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 h  :  ه   f  :   ف              sy  :  ش   ḥ  : ح

 y  :  ي   q  :    ق   ṣ  : ص   kh  : خ

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap 



 
 

x 
 

Contoh : 

مَة  muqaddimah =  مُقَد ِّ

يْنَةُ  رَةُ  المدِّ المُنَوَّ              = al-madinah al-munawwarah 

C. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Fathah    َـ  ditulis  a  contoh   َقرََأ 
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Dammah ُـ ditulis u contoh    ٌُكتُب  

2. Vokal Rangkap 
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Contoh :  ٌزَيْنَب = zainab  َكَيْف = kaifa 

Vokal rangkap  ْـَو  (fathah dan waw) ditulis “au” 

Contoh :  َحَوْل = ḥaula   َقَوْل = qaula 

D. Vokal Panjang 

 qāmā = قاَمَا  : ditulis ā contoh (fatḥah) ـَا

يْم  : ditulis ī contoh (kasrah) ـِى رَحِّ = rahīm 

 ulūm‘ =علُوُْم : ditulis ū contoh (dammah) وـُ

E. Ta Marbūṭah 

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/ 

Contoh :    ُمَة مَكَّة  Makkah al-Mukarramah =  المكَرَّ
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Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/ 

يَّة الحُكُوْمَةُ  سْلََمِّ الإِّ   = al-ḥukūmatul-islāmiyyah 



 
 

xi 
 

المُتوََاتِّرَة السنَُّةُ    = al-sunnatul-mutawātirah  

F. Hamzaḥ 
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tanda  apostrof (‘) 
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huruf qamariah maupun syamsiah 

Contoh :  المُقَدَّسَة الأمَاكِّن          = al-amākin al-muqaddasah 

ياَسة=        يَة الس ِّ الشَّرْعِّ  al-siyāsah al-syar’iyyah 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Anugra Mandala Putra 

NIM  : 80100218023 

Judul  : Analisis Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16  

  Tahun 2019 Perspektif Kaidah Fiqhiyah 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis usia perkawinan dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; untuk mengetahui politik hukum usia 

perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan untuk mengetahui 

kaidah fiqhiyah terkait usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019.  

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan analitis dan pendekatan historis. Namun jika dikhususkan pada 

penelitian hukum, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berorientasi pada bahan hukum 

tertentu yakni hukum tertulis atau hukum tercatat. Adapun sumber data penelitian 

ini adalah dari bahan primer dan bahan sekunder. Selanjutnya metode 

pengumpulan pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan 

menelaah buku-buku, literature, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia perkawinan dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memiliki kekuatan yang 

mengikat. Hal ini diakibatkan redaksi dari Undang-undang itu sendiri yang 

membolehkan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan. Namun 

setidaknya hadirnya Undang-undang Perkawinan telah memberikan kepastian 

terkait dengan usia perkawinan; Politik hukum usia perkawinan dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menyamakan kedudukan laki-laki dan 

perempuan dalam mengakses pendidikan, ekonomi, kesehatan dan aspek-aspek 

lainnya, lewat pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan. Meskipun 

nampaknya tujuan ini akan sia-sia karena sifat norma yang fakultatif. Namun 

setidaknya lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menjadi pondasi 

bagi struktur hukum atau penegak hukum untuk bersinergi mencapai tujuan awal 

lahirnya undang-undang tersebut; Maslahat atau manfaat yang ditawarkan serta 

mudharat atau kerusakan yang berusaha ditolak oleh pasal 7 ayat 1 Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi Atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dipastikan upaya pendewasaan dan 

penyetaraan usia perkawinan bersesuaian dengan kaidah fikih, yakni i’tibarul 

mashalih dar’ul mafasid. 
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ABSTRACT 

  

Name            : Anugra Mandala Putra 

NIM             : 80100218023 

Title            : Analysis of Marriage Age According to Law Number 16 Year  

  2019 Perspective of Fiqhiyah Rules 

 

This study aims to determine the analysis of the age of marriage in Law 

Number 1 of 1974; to find out the legal politics of the age of marriage in Law 

Number 16 of 2019 and to find out the rules of fiqhiyah related to the age of 

marriage in Law Number 16 of 2019.  

The type of research is library research with the research approach used is 

a statutory approach, analytical approach and historical approach. However, if it is 

devoted to legal research, this research is normative legal research. Normative 

legal research is research that is oriented towards certain legal materials, namely 

written law or registered law. The data sources of this research are primary and 

secondary materials. Furthermore, the method of collecting data with literature 

study is done by reviewing books, literature, records and reports that have to do 

with the problem to be solved. 

The results showed that the age of marriage in Law Number 1 of 1974 

concerning Marriage does not yet have binding force. This is due to the editorial 

of the Act itself which allows the filing of a marriage dispensation application. 

But at least the presence of the Marriage Law has provided certainty regarding the 

age of marriage; The legal politics of the age of marriage in Law Number 16 of 

2019 is to equalize the position of men and women in accessing education, 

economy, health and other aspects, through maturing the marriage age for women. 

Although it seems that this goal will be futile because of the facultative nature of 

the norm. However, at least the enactment of Law Number 16 of 2019 has become 

the foundation for the legal structure or law enforcement to work together to 

achieve the initial goal of the birth of the law; The benefits or benefits offered as 

well as the harm or damage that Article 7 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 

concerning Revision of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage seeks to 

reject, it can be ascertained that efforts to mature and equalize the age of marriage 

are in accordance with the rules of fiqh, namely i'tibarul mashalih dar'ul mafasid. 
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 نبذة مختصرة

  

Anugra Mandala Putra:  الاسم             

NIM              :80100218023  

16تحليل سن الزواج وفقاً للقانون رقم :  العنوان             

منظور القواعد الفقهية 2019سنة     

 

. 1974لسنة  1تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تحليل سن الزواج في القانون رقم 

ومعرفة قواعد الفقه  2019لسنة  16لمعرفة السياسة القانونية لسن الزواج في القانون رقم 

 نوع.2019لسنة  16المتعلقة بسن الزواج في القانون رقم 

. هو نهج قانوني ، نهج تحليلي ونهج تاريخي. مع منهج البحث المتبعالبحثالبحث هو

البحث . القانوني ، فإن هذا البحث هو بحث قانوني معياريومع ذلك ، إذا كان مكرسًا للبحث 

القانوني المعياري هو بحث موجه نحو مواد قانونية معينة ، أي القانون المكتوب أو القانون 

علَوة على ذلك ، فإن طريقة . مصادر بيانات هذا البحث هي مواد أولية وثانوية. المسجل

ل مراجعة الكتب والأدبيات والسجلَت والتقارير جمع البيانات مع دراسة الأدب تتم من خلَ

 التي لها علَقة بالمشكلة المراد حلها.

بشأن الزواج ليس  1974لسنة  1وأظهرت النتائج أن سن الزواج في القانون رقم 

. ويرجع ذلك إلى تحرير القانون نفسه الذي يسمح بتقديم طلب الإعفاء من الزواج. ملزماً بعد

اج على الأقل قد وفر اليقين فيما يتعلق بسن الزواج ؛ تهدف السياسة لكن وجود قانون الزو

إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء  2019لعام  16القانونية لسن الزواج في القانون رقم 

في الوصول إلى التعليم والاقتصاد والصحة والجوانب الأخرى ، من خلَل بلوغ سن الزواج 

يبدو أن هذا الهدف سيكون بلَ جدوى بسبب الطبيعة الاختيارية على الرغم من أنه . للمرأة

على الأقل أساسًا للهيكل القانوني  2019لعام  16ومع ذلك ، أصبح سن القانون رقم . للقاعدة

أو سلطات إنفاذ القانون للعمل معاً لتحقيق الهدف الأولي لميلَد القانون ؛ الفوائد أو المزايا 

 16من القانون رقم  1الفقرة  7رر أو الضرر الذي تسعى المادة المقدمة بالإضافة إلى الض

بشأن الزواج إلى رفض ، يمكن التأكد من  1974لعام  1بشأن تعديل القانون رقم  2019لعام 

 اعتبر المشيلحالزواج وفق أحكام الفقه ، أي . أن الجهود المبذولة لتنضج ومعادلة سن الزواج
 .دار المفسد
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam sebagai agama yang universal selalu memberikan solusi 

permasalahan hidup bagi pemeluknya. Termasuk dalam hal permasalahan 

perkawinan. Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan 

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Defenisi ini tertulis pada Bab I 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana Undang-

undang ini lahir setelah melalui berbagai macam perdebatan argumentasi yang 

panjang. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diyakini 

sebagai bentuk keberhasilan dari perjuangan kaum wanita pada era kemerdekaan. 

Dimana pada masa itu kaum wanita menuntut persamaan hak antara kaum pria 

dan wanita dalam hal perkawinan. Upaya untuk mendapatkan kesetaran ini 

ditindaklanjuti oleh para kaum wanita dengan mendesak anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa itu untuk membuat Rancangan Undang-

undang (RUU) tentang perkawinan. Tujuan dari desakan untuk membuat 

Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan ini adalah: 

1. Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan;

                                                             

1Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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2. Melindungi hak-hak perempuan; 

3. Menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.2 

Namun upaya dari kaum wanita ini tidak dapat ditindaklanjuti oleh 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena adanya pola-pola pemikiran 

yang berlawanan.3   

Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Anwar Harjono, S.H., bahwa 

setidaknya ada 3 pola pemikiran yang saling berhadapan, yaitu: 

1. Pendapat pertama berasal dari sebagian kecil umat Islam bahwa, hukum 

perkawinan Islam sudah cukup sempurna, sehingga tidak perlu lagi suatu 

undang-undang khusus. 

2. Pendapat kedua dating dari sebagian besar pemeluk agama Islam yang 

mengakui bahwa sekalipun hukum perkawinan Islam sudah lengkap, tapi 

tetap harus disadari bahwa manusia bersifat lemah. Sanksi moral saja, alias 

sanksi akhirat tidak selalu cukup untuk menjaga orang-orang agar tidak 

melanggar aturan agama. 

3. Pendapat ketiga lahir dari kelompok pemeluk agama katolik, yang 

mengatakan bahwa pembicaraan suatu Rancangan Undang-undang (RUU) 

Pokok Pernikahan Umat Islam bukanlah termasuk kompetensi parlemen 

                                                             
2Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi & Status 

Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 

2009), h. 39.  

3Data Tempo, Pro KontraUU Perkawinan dari Masa ke Masa (t.tp.t: Tempo Publishing, 

2019), h. 11.  
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dan pemerintah lepas dari baik atau tidak. Dalam arti bahwa kelompok ini 

keberatan jika ada Undang-undang berdasarkan agama.4 

Pertentangan beberapa pemikiran ini menjadikan upaya perumusan 

Undang-undang tentang perkawinan tidak dilanjutkan dalam sebuah parlemen 

yang menganut asas musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.5 

Upaya kaum wanita untuk mendapatkan haknya dalam masalah 

perkawinan ternyata bukan berawal dari masa kemerdekaan saja. Jauh sebelum 

kemerdekaan, upaya mendapatkan kesetaraan telah diteriakkan oleh kaum wanita 

semenjak masa penjajahan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kongres 

Wanita Indonesia6 pada tahun 1928, yang di dalam kongres tersebut salah satu 

yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai keburukan-keburukan sistem 

perkawinan pada masa itu. Yang mana menurut Wirjono, yang menjadi dasar 

hukum perkawinan masa itu, diatur oleh hukum adat.7 Keburukan dalam sistem 

perkawinan yang dimaksud misalnya, poligami, perkawinan di bawah umur, 

kawin paksa dan talak yang dilakukan secara sewenang-wenang. 

Tidak berselang lama, setelah Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1928, 

diadakanlah pembahasan yang lebih khusus dengan mengangkat maraknya kasus 

poligami yang terjadi di Indonesia. Pembahasan ini memicu berkumpulnya 

beberapa organisasi, seperti Puteri Indonesia, Persaudaraan Isteri, Persatuan Isteri, 

                                                             
4Data Tempo, Pro KontraUU Perkawinan dari Masa ke Masa, h. 15.  

5Data Tempo, Pro KontraUU Perkawinan dari Masa ke Masa, h. 16.  

6Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) adalah federasi dari organisasi kemasyarakatan 

wanita Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam lingkup nasional, yang 

didirikan pada tahun 1928 di Jakarta.  

7Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung: Sumur, 1974), h. 

14. 
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dan Wanita Sejati, untuk membuat ketetapan mengenai larangan poligami. Hal ini 

terjadi pada 13 oktober 1929 di Kota Bandung. Tidak berhenti sampai pada tahun 

itu saja, akan tetapi larangan poligami ini terus disuarakan, sampai pada Juni 

1931, larangan poligami ini dikuatkan lagi oleh kongres yang dilakukan oleh 

organisasi wanita lainnya8 yaitu Organisasi Isteri Sedar di Jakarta.9 

Tekanan mayoritas organisasi wanita terhadap poligami ternyata tidak 

membuat organisasi Sarekat Isteri Jakarta untuk ikut menyetujui larangan 

poligami tersebut. Sarekat Isteri Jakarta justru menentang larangan poligami. 

Bukan hanya Sarekat Isteri Jakarta, tapi organisasi wanita lainnya seperti 

Aisiyah10 dan Persatuan Muslim Indonesia (Permi)11 turut menolak larangan 

poligami dengan menyatakan bahwa mengenai kedudukan perempuan dalam 

Islam, poligami itu sah dan diperbolehkan.12 

Perjuangan kaum wanita pada masa sebelum kemerdekaan ini akhirnya 

mendapat respon dari Pemerintah Hindia Belanda. Respon itu berupa 

dikeluarkannya rancangan ordonansi13 tentang perkawinan. Ordonansi ini berjudul 

“Ordonansi Perkawinan Tercatat”. Ordonansi ini berisikan aturan perkawinan 

yang menganut asas monogamy, perceraian hanya dapat diputuskan oleh hakim, 

                                                             
8Nety Hermawati, Respon Terhadao Hukum Perkawinan Di Indonesia (Vol 11 Nomor 1 

Juni 2015, al-Mizan, h. 35. 

9Istri Sedar adalah sebuah organisasi perempuan di Indonesia yang didirikan pada 22 
Maret 1930 di Bandung. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan nasib wanita agar lebih 

baik. 

10Aisyiyah adalah organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah, yang didirikan di 

Yogyakarta pada 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan.  

11Persatuan Muslim Indonesia (Permi) adalah partai politik beraliran Nasionalisme-Islam 

yang didirikan di Padang Panjang pada tahun 1930.  

12Rumadi dan Wiwit Rizka Fathurahman, Perempuan Dalam Relasi Agama dan Negara 

(Jakarta: Komnas Perempuan, 2010), h. 42. 

13Ordonansi adalah peraturan pemerintah, peraturan raja.   
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dipersyaratkan adanya persetujuan sukarela antara suami-isteri dan adanya 

persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan.14  

Jika dilihat dengan seksama, ordanansi yang dibuat oleh pemerintah 

Hindia Belanda, telah mengakomodir tuntutan kaum wanita yang telah diteriakkan 

selama 9 tahun lamanya. Namun di sisi lain ordonansi tersebut justru 

mengdiskreditkan posisi umat Islam, yang dimana salah satu ajarannya adalah 

membolehkan poligami, sementara ordonansi mengatur perkawinan dengan asas 

monogamy.  

Hal inilah yang kemudian membuat beberapa organisasi Islam melakukan 

penolakan. Dimulai dari Nahdatul Ulama (NU)15, disusul oleh Syarikat Islam16, 

Kelompok Barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah17 dan lain-lain. 

Desakan dari organisasi Islam ini mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda 

mengurungkan niat untuk memberlakukan ordonansi perkawinan tercatat tersebut. 

Stagnasi terhadap masalah perkawinan ini, bertahan hingga awal kemerdekaan 

Indonesia. 

Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, masalah perkawinan ini kembali 

diangkat dalam diskusi kenegaraan. Hasil dari diskusi ini melahirkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

Undang-undang ini sebagai wujud kepedulian Negara terhadap pencatatan 

                                                             
14Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen Di Jawa, Minahasa dan Ambon.  

15Nahdatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Berdiri pada 31 

Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi.  

16Syarikat Islam (SI) adalah organisasi yang dahulunya bernama Sarekat Dagang Islam 

(SDI), didirikan 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi.  

17Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar di Indonesia, dibentuk pada 18 

November 1912. Yang bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan dan sosial.  
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perkawinan warganya, walaupun jika diamati isi dari undang-undang ini, tidak 

menjawab permasalahan yang ada pada masa itu terkait perkawinan dan hanya 

berfokus kepada prosedur pencatatan perkawinan. 

Sampai pada tahun 1961 dibentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional 

yang membahas mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang 

perkawinan secara mendalam. Rancangan Undang-undang (RUU) tentang 

perkawinan ini kemudian di seminarkan pada tahun 1963 bekerja sama dengan 

Persatuan Sarjana Hukum Indonesia. Isi dari Rancangan Undang-undang (RUU) 

ini menganut asas monogamy tapi dimungkinkan untuk melakukan poligami 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Serta adanya pengaturan terhadap 

batas minimum usia mempelai.18 Rancangan Undang-undang ini besar harapannya 

untuk dijadikan sebagai undang-undang resmi, namun kandas dikarenakan 

pertentangan antara beberapa aliran di dalamnya. 

Usaha melahirkan Rancangan Undang-undang (RUU) perkawinan kembali 

diupayakan pada tahun 1972 melalui symposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia 

(ISWI), dan mendesak pemerintah agar Rancangan Undang-undang (RUU) ini 

segera diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan sebagai 

undang-undang. Upaya ini kembali ditolak oleh Fraksi Katolik di Parlemen.19 

Sampai pada akhirnya tahun 1973 diajukan kembali Rancangan Undang-undang 

(RUU) perkawinan oleh Menteri Agama. Rancangan inilah yang kemudian 

disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dijadikan sebagai 

                                                             
18R. Soetedjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di 

Indonesia, 1988. h. 25. 

19Delier Noer, Administrasi Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 7. 
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Undang-undang.20 Rancangan Undang-undang (RUU) ini kemudian disahkan oleh 

Presiden Soekarno pada 2 Januari 1974, dan dikenal dengan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini, kini telah 

berusia selama kurang lebih 50 tahun. Jadi selama 50 tahun undang-undang ini 

telah menjadi kiblat orang Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan perkawinan. Seiring bertambahnya usia dari Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 ini dirasa bahwa dalam beberapa hal, undang-undang ini sudah tidak 

mampu mengakomodir tuntutan zaman.. 

Salah satu pasal yang dianggap sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman 

adalah pasal 7 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang 

berbunyi: 

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 

belas) tahun.21 

Pasal ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, 

dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, dan diberikanlah 

perintah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap 

pasal tersebut paling lama 3 (tiga) tahun. 

Perintah dari Mahkamah Konstitusi inilah yang kemudian membuat 

anggota dewan kita melakukan revisi dan melahirkan Undang-undang Nomor 16 

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

                                                             
20Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: 2000), h. 

71. 

21Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1).  
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Perkawinan. Perubahan yang dilakukan dengan mengganti frasa 16 (enam belas) 

tahun menjadi 19 (sembelan belas) tahun. Perubahan lengkapnya adalah sebagai 

berikut: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (Sembilan belas) tahun”.22 

Dapat dikatakan bahwa revisi undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) 

diadakan untuk mengakomodir perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 

22/PUU-XV/2017. Sekaligus revisi ini merupakan kelanjutan dari upaya untuk 

memperjuangkan hak wanita dari diskriminasi dalam perkawinan serta mencegah 

berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi kepada wanita dalam perkawinan 

yang dilangsungkan pada usia yang terbilang muda. Seperti perceraian, kematian 

ibu dan anak yang dikandungnya dan lain-lain.  

Namun yang menjadi dilema kemudian adalah jika lahirnya Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 ini untuk mengakomodir putusan Mahkamah 

Konstitusi, lantas mengapa hanya putusan tersebut yang diakomodir. Padahal 

sebelum putusan No. 22/PUU-XV/2017, ada beberapa putusan lain dari 

Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang perkawinan, yang 

seharusnya turut diakomodir dan dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perkawinan. Namun hal tersebut justru tidak dilakukan oleh 

anggota dewan kita. 

 

 

 

                                                             
22Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).  
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Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diakomodir 

sebagaiman yang penulis tuliskan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan 

dengan Undang-undang Dasar 1945. 

2. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pasal 

29 ayat (1), pasal 29 ayat (3)) dan pasal 29 ayat (4) bertentangan dengan Undang-

undang Dasar 1945. 

 Kemudian jika hadirnya revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini 

untuk mencegah terjadinya perceraian, mengurangi angka kematian ibu dan anak, 

lantas sejauh mana kiranya revisi undang-undang perkawinan mampu 

membendung semua itu. Apakah dengan perbedaan angka dalam usia perkawinan 

yang hanya berjarak 3 tahun dari usia perkawinan sebelumnya, mampu 

meminimalir angka perceraian dan angka kematian ibu dan anak?  

Pada intinya, dalam hal pembentukan sebuah aturan hukum, tentu 

diharapkan kehadiran aturan yang menciptakan kemaslahatan dan meniadakan 

segala bentuk kemudharatan. Dalam bahasa kaidah dikenal dengan I’tibarul 

mashalih wa dar’ul mafasid. Pertanyaan-pertanyaan di atas, sebagai bentuk upaya 

untuk mengkaji dan mencari lebih dalam mengenai seberapa besar manfaat yang 

dapat diberikan dengan hadirnya revisi undang-undang yang berkaitan dengan 

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf
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usia perkawinan. dan tentu akan muncul pula mafsadat yang dapat dibendung 

dengan kehadiran aturan tersebut. 

Pertanyaan-pertanyaan di ataslah yang membuat penulis tertarik untuk 

menganalisis lebih jauh terkait dengan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Analisis penulis ini akan dituangkan dalam karya 

ilmiah berjudul “Analisis Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 Perspektif Kaidah Fiqhiyah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah 

pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis usia perkawinan 

menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perspektif kaidah fiqhiyah? 

Masalah pokok ini akan dibahas lebih jauh dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah analisis usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974? 

2. Bagaimanakah politik hukum usia perkawinan dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019? 

3. Bagaimanakah kaidah fiqhiyah terkait usia perkawinan dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019? 

 

C. Pengertian Judul 

Sebelum melangkah lebih jauh membahas isi dari penelitian ini, maka 

lebih dahulu penulis memberikan pengertian dari judul penelitian ini, agar para 
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pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap judul penelitian. Adapun 

pengertian terhadap judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, 

karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, 

sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya). Dapat pula diartikan sebagai 

proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan) 

sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, 

percobaan dan sebagainya).23 

2. Usia perkawinan adalah batas minimal calon pasangan suami istri dapat 

melangsungkan suatu perkawinan. 

3. Kaidah adalah bentuk mufrad dari qawaid yang berarti asas, landasan 

dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi atau 

inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, 

non materi dan non inderawi seperti ushuluddin (dasar agama).24 

4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.25 

 

 

 

                                                             
23Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern 

English Press, 2002), h.   

24Faturrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin: Lembaga 

Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 1.  

25Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1. 
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D. Kajian Pustaka 

Berikut ini adalah beberapa karya tulis ilmiah yang memiliki relevansi 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. tujuan dari kajian pustaka ini 

adalah sebagai landasan teori bagi penulis sekaligus sebagai pembeda dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun karya tulis ilmiah yang menjadi 

kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mardi Candra dalam bukunya yang berjudul “Aspek Perlindungan Anak 

Di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Di Bawah Umur”, 2019. 

Dalam buku ini membahas tentang problematika yuridis perlindungan 

anak pada perkawinan di bawah umur, prinsip dan metode perlindungan 

anak dalam perkawinan di bawah umur serta upaya perlindungan anak 

dalam perkawinan melalui dispensasi nikah. 

2. Pusat Data dan Analisis Tempo, dalam sebuah buku berjudul “Pro Kontra 

UU Perkawinan dari Masa ke Masa, 2019. Sesuai judulnya, buku ini 

menjelaskan argumentasi yang terjadi antara beberapa golongan terkait 

dengan hadirnya UU Perkawinan ini.  

3. Prof. Dr. Jamaluddin S.H., M, Hum dan Nanda Amalia, S.H., M.Hum, 

dalam sebuah buku yang berjudul “Buku Ajar Hukum Perkawinan”. 

Dalam buku ini membahas masalah-masalah perkawinan secara umum dan 

selain itu di dalamnya juga didapatkan argumentasi penulis terkait dengan 

masalah-masalah kontemporer yang ada dalam perkawinan, pasal-pasal 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
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pernah diajukan sebagai bahan uji materi dengan Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Khoiruddin Nasution, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata 

(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di 

Dunia Muslim: Studi Sejarah. Metode Pembaruan dan Materi & Status 

Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim. Dalam 

buku ini menuliskan bagaimana sejarah terbentuknya Undang-undang 

perkawinan di Indonesia, mulai dari sebelum kemerdekaan sampai era 

reformasi. 

 

E. Kerangka Teoretis 

Kerangka teoretis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai 

landasar berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk 

mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji 

permasalahan.26 

 Dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, maka yang 

menjadi dasar hukum adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Bab IV undang-undang 

tersebut, dijelaskan bahwa “perencanaan penyusunan Undang-undang dilakukan 

dalam Prolegnas”.27 

                                                             
26Jujun S. Soeryasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Sinar 

Harapan, 1978), h. 316. 

27Republik Indoneis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Pasal 16. 
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 Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam penyusunan 

peraturan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar 

Rancangan Undang-undang didasarkan atas: 

1. Perintah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Perintah Undang-undang lainnya; 

4. Sistem perencanaan pembangunan nasional; 

5. Rencana pembangunan jangka panjang nasional; 

6. Rencana pembangunan jangka menengah; 

7. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan 

8. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.28 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi merupakan instrument yang dipergunakan oleh ilmuan atau 

peneliti dalam melaksanakan penelitian, sehingga dapat menemukan suatu 

kebenaran ilmiah.29 

Metodologi dalam penelitian ini meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

Apabila merujuk kepada penelitian secara umum, maka penelitian ini 

termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka atau studi 

                                                             
28Republik Indoneis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 16.   

29Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: 

Suatu Pengetahuan Praktis (Makassar: Arus Timur, 2013), h. 33.  
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pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.30 Hal serupa 

diungkapkan pula oleh M. Nazir bahwa penelitian pustaka atau studi kepustakaan 

adalah pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-

catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 

dipecahkan.31 

Namun jika dikhususkan pada penelitian hukum, maka penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

yang berorientasi pada bahan hukum tertentu yakni hukum tertulis atau hukum 

tercatat.32 Selain itu Prof. Syamsuddin Pasamai menambahkan bahwa penelitian 

hukum normatif tidak semata hanya mengandalkan bahan hukum yang ada berupa 

teks hukum, tapi juga mengandalkan analisis dari peneliti terhadap bahan hukum 

tertulis tersebut.33 

Maka dari itu tugas utama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan 

berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan revisi Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah berbagai sumber bacaan terkumpul, 

barulah kemudian sumber tersebut dianalisis untuk mencari jalan keluar, solusi 

atau jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. 

 

                                                             
30Mustika Zed, Metode Penelitian Pustaka (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonensia, 

2014), h. 3.  

31M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 27.  

32Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: 

Suatu Pengetahuan Praktis, h. 128. 

33Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: 

Suatu Pengetahuan Praktis, h. 129. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum normative terdapat beberapa konsepsi pendekatan 

yang digunakan, diantaranya: 

a. Pendekatan perundang-undangan 

Pendekatan perundangan-undangan dimaknai sebagai pendekatan dengan 

mengacu kepada hirarki peraturan perundang-undangan yakni: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

4) Peraturan Pemerintah; 

5) Peraturan Presiden; 

6) Peraturan Daerah Provinsi; 

7) Peraturan Daerah Kabupaten.34 

b. Pendekatan konsep 

Pendekatan konsep dalam penelitian hukum normative, dimaknai sebagai 

unsure-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang 

studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabtraksikan 

dari hal-hal yang particular.35 

 

 

 

                                                             
34Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 (1).  

35Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: 

Suatu Pengetahuan Praktis, h. 137. 
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c. Pendekatan analitis 

Pendekatan analitis dimaksud sebagai pendekatan yang berorientasi pada 

aktivitas menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem 

hukum, dan berbagai konsep hukum.36 

d. Pendekatan perbandingan 

Pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum normatif berfungsi 

sebagai ilmu bantu terhadap dogmatik hukum, dalam arti ia mempertimbangkan 

pengaturan dan penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan 

menilai kekuatan mereka untuk hukum sendiri.37 

e. Pendekatan historis 

Pendekatan historis dapat memberikan pengetahuan kepada seseorang 

tentang hukum yang pernah berlaku pada masa lalu dan masa kini untuk 

mempermudah memprediksi kemungkinan hukum yang berlaku pada masa yang 

akan datang.38 

f. Pendekatan filsafat 

Pendekatan filsafat akan mengantarkan penelitian hukum normatif secara 

menyeluruh, mendasar dan spekulatif terhadap implikasi sosial dan efek dari 

penerapan suatu peraturan perundang-undangan.39 

 

                                                             
36Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: 

Suatu Pengetahuan Praktis, h. 139.  

37Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), h. 316. 

38Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: 

Suatu Pengetahuan Praktis, h. 141. 

39Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: 

Suatu Pengetahuan Praktis, h. 142. 
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g. Pendekatan kasus 

Pendekatan kasus dimaksudkan untuk mengetahui dampak dari dimensi 

penormaan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam 

praktik hukum.40 

Dari beberapa pendekatan di atas, maka digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 beserta Undang-undang hasil revisinya, yakni Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pendekatan perundang-undangan ini kemudian 

disandingkan dengan pendekatan analitis untuk menganalisa lebih dalam 

mengenai revisi undang-undang tersebut. Dan disandingkan pula dengan 

pendekatan historis untuk melihat faktor sejarah yang melatarbelakangi adanya 

revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan.41 Dalam penelitian ini, metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah studi pustaka. Pengumpulan data dengan studi 

pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku, literature, catatan-catatan dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.42 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

a. Metode Pengolahan Data 

                                                             
40Syamsuddin Pasamai, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: 

Suatu Pengetahuan Praktis, h. 143.  

41Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 179. 

42Nazir, Metode Penelitian, h. 93. 
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Data yang didapatkan dalam penelitian ini akan diolah secara deskriptif 

kualitatif. Dekskriptif kualitatif adalah cara mengolah data dengan menekankan 

analisis pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika 

hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika.43 Pada penelitian 

ini nantinya akan menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata yang 

tertulis.44 

b. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian pustaka (library research) adalah 

analisis isi (content analysis) yaitu penelitian yang sifatnya mendalam terhadap isi 

suatu informasi tertulis atau tercetak. Atau analisis isi dapat diartikan sebagai 

suatu teknik penelitian untuk membuat infrensi-infrensi yang dapat ditiru dan 

shahih data dengan memperhatikan konteksnya.45 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui analisis usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

b. Untuk mengetahui politik hukum usia perkawinan dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019. 

                                                             
43Saifuddin Azmar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 5. 

44Saifuddin Azmar, Metode Penelitian, h. 6. 

45Krippendrof Klaus, Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi terj. Farid Wajidi 

(Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993), h. 15.  
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c. Untuk mengetahui kaidah fiqhiyah terkait usia perkawinan dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat berguna untuk:  

1) Menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis terkait dengan 

kaidah kaidah fikih yang dikaitkan dengan hasil revisi Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

2) Memberikan kontribusi pemikiran untuk almamater sendiri sekaligus 

dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, yang 

penelitiannya memiliki relevansi dengan penelitian ini. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk: 

1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat luar terkait dengan polemik 

revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

2) Memberikan sumbangsih pemikiran kepada para pengambil kebijakan, 

khususnya kepada para anggota dewan yang terhormat, bahwa ada 

beberapa hal yang perlu di perbaiki dari hasil revisi Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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BAB II 

ANALISIS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG  

NOMOR 1 TAHUN 1974 

 

A. Teori Pembentukan Undang-undang 

1. Konsep Perundang-undangan 

Perundang-undangan merupakan terjemahan dari istilah Belanda Wettelijk 

Regeling. Wet diartikan undang-undang sementara telijk diartikan sesuai atau 

berdasarkan. Sehingga secara harfiah diartikan “sesuai undang-undang atau 

berdasarkan undang-undang”.46 Adapula yang mengatakan bahwa perundang-

undangan berasal dari kata legislation, wetgeving atau gesetzgebung. Legislation 

diartikan perundang-undangan atau pembuatan undang-undang, wetgeving 

diartikan membentuk keseluruhan dari undang-undang Negara dan gesetzgebung 

diartikan perundang-undangan.47  

Secara istilah Wettelijk Regeling diartikan sebagai suatu aturan berupa 

undang-undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga/ pejabat Negara yang berwenang melalui 

prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku dan 

standar. 

Bagir Manan, mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah: 

Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang

                                                             
46Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2018), h. 7.  

47Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan (Universitas Esa Unggul, 2020), h. 9.  
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berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum; 

Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai 

hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan; dan peraturan yang merupakan 

ciri umum atau abstrak umum, artinya tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau 

gejala konkrit tertentu;48 

Tidak jauh berbeda dengan Bagir Manan, menurut I Gede Marhaendra 

Wija Atmaja mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah hukum 

tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum yang 

dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat berwenang menjalankan fungsi 

perundang-undangan.49 

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa perundang-undangan 

adalah: Proses pembentukan atau proses membentuk peraturan Negara, baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah; Segala peraturan Negara yang merupakan 

hasil pembentukan peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.50 

Soehino mengatakan bahwa perundang-undangan adalah proses atau tata 

cara pembentukan peraturan perundang-undangan Negara dari jenis dan tingkat 

tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara 

atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.51 

                                                             
48Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., h. 7.  

49Gede Marhaendra Wija Atmaja, dkk, Hukum Perundang-undangan (Ponorogo: Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2018), h. 22.  

50Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-undangan. (Makassar: Keretakupa, 2017), h. 14.  

51Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan (Yogyakarta: Penerbit 

Liberty, 1981), h. 1.  
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Hamid S. Attamimi juga memberikan defenisi bahwa peraturan 

perundang-undangan sebagai semua atura hukum yang dibentuk oleh semua 

tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu dan biasanya 

disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.52  

Sajipto Rahadjo mengatakan, perundang-undangan menghasilkan 

peraturan dengan bercirikan:  

a. Komprehensif;  

b. Universal;  

c. Memiliki kekuatan mengoreksi dan  

d. Memperbaiki dirinya sendiri.53 

Sementara menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa peraturan 

perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang 

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau 

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan.54 

Melalui beberapa defenisi di atas, maka dapat dirumuskan bahwa 

perundang-undangan terdiri dari beberapa unsur, yakni: 

a. Berbentuk tertulis; 

b. Dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat Negara yang berwenang; 

                                                             
52A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Disertasi: Fakultas Hukm Pascasarjana Universitas 

Indonesia, 1990), h. 6.  

53Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-undangan., h. 15.  

54Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 2.  
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c. Dibentuk melalui prosedur yang berdasarkan undang-undang; dan 

d. Berlaku secara umum; 

e. Mengikat secara umum. 

2. Fungsi perundang-undangan 

Menurut Bagi Manan, ada 2 fungsi perundang-undangan, yaitu: 

a. Fungsi internal 

Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-

undangan dimaksud dalam system hukum. Secara internal perundang-undangan 

menjalankan fungsi: 

1) Penciptaan hukum; 

2) Pembaharuan hukum; 

3) Integrasi; 

4) Kepastian hukum.55 

b. Fungsi eksternal 

Fungsi eksternal terdiri dari: 

1) Fungsi perubahan; 

2) Fungsi stabilitasi; 

3) Fungsi kemudahan.56 

Menurut Seidmen, perundang-undangan berfungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai pernyataan efektif dari kebijakan; 

b. Sebagai langkah penting bagi Negara dalam upaya perubahan perilaku.57 

                                                             
55Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., h. 21.  

56Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., h. 21.  

57Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., h. 21.  
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Menurut Robert Baldwin dan Martin Cave perundang-undangan berfungsi: 

a. Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya; 

b. Mengurangi dampak negative dari suatu aktivitas di komunitas atau 

lingkungannya; 

c. Membuka informasi bagi public dan mendorong kesetaraan antara kelompok; 

d. Mencegah kelangkaan sumber daya public dari eksploitasi jangka pendek; 

e. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan social, 

perluasan akses dan redistribusi sumber daya, dan; 

f. Memperlancar koodinasi dan perencanaan dalm sector ekonomi.58 

Fungsi lain perundang-undangan, yaitu: 

a. Fungsi filosofis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus 

mencapai tujuan keadilan; 

b. Fungsi sosiologis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus 

mencapai tujuan kemanfaatan; 

c. Fungsi yuridis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus 

mencapai tujuan kepastian hukum.59 

3. Syarat Peraturan Perundang-undangan 

a. Hasil filsafat 

Undang-undang diberi syarat sebagai hasil filsafat maksudnya adalah 

undang-undang itu semestinya lahir sebagai hasil dari sebuah pemikiran atau 

pengkajian secara mendalam mengenai sifat hakikat dari masalah atau persoalan 

                                                             
58Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-undangan., h. 24-25.  

59Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., h. 21.  
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yang diatur dan dihadapai.60 Sebagai sebuah contoh, pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dan 

tidak ada pula hukuman, tanpa adanya undang-undang yang merumuskan terlebih 

dahulu. Lahirnya ketentuan ini didasarkan pada hasil pemikiran yang mendalam 

atau pengkajian mengenai hak-hak dasar manusia dikaitkan dengan hakikat sanksi 

pidana (hukuman). 

Hukuman pada hakikatnya adalah suatu nestapa yang mengurangi bahkan 

mungkin menghilangkan sebagian hak-hak dasar manusia. Sehingga oleh karena 

itu, untuk dapat menghukum orang, harus ada perbuatan tindak pidana yang 

dilakukan, begitu pula ancaman hukumannya diharuskan terlebih dahulu 

dirumuskan dalam undang-undang pidana. Selain itu, rumusan pasal 1 ayat 1 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari sisi kajiannya juga 

memperhatikan masalah kepastian hukum untuk kepentingan masalah luas. 

b. Hasil kesenian; 

Undang-undang sebagai sebuah hasil keseniannya dimaksudkan bahwa 

ada unsur-unsur estetika dalam membentuk sebuah undang-undang.61 Estetika dari 

sebuah peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari bahasa hukum yang 

terang dan juga dapat dimengerti oleh setiap orang dan mempunyai segi-segi 

sastra yang enak dibaca dan didengar. 

Djokosoetomo memberikan contoh estetika dalam peraturan perundang-

undangan dengan mengutip pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

                                                             
60Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya 

(Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 58.  

61Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, h. 58.  
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dalam Bahasa Latin: Nullum Delictum Nulla Puna Sine Praeviae Lege Punale 

(tiada delik tiada pula hukuman tanpa adanya terlebih dahulu undang-undang 

pidana).62 

Djokosoetomo memberi contoh lain, kali ini beliau mengutip rumusan 

pembukaan Undang-undang Dasar 1945: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu 

ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus 

dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan 

perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang 

berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 

pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, berdaulat, adil dan 

makmur. Menurutu Djokosoetomo, kata-kata dalam pembukaan undang-undang 

dasar ini terdiri dari kata-kata pilihan yang disusun sedemikian rupa sehingga 

enak dibaca dan enak didengar.63 

c. Hasil ilmu pengetahuan 

Undang-undang sebagai hasil ilmu pengetahuan dimaknai bahwa undang-

undang seharusnya disusun dengan sistematika yang baik. Tidak ada 

pertentangan-pertentangan, melainkan kesatuan rangkaian yang tertib dan 

teratur.64 Undang-undang mestinya tersusun dar urutan atas ke bawah, yakni dari 

umum ke khusus (dari genus begrip ke species begrip) dan isinya dapa berlaku 

untuk masa depan yang panjang atau setidaknya dapat bertahan untuk kurun 

waktu yang lama. 

                                                             
62Djokosoetomo, Hukum Tata Negara (Jakarta: AHM/ PTHM, 1963), h. 27.  

63Djokosoetomo, Hukum Tata Negara, h. 27.  

64Djokosoetomo, Hukum Tata Negara, h. 27.  
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Artinya undang-undang tidak terlalu cepat using atau ketinggalan zaman. 

Sehingga dapat menampung masalah atau persoalan dalam masyarakat yang 

senantiasa berkembang. Untuk itu rumusan undang-undang memberikan 

kemungkinan untuk dapat mencakup perkembangan dari masalah yang objeknya 

tanpa perlu segera atau sering dirubah. 

Contoh pasal yang sudah ketinggalan zaman, pasal 1576 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata misalnya. Pasal tersebut diberi julukan koopt breekt geen 

huur atau jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Adanya pasal ini membuat 

peralihan kepemilikan benda yang telah disewa hanya dapat dilakukan dengan 

jula beli. Kemungkinan pada masa dibuatnya pasal tersebut orang-orang masih 

belum mengenal istilah lain untuk mengalihkan kepemilikan, seperti hibah, tukar 

menukar atau warisan. Pasal ini kemudian dihapuskan untuk menjawab 

permintaan dan kebutuhan zaman. 

d. Ekonomis 

Undang-undang harus ekonomis dimaknai bahwa undang-undang 

diharapkan hemat dengan kata-kata, namun mengandung arti yang luas.65 

Undang-undang harus dirumuskan secara padat dengan kata-kata pilihan dan kata-

kata sederhana dengan perumusan yang tidak berbelit-belit. 

e. Alat pengawasan dan penggerak social 

Undang-undang sebagai alat pengawas social merupakan kristalisasi dari 

kenyataan yang ada dan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Kenyataan yang ada dan yang berkembang itu diidentifikasikan, disaring, diberi 

                                                             
65Djokosoetomo, Hukum Tata Negara, h. 27.  
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batasan-batasan dan dikukuhkan dengan undang-undang, sehingga hasilnya tidak 

berkembang secara liar atau disebut dengan istilah legalisasi.66 

Undang-undang sebagai penggerak social adalah norma yang sengaja 

diciptakan berdasarkan gagasan yang baik untuk mengarahkan dan menggerakkan 

ataupun membawa masyarakat ke arah pencapaian tujuan yang baik atau disebut 

dengan istilah legislasi.67 

Undang-undang sebagai alat pengawasan social dan sekaligus sebagai alat 

pengarah atau penggerak social maksudnya bahwa undang-undang tidak semata-

mata alat yang membakukan kenyataan-kenyataan yang ada dan yang berkembang 

masyarakat saja, tetapi juga dapat sekaligus mengarahkan dan menggerakkan atau 

membawa masyarakat ke arah pencapain tujuan-tujuan social yang lebih baik, 

misalnya penciptaan undang-undang wajib belajar dan lain sebagainya.  

f. Keterbukaan dalam pembentukan 

Undang-undang merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu 

kesejahteraan dan dibuat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan rakyat. 

Yang paling mengetahui kepentingan atau kebutuhan rakyat, tentunya adalah 

rakyat itu sendiri. Maka dalam rangka usaha memenuhi kebutuhannya, wajarlah 

apabila rakyat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat-

pendapatnya. Oleh karena itu ada sifat keterbukaan dalam membuat undang-

undang. Keterbukaan semenjak diumumkannya Rancangan Undang-undang 

(RUU), sampai selesai dibicarakan wakil-wakil rakyat di Dewan 

                                                             
66Suryono Soekanto, Beberapa Masalah Hukum dan Pembangunan (Jakarta: PT. 

Djambatan, 1987), h. 43.  

67Suryono Soekanto, Beberapa Masalah Hukum dan Pembangunan, h. 43.  
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Permusyawaratan Rakyat dan disetujui oleh DPR. Hal ini perlu untuk memberi 

kesempatan tidak saja kepada para anggota DPR, tetapi juga bagi kalangan 

masyarakat luas. Agar mereka dapat memberikan tanggapan, usul atau saran-

saran, baik melalui media massa maupun yang disampaikan secara langsung 

kepada wakil-wakil rakyat di DPR. Karena itu pulalah perlunya ada acara dengar 

pendapat di DPR. Dengar pendapat dengan organisasi-organisasi di dalam 

masyarakat maupun dengan tokoh-tokok atau para ahli. 

4. Asas Perundang-undangan 

a. Asas hierarki; 

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Apabila 

diperinci, maka hasilnya sebagai berikut: 

1) Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau 

mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi 

tidak berlaku sebaliknya; 

2) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau 

dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tingkatannya; 

3) Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak 

mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan 

dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dan 

ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan 

mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, 

diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah; 
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4) Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih 

rendah. Tetapi hal yang sebalinya dapat dilakukan. Namun demikian, 

tidaklah baik apabila perundang-undangan yang lebih tinggi mengambil 

alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila terjadi hal 

yang demikian itu maka menjadi kaburlah pembagian wewenang mengatur 

di dalam suatu Negara. Di samping itu, badan pembentuk perundang-

undangan yang lebih tinggi tersebut akan teramat sibuk dengan persoalan-

persoalan yang selayaknya diatur oleh badan pembentuk perundang-

undangan yang lebih rendah.68 

Asas berdasarkan hierarki ini penting untuk diperhatikan. Tidak ditaatinya 

asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari 

system perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau 

kesimpangsiuran perundang-undangan. 

b. Tidak dapat diganggu gugat; 

Asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan. 

Sebagaimana diketahui hak menguji perundang-undangan ada dua macam: 

1) Hak menguji secara meteriil yaitu menguji materi atau isi dari perundang-

undangan apakah bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih 

tinggi derajatnya; 

                                                             
68Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 24.  
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2) Hak menguji secara formal yaitu menguji apakah semua formalitas atau 

tata cara pembentukannya sudah dipenuhi.69 

Materi atau isi undang-undang tidak dapat diuji oleh siapapun kecuali oleh 

badan pembentuknya sendiri atau badan yang memiliki kompetensi untuk 

menguji. Mengenai kompetensi menguji berdasarkan Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat lembaga uji yakni: 

1) Mahkamah Agung 

Berdasarkan pasal 24 A ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 

kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang.70 

2) Mahkamah Konstitusi 

Berdasarkan pasal 24 C ayat 1 Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-

undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum.71 

 

 

                                                             
69Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 24.  

70Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 25.  

71Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 25.  



33 
  

 
 

c. Lex spesialis derogate legi generalis; 

Undang-undang ang umum adalah yang mengatur peroalan pokok secara 

umum dan berlaku umum pula. Di samping itu juga ada undang-undang yang juga 

menyangkut persoalan-peroalan pokok, tetapi mengaturnya secara khusus 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang umum tersebut.72  

Kekhususan itu karena sifat hakikat dari masalah atau persoalannya 

sendiri. Atau karena kepentingan yang hendak diatur mempunyai nilan instrinsk 

secara khusus. Sehingga perlu pengaturan secara khusus. Sebagai contoh bahwa 

dalam Negara RI ada hukum pidana umum yaitu terdapat dalam KUHP yang 

berlaku umum (berlaku bagi setiap penduduk).  

Sesungguhnya demikian bagi suatu golongan tertentu dalam hal ini 

misalnya untuk militer, disebabkan sifat hakikat tugasnya yang khusus yaitu: 

untuk bertempur dengan menggunakan kekerasan (senjata), maka perlu bagi 

militer tersebut dalam beberapa hal mengenai hukum pidana diatur secara khusus, 

menyimpang dari hukum pidana umum. Masalah khusus itu, antara lain misalnya 

apa yang dikenal dengan tidak pidana desersi, yaitu perbuatan meninggalkan 

kesatuannya untuk selama-lamanya tanpa izin atau tindak pidana melarikan diri 

dari pertempuran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk kalangan militer 

diadakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang khusus di 

samping KUHP yang bersifat umum. 

Dalam KUHP telah diatur misalnya mengenai tindak pidana pencurian 

(Pasak 362 dan seterusnya). Akan tetapi pencurian yang dilakukan oleh militer di 

                                                             
72Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 25.  
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dalam kesatuan militer diatur pula dalam KUHPM (Pasal 140). Dengan demikian 

terhadap militer yang mencuri kesatuannya berlaku dua ketentuan hukum, yaitu 

pasal 362 KUHP dan 140 KUHPM. Dalam keadaan demikian, maka yang 

digunakan atau yang berlaku adalah KUHPM pasal 140. Perbedaannya ialah 

ancaman hukum dalam pasal 140 KUHPM lebih berat daripada pasal 362 KUHP. 

Jadi dalam hal ini undang-udang yang khusus mengesampingkan undang-undang 

secara umum. Atau dapat dikatakan dalam hal ini undang-undang yang khusus 

menang dalam persaingannya dengan undang-undang yang umum. 

Kekhususan tersebut dapat dilihat dari rumusan undang-undang itu sendiri. 

Misalnya pasal 1 KUHPM merumuskan tentang berlakunya KUHP dalam 

penerapan KUHPM, kecuali jika ditetapkan secara menyimpang. Demikian juga 

mengenai hubungan hukum yang khusus dengan hukum yang umum di bidang 

perdata yaitu, antara hukum dagang dengan hukum perdata, terlihat dalam 

rumusan pasal 1 KUHD yang pada intinya menyatakan bahwa KUHPerdata 

berlaku persoalan-persoalan yang diatur dalam KUHD kecuali yang ditentukan 

menyimpang. 

d. Tidak berlaku surut; 

Asas ini berkaitan dengan lingkungan kuasa hukum yang meliputi: 

1) Lingkungan kuasa tempat yang menunjukkan tempat berlakunya hukum 

atau perundang-undangan. Apakah suatu ketentuan atau perundang-

undangna berlaku untuk seluruh wilaah Negara atau hanya untuk sebagian 

wilayah Negara (daerah tingkat provinsi tertentu atau daerah tingkat 

kabupaten tertentu saja); 
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2) Lingkungan kuasa persoalan yaitu menyangkut masalah atau persoalan 

yang diatur, misalnya apakah mengatur persoalan perdata atau mengatur 

persoalan public, lebih sempit lagi apakah mengatur persoalan pajak atau 

mengatur persoalan kewarganegaraan dan lain-lain sebagainya; 

3) Lingkungan kuasa orang yaitu menyangkut orang yang diatur, apakah 

berlaku untuk setiap penduduk ataukah untuk pegawai negeri saja, ataukah 

hanya untuk anggota TNI saja dan lain sebagainya; 

4) Lingkungan kuasa waktu yang menunjukkan sejak kapan dan sampai 

kapan berlakunya sesuatu ketentuan hukum atau perundang-undangan.73 

Asas undang-undang tidak berlaku surut ini berkaitan dengan lingkungan 

kuasa waktu.74 Undang-undang dibuat dengan maksud untuk keperluan masa 

depan semenjak undang-undang itu diundangkan. Tidaklah layak apabila suatu 

yang ditentukan dalam undang-undang diberlakukan untuk masa silam sebelum 

undang-undang itu dibuat dan diundangkan. Karena bila diberlakukan surut akan 

dapat menimbulkan bermacam-macam akibat yang tidak baik. 

Mengenai asas ini dalam perundang-undangan RI belum ada aturannya. 

Akan tetapi dalam perundangan produk zaman hindia belanda (yang masih 

berlaku sekarang berdasarkan ketentuan peralihan hukum dasar Negara yang 

pernah berlaku di Indonesia). Terdapat dalam pasal 2 AB yang berbunyi: undang-

undang hanyalah mengikat untuk masa depan dan tidak mempunyai kekuatan 

berlaku surut. 

 

                                                             
73Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 27.  

74Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 27.  
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e. Les posteriori derogate lex priori; 

Undang-undang yang baru mengeyampingkan undang-undang yang lama. 

Apabila ada suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang (lama), diatur 

pula undang-undang yang baru, maka ketentuan undang-undang yang baru yang 

diberlakukan. Dalam hal ini tentunya apabila ada perbedaan, baik mengenai 

maksud atau tujuan maupun maknanya.75 

f. Asas pembentukan; 

Berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan bahwa pembentukan peraturan perundang-

undangan harus diperhatikan beberapa asas yakni: 

1) Kejelasan tujuan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai 

tujuan jelas yang hendak dicapai.76 

2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau 

pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan 

perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat 

oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.77 

 

 

 

                                                             
75Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 29.  

76Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 29.  

77Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 30.  
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3) Kesesuaian antara jenis materi dan muatan 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-

undangan.78 

4) Dapat dilaksanakan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam 

masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.79 

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.80 

6) Kejelasan rumusan 

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau 

terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti seingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanannya.81 

7) Keterbukaan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan 

                                                             
78Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 30.  

79Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 30.  

80Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 30.  

81Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 30.  



38 
  

 
 

terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan.82 

g. Asas materi muatan; 

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagai 

berikut83: 

1) Pengayoman 

Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan 

perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat. 

2) Kemanusiaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat 

setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

3) Kebangsaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic dengan tetap menjaga prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4) Kekeluargaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 

 

 

                                                             
82Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 30.  

83Joko Widarto, Diktat Ilmu Perundang-undangan, h. 31-32.  
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5) Kenusantaraan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan 

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari 

system hukum nasional yang berdasarkan pancasila. 

6) Bhineka tunggal ika 

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan 

budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

7) Keadilan 

Setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang 

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, 

golongan, gender atau status social. 

8) Ketertiban dan kepastian hukum 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat 

menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian 

hukum. 

9) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan 

Materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, 

keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan 

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara. 
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10) Sesuai dengan bidang hukum masing-masing 

Hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, 

asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. Hukum perdata 

misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan 

berkontrak dan itikad baik. 

 

B. Sejarah Undang-undang Perkawinan 

Undang-undang Perkawinan diwakili dengan hadirnya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun perjalanan lahirnya Undang-

undang tersebut tidak hanya seputar tahun 1974, melainkan jauh sebelum 

Indonesia merdeka polemik yang mewarnai hadirnya Undang-undang Perkawinan 

sudah nyata keberadaannya. 

Polemik yang mengawali hadirnya Undang-undang Perkawinan dipelopori 

oleh perjuangan kaum perempuan yang dapat dilihat dalam beberapa periode, 

yakni: 

1. Periode Penjajahan Belanda 

Perjuangan dan gerakan perempuan di Indonesia sudah ada sejak zaman 

kolonial Belanda. Perjuangan kaum perempuan tersebut muncul akibat kondisi 

lingkungan yang sarat dengan budaya patriarki, dimana perempuan dianggap 

hanya sebagai pelaksana ruang domestic. Perjuangan perempuan sendiri dilakukan 

secara perseorangan maupun kelompok, dimana keduanya memiliki tujuan yang 

sama yakni untuk mendapatkan kedudukan setara dengan kaum laki-laki dalam 

berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. 
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Pada masa ini muncul tokoh-tokoh perempuan yang mendapat kesempatan 

mengeyam pendidikan Barat. Lewat jalur pendidikan tersebut, menghasilkan 

kader-kader wanita yang mahir menulis dan berbahasa Belanda. Lewat 

keterampilan berbahasa Belanda itulah, para wanita mendapat kesempatan untuk 

mengerti hak-hak mereka. Beberapa tokoh wanita yang turut memperjuangkan 

hak-hak wanita di antaranya: 

a. Kartini 

b. Dewi Sartika 

c. Maria Walanda Maramis 

d. Roehana Koedoes 

e. Rahmah El Yunusiah 

f. Rasuna Said 

Wanita-wanita di atas memberikan kontribusi pemikiran lewat dunia 

pendidikan terkait isu-isu perempuan.  

Selain perjuangan secara individu oleh para wanita-wanita di atas, muncul 

berbagai macam organisasi perempuan. Pada tahun 1912 berdiri organisasi Putri 

Mardika di Jakarta. Organisasi ini bertujuan memajukan pendidikan bagi anak-

anak perempuan.84 Salah satu cara yang ditempuh adalah menerbitkan tulisan-

tulisan lewat surat kabar mingguan, di antaranya: 

a. Poligami dan pernikahan dini: kebiasaan masa lalu yang harus diakhiri; 

b. Kaum muda yang berbuat kejahatan dan diabaikan; 

c. Pernikahan dini; 

                                                             
84A. K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta: Pustaka Rakyat, 

1964), h. 30.  
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d. Pernikahan dini dan kawin paksa harus dihapuskan. 

e. Kebiasaan masa lalu dan kini: kongres gerakan feminis di Paris.85 

Pada tahun 1920 sampai 1930 organisasi perempuan makin banyak 

bermunculan. Organisasi seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, PKI dan Sarekat 

Ambon memiliki organisasi perempuannya sendiri. Sehingga akses untuk 

menyuarakan kepedulian terhadap emansipasi semakin terbuka luas. 

Berbagai macam organisasi perempuan ini kemudian dipertemukan dalam 

kongres Perempuan Indonesia pertama yang diadakan di Yogyakarta 22-26 

Desember 1928.86 Setidaknya sekitar 30 organisasi perempuan yang hadir, dengan 

topic diskusi sekitar pendidikan dan perkawinan. Salah satu keputusan penting 

dari kongres tersebut adalah menyatukan seluruh organisasi perempuan dalam 

satu wadah, yakni Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), yang 

kemudian berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII) 

pada tahun 1929. 

Kehadiran Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII) berfokus pada 

perjuangan dan gerakan perempuan dengan tuntutan kongkrit pada bidang 

pendidikan dan perkawinan. Dalam rentang waktu antara tahun 1928-1935, 

setidaknya telah diadakan 4 kali kongres kecil. Hal yang dibahas dalam kongres 

tersebut meliputi: 

a. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan; 

b. Perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perkawinan; 

                                                             
85Cora Vreede-de Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian 

(Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h. 84.  

86Cora Vreede-de Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian, h. 

133.  
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c. Mencegah perkawinan anak-anak dan 

d. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia, khususnya bagi anak-anak perempuan 

yang tergolong dalam ekonomi lemah.87 

Pada kongres Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia yang kedua 

menghasilkan keputusan, sebagai berikut: 

a. Mendirikan suatu Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang harus 

mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan Indonesia; 

b. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam kongres tersebut harus membantu 

pemberantasan buta huruf; 

c. Organisasi-organisasi yang terhubung dalam kongres tersebut sedapat 

mungkin berusaha mencari hubungan dengan organisasi-organisasi pemuda 

terutama organisasi remaja puteri; 

d. Dasar-dasar kongres adalah perasaan kebangsaan, pekerjaan social dan 

kenetralan terhadap agama; 

e. Kongres akan menyelidiki sedalam-dalamnya kedudukan kaum perempuan 

menurut hukum Islam dan berusaha memperbaiki kedudukan itu dengan tidak 

menyinggung agama Islam; 

f. Perempuan Indonesia berkewajiban mengusahakan agar generasi baru sadar 

akan kewajiban kebangsaan yaitu Ibu Bangsa.88 

Dari beberapa hasil keputusan kongres Perikatan Perkumpulan Isteri 

Indonesia (PPII) di atas, salah satunya adalah menyelidiki sedalam-dalamnya 

                                                             
87Kongres Wanita Indonesia, Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 56.  

88A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta: Pustaka Rakyat, 

1964), h. 158-159.  
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kedudukan perempuan menurut Hukum Islam dan berusaha memperbaiki 

kedudukan itu dengan tidak menyinggung agama Islam. Bentuk tindak lanjut dari 

keputusan ini, adalah dibentuknya badan penyelidik yang disebut Komisi 

Penyelidik Hukum Perkawinan. 

2. Periode Penjajahan Jepang 

Jepang menduduki Hindia Beland pada tahun 1942 dengan membawa 

banyak perubahan dalam tatanan social, politik, ekonomi dan budaya. Pada masa 

pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi yang telah berdiri dibatasi 

pergerakannya. Untuk mereka yang hendak mendirikan organisasi baru, perlu 

mendapat izin dari pemerintah Jepang. 

Salah satu syarat yang diberikan bagi berdirinya organisasi baru adalah 

mereka harus membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Selain itu, 

pemerintah Jepang juga membentuk organisasi perempuan. Organisasi perempuan 

bentukan Jepang terdiri dari: 

a. Gerakan Isteri Tiga A; 

b. Barisan Pekerja Perempuan Putera; 

c. Jawa Hokokai Fujinkai; dan 

d. Fujinkai.89 

Ketika Indonesia telah merdeka, organisasi-organisasi bentukan Jepang 

juga turut dibubarkan. Fujinkai yang ada di setiap kota dan kabupaten akhirnya 

diubah menjadi Persatuan Wanita Indonesia (Perwani). Pada intinya organisasi-

organisasi wanita pada masa pendudukan Jepang difokuskan dengan upaya 

                                                             
89De Stuers Cora Vreede, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian, h. 
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membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Sehingga upaya organisasi-

organisasi wanita dalam menuntut haknya dalam keluarga dan perkawinan sempat 

mengalami degradasi. 

3. Periode Kemerdekaan Hingga Era Soekarno 

Pasca kemerdekaan, organisasi-organisasi wanita kembali menjamur. 

Organisasi wanita seperti Persatuan Wanita Negara Indonesia (Perwani) juga 

masih eksis. Pasca kemerdekaan Persatuan Wanita Negara Indonesia (Perwani) 

bertugas membantu dalam perang mempertahankan kemerdekaan dengan 

menyalurkan tim perawat dan membuka dapur umum di medan perang.90 

Pada tahun 1945, organisasi-organisasi perempuan termasuk di dalamnya 

Persatuan Wanita Negara Indonesia (perwani), mengadakan kongres pada 15 

hingga 17 Desember 1945 di Yogyakarta. Hasil dari kongres tersebut adalah 

dibentuknya Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), sebagai wadah dari 

perwani dan organisasi-organisasi perempua lainnya.91 Setahun berselang, yakni 

pada tahun 1946, Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) kembali 

mengadakan kongres di Madiun. Hasil dari kongres masih seputar upaya 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan penolakan atas kedatangan 

kembali Belanda ke Indonesia. 

Pada tahun yang sama, dibentuklah Kementerian Agama RI. Pada awal 

dibentuknya, Kementerian Agama membuat Undang-undang terkait perkawinan, 

yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Isi dari Undang-undang tersebut 

                                                             
90De Stuers Cora Vreede, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian, h. 

170.   

91De Stuers Cora Vreede, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian, h. 
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mengatur seputar pendaftara perkawinan, perceraian dan rujuk perceraian serta 

diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang tersebut belum 

terlalu mendapat perhatian dari organisasi-organisasi wanita, dikarenakan hasil 

kongres sebelumnya yang menuntut kaum wanita untuk berfokus pada upaya 

mempertahankan kemerdekaan.92 

Reaksi dari organisasi-organisasi wanita barulah terlihat pada tahun 1948, 

melalui kongres ke 4 pasca kemerdekaan. Hasilnya berupa upaya pembentukan 

sebuah badan untuk memeriksa penggantian Undang-undang Perkawinan. Pada 

tahun 1949 kembali diadakan kongres yang hasilnya menyatakan bahwa 

konstitusi Republik Indonesia harus menyatakan dengan jelas akan kesetaraan 

semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan secara politik dan hukum. 

Selain itu menuntut peraturan yang berhubngan dengan hukum perkawinan harus 

dibuat sesuai dengan setiap agama.93 

Kongres tahun 1949 ini, mengawali jalan organisasi-organisasi wanita 

untuk kembali memperjuangkan nasib wanita yang sempat terdegradasi pada masa 

pendudukan Jepang. Hal ini dibuktikan dengan hasil kongres pada tahun 

berikutnya yang menuntut pemerintah untuk membentuk Undang-undang 

Perkawinan yang melindungi kedudukan kaum perempuan. 

Pada tahun 1952 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 1952 yang isinya menyatakan bahwa seorang pejabat sipil laki-laki 

dapat memberikan wewenang kepada isteri-isterinya untuk menarik uang pension 

                                                             
92De Stuers Cora Vreede, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian, h. 

178.   

93De Stuers Cora Vreede, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian, h. 
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si pejabat sipil tersebut.94 Peraturan Pemerintah ini menuai kritik dari organisasi 

wanita dengan alasan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mendukung pejabat 

sipil untuk berpoligami. Selain itu organisasi wanita menganggap bahwa hadirnya 

Peraturan Pemerintah tersebut hanya menghabiskan anggaran, karena semakin 

banyak isteri yang dimiliki oleh pejabat sipil, maka semakin banyak tunjangan 

yang akan diberikan oleh Negara. 

Pada tahun 1955, organisasi-organisasi wanita menggencarkan berbagai 

macam tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan-tuntutan tersebut di antaranya: 

a. Negara dan rakyat hanya memikul perongkosan rumah tangga seorang pejabat 

sipil laki-laki dengan isteri pertamanya; 

b. Menuntut adanya peraturan protocol yang berfungsi sebagai pengatur 

tindakan-tindakan kepala Negara dan para pejabat sipil; 

c. Menambahkan syarat monogamy bagi seorang presiden dan wakil presiden; 

dan 

d. Menuntut peraturan tentang perkawinan presiden dan wakil presiden.95 

Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh perilaku Soekarno pada waktu itu yang 

gemar berpoligami. Sosok yang dianggap mampu melindungi kaum wanita dari 

praktek poligami, justru mempertontonkan perilaku poligami tersebut. 

Selain berfokus pada tuntutan-tuntutan di atas, organisasi-organisasi 

wanita tidak melupakan tujuan utamanya yakni mendesak pemerintah untuk 

mengeluarkan Undang-undang tentang Perkawinan. Pada tahun 1958, Sekretariat 

                                                             
94De Stuers Cora Vreede, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian, h. 

202.   

95Rangkajo CH, 30 Tahun Menentang Poligami (Jakarta: Chailan Sjamsoe, 1958), h. 47.  
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Kongres Wanita Indonesia mengirim surat kepada DPR dan Perdana Menteri 

untuk membicarakan Rancangan Undang-undang Perkawinan. Kongres Wanita 

Indonesia mengusulkan adanya kompromi antara Rancangan Undang-undang 

Perkawinan secara umum dengan Rancangan Undang-undang Perkawinan bagi 

umat Islam. Selain itu Kongres Wanita Indonesia juga menginginkan adanya 

upaya pencerdasan kepada masyarakat terkait kedudukan perempuan Indonesia.96 

Namun pada tahun 1959 yang dikenal dengan masa demokrasi terpimpin, 

organisasai-organisasi wanita mulai terjadi perpecahan. Hal ini dipengaruhi oleh 

aruh politik pada waktu itu. Sampai pada pertengahan tahun 1965 perpolitikan 

Indonesia semakin memanas. Bahkan terdapat beberapa organisasi wanita yang 

berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga tujuan awal dan tujuan 

utama sempat terlupakan pada era demokrasi terpimpin tersebut. 

Pada tahun 1967 telah diajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan. 

Namun rancangan ini ditolak, salah satu pihak yang menolak yakni fraksi katolik 

yang tidak ingin membicarakan suatu hal yang berhubungan dengan hukum 

agama. Beberapa hal yang dicantumkan dalam Rancangan Undang-undang ini 

meliputi: 

a. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk 

mencegah kawin paksa ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki dan 15 bagi 

perempuan; 

b. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; 
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Wanita Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 152.  
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c. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi 

orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi 

syarat keadilan; 

d. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik 

bersama; 

e. Perceraian diatur dengan keputusan pengadilan negeri berdasarkan alasan-

alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan hukum 

Islam; 

f. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan 

mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan 

kekuasaan orang tua dan perwalian.97 

Pada tahun 1973 Rancangan Undang-undang kembali diajukan ke DPR, 

namun justru rancangan ini ditolak oleh kelompok Islam. Hal ini dikarenakan 

beberapa pasal yang dimuat, bertentangan dengan syariat Islam, seperti: 

a. Sahnya perkawinan yang tidak menurut hukum agama Islam; 

b. Anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung; 

c. Larangan perkawinan karena adanya hubungan anak angkat atau bapak 

angkat; dan 

d. Perbedaan agama tidak merupakan penghalang perkawinan.98 

                                                             
97Mufidah Ulfa, Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut 

Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam (Medan: Skripsi USU, 

2008), h. 24.  

98Taufiqurrahman, Proses Pembentukan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan 

Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pasca UI, 1993), h. 6.  
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Sementara menurut Frkasi Persatuan Pembanguan, bukan hanya 4 poin di 

atas, yang bertentangan dengan syariat Islam. Menurut mereka, setidaknya ada 11 

poin yang tidak sepaham dengan ajaran Islam, yakni: 

a. Sahnya perkawinan dihadapan pejabat; 

b. Tidak ada batas jumlah isteri yang diizinkan untuk kawin; 

c. Usia untuk perkawinan; 

d. Larangan kawin antara orang tua angkan dengan anak angkat; 

e. Larangan kawin antara suami isteri yang telah bercerai dua kali; 

f. Perkawinan lintas agama; 

g. Masa iddah 106 hari; 

h. Masalah pertunangan; 

i. Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian; 

j. Kewajiban bekas suami untuk memberi biaya hidup bekas isteri; 

k. Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya.99 

Setelah berbagai poin di atas dikompromikan lewat consensus di DPR, 

maka pada tahun 1974, Rancangan Undang-undang Perkawinan disahkan pada 2 

Januari 1974, dengan struktur undang-undang yang terdiri dari 14 bab dan 67 

pasal (sebelumnya dalam rancangan terdiri dari 73 pasal). 
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C. Pembatasan Usia Perkawinan 

1. Terminologi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembatasan berasal dari 

kata batas yang berarti penghinggaan, ketentuan yang tidak boleh dilampaui atau 

segala usaha hendaknya sampai kepada maksudnya.100 Sementara usia perkawinan 

secara bahasa diartikan umur untuk melangsungkan perkawinan. Dari defenisi 

secara bahasa tersebut, maka pembatasan usia perkawinan bisa diterjemahkan 

sebagai upaya menetapkan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi 

calon mempelai dan aturan tersebut tidak boleh dilampaui.  

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan 

pembatasan usia 19 tahun bagi laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Batasan ini 

dimuat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa: 

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.101 

Tindakan menikah di bawah ketetapan tersebut, dianggap sebagai upaya 

melampaui bahkan termasuk upaya menyelewengkan isi dari aturan yang telah 

ada dalam undang-undang tersebut.   

2. Dasar Hukum Pembatasan Usia Perkawinan 

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

menjadi alasan dihapuskannya peraturan-peraturan yang telah terbit sebelumnya 

                                                             
100Kementerian Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), h. 143.  

101Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1. 
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terkait masalah perkawinan. Ketentuan dihapuskannya peraturan tentang 

perkawinan selain undang-undang ini ditemukan dalam dalam pasal 66 undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa: Untuk perkawinan dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-

undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan 

Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain 

yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, 

dinyatakan tidak berlaku.102 

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, upaya berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah segera 

melakukan penataran dengan hakim agama. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk 

penyatuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan, sekaligus memantapkan 

peran peradilan agama untuk mengatasi masalah dalam undang-undang 

perkawinan tersebut. Dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan ini, setidaknya 

ada 8 masalah yang dibebankan kepada pengadilan agama, yakni: 

1) Perceraian; 

2) Izin poligami; 

3) Batas umur perkawinan; 

4) Kedudukan anak; 

5) Perwalian; 

6) Pencegahan perkawinan; 
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7) Warisan; dan 

8) Harga keluarga. 

Batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dituliskan dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: perkawinan 

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun 

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.103 Pembatasan 

usia perkawinan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kasus 

perkawinan dini dan perkawinan di bawah umur yang marak terjadi kala itu. 

Penetapan batas usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan tanpa alasan dan tujuan. Dalam 

penjelasan umum ditemukan alasan dan tujuan batas usia perkawinan yang 

menuliskan bahwa: 

1) Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 

keturunan yang baik dan sehar. Sehingga perkawinan di bawah umur yang 

telah ditentukan harus dicegah; 

2) Perkawinan berkorelasi dengan kependudukan. Perkawinan dengan usia di 

bawah batas usia perkawinan yang telah ditetapkan mengakibatkan laju 

kelahiran yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah 

menetapkan batas usia perkawinan baik pria maupun wanita; 
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3) Usia perkawinan berkorelasi dengan kesehatan suami isteri dan 

keturunannya. Sehingga apabila dianalisis, maka sejatinya tujuan 

pembatasan usia perkawinan sejalan dengan tujuan yang dikemukakan 

dengan pendekatan agama Islam, yakni kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga. 

Perkawinan di bawah batas usia yang telah ditetapkan dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

pasal 7 ayat 1. Frasa pelanggaran ini bukan hanya mengikat kedua mempelai, 

tetapi juga pegawai pencatat nikah yang membantu kedua mempelai 

melangsungkan perkawinan.  

Sebagaimana dituliskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 

pasal 20 yang mengatakan bahwa: pegawai pencatat perkawinan tidak 

diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia 

mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, 

pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan 

perkawinan.104 Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat 1 yang dituliskan dalam pasal 

20 di atas, menunjuk kepada usia perkawinan, yang diharuskan mengikuti usia 19 

bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. 

b. Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti 

kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan 
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sebagainya).105 Senada dengan defenisi di atas, dalam bahasa Inggris kata 

kompilasi disebut dengan compilation, dalam bahasa belanda disebut compilare 

yang artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan 

perundang-undangan yang berserakan dimana-mana.106 

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fikih dalam 

bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Peng-kanunan 

hukum syara".107 Wahyu Widiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam 

adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 

229 pasal, terdiri dan 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 

pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum 

Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku 

untuk ketiga kelompok hukum tersebut.108 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu 

adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis 

menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan 

seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di 

bidang yang telah diatur. 

Kompilasi Hukum Islam dalam system hukum nasional termuat dalam 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Abdul Gani Abdullah berpendapat bahwa 

                                                             
105Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 584.  
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107Bustanul Arifin, Kompilasi Fikih dalam Bahasa Undang-undang (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1996), 49. 
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Kompilasi Hukum Islam dalam system hukum nasional dapat dilihat dari 2 sudut 

pandang, yaitu: 

1) Sebagai hukum tidak tertulis, sehingga tidak termasuk dalam rangkaian 

tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum 

tertulis. 

2) Kompilasi Hukum Islam dikategorikan sebagai hukum tertulis yang berisi 

rule of law dengan potensi political power.109 

Dilihat dari hirarki perundang-undangan yang diatur dalam ketetapan 

MPRS Nomor XX/ MPRS/ 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai 

Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan 

Republik Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia 

adalah: 

1) Undang-undang Dasar 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

4) Peraturan Pemerintah; 

5) Keputusan Presiden dan  

6) Peraturan Pelaksana, seperti: 

a) Peraturan Menteri; 

b) Instruksi Menteri;110 

                                                             
109Dadang Hermawan dan Sumardjo, Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil 

pada Peradilan Agama, Op. Cit., h. 39.  

110Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor 20 Tahun 1966 tentang Memorandum 

DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan 

Republik Indonesia.   
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Ditemui pula susunan hirarki perundang-undangan dalam Ketetapan MPR 

RI Nomor III/ MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 

Perundang-undangan, sebagai berikut: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia; 

2) Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat Republik Indonesia; 

3) Undang-undang; 

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

5) Peraturan Pemerintah; 

6) Keputusan Presiden; 

7) Peraturan Daerah.111 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan juga menyebutkan hirarki perundang-undangan, yang 

dimulai dari norma tertinggi sampai terendah, sebagai berikut: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

3) Peraturan Pemerintah; 

4) Peraturan Presiden; 

5) Peraturan Daerah 

a) Peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD bersama Gubernur; 

b) Peraturan daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupatem/ Kota 

bersama dengan Bupati/ Walikota; 

                                                             
111Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan 

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2. 
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c) Peraturan desa/ peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa 

atau nama lainnya bersama dengan kepada desa atau nama lainnya.112 

Aturan mengenai hirarki perundang-undang yang terakhir terdapat dalam 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, yang menyebutkan hirarki perundang-undangan sebagai 

berikut: 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 

4) Peraturan Pemerintah; 

5) Peraturan Presiden; 

6) Peraturan Daerah Provinsi; 

7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.113 

Beberapa aturan di atas, tidak menyebutkan kata Instruksi Presiden secara 

khusus. Artinya bahwa Kompilasi Hukum Islam, yang dimuat dalam Instruksi 

Presiden, berada di luar hirarki perundang-undangan. Sehingga secara normative, 

apabila isi dari Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan peraturan dalam 

hirarki perundang-undangan, maka yang dipegangi adalah aturan dalam hirarki 

tersebut. 

Namun jika dilihat dari segi sosiologi, hukum diartikan sebagai kebutuhan 

masyarakat. Hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan 

                                                             
112Republik Indonesia,  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat 1 dan 2.  

113Republik Indonesia,  Undang-undang Nomor 12  Tahun 2011, Pasal 7 ayat 1 dan 2. 
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jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga suatu aturan hukum tidak 

mesti dimuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karena bukan hanya 

apa yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang bernilai sebagai hukum 

positif. Tetapi perangkat hukum dengan bentuk lain, asalkan nilainya benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan cocok pula dipakai oleh masyarakat 

yang bersangkutan, mempunyai validitas dan otoritas sebagai hukum untuk 

mengayomi ketertiban hukum masyarakat. 

Sehingga meskipun bentuk formal Kompilasi Hukum Islam hanya 

didukung dalam bentuk Instruksi Presiden, tidak mengurangi sifat legalitas dan 

otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan di dalamnya benar-benar sangat 

dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan 

datang. Kandungan isinya pun telah diupayakan secara sungguh-sungguh agar 

sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat.114 

Kompilasi Hukum Islam sebagai legitimasi hukum Islam di Indonesia juga 

tidak menampik atau memberikan pandangan yang berbeda dengan teks dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara lengkap teks pembatasan usia 

perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:  

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan 

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

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun; 

                                                             
114Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum 

Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 37-38. 
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2) Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974.115 

Senada dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

di dalam Kompilasi Hukum Islam pun ditemukan pasal 68 yang mengatakan 

bahwa pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau 

membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran 

dari ketentuan pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.116 

Artinya, pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan usia perkawinan 

juga menjadi salah konsentrasi dari Kompilasi Hukum Islam. 

c. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Hukum Perkawinan 

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pelaksana. Peraturan 

pelaksana ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan 

hadirnya peraturan ini, maka Undang-undang Perkawinan secara resmi dijalankan 

sebagai hukum positif. 

Pada tahun pertama diterapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, memunculkan berbagai 

masalah. Namun di sisi lain, dampak positif yang dihasilkan lebih baik dari masa 

sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan. Hal ini disebabkan usia 

                                                             
115Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, Pasal 15 ayat 1 dan 2. 

116Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, Pasal 68.  
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perkawinan yang dibatasi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, 

berdampak pada paradigma masyarakat untuk tidak menikah diusia awal 

produktif. Mereka akhirnya lebih memilih untuk bekerja terlebih dahulu, sebelum 

akhirnya memantapkan hati untuk melansungkan perkawinan. 

3. Analisa terkait Pembatasan Usia Perkawinan 

Untuk memahami lebih jauh usia perkawinan dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, dapat dilihat dari berbagai sisi, sebagai berikut: 

a. Historis 

Telah dikemukakan perjalanan panjang lahirnya Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melihat realitas historis politik orde baru, 

undang-undang perkawinan lahir pada masa politik yang otoriter dan dalam 

suasana yang antagonistic antara pemerintah orde baru dengan kalangan elit 

Islam.117 Maka dianggap wajar apabila rancangan undang-undang perkawinan 

yang diajukan pemerintah kepada DPR banyak yang tidak sesuai dan bahkan 

bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga hal ini menimbulkan reaksi yang 

keras di masyarakat. Bahkan muncul anggapan bahwa rancangan undang-undang 

perkawinan tersebut disusun dalam rangka mengkristenkan Indonesia. Di lembaga 

legislative PPP adalah fraksi yang paling keras menentang rancangan undang-

undang tersebut karena bertentangan dengan ajaran Islam. 

Rancangan undang-undang perkawinan ini dari sisi sejarah selalu 

melibatkan 3 elemen, yakni agama, Negara dan perempuan. Melihat bahwa 

perkawinan merupakan ranah keluarga, maka ketiga elemen ini mempunyai 

                                                             
117Imam Mustofa, Politik Hukum Islam di Indonesia: Pergulatan Politik Dibalik Lahirnya 

Undang-undang tentang Perkawinan, (Stain Jurai Siwo Metro: Lampung, 2015), h. 181.   
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kepentingan untuk mengadakan suatu aturan.118 Dari sisi agama, elit Islam 

menganggap dengan hadirnya aturan mengenai perkawinan, maka jalan untuk 

memperluas ajaran agama semakin terbuka luas. Dari sisi Negara, adanya aturan 

tentang perkawinan mampu membantu laju pembangunan Negara. Sementara dari 

sisi perempuan, mereka berharap pengaturan dalam perkawinan dapat 

memberikan hak yang semestinya mereka dapatkan, selain itu peristiwa-peristiwa 

perkawinan yang tidak mengenakkan pada masa lalu tidak terjadi lagi setelah 

undang-undang perkawinan itu dilahirkan. 

Dari sisi sejarah pembatasan usia perkawinan memang sepatutnya untuk 

diatur dalam sebuah undang-undang. Mengingat budaya perkawinan di Indonesia 

yang kurang baik apabila diteruskan dan dibiarkan demikian. Sehingga intervensi 

pemerintah, salah satunya lewat hadirnya Undang-undang Perkawinan sangat 

penting keberadaannya. Budaya perkawinan yang kurang baik di Indonesia seperti 

telah dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, bahwa banyak perkawinan 

dilakukan di bawah umur, maraknya poligami serta mudahnya wanita untuk 

dinikahi dan ceraikan.  

Secara historis yang dikaitkan dengan fungsi internal perundang-

undangan, hadirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang tersebut, 

dapat dikategorikan sebagai fungsi penciptaan hukum. Meskipun hukum 

perkawinan secara kebiasaan telah lebih dahulu ada, namun kekuatan mengikat 

                                                             
118Imam Mustofa, Politik Hukum Islam di Indonesia: Pergulatan Politik Dibalik Lahirnya 

Undang-undang tentang Perkawinan, h. 181.   
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secara umum dari undang-undang perkawinan serta intervensi dari pemerintah, 

maka Undang-undang Perkawinan memiliki tempatnya sendiri. 

Menurut Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, lahirnya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan adanya batasan usia perkawinan di 

dalamnya, bertujuan untuk: 

1) Menghapuskan pengkaburan penafsiran usia menikah; 

2) Mengatasi masalah kependudukan; 

3) Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi.119 

Sehingga dari sisi sejarah, tujuan awal lahirnya Undang-undang 

perkawinan dengan pembatasan usia di dalamnya, didasarkan pada teori kepastian 

hukum. Memberikan informasi pasti kepada masyarakat bahwa untuk menikah, 

maka salah satu syarat legal yang harus dipenuhi adalah usia 19 tahun bagi laki-

laki dan 16 tahun bagi perempuan. 

b. Sosiologi 

Dari aspek sosial, perkawinan di bawah umur akan berpotensi 

meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam, meliputi 

ekonomi, percekcokan, hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan 

muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang, 

sehingga hal-hal kecil terkadang dapat memicu pertengkaran hebat. Selain itu, hal 

tersebut juga dapat memicu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

                                                             
119Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974, sampai KHI (Jakarta: Kencana, 

2006), h. 70-71.  
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dimana yang banyak menjadi korban adalah isteri akibat relasi yang tidak 

seimbang sebagai bentuk budaya patriarki yang bias gender. 

Undang-undang Perkawinan dan adanya pembatasan usia, hadir untuk 

mengatasi masalah-masalah di atas. Hanya saja, usia perkawinan yang ditetapkan 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih minim 

dari sisi kajian terkait dengan usia. Hal ini mengingat bahwa usia perkawinan bagi 

perempuan yang ditetapkan adalah usia 16 tahun yang masih tergolong usia anak. 

Hal ini dapat dirujuk dari isi pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Sehingga semangat lahirnya Undang-undang Perkawinan untuk mencegah 

terjadinya perkawinan anak, tidak sesuai dengan redaksi yang ada dalam Undang-

undang Perkawinan tersebut. 

c. Redaksi dan implementasi undang-undang 

Secara redaksi, usia perkawinan telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dengan 

redaksinya mengatakan bahwa: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

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

16 (enam belas) tahun.120 Suatu produk hukum dibedakan menjadi 2 macam sifat, 

yakni: imperatif dan fakultatif. Produk hukum yang sifatnya imperative yaitu 

perintah secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan. 

Sedangkan produk hukum yang fakultatif hanya sekedar melengkapi, subsidair 

                                                             
120Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1.  
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atau dispositive.121 Artinya tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi atau 

masih ada ruang untuk melakukan dengan cara yang lain. 

Menurut redaksinya, usia perkawinan ini sifatnya imperative, namun 

dalam implementasinya, usia perkawinan dalam pasal tersebut di atas, hanya 

bersifat fakultatif. Hal ini dikarenakan ada ruang yang berikan kepada pasangan 

yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan.  

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 mengatakan bahwa: dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada 

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita.122  

Kata “penyimpangan” ditujukan kepada tindakan pasangan yang ingin 

melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan pada pasal 

7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara 

dispensasi adalah pengecualian yang diberikan oleh pengadilan terhadap pasangan 

yang seharusnya belum dapat melangsungkan perkawinan. Sehingga 

implementasi dari usia perkawinan yang telah ditetapkan tidak memiliki kekuatan 

mengikat. 

Dari berbagai sudut pandang di atas, ditemukan beberapa hal yang dapat 

dianggap sebagai sebuah kekurangan. Namun secara umum hadirnya Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pembatasan usia yang 

dimuat di dalamnya, mampu menerobos budaya perkawinan di Indonesia. 

                                                             
121Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum (Bandung: 

Alumni, 1982), h. 49.  

122Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 2. 
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Sehingga mindset tentang menikah di usia dini dapat teralihkan. Disitulah fungsi 

ekternal perundang-undangan, mampu merubah perilaku masyarakat ke arah yang 

lebih baik. 
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BAB III 

POLITIK HUKUM USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG 

NOMOR 16 TAHUN 2019 

 

A. Politik Hukum 

1. Konsep Politik Hukum 

Menurut etimologi, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari 

Bahasa Belanda yakni Rechtspolitiek.123 Rechts diartikan hukum, sementara asal 

kata hukum sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti putusan, ketetapan, 

perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. hukum dianggap sebagai tujuan dari 

politik. Politik dianggap mampu mengarahkan dan membentuk masyarakat 

kepada tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan. 

Beberapa ahli turut memberikan defenisi mengenai politik hukum sebagai 

berikut: 

a. Padmo Wahjono 

Padmo Wahjono mendefenisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar 

yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.124  

b. Sajipto Raharjo 

Menurut Sajipto Raharjo, politik hukum sebagai aktivitas memilih dan 

cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dengan hukum 

tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa 

pertanyaan dasar, yaitu: 

                                                             
123Isyarhanto, Politik Hukum (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), h. 1.  

124Isyarhanto, Politik Hukum, h. 2.  



68 
 

 
 

1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada; 

2) Cara apa dan mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai 

tujuan tersebut; 

3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu dirubah; 

4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu 

dan memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai 

tujuan tersebut dengan baik.125 

c. Padmo Wahjono 

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar 

yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.126 

d. Teuku Muhammad Radhie 

Menurut Teuku Muhammad Radhie politik hukum sebagai suatu 

pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di 

wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.127 

e. Soedarto 

Politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara 

yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang 

diperkirakan akan digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam 

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.128 

 

                                                             
125Bambang Santoso, Politik Hukum (Banten: Unpam Press, 2021), h. 1.  

126Bambang Santoso, Politik Hukum, h. 2.  

127Bambang Santoso, Politik Hukum, h. 2.  

128Isyarhanto, Politik Hukum, h. 2-3.  
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f. Abdul Hakim Garuda Nusantara 

Menurutnya, politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum yang 

hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan 

Negara tertentu. Politik hukum itu bisa meliputi: 

1) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; 

2) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan 

hukum yang telah ada dan yang dianggap using, dan penciptaan ketentuan 

hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan 

yang terjadi dalam masyarakat; 

3) Penegasan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksana hukum dan 

pembinaan anggotanya; 

4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok 

elit pengambil kebijakan.129 

g. Sunaryati Hartono 

Politik hukum adalah sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang 

dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional yang 

dikehendaki dan dengan system hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita 

bangsa.130 

 

 

 

 

                                                             
129Bambang Santoso, Politik Hukum, h. 5.  

130Isyarhanto, Politik Hukum, h. 6.  
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h. Daniel S Lev 

Politik hukum merupakan produk interaksi di kalangan elit politik yang 

berbasis kepada berbagai kelompok dan budaya.131 

i. Mahfud MD 

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah penyelidikan perubahan-

perubahan apakah yang akan diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya 

dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan.132 

Dari berbagai defenisi yang diungkapkan oleh para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan 

dasar dan pernyataan kehendak penguasa Negara yang mengandung politik 

pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta 

penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak 

hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai 

arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan Negara. 

Dari defenisi di atas pula dapat diketahui ruang lingkup atau wilayah 

kajian politik hukum terdiri dari: 

a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat 

oleh penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan politik hukum; 

b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam 

bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara 

Negara yang berwenang merumuskan politik hukum; 

                                                             
131Daniel S. Lev dalam Cik Hasan Bisri, Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem 

Hukum Nasional (Jakarta: al-Hikmah, 2002), h. 31.  

132Bambang Santoso, Politik Hukum (Banten: Unpam Press, 2021), h. 69.  
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c. Penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik 

hukum; 

d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum; 

e. Factor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik 

yang akan dan telah ditetapkan; 

f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan 

implementasi dari politik hukum suatu Negara. 

2. Faktor Corak Hukum 

Pembentukan politik hukum suatu Negara dipengaruhi oleh beberapa 

factor utama yang meliputi: 

a. Dasar dan corak politik 

Politik hukum di Negara yang mendasarkan pada ideology sosialis tentu 

akan berbeda dengan politik hukum Negara kapitalis. Demikian pula hukum 

Negara demokrasi akan berbeda dengan politik hukum Negara dictator. Pada 

Negara demokrasi, politik hukum akan lebih membuka kesempatan pada 

masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum. 

Sebaliknya Negara dictator akan menghindari keikutsertaan masyarakat dalam 

penentuan corak dan isi politik hukum karena kuatnya peran dominan penguasa 

Negara.  

Pandangan yang telah diterima secara umum bahwa hukum, khususnya 

peraturan perundang-undangan, merupaka produk politik. Bukan hanya karena 

dibentuk oleh lembaga politik, peraturan perundang-undangan pada dasarnya juga 

mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling 
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berpengaruh dalam Negara yang bersangkutan. Pemikiran-pemikiran dan 

kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh tersebut dapat bersumber pada 

ideology tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu atau tekanan-tekanan yang 

kuat dari masyarakat. 

b. Tingkat perkembangan masyarakat 

Bagir Manan menjelaskan bahwa penentuan corak da nisi politik hukum 

masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat industry. Menurutnya pada 

masyarakat agraris, tanah menjadi factor dominan bagi kehidupan ekonomi, 

social, budaya bahkan politik. Masalah lapangan kerja pada masyarakat agraris 

lebih dikaitkan dengan system pengusaan tanah. Sedangkan pada masyarakat 

industry, lapangan kerja lebih ditekankan pada kemampuan keterampilan 

perorangan untuk bekerja di berbagai jenis industry. Oleh karenanya, isu 

perlindungan tenaga kerja menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan kondisi 

pada masyarakat agraris.  

Namun kenyataan menunjukkan bahwa pembentukan politik hukum di 

Negara industry juga ditujukan untuk percepatan pertumbuhan industry, di 

samping kebutuhan bagi para pelaku industry tersebut. Akibatnya, tidak jarang 

terjadi benturan kepentingan antara pelaku, Negara dan tenaga kerja dalam 

pembentukan politik hukum di Negara yang bersangkutan. 

c. Susunan masyarakat 

Bagir Manan membedakan susunan masyarakat ini ke dalam dua susunan 

masyarakat, yakni: Homogen dan Heterogen. Menurutnya politik hukum 

masyarakat yang relative homogeny tentu berbeda dengan masyarakat yang 
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heterogen karena politik hukum yang serba menyamakan kecil kemungkinan 

dapat diterapkan pada masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu politik hukum 

harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah, bahkan untuk bidang-

bidang hukum yang tidak bertalian dengan agama atau keluarga, misalnya hukum 

ekonomi. Hal ini disebabkan perbedaan kemampuan antara pengusaha kecil dan 

besar. 

Apabila pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada pengusaha 

kecil, maka lambat laun kegiatan ekonomi akan terkonsentrasi pada golongan 

pengusaha besar, yang pada gilirannya akan memberikan pengaruh dominan 

terhadap pembentukan politik hukum. Oleh karena itu, Bagir Manan menegaskan 

bahwa: persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan. Perbedaan hukum tidak 

selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan kemanfaatan hukum akan terletak pada 

persamaan pada tempat dimana diperlukan persamaan dan perbedaan pada tempat 

dimana diperlukan perbedaan. Dengan kata lain, menyamakan sesuatu yang tidak 

sama, sama tidak adilnya dengan membedaan sesuatu yang semestinya sama.  

d. Pengaruh global 

Dalam konteks global politik hukum suatu Negara tidak lagi hanya 

memberikan perlindungan kepada Negara semata tanpa mempertimbangkan 

perlindungan kepentingan masyarakat internasional. Misalnya, politik hukum 

terhadap hak kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta dan 

paten dapat dipandang sebagai kebijaksanaan hukum yang ada kaitannya dengan 

perlindungan terhadap hak-hak orang asing di bidang ini. Dalam bidang hukum 

lain, misalnya hukum perburuhan, kebijaksanaan hukum seringkali dipengaruhi 
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isu-isu global, antara lain: hak asasi manusia dan perlunya peningkatan 

kesejahteraan pekerja. 

 

B. Landasan Revisi Usia Perkawinan 

Revisi usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, 

melalui berbagai tahapan. Tahapan pembentukan hukum yang sifatnya nasional, 

harus melalui program legislasi nasional. Menurut Budi Winarto, pembentukan 

kebijakan nasional terdiri dari beberapa tahapan, yakni: 

1. Perumusan masalah 

Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah 

masyarakat harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula.133  

2. Agenda kebijakan 

Pada tahap ini, masalah yang diangkat haruslah mendapat perhatian dari 

pengambil kebijakan di tingkat pemerintah, dengan cara memenuhi persyaratan-

persyaratannya.134 

3. Pemilihan alternative kebijakan 

Pada tahap ini, perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan 

kepentingan antara berbagai actor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.135 

                                                             
133Wahyu Widodo, dkk, Politik Hukum: Membangun Nilai Dasar Mahkamah 

Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2016), h. 

40.  

134Wahyu Widodo, dkk, Politik Hukum: Membangun Nilai Dasar Mahkamah 

Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila, h. 40.   

135Wahyu Widodo, dkk, Politik Hukum: Membangun Nilai Dasar Mahkamah 

Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila, h. 41.  
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4. Penetapan kebijakan 

Setelah melalui tahapan di atas, maka yang berakhir dalam tingkatan ini 

akan ditetapkan agar memiliki kekuatan hukum.136 Ketetapan tersebut dapat 

berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri dan 

lain sebagainya. 

 Namun sebelum masuk pada tahapan di atas, maka rancangan peraturan, 

terlebih dahulu mengungkapkan landasan secara filosofis, sosiologis dan yuridis. 

Ketiga landasan ini kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk masuk dalam 

program legislasi nasional. 

1. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan 

hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah 

bangsa Indonesia yang bersumber dari pancasila dan pembukaan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.137 

Pembentukan undang-undang yang terencana, sistematis, terarah, terpadu 

dan menyeluruh melalui program legislasi nasional diharapkan dapat 

mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan undang-

undang, serta meniadakan pertentangan antara undang-undang yang ada yang 

bermuara pada terciptanya hukum yang dapat melindungi hak-hak warga Negara 

dan dapat menjadi sarana untuk menciptakan tujuan berbangsa dan bernegara. 

                                                             
136Wahyu Widodo, dkk, Politik Hukum: Membangun Nilai Dasar Mahkamah 

Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila, h. 41.  

137  
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Proses pembentukan undang-undang memberikan arah dan pedoman bagi 

terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa dalam kerangka Negara kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya 

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan 

masyarakat dan Negara. 

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptkan ketertiban dalam 

kehidupan bermsayarakat dan bernegara. Sebagai perwujudan hukum, 

pembentukan undang-undang harus sesuai dengan nilai yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat. Sekalipun memang tidak mungkin semua nilai 

yang ada di dalam masyarakat dimuat dalam satu undang-undang.  

Adapun wujud dari penempatan rakyat sebagai subjek dalam legislasi 

adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Artinya 

pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan 

demokratis, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam lahirnya suatu undang-

undang.  

3. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan 



77 
 

 
 

hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang 

telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian 

hukum dan rasa keadilan masyarakat.  

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan 

substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-

undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang 

sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis 

peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, 

peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama 

sekali belum ada. 

Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) sebagai instrument 

perencanaan pembangunan hukum tidak terlepas dari upaya pengembangan dan 

pemantapan system hukum nasional. Prolegnas sebagai instrument perencanaan 

pembentukan undang-undang semakin penting jika dikaitkan dengan fungsi dan 

kedudukan DPR sebagai pembentuk Undang-undang sebagaimana ditegaskan 

dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Konstitusi kita telah mengamanatkan perlunya penataan system hukum 

nasional yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada 

cita-cita proklamasi dan amanah Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 

yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai 

Negara hukum, maka Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum, 

mengakui persamaan kedudukan di hadapan hukum dan menjadikan hukum 
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sebagai landasan operasional dalam menjalankan system penyelenggaraaan 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.  

Upaya membangun system hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari 

kerangka fungsi legislasi yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi. 

Sesuai ketentuan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, DPR merupakan pemegang kekuasaan pembentuk 

Undang-undang. Hal ini merupakan perubahan mendasar, karena menempatkan 

DPR sebagai pelaku sentral dalam pembentukan undang-undang. 

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa Program Legislasi 

Nasional adalah instrument perencanaan program pembentukan undang-undang 

yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Dengan demikian program 

legislasi nasional dapat berarti instumen perencanaan program pembentukan 

undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis selama 5 

tahun.  

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam 

membentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan 

atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, 

dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan 

keterbukaan. 

 

 



79 
 

 
 

C. Pendewasaan Usia Perkawinan 

1. Terminologi 

Kata pendewasaan berasal dari kata dewasa yang artinya sampai umur atau 

akil baligh.138 Kata dewasa ini kemudian mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, 

sehingga terciptalah kata pendewasaan yang diartikan perihal menjadikan 

dewasa.139 Kata pendewasaan yang dirangkai dengan kata usia dan perkawinan 

setelahnya, dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan usia perkawinan. 

Pendewasaan usia perkawinan, telah marak diperbincangkan. 

Perbincangan ini bukan hanya antara para akademisi, tetapi juga sampai pada 

tingkat legislator atau para pembuat undang-undang. Hasil dari perbincangan ini, 

melahirkan revisi terbatas pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, khususnya usia perkawinan yang termuat pada pasal 7 ayat 1. Revisi 

tersebut kemudian diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Harapan utamanya adalah mendorong terciptanya budaya serta 

norma baru untuk perkawinan yang ideal. 

Redaksi pasal 7 ayat 1 kini berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila 

pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.140 Artinya ada 

peningkatan angka dari sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi 

perempuan. Kini berubah menjadi 19 tahun bagi keduanya (laki-laki dan 

perempuan).   

                                                             
138Kementerian Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia, h. 350.  

139Kementerian Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia, h. 350.  

140Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,   
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2. Dasar Hukum 

a. Undang-undang Dasar 1945 

Dasar hukum revisi usia perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, ditemukan dalam pasal 27 ayat 1 yang mengatakan 

bahwa: segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya.141 

b. Undang-undang Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia dimuat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. 

Pasal 3 ayat 3 undang ini mengatakan bahwa: setiap orang berhak atas 

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa 

diskriminasi.142  

c. Undang-undang Perlindungan Anak 

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, mengatakan bahwa: perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.143 

 

                                                             
141Republik Indonesia, Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pasal 27 ayat 1.   

142Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, Pasal 3 ayat 3.  

143Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 1 ayat 2.  
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3. Analisa Pendewasaan Usia Perkawinan 

Setelah disahkan pada 14 Oktober 2019 dan diundangkan sehari setelah 

disahkannya undang-undang tersebut yakni pada 15 Oktober 2019, maka Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan berlaku untuk masyarakat Indonesia 

yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menganalis lebih jauh, 

pendekatan yang sama digunakan sebagai berikut: 

a. Historis 

Meskipun masih berusia 3 tahun sejak diundangkannya Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019, tetapi perlu diketahui bahwa lahirnya revisi undang-

undang perkawinan tersebut, juga termasuk peristiwa dan kejadian yang benar-

benar terjadi di masa lalu, sehingga patutlah undang-undang tersebut dianalisa 

berdasarkan historis.  

Secara historis, pengujian usia perkawinan yang menjadi dasar putusan 

Mahkamah Konstitusi, merupakan pengujian kedua, sebagaimana sebelumnya 

pada tahun 2014, pasal 7 ayat 1 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya saja 

pengujian pada tahun 2014 mendapat penolakan oleh Mahkamah Konstitusi, 

dengan batu uji pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 28B ayat 1, pasal 28B ayat 2, 

pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2.  

Alasan penolakan dikarenakan motif pengajuan adalah merubah usia 16 

tahun bagi perempuan menjadi usia 18 tahun. Sementara untuk merubah hal 

tersebut bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Berselang 3 tahun dari 

penolakan tersebut, pasal 7 ayat 1 kembali diajukan dengan batu uji pasal 27 ayat 
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1 UUD. Motif yang dibawa, agar wanita memiliki kesamaan di depan hukum 

sebagaimana halnya pria, yang juga termasuk warga Negara. 

Pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 

adalah individu warga Negara Indonesia sekaligus sebagai korban dari pernikahan 

yang dilangsungkan di bawah usia 18 tahun. Masing-masing dari mereka menikah 

di usia 13 dan 14 tahun. Alasan personal yang disampaikan bahwa akibat 

pernikahan dini yang mereka alami, mereka mendapat persoalan akses 

pendidikan, buruknya kondisi ekonomi dan masalah kesehatan reproduksi. 

Mereka dipaksa berhenti sekolah, sementara warga Negara mereka berhak 

mendapatkan pendidikan yang baik, wajib belajar 9 tahun. Dari segi ekonomi, 

mereka terbatas mengakses kesempatan mencari nafkah yang baik, karena 

terbatasnya kesempatan mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Hidup mereka 

tergantung pada suami. Hal ini berakibat dominasi suami dalam rumah tangga dan 

berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Mereka pun mengalami masalah 

urusan kesehatan. Mereka menderita infeksi reproduksi karena organ kelamin dan 

reproduksinya belum matang dan keguguran pada kehamilan serta lemahnya 

kondisi anak yang dilahirkan. 

Sehingga dari aspek historis, lahirnya revisi pasal 7 ayat 1 Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria 

dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun,144 bertujuan untuk 

menyamakan akses pada pendidikan, ekonomi dan kesehatan antara laki-laki dan 

perempuan. 

                                                             
144Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,   
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b. Redaksi dan implementasi undang-undang 

Secara redaksi, usia perkawinan dalam revisi pasal 7 ayat 1 berbunyi: 

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan 

belas) tahun.145 Menurut redaksinya, revisi usia perkawinan ini sifatnya 

imperative, sama seperti undang-undang sebelumnya, dan dari sisi 

implementasinya juga bersifat fakultatif. Hal ini dikarenakan revisi undang-

undang perkawinan juga memberikan ruang kepada pasangan yang hendak 

melangsungkan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan dalam bentuk 

dispensasi.   

Disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 revisi undang-undang perkawinan bahwa: 

dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat 

meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak 

disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.146 Dengan ketentuan ini, maka sifat 

norma dalam revisi undang-undang perkawinan tidak ada bedanya dengan 

undang-undang sebelumnya. 

Berdasarkan pendekatan di atas, politik hukum usia perkawinan dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menyamakan kedudukan laki-laki 

dan perempuan dalam mengakses pendidikan, ekonomi, kesehatan dan aspek-

aspek lainnya, lewat pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan. Meskipun 

nampaknya tujuan ini akan sia-sia karena sifat norma yang fakultatif. Namun 

setidaknya lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menjadi pondasi 

                                                             
145Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,   

146Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 2. 
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bagi struktur hukum atau penegak hukum untuk bersinergi mencapai tujuan awal 

lahirnya undang-undang tersebut. 
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BAB IV 

KAIDAH FIQHIYAH TERKAIT USIA PERKAWINAN DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 

 

A. Kaidah Fiqhi 

Kaidah menurutu terjemahan secara bahasa diartikan sebagai dasar, asas 

atau pondasi. Adapula yang mengartikannya sebagai asas, landasan, dasar atau 

pondasi sesuatu yang bersifat kongkret, materi atau indrawi, seperti pondasi 

bangunan rumah yang bersifat indrawi, maupun pondasi agama yang sifatnya non 

inderawi.147  Secara istilah kaidah diartikan dengan ketentuan yang bersifat umum 

yang semua bagian-bagiannya harus sesuai dengan ketentuan tersebut.148 Menurut 

istilah fikih, kaidah diartikan sebagai hukum (aturan) yang pada umumnya 

bersesuaian dengan bagian-bagiannya.149 

Fiqh secara bahasa diartikan sebagai paham. Fikih dapat pula diartikan 

sebagai pengetahuan, pemahaman atau memahami maksud pembicaraan dan 

perkataan.150 Sementara menurut istilah defenisi fikih diungkapkan oleh beberapa 

ahli fikih sebagai berikut: 

1. Jamaluddin Asnawy 

                                                             
147Mu’jam al-Lughah al-Arabiyah dalam Faturrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyah 

Muamalah (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 1.  

148Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam (Banda 

Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2006), h. 9.  

149Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 10.  

150Ibnu Manzur, Lisan al-Arab (t.tp: Dar al-Ma’Arif, t.th), h. 3450.  
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Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang praktis yang 

diusahakan dari dalil-dalilnya yang terperinci.151 

2. Abu Zahrah  

Abu Zahrah mengatakan bahwa fikih adalah ilmu yang menerangkan 

segala hukum syara’ yang amaliah diambil dari dalil-dalilnya tafsili.152 

3. Abdul Wahhab Khallaf 

Fikih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang 

amali yang diusahakan dari dalil-dalilnya yang tafsili.153 

 Defenisi-defenisi secara istilah yang diungkapkan oleh beberapa ahli fikih 

terhitung identic atau tidak memiliki perbedaan secara subtansial.  

 Defenisi kaidah dan fikih ini kemudian dirangkai sehingga menghasilkan 

pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ulama sebagai berikut: 

1. Al-Taftazani 

Kaidah fikih merupakan hukum yang bersifat universal yang dapat 

diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidetifikasikan hukum-hukum 

bagian tersebut darinya.154 

2. Musthafa Ahmad Az-Zarqa 

Kaidah fikhiyyah ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah fikih 

yang bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang 

                                                             
151Jamaluddin Asnawy dalam Faturrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyah Muamalah, h. 4.  

152Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 10. 

153Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 11.  

154Al-Taftazani dalam  Faturrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyah Muamalah, h. 5. 
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ringkas, yang mengandung penetapan hukum-hukum secara umum pada 

peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasananya.155 

3. Al-Jurjani  

Kaidah fikih adalah ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh 

bagian-bagiannya.156 

4. Ali Ahmad al-Nadawi 

Kaidah fikih adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan fikih yang 

mencakup proses penetapan hukum secara umum dan mencakup berbagai 

keputusan yang masuk dalam pembahasannya.157 

5. Ahmad bin Muhammad al-Zarqa 

Kaidah fikih adalah dasar-dasar yang berpedoman dan berkaitan dengan 

fikih yang setiap kaidah mempunyai ketentuan hukum secara umum.158 

Dari berbagai defenisi yang diutarakan para ulama di atas, maka dapat 

ditarik kesamaan bahwa kaidah fikih adalah dasar yang sifatnya universal atau 

umum terkait dengan masalah-masalah fikih. 

 

B. Dasar Hukum Kaidah Fikih 

Muhksin Nyak Umar mengatakan dalam bukunya bahwa kaidah fikih 

didasari secara formil dan materil. Dasar formil bermakna nash yang menjadi 

sumber motivasi atau pendorong bagi para ulama untuk menyusun kaidah fikih. 

                                                             
155Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 11. 

156Al-Jurjani dalam Faturrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyah Muamalah, h. 1.  

157Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 11-12.  

158Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 12.  
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Sementara dasar materil dimaknai sebagai materi yang digunakan untuk 

merumuskan kaidah fikih itu sendiri.159 

Secara spesifik, kedua landasan di atas dapat penulis uraikan sebagai 

berikut: 

1. Dasar Formil 

Dasar formil dimaknai sebagai sumber motivasi penyusunan kaidah 

fikhiyyah. Motivasi terbesar disusunnya kaidah fikhiyyah oleh para ulama adalah 

agar hukum Islam selalu relevan, actual dan akomodatif dalam menghadapi dan 

merespon berbagai perkembangan kehidupan manusia.160 Upaya penyusunan 

kaidah fikhiyyah juga dilatari oleh posisi al-Quran yang meletakkan prinsip-

prinsip dasar kehidupan yang harus dipedomani dan dipegangi. 

Sebagai contoh, dalam urusan harta, Islam menetapkan pedoman yakni 

harta dapat diperoleh dengan transaksi jual beli yang baik jujur dan tidak 

merugikan. Prinsip ini tercantum dalam al-Quran surah al-Baqarah/ 2: 275: 

  

    

   

   

    

   

    

   

    

   

    

     

   

                                                             
159Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 12.  

160Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 16.  
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Terjemahnya: 

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.161 

 Contoh lain, Islam memberi pedoman umum dalam bidang 

ketatanegaraan, yakni prinsip syura, keadilan dan persamaan. Sebagaimana 

tertulis dalam surah Ali Imran: 159: 

     

      

   

    

  

    

    

     

     

Terjemahnya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.162 

 Dalam surah al-Nisa ayat 58 juga disebutkan bahwa: 

                                                             
161Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 47.  

162Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 71.  
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.163 

 Prinsip-prinsip dasar inilah yang kemudian oleh para ulama dijadikan 

sebagai dasar untuk menggali hukum yang disebut dengan ijtihad.  

2. Dasar Materil 

Dasar materil dimaknai sebagai nilai-nilai hukum yang ada dalam al-

Quran dan al-Sunnah. Nilai-nilai tersebut yang kemudian disusun dalam berbagai 

kalimat yang disebut kaidah fikhiyyah.164 Sebagai contoh, Allah swt berfirman 

dalam surah Ali-Imran ayat 145: 

….     

   

    

   …     

Terjemahnya: 

..barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan 

kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, 

Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu…165 

 

                                                             
163Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 87.  

164Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 19.  

165Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 68.  
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Begitu pula dalam hadis nabi saw dikatakan bahwa: 

بيَْرِ قاَلَ  ِ بْنُ الزُّ نُ سَعِيدٍ لَ حَدَّثنَاَ يَحْيىَ بْ فْياَنُ قاَثنَاَ سُ دَّ حَ حَدَّثنَاَ الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللََّّ

دُ  صٍ اللَّيْثيَِّ  عَلْقمََةَ بْنَ وَقَّانَّهُ سَمِعَ مِيُّ أَ تَّيْ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الالْْنَْصَارِيُّ قاَلَ أخَْبَرَنيِ مُحَمَّ

ُ عَنْهُ عَ  ِ سَ برَِ قاَلَ الْمِنْ  لىَيَقوُلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ مِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ إنَِّمَا الْْعَْمَ  وَى فمََنْ ا لِكُل ِ امْرِئٍ مَا نَ تِ وَإنَِّمَ ن يَِّاالالُ بِ صَلَّى اللََّّ

 يْهِ هُ إِلىَ مَا هَاجَرَ إلَِ ا فهَِجْرَتُ كِحُهَ ينَْ  كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلىَ دُنْياَ يصُِيبهَُا أوَْ إِلىَ امْرَأةٍَ 

Artinya: 

Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Setiap orang 

akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah 

karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. 

Barang siapa hijrah hanya karena ingin mendapatkan harta atau perempuan 

untuk dinikahi, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan 

tersebut.166 

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka para ulama menyusun sebuah 

kaidah yang berbunyi al-umuru bimaqashidiha.segala sesuatu tergantung kepada 

maksud mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah fikhiyyah disusun 

dari kandungan atau nilai-nilai yang ada dalam al-Quran dan Sunnah. Dengan 

demikian dasar atau sumber materil penyusunan kaidah fikhiyyah ialah nilai-nilai 

hukum yang ada dalam al-Quran dan al-Sunnah. Nilai-nilai itu kemudian dibuat 

menjadi sebuah kalimat yang disebut kaidah fiqhiyyah. 

 

C. Sejarah Kaidah Fikih 

1. Periode Rasulullah 

                                                             
166Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fiqhiyyah dalam Pembaharuan Hukum Islam, h. 19.  
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Pada masa nabi saw, sumber hukum didasarkan pada al-Quran, sunnah dan 

ijtihad Rasulullah saw. Pada masa beliau, hanya pada keadaan tertentu beliau 

membenarkan sahabat dalam ijtihadnya. Pada masa beliau pula ditemukan 

beberapa hadis yang dikategorikan sebagai kaidah, di antaranya: 

مَانِّ   الْخَرَاجُ باِّلضَّ
Artinya: 

Orang yang menikmati hasil sesuatu bertanggungjawab atas resikonya.167 

رَارَ   لاَ ضَرَرَوَلاَضِّ
Artinya: 

Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan.168 

يْنُ عَلىَ مَنْ أنَْكَرَ البيَ ِّنةَُ عَل يْ وَاليمَِّ ىَ المُدَّعِّ  
Artinya: 

Bagi penuduh wajib membawa bukti, sedangkan yang dituduh cukup 

bersumpah.169 

2. Periode sahabat 

Setelah rasulullah saw wafat, sumber rujukan dalam menetapkan hukum 

adalah al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam keduanya 

(ijtihad). Keperluan terhadap ijtihad lahir dari watak dan kedudukan nash yang 

dihadapkan dengan realitas kehidupan yang semakin kompleks dan dinamis. 

Namun metode ijtihad di kalangan sahabat sendiri masih sederhana, tidak 

                                                             
167Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum) 

(Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019), h. 21.  

168Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

22.  

169Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

22.  
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memiliki rumusan yang sistematik dan ilmiah. Penetapan hukum baru yang tidak 

terdapat dalam al-Quran dan hadis terus berkembang hingga zaman tabi’in.170 

3. Periode Tabi’in dan Tabi’ut Tabi’in 

Pada masa tabi’in dan tabi’ut tabi’in, menjadi awal adanya penulisan dan 

pembukuan ushul fikih mulai abad ke 2 hingga abad ke 4 Hijriyah. Pada masa itu 

juga fikih mulai berkembang pesat. Setelah rasulullah saw meninggal, muncul 

gerakan-gerakan pemikiran di antara golongan sahabat yang dipengaruhi oleh 

gerakan dan benturan politik. Dari situ muncullah dua kekuatan pemikiran besar 

yang menginspirasi dan memengaruhi perkembangan metodologi hukum Islam 

dan perkembangan Islam di dunia.171  

Golongan pertama memandang Islam dengan pendekatan tekstual, sebagai 

tokohnya adalah Imam Ibnu Abbas, Thalhah, Aisyah, Abdullah Ibnu Umar dan 

sejumlah sahabat lainnya. Sedangkan pada periode tabiin muncul tokoh ahlul 

hadis di antaranya Imam Sa’id Ibnu al-Musayyab dan seorang mujtahid Ahlul 

hadis, Imam Malik yang terkenal dengan kitab al-Muwattha’. 

Golongan kedua memandang Islam dengan pendekatan kontekstual. 

Tokohnya seperti Imam Ibnu Mas’ud didukung oleh Umar bin Khattab, Ali bin 

Abi Thalib dan sejumlah sahabat lainnya. Periode tabiin melahirkan sejumlah 

tokoh ahlul ra’yi di antaranya adalah Imam Ibrahim al-Nakhai dan seorang 

                                                             
170Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

22.  

171Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

23.  



94 
 

 

mujtahid ahlul ra’yi yakni Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan metode 

istihsannya.172 

Dari dua kekuatan pemikiran tersebut di ats, terjadi paradigma berpikir 

yang berbeda karena dilatarbelakangi kehidupan social dan intelektual yang 

berbeda pula, yang pada gilirannya melahirkan benturan pemikiran. Periode klasik 

sendiri dibagi menjadi tiga, salah satunya yakni periode kejayaan Islam yang 

dalam literature sejarah hukum Islam sering disatukan dengan periode khulafa 

arrasyidin.  

Pada masa pemerintahan dikuasai oleh muawiyah, para pemimpinnya 

tidak memberikan perhatian terhadap persoalan hukum, kecuali khalifah Umam 

bin Abdul Azis. Kondisi demikian berdampak pada lahirnya gerakan pemikiran 

dan ijtihad di bawah naungan dan perlindungan pemerintah. Hukum dihasilkan 

dan dikembangkan di pusat-pusat pengembangan. Para khalifah Bani Umayyah 

tidak berusaha menjadikan keputusan-keputusan hukum dalam bentuk yang legal 

dan resmi. Sejumlah ahli hukum pun tidak mempunyai hubungan dengan khalifah, 

kecuali az-zuhri. Para ulama pada masa Bani Umayyah berada di luar 

pemerintahan. 

Mereka mengamati aktivitas yang terjadi pada semua aspek (politik, 

budaya, hukum dan lain-lain). dari fenomena itulah kemudian tumbuh gerakan 

ijtihad di kelangan ulama ahli fikih dan pergolakan permikiran semakin 

memuncak bermula pada abad kedua hijrah dan berakhir pada pertengahan abad 

keempat hijrah. Bertepatan pada masa peralihan kekuasaan pemerintahan Bani 

                                                             
172Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

23.  
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Umayya ke pemerintahan Abbasiyah, terjadi arus perubahan dan perkembangan 

pada segala aspek, baik bidang ilmu pengetahun, tidak terkecuali perkembangan 

hukum Islam, fikih dan ilmu ushul fikih. 

Meskipun para ulama berda di luar pemerintah, tetapi semangat 

pengembangan keilmuan semakin maju. Perkembangan Islam di berbagai wilayah 

dan tingginya peradaban memberikan implikasi terhadap kelahiran berbagai 

fenomena baru yang menjadi tugas mulia di kalangan para ulama untuk mampu 

membagikan dan merumuskan disiplin ilmu. Dengan latar belakang itu, para 

ilmuan berlomba-lomba membukukan kitab, di antaranya kitab shahih, kitab fikih, 

ushul fikih dan kitab-kitab lain. 

Pada awal abad kedua hijrah, golongan tersebut membentuk aliran-aliran 

yang dinamakan mazhab salaf. Mazhab-mazhab ini ditentukan secara geografik, 

seperti mazhab Iraq dan mazhab Hijaz. Di antara mazhab-mazhab yang 

berkembang pada masa itu ialah mazhab Sunni, yang meliputi mazhab Hanafi, 

Malii, Syafi’I dan Hanbali. Sedangkan dari kumpulan mazhab Syi’ah ada tiga, 

yaitu: mazhab Zaydiyyah, mazhab Imamiyah dan mazhab Ibadiyah. Kelahiran 

mazhab-mazhab tersebut merupakan rantai-ranti daripada perkembangan 

pemikiran aliran ahlul hadis dan aliran ahlul ra’yi. 

Meskipun pada masa itu terdapat berbagai Imam Mazhab, tetapi Imam 

Abu Hanifah dan Imam Syafi’I lebih mewakili, karena kedua imam ini merupakan 

kepanjangan dari pemikiran ahlul ra’yi dan ahlul hadis yang kerap memunculkan 

pergolakan pemikiran yang sangan dinamik. Imam Abu Hanifah sebagai wakil 

ulama ahlul ra’yi sedangkan Imam Syafi’I sebagai ulama ahlul hadis. Walaupun 
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pada mulanya Imam Maliki sebagai tokoh yang mewakili ulama ahlul hadis dan 

sekaligus sebagai tokoh ulama Hijaz pada masa itu. 

Di samping itu, kedua imam tersebut melahirkan metodologi hukum Islam 

yang berbeda serta memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan 

hukum Islam di berbagai belahan dunia Islam. Terbentuknya disiplin ilmu ushul 

fikih dengan empat masdir al-ahkam (al-quran, hadis, ij’ma dan qiyas) merupakan 

puncak prestasi yang luar biasa, dan sekaligus menjadi titik tolak ushul fikih dan 

fikih pada periode berikutnya. Di samping itu, lahir pula berbagai manhaj istinbat 

yang menjadi titik tolak perkembangan ilmu fikih pada periode berikutnya, yang 

dikenali dengan periode taklid. Dair dua kelompok di atas, maka lahirlah ushul 

fikih dan istilah-istilah fikih. Kitab ushul fikih yang mula-mula ditulis dan 

dibukukan ialah kitab al-risalah karangan Imam Syafi’i. selanjutnya pada masa itu 

kegiatan ijtihad hanya bertumpupada ahli fikih saja.173 

4. Periode Perkembangan dan Pembukuan 

Masa ini dimulai pada abad ke 4-13 H/ 10-19 M ditandai dengan lahinya 

Kompilasi Hukum Islam pada masa Turki Usmani. Meskipun pada masa ini 

ijtihad sudah tidak gencar digalakkan atau bahkan bisa dikatakan tertutup, namun 

aktivitas penulisan ushul fikih dan kaidah fikih mengalami peningkatan. Oleh 

sebab itulah pada masa ini dapat dikatakan masa keemasan penulisan ushul fikih 

dan kaidah fikih.174  

                                                             
173Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

27.  

174Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

28.  
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Para fuqaha pada masa ini mulai menyusun fikih dalam formula baru yang 

memiliki rumusan sistematik dan ilmiah. Masa keemasan pembukuan kaidah-

kaidah fikih tersebut terjadi pada abad 8 H. Pada masa-masa ini umumnya ulama 

menulis kaidah fikih dengan cara mengutip dan menghimpun kaidah-kaidah yang 

terdapat pada kitab-kitab fikih masing-masing mazhab. Selain itu, mereka pun 

melakukannya dengan cara mencantumkan kaidah-kaidah fikih dalam kitab fikih, 

yaitu ketika mereka mencari illat dan mentarjih suatu pendapat.175 

5. Periode Kemajuan 

Periode yang dimaksud di sini merupakan periode pengkhususan dan 

mengqanunkan fikih. Periode ini dimulai pada kurun 13 H atau pertengahan kedua 

abad ke 13 H. Di antara catatan sejarah yang jelas berkaitan dengan 

perkembangan tersebut ialah apa yang dilakukan oleh ulama fikih pada masa 

pemerintahan Sultan Al-Gaziy Abdul Azis Khan Al-Utsmani. Berkat kegigihan 

ulama fikih pada masa tersebut, sehingga didirikanlah Majallah al-Ahkam al-

Adliyyah (Kompilasi Hukum Islam di masa Turki Usmani), kitab itu merupakan 

kitab qawaiad fikhiyyah yang terkenal pada masa kemajuan.176 

 

D. Kaidah-kaidah Induk 

1. Al-Umuru Bimaqasidiha 

Kaidah ini diartikan “segala perkara tergantung niatnya”. Kaidah ini 

disarikan dari nash al-quran dan hadis, sebagai berikut: 

                                                             
175Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

29.  

176Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

31.  
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Terjemahnya: 

sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, 

sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa 

menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia 

itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 

kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada 

orang-orang yang bersyukur. (Q.S. Ali Imran/ 3: 145).177 

Ayat lain yang menjadi dasar dari kaidah ini, seperti dalam surah al-

Zumar/ 39: 2: 

   

  

    

     

Terjemahnya: 

sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al Quran) dengan 

(membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan 

ketaatan kepada-Nya. (Q.S Al-Zumar/ 39: 2).178 

 Sementara dalam sunnah Nabi saw, kaidah ini didasarkan pada sabda 

Nabi: 

ا يصُِيبهَُا هِجْرَتهُُ إِلىَ دُنْيَ  مَنْ كَانَتْ وَى فَ ا نَ امْرِئٍ مَ  إنَِّمَا الْْعَْمَالُ باِلن يَِّاتِ وَإنَِّمَا لِكُل ِ 

 هِ ليَْ إِ أوَْ إِلىَ امْرَأةٍَ ينَْكِحُهَا فهَِجْرَتهُُ إِلىَ مَا هاَجَرَ 

Artinya: 

                                                             
177Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 68.  

178Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 458.  
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Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Setiap orang 

akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah 

karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. 

Barang siapa hijrah hanya karena ingin mendapatkan harta atau perempuan 

untuk dinikahi, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan 

tersebut.179 

Dari kaidah ini dapat dipahami beberapa hal, sebagai berikut: 

a. Pada dasarnya tujuan dan fungsi niat adalah untuk membedakan antara 

perbuatan ibadah dari perbuatan adat dan untuk penentuan (at-ta’yin) 

spesifikasi atau kekhususan antara mandi dan berwudhu untuk shalat dengan 

mandi dan mencuci anggota badan untuk kebersihan biasa. Dengan niat, maka 

akan terbedalah menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk 

menghindari penyakit atau untuk diet. 

b. Persoalan fikih yang dapat dirujuk kepada kaidah ini adalah hukum Islam 

dalam bidang ibadah dan muamalah dalam arti luas. Dalam bidang ibadah 

umpanya bersuci, berwudhu, mandi, tayammum, shalat dan lain-lain. 

demikian juga halnya dalam hal muamalah dalam arti luas, yakni munakahat, 

al-Uqud, jinayah, peradilan dan segala macam amalan taqarrub ila allah 

(mendekatkan diri kepada Allah). 

c. Segala amal perbuatan manusia yang dinilai adalah niat yang melakukannya 

dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang 

diperbolehkan. Perbuatan yang haram sekalipun dengan niat baik, tetap tidak 

boleh dilakukan, kecuali hal-hal yang pada saat tertentu memang dibenarkan 

oleh hukum. 

                                                             
179Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

21.  
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2. Al-Yaqinu laa Yuzalu bisyyakki 

Kaidah ini diartikan “keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan 

keraguan”. Maknanya bahwa semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu 

keyakinan, tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keragu-raguan yang muncul 

kemudian, sebab rasa ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah 

keyakinan, tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada 

sebelumnya. 

Kaidah ini didasarkan pada dalil nash al-Quran dan hadis, sebagai berikut: 

    

      

     

    

    

 

 

Terjemahnya: 

dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. 

Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai 

kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka 

kerjakan. (QS. Yunus/ 10: 36).180 

Sementara dalam hadis Nabi, ditemukan sabdanya: 

نَّ أَمْ لََ فَلََ يَخْرُجَ  نْهُ شَيْء  مِ رَجَ أخََ  إِذَا وَجَدَ أحََدُكُمْ فِي بَطْنهِِ شَيْئاً فأَشَْكَلَ عَلَيْهِ 

 مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوَْ يَجِدَ رِيحًا

Artinya: 

Apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu 

apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum. Maka orang 

                                                             
180  
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tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara kentut 

atau mencium baunya. (HR. Muslim).181 

3. Masyyaqqatu tajlibu at-taisir 

Al-masyaqqah secara bahasa diartikan kelelahan, kepayahan, kesulitan dan 

kesukaran, sedangkan at-taisisr diartikan kemudahan. Sehingga al-masyaqqatu 

tajlibu at-taisir dimaknai kesulitan yang menyebabkan adanya kemudahan. 

Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan 

kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah 

meringankannya tanpa kesulitan dan kesukaran. 

Dasar hukum kaidah ini dapat ditemukan dalam al-Quran, seperti: 

…     

    

 …     

Terjemahnya: 

…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu. …(QS. Al-Baqarah/ 2: 185).182 

Hadis Nabi saw juga turut menguatkan kaidah ini dengan redaksi hadis 

sebagai berikut: 

ينَ يسُْر  وَلنَْ  ينَ أحََد  إلََِّ غَلَ إنَِّ الد ِ  بَهُيُشَادَّ الد ِ

Artinya: 

Agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah yang benar dan 

mudah (HR. Bukhari).183 

4. Al-Dararu Yuzalu 

                                                             
181Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

21.  

182Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 28.  

183Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

21.  
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Al-Dararu Yuzalu diartikaan kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini 

juga dimaknai segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan. 

Kaidah ini didukung oleh ayat al-Quran sebagai berikut: 

…     

 …     

Terjemahnya: 

…janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan… (QS. 

Al-Baqarah/ 2: 231).184 

Nabi pun mengatakan dalam hadisnya, bahwa: 

ُ عَ  ُ بِّهِّ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللََّّ  هِّ لَيْ مَنْ ضَارَّ أضََرَّ اللََّّ
Artinya: 

Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang 

memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang 

menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya. (HR. Imam Malik).185 

5. Al-Adatu Muhakkamah 

Al-Adatu diambil dari kata al-Awud atau al-Muawadah yang artinya 

berulang. Oleh karenanya sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan 

dikatakan sebagai adat. Kata muhakkamah adalah putusan hakim dalam 

pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan 

hakim dalam memutus persoalan atau sengketa yang diajukan ke meja hijau.186 

Kaidah al-Adatu Muhakkamah memiliki arti bahwa di suatu keadaan, adat 

dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ditemukan dalil 

                                                             
184Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 37.  

185Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

21.  

186Arfan Abbas, Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam 

dan Perbankan SYariah (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 204.  
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syar’i. namun tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Seperti pada masa 

nabi saw adat kebiasaan telah berlaku di dunia arab maupun dibagian lain 

termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar 

nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut diketahui, dipahami, disikapi 

dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.187 

Dasar hukum lahirnya kaidah ini ditemukan dalam al-Quran sebagai 

berikut: 

   

   

     

Terjemahnya: 

 jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A’raf: 

199).188 

 

Begitu pula dalam hadis Nabi saw ditemukan redaksi sebagai berikut: 

ِ حَسَن  فمََا رَأىَ الْمُسْلِمُونَ حَسَناً، فهَُوَ  دَ ونَ سَي ئِاً فهَُوَ عِنْ ى الْمُسْلِمُ ا رَأَ ، وَمَ عِنْدَ اللََّّ

ِ سَي ئِ    اللََّّ

Artinya: 

Perkara yang dianggap oleh kaum muslimin baik, maka hal itu di sisi 

Allah adalah baik.189 

                                                             
187Ahmad Djazuli, h. 78.  

188Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 176.  

189Mif Rohim, Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasa Penetapan Hukum), h. 

29.  
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Kaidah-kaidah di atas dikenal dengan kaidah asasiyah, dikenal pula 

dengan qawaid al-kubra. Kaidah asasiyah atau qawaid al-kubra ini adalah kaidah 

fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. 

 

E. Relasi Kaidah Fikih tentang Usia Perkawinan pada Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 

Izzuddin bin Abd al-Aziz bin Abd al-Salam al-Sulami berpendapat bahwa 

kelima kaidah asasiyah dapat ditarik dalam satu qaidah fikhiyyah yakni I’tibarul 

mashalih wa dar’ul mafaasid (mengutamakan maslahat dan menghilangkan 

kerusakan).190 Bahkan menurutnya masih dapat dipersingkat menjadi i’tibarul 

mashalih. Dikarenakan mempertimbangkan maslahat telah menghilangkan 

kerusakan atau dengan kata lain bahwa mengindahkan maslahat, sama artinya 

meniadakan kerusakan. 

Usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah 

menawarkan manfaat dibalik upaya pendewasaan dan penyetaraan usia. 

Pendewasaan usia yang dimaksud adalah usia perkawinan bagi perempuan yang 

awalnya 16 tahun, kini berubah menjadi 19 tahun. Pada bagian sebelumnya telah 

dijelaskan kerusakan yang diderita apabila usia perkawinan bagi perempuan tidak 

disetarakan dengan laki-laki. Kerusakan tersebut meliputi: 

1. Ketidakmampuan perempuan mengakses pendidikan yang lebih tinggi; 

2. Kehilangan kemandirian ekonomi; 

3. Menderita penyakit berkaitan dengan reproduksi. 

                                                             
190Izzuddin bin Abd al-Aziz bin Abd al-Salam al-Sulami dalam Faturrahman Azhari, 

Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, h. 18.  



105 
 

 

Artinya menghindari kerusakan di atas, berbanding lurus dengan manfaat 

yang didapatkan. Dengan pendewasaan dan penyetaraan usia perkawinan, maka 

perempuan dapat mengakses pendidikan lebih tinggi, sehingga dengan pendidikan 

yang lebih tinggi perempuan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya dan 

keluarga, serta terhindar dari penyakit reproduksi yang tentu tidak diharapkan oleh 

setiap perempuan. 

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa tolak ukur kemaslahatan itu 

terdiri atas: 

1. Kemaslahatan sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan syariah; 

2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan; 

3. Kemaslahatan membawa kemudahan; 

4. Kemaslahatan memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan 

kepada sebagian kecil masyarakat.191 

Dengan maslahat atau manfaat yang ditawarkan serta mudharat atau 

kerusakan yang berusaha ditolak oleh pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Revisi Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, maka dapat dipastikan upaya pendewasaan dan penyetaraan usia 

perkawinan bersesuaian dengan kaidah fikih, yakni i’tibarul mashalih dar’ul 

mafasid.

                                                             
191Misbahuddin, Ushul Fiqih II (Makassar: Alauddin Press, 2015), 191-192.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan belum memiliki kekuatan yang mengikat. Hal ini diakibatkan 

redaksi dari Undang-undang itu sendiri yang membolehkan diajukannya 

permohonan dispensasi perkawinan. Namun setidaknya hadirnya Undang-

undang Perkawinan telah memberikan kepastian terkait dengan usia 

perkawinan. 

2. Politik hukum usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 untuk menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam 

mengakses pendidikan, ekonomi, kesehatan dan aspek-aspek lainnya, 

lewat pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan. Meskipun 

nampaknya tujuan ini akan sia-sia karena sifat norma yang fakultatif. 

Namun setidaknya lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah 

menjadi pondasi bagi struktur hukum atau penegak hukum untuk 

bersinergi mencapai tujuan awal lahirnya undang-undang tersebut. 

3. Maslahat atau manfaat yang ditawarkan serta mudharat atau kerusakan 

yang berusaha ditolak oleh pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Revisi Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
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tentang Perkawinan, maka dapat dipastikan upaya pendewasaan dan 

penyetaraan usia perkawinan bersesuaian dengan kaidah fikih, yakni 

i’tibarul mashalih dar’ul mafasid. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Hadirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjadi dasar 

hukum perkawinan di Indonesia, maka sudah semestinya sebagai warga 

Negara yang baik, mengikuti dan mendukung aturan tersebut. 

2. Politik hukum dalam kaitan dengan revisi undang-undang, merupakan 

kewenangan dari para legislator, maka dari itu sudah semestinya para 

legislator mempertimbangkan berbagai dampak positif dan negative dari 

produk hukum yang dihasilkan. 

3. Apabila dalam sebuah aturan hukum dinilai dapat memberikan manfaat 

dan menolak madharat, maka sudah sepatutnya struktur hukum atau 

penegak hukum beserta masyarakat bersinergi untuk mengawal aturan 

tersebut.
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