar dan sangat traumatic bagi korban 

perempuan. Kondisi demikian dalam kajian feminist disebut sebagai stereotype, 

                                                           
22 Ronald S. Lumbun, PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan 

Pemisahan Kekerasaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.132. 
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yang mana asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan 

jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan 

dengan stereotype tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang 

menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan 

perempuan itu sendiri.  

Ketiga, memberikan rekomendasi dan advokasi untuk tujuan reformasi 

hukum,3 demikian dapat disimpulkan feminism adalah gagasan yang mendorong 

paradigm hukum baru yang berkesetaraan gender dengan tujuan membongkar 

sirkulasi kejahatan terhadap perempuan. Dan feminism juga dapat dijadikan 

sebagai alat teropong untuk melakukan eksaminasi produk pengadilan (dakwaan 

dan putusan) maupun peraturan perundang-undangna yang masih berisikan 

ketidakadilan yang sulit dipahami dan diketahui apabila menggunakan teori lain.  

Sejalan dengan hal tersebut, harapan kedepannya kebijakan hukum (legal 

policy) dapat sesuai dengan nilai-nilai imaginer yang terkandung dalam pancasila 

yang merupakan bintang kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kenyataanya masih sangat sulit dan belum mampu diwujudkan. Hal 

tersebut didasarkan atas produk hukum yang masih menampilkan potret injustice 

terhadap perempuan dikarenakan pembentukan peraturan perundang-undnagan di 

perlemen selalu dominasi oleh laki-laki yang kemudian memungkinkan adanya 

relasi kuasa yang tidak seimbang dalam perumusan dan pembentukan peraruran 

perundang-undangan, sehingga pengalaman perempuan tidak menjadi 

pertimbangan dalam perumusan suatu norma hukum. Akibatnya, hukum yang 

ditimbulkan adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin.  

                                                           
3Mahesa, www.berdikarionline.com/pentingnya-hukum-yang-punya-prespektif-feminis/, 

diakses pada tanggal 07 November 2019. 

http://www.berdikarionline.com/pentingnya-hukum-yang-punya-prespektif-feminis/
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Peradilan yang berspektif gender sangat relavan dengan teori hukum 

“feminist Legal Theory” yang muncul akibat gerakan feminisme yang mendapatkan 

momentum sejarah pada tahun 1960 yang menunjukkan bahwa sistem sosial 

masyarakat modern memiliki struktur yang pincang akibat budaya patriarki yang 

sangat kental. Marginalisasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, 

khususnya ekonopi dan politik, dan hukum.4  

Netralisasi dan Objektivitas hukum hanya akan terwujud bila hukum 

bersifat tertutup dan otonom dari berbagai perspektif moral, agama, filsafat, politik, 

sejarah, dan bahkan jenis kelamin. Hukum tidak berbicara menganai baik buruk 

atau adil tidaknya 

 Isu-isu hukum di masa kontemporer semakin menggambarkan bagaimana 

keadilan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek 

keadilan gender. Rasa keadilan seringkali dikaitkan degan status gender seorang 

korban tindak pidana, terutama perempuan, karena perempuan merupakan satu 

elemen masyarakat yang dipandang paling lemah dan paling rentan untuk menjadi 

korban suatu tindak pidana. Di sisi lain, perempuan juga dipandang lebih sulit untuk 

mengakses keadilan jika kasus yang menimpanya berkaitan dengan tindak pidana 

kekerasan seksual. Misalnya kasus tindak pidana pemerkosaan yang sering kali 

palkunya lolos dari jerat dari jerat hukum karena kurangnya alat bukti dan tidak 

adanya saksi, ancaman pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, 

viktimisasi dan penyalahan terhadap perempuan korban kekerasan seksual 

merupakan contoh-contoh lain dalam permasalahan yang dihadapi perempuan di 

indonesia saat mencari keadilan hukum. bukannya mendapatkan keadilan seperti 

yang diharapkan, banyak dari perempuan yang malah kembali menjadi korban 

                                                           
4Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Rajawali, 1983), h.4.  
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akibat sistem hukum yang tidak berpihak pada perempuan korban, dan aparat 

penegak hukum yang tidak memiliki perspektif kesetaraan gender.5  

Wacana tentang pembaruan hukum yang berkeadilan gender dapat 

membawa kita pada diskusi dan perdebatan tentang teori-teori hukum yang sangat 

beragam, namun jika dikaitkan dengn keadilan gender tentu ada suatu teori hukum 

yang disebut teori hukum feminis. Teori hukum feminis atau feminist legal theory 

muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya 

gerakana crital legal studies di amerika. Teori hukum feminis merupakan 

pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi 

perempuan dan berupaya untuk melakukan pembaharuan posisi dan pendekatan 

hukum terhadap perempuan dan gender. 6.  

B. Analisis Hukum Islam dan Gender dalam Mengadili Perkara Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum 

 Feminist Legaal Theory melihat bahwa perempuan butuh disuarakan dan 

hukum adalah instrumennya. Hukum adalah instrument untuk mendistribusikan 

keadilan, sehingga didalamnya harus memuat realitas pengalaman subjek hukum 

dalam hal ini adalah perempuan. Bila pengalaman dan realitas perempuan tidak 

terakomodasi di dalam hukum, maka produk legislasi/produk hukum itu kurang 

lengkap dan mengucilkan perempuan.  

Hukum pidana seharusnya memperhitungkan pengalaman korban. Tentu 

tidak mudah bagi korban perkosaan untuk langsung datang melapor ke kepolisian, 

melakukan visum di rumah sakit, dan menunjukan bukti bahwa dia diperkosa. 

                                                           
5Sri Wiyanti Eddyono, “Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan 

Korban” (Jakarta: 21 Agustus 2019), h. 7. 

6Martha A. Fineman, “Feminist Legal Theory” (Journal of Gender, Social Policy and the 

Law: 2015), h.13-14 
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Tidak mudah bagi perempuan ketika ia dihadapkan ke pengadilan sebagai saksi 

korban. Setelah mengalami perkosaan, perempuan korban pastinya merasa 

ketakutan karena kehilangan masa depan, dan malu kepada public yang mengetahui 

keadaannya. Sementara itu, hukum acara pidana membebankan pembuktian kepada 

dirinya sebagai korban. Ia harus mampu menunjukkan visum yang menyatakan ada 

luka robek tertentu, sperma, sehingga dapat dinyatakan oleh hakim bahwa di situ 

ada paksaan. Korban harus menunjukkan ada saksi dalam peristiwa itu. sementara 

dalam kasus perkosaan biasanya korban tidak bisa segera langsung melapor karena 

kesulitan psikologis, jarak, beban budaya, atau tidak mengenal lembaga pengaduan 

negara. Akibatnya, dalam proses yang lama tersebut luka robek, sperma, sudah 

terlanjur hilang. Bila bukti-bukti sudah hilang besar kemungkinan pelaku di 

kalahkan di pengadilan.7 

Feminist Legal Theory mengajukan pertanyaan-pertanyaan perempuan 

kepada hukum. Teori feminist legal theory memastikan sebuah produk hukum 

menguntungkan atau merugikan perempuan. Perempuan mana yang dirugikan 

karena dampak suatu aturan bisa berbeda terhadap perempuan. Identitas perempuan 

tidak tunggal dan seragam karena dilekatiidentitas yang berbeda secara ras, 

kebangsaan etnitas, kelas sosial, dan agama. Di ndonesia, Feminsit Legal Theory 

sebetulnya sudah diadopsi kita bisa lihat saat ini sudah ada kebijakan gender 

budgeting, dimana kebutuhan perempuan terhadap layanan kesehatan dan 

pendidikan kurang lebih diakomodasi dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di 

beberapa daerah dan bahkan desa. Selain itu terdapat juga hukum yang secara lex 

specialis mengatur isu perempuan, seperti UU PDKRT (Undang-undang 

                                                           
7Savitri, HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, (Bandung: 

Refrika Aditama, 2008), h.15.  
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Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), Undang-undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ada banyak instrument hukum internasional 

tentang perlindungan perempuan dan anak sudah kita ratifikasi. Namun di sisi yang 

lain, kita temui juga banyak produk hukum yang tidsk ramah terhadap perempuan, 

misalnya adanya 421 peraturan daerah yang diskriminatif, dan beberapa pasal 

dalam undnag-undang perkawinan, seperti soal batas usia dewasa dan fasilitas 

terhadap poligami misalnya.  

Dalam islam, teori pengetahuan bersumber kepada wahyu. Wahyu 

memandu akal dan pengalaman indra manusia  dalam menafsirkan realitas dan 

kebenaran. Wahyu digunakan untuk menyingkap kebenaran yang melampaui 

kebenaran filsafat rasionalisme dan empirisme. Islam menjadikan (being) wahyu 

sebagai salah satu dari tiga pilar episemologi islam. Sebagai pilar yang memandang 

realitas, wahyu melampaui sudut pandang rasionalisme dan empirisme. 

Al-Attas dalam Progomena to the Metaphysics od Islam menyatakan bahwa 

meskipun banyak persamaan antara filsafat sains Barat dan Islam, hal tersebut tidak 

menutup kenyataan banyak pula perbedaan di antrany. Salah satu perbedaannya 

adalah pandangan tentang rasio.8 Bagi Al-Attas, rasio tidak sesederhana dalam 

pengertian yang dibatasi pada unsur inderawi. Dalam penjelasan lebih lanjut Al-

Attas mengungkapkan bahwa, “intelek adalah substansi spritual yang inheren 

dalam organ spiritual dari kognisi yang kita sebut hati, yang merupakan kedudukan 

instuisi. Dengan jalan ini dan lewat perantara intelek kita telah menghubungkan 

rasio dan instuisi.  

                                                           
8Syed Muhammad Nuquib Al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An 

Exposition of the Fundamental Elements of the Wordview od Islam (Kuala Lumpur: Institute for the 

Study od Islamic Thoight and Civilizations, 1995), h.148. 
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Sedangkan Hakim tidak tepat dalam menggunakan kaidah fikih di dalam 

pertimbangannya. Sebuah putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup atau ratio decidendi. Putusan yang tidak 

memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan putusan yang tidak cukup 

pertimbangan atau Onvoldoende Gemotiveerd. 

Penggabungan teori hukum feminisme dan kaidah fikih merupakan sebuah 

ide untuk menggapai sebuah keadilan. Ada banyak konsep keadilan yang ada, 

namun keadilan Tuhan yang paling hakiki. Keadilan Tuhan adalah pertimbangan 

yang harus dilakukan oleh hakim. Hakim sebagai elemen penengah yang lebih 

bersifat dinamis, aktif-kreatif, menghidupkan dan mematikan aturan-aturan hukum 

yang dibuat manusia melalui putusannya yang tetap di bawah keadilan Tuhan.9  

Ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh hakim, yaitu: pertama, hukum yang 

berlaku telah sejalan atau sesuai dengan nilai-nilai keadilan Tuhan sehingga dapat 

diterapkan secara penuh pada kasus ini concreto. Kedua, hukum yang berlaku tidak 

sepenuhnya berjalan dengan nilai-nilai Tuhan, sehingga perlu penyesuaian 

(modifikasi) dalam penerapan aturan hukum yang ada dan Ketiga, hukum yang 

berlaku sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Tuhan, sehingga 

hakim mengambil kesimpulan berbeda dan bertentangan dengan aturan hukum 

yang ada.  Pertimbangan hakim biasanya mencamtumkan Yt-Yt al-Qur’an dan al-

Hadis dan Kaidah-kaidah Fikih sehingga menjadi ciri khas produk hukum.  

Adapun kaidah Fikih yang digunakan oleh majelis hakim untuk menolak 

Perkara adalah:  

 الْمَصَلِحِ  جَلْبِ  مِنْ  أوَْلىَ الْمَفَاسِدِ  درَْء  

                                                           
9Mesraini, Indra Rahmatullah, Abdul Alim Mahmud, Teori Hukum Feminisme dan Kaidah 

Fikih Sebagai Pertimbangan Hukim Dalam Perkara Dispensasi Kawin, Vol. 13, No.1, 2020, h.145. 
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Artinya:  

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari para menarik 

segala yang bermaslahat”. 

Dilihat dari teori hukum feminis, maka hukum yang selama ini berlaku di 

Indonesia masih belum mengakomodasi pengalaman perempuan baik hukum yang 

mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya maupun hukum 

yang mengatur hubungan perorongan dengan negara. Jika dilihat lebih dalam 

bagaimana teori hukum feminis memeriksa hukum di Indonesia melalui teori sistem 

hukum menurut Lawrence M. Friedman maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum 

yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum di Indonesia 

belum sepenuhnya berpihak pada perempuan dan belum berperspektif gender. 

Substansi hukum merupakan aturan sebenarnya yang terdiri dari produk hukum 

seperti peraturan perundang-undangan dan turunanya (law books), norma-norma 

yang berlaku dalam masyarkat atau hukum yang hidup (living law) dan perilaku 

manusia dalam masyarakat.10 Dalam konteks substansi hukum di Indonesia dapat 

dilihat bahwa masih banyak peraturan yang ada seringkali mendiskriminasi 

perempuan.  Struktur hukum merupakan kerangka hukum yang bertugas, menjaga 

proses hukum berjalan agar tetap berada dalam batasan peraturan yang ada. Struktur 

hukum menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana 

meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksanaan Pidan (lapas). 

Kinerja struktur hukum di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus yang 

menjadikan perempuan sebagai korban masih bias gender dan tidak memedulikan 

pengalaman perempuan sebagai korban. Substansi dan struktur hukum di Indonesia 

yang bias gender dan tidak berpihak para perempuan sesungguhnya tidak terlepas 

                                                           
10M. Friedman, “Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club” (Annual 

Review of Law and Social Science, Vol. 1), h.16  
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budaya patriarki yang masih kuat tertanam di Indonesia. Budaya patriarki ini secara 

tidak langsung memengaruhi budaya hukum yang berkembang di indoensia. 

Budaya hukum merupakan sikap dan nilai masyarakat yang berkaitan dengan 

sistem hukum. budaya hukum menentukan bagaimana sistem hukum dapat 

diterapkan dalam budaya yang sudah ada diantara masyarakat. Oleh karena itu tidak 

mengherankan jika substansi dan struktur hukum di indonesia masih bias gender, 

hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang memiliki pengaruh kuat pada budaya 

hukum dan seluruh elemen dalam substansi dan struktur hukum di Indonesia. 

Dunia hukum yang penuh dengan dominasi laki-laki membuat perempuan 

tersingkirkan dan sulit untuk mendapatkan keadilan. Posisi perempuan ketika 

berhadapan dengan perkara pidana seolah-olah lemah dan bertanggung jawab atas 

tindakan yang tidak diinginkan oleh para perempuan korban. Penerapan prosedur 

hukum yang menyulitkan perempuan korban membuktikan bahwa terdapat 

pengabaian pada perempuan korban dalam kasus-kasus yang mereka hadapi. 

Pengalaman yang disampaiakan oleh para narasumber menunjukkan bahwa hukum 

pidana di Indonesia sama sekali belum memberikan ruang yang aman dan nyaman 

bagi perempuan korban untuk melaporkan dan memproses secara hukum perkara 

pidana yang dialami oleh mereka. Aparat hukum yang melakukan tindakan 

diskriminatif dan sikap seksisme menjadi salah satu masalah yang ditemui di 

lapangan. Pertanyaan dan pernyataan yang menyudutkan perempuan korban justru 

menghambat proses hukum yang sedang diperjuangkan oleh perempuan korban. 

Keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) di kepolisian tidak 

menjamin akses pelayanan terhadap perempuan korban telah memberikan rasa 

aman dan nayaman bagi perempuan korban untuk melaporkan perkara yang 

dihadapi. Proses visum bagi perempuan korban yang mengalami kekerasan seksual 

serinkali tidak menjamin bukti yang signifikan karena visum dilakukan jauh hari 
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setelah kejadian perkara berlangsung. Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya 

proses penerimaan laporan di kepolisian.11 

Jalan para perempuan korban dalam memperjuangkan perkara yang 

dialaminya di ranah pidana di Indonesia masih sangat sulit karena hukum di 

Indonesia baik secara struktur, substansi, dan budaya tidak mau mendengar 

pengalaman para perempuan korban. Hal ini serupa dengan apa yang telah 

dinyatakan oleh teori hukum feminis, pengabaian pengalaman perempuan 

mengakibatkan ketidak berpihakan hukum pada perempuan. Dengan demikian 

tidak mengherankan jika perempuan terpinggirkan dari hukum dan semakin jauh 

dari keadilan karena substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang 

tidak mengakomodasi pengalaman perempuan.  

Pasal-pasal kaku dalam hukum positif yang tidak dapat diubah memang 

terlihat tidak dapat memberikan keadilan bagai perempuan korban. Hal tersebut 

sesungguhnya dapat dipatahkan melalui argument teori hukum feminis yang 

sebenarnya berusaha menyuarakan pengalaman perempuan dalam hukum. Prinsip 

kesetaraan dalam hukum yang bias gender justru menyulitkan posisi perempuan 

dalam hukum. Oleh karena itu argument dari teori hukum feminis yang 

mengutamakan pentingnya menyuarakan pengalaman perempuan dalam hukum 

harus dipraktikkan dalam praktik hukum. Para aparat penegak hukum merupakan 

tokoh-tokoh yang mampu mempraktikkan argument teori hukum feminis dengan 

mendengarkan suara perempuan korban dalam proses hukum yang dialami oleh 

perempuan korban.12 Keadilan dapat diperoleh bagi para perempuan korban yang 

berada dalam perkara pidana secara khusus pidana dalam pasal 284 dan 285 KUHP 

                                                           
11S. Irianto & Shidarta “Metode Penelitian Hukum: Konstalasi dan Refleksi” (Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2011), h. 7. 

12S Irianto, “Hukum yang Tak Peduli Korban”, Jurnal Perempuan, Vol. 23 No.2, Mei 2018, 

h.42-52. 
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apabila seluruh elemen penegak hukum mau mendengar dan memahami posisi dari 

perempuan korban. Hal tersebut tentu sulit untuk dilakukan mengingat budaya 

patriarki yang melekat dan mungkin telah menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh 

oleh para penegak hukum di Indonesia. Namun, bukan berarti apa yang telah 

disuarakan oleh para tokoh feminist legal theory tidak dapat dicoba dan 

dipraktikkan oleh penegak hukum di indoensia. Aparat penegak hukum yang berada 

dalam struktur hukum seharusnya mampu dan mau untuk mengembangkan 

argumentasi hukum dari awal proses hukum hingga proses peradilan untuk 

mnghentikan diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah hukum serta mengubah 

secara perlahan hukum yang bias gender tersebut. Reformasi hukum yang berupaya 

mengakomodasi pengalaman perempuan pun diperlukan untuk menghentikan 

praktik hukum yang bias gender di Indonesia.  

Dari problem yang diulas sebelumnya maka terdapat beberapa solusi, baik 

solusi berupa teori maupun cara pandangnya dan solusi praktis dan strategis. 

Pertama, penyadaran moral keagamaan dapat dilakukan melalui edukasi 

spiritualitas dan pendidikan yang holistik. Moral yang baik akan tumbuh dari 

kualitas moral yang diinternalisasikan dalam institusi keluarga. Walaupun 

mengubah moral manusia adalah pekerjaan yang cukup berat karena berkaitan 

dengan kesadaran inidividu. Maka kesaran moral harus dijadikan sebagai prinsip 

utama untuk menciptakan kesaran intelektual yang bersifat spritual.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1 Feminist Legal Theory adalah studi tentang landasan filosofi hukum dan 

keadilan, diinformasikan oleh pengalaman perempuan, dan tujuannya 

adalah untuk mengubah sistem hukum dan pemahamannya guna 

meningkatkan kualitas yurispredensi dan kehidupan perempuan kaum 

feminis menunjukkan kesenjangan yangdapat ditemukan dalam hukum 

pidana, hukum demikian keyakinan dan pandangan bahwa perempuan dan 

advokasi hak-hak perempuan.   

2 Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 

menjadi penanda bahwa ada langkah progresif yang ditempuh lingkungan 

peradilan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Peraturan ini hadir sebagai 

pijakan hukum untuk hakim ketika mengadili perkara perempuan 

berhadapan dengan hukum, baik perempuan sebagai saksi, korban, pelaku, 

dan pihak di pengadilan. 

3 Dalam konteks substansi hukum di Indonesia dapat dilihat bahwa masih 

banyak peerempuan yang ada seringkali mendiskriminasi perempuan. 

Struktur hukum yang merupakan kerangka hukum yang bertugas, menjaga 

proses hukum berjalan agar tetap berada dalam batasan peraturan yang ada. 

Penyadaran moral keagamaan dapat dilakukan melalui edukasi spiritualitas 

dan pendidikan hilistik. Moral yang baik akan tumbuh darikualitas 

moralyang diinernalisasikan dalam institusi keluarga.  

B. Implikasi Penelitian 
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1 Bahwa dalam penegakkan hukum dan keadilan, penegakkan hukum 

harusnya melibatkan pengalaman perempuan. Sehingga dalam menegakkan 

hukum, tidak memuat unsur diskriminasi. Bahwa dalam meenegakkan 

hukum haruslah mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender yang 

berdasar dari pengalaman perempuan juga sehingga hukum tidak hanya 

menuntungkan salah satu pihak saja. 

2 Dan kepada calon peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian 

haruslah berdasarkan fakta lapangan. Mengangkat isu-isu yang sebenarnya 

salah akan tetapi akan dimaklumkan oleh masyarakat yang awam tentang 

pengetahuan yang akan kita teliti. 
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