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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Pedoman Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak ا

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta   T Te ت

 Śa Ś es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titk di ح

bawah) 

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
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 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah , apostop ء

 ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliteransinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabung antara harakat dan 

huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliteransinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 

 ..ا|َ َي ...

 

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

 

 ي

 

 

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 fathah dan ya Ai a dan i ي 

 

  

 و

 

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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 ۇ

 

 

dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

4. Ta’ Marbutah 

 Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

 Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara 

utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah ( الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

 Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya Huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
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huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang nya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

 

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam  

a.s.  = ‘alaihi al-salām  

H  = Hijrah  

M  = Masehi  

SM  = Sebelum Masehi  

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

w.  = Wafat tahun  

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4  

SEMA  = Surat Edaran Mahkamah Agung 

KHI  = Kompilasi Hukum Islam 
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ABSTRAK 

Nama  : Laode Muhammad Fawzul 

Nim  : 10100119050 

Jurusan : Hukum Keluarga Islam 

Judul : Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Bagi   

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB 

 Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelayanan pos bantuan 
hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kelas 1B. Kemudian menyajikan tiga sub masalah yakni:1). Bagaimana 
efektifitas pada layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 
Pengadilan Agama Sugguminasa Kelas IB. 2). Bagaimana faktor-faktor yang 
menghambat pada layanan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu 
di Pengadilan Agama Sugguminasa Kelas IB. 3). Bagaimana upaya dan strategi 
untuk meningkatkan kualitas dan aksesibiltas pada layanan posbakum bagi 
masyarakat yang tidak mampu. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian langsung ke lokasi 
untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan cara observasi, 
wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan pendekatan yuridis, yaitu 
melihat atau memandang aspek hukum dari undang-undang. Dalam hal ini 
melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan 
posbakum di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1B dan dokumentasi 
guna untuk mencari dan menggali fakta-fakta mengenai hal apa yang 
diinginkan dalam penelitian ini.  
 Hasil penelitian menunjukkan, 1). Layanan pos bantuan hukum di 
Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1B dari segi pelayanannya sudah 
menegituki sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku karena banyaknya 
bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat setiap tahunnya. Tetapi dari 
segi anggaran yang disediakan belum efektiv karena masih banyaknya perkara 
yang belum mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. 2). Faktor 
penghambat dalam pelayanan posbakum kepada masyarakat tidak mampu 
karena minimnya anggaran yang di sediakan di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas IB Sehingga tidak bisa mencakup keseluruhan jumlah 
perkara yang ada. 3). Upaya dan strategi untuk meningkat kualitas dan 
aksesibilitas yaitu dengan memberikan pemahaman serta memberikan 
pelayanan yang ramah dan penyampaian yang mudah dipahami agar 
memperlancar bagi masyarakat untuk mencari keadilan. 
 Implikasi dari penelitian ini yaitu, perlunya sosialisasi kepada masyarakat 
yang kurang paham mengenai Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan 
Pengadilan Agama Sungguminasa, dan anggaran bantuan hukum di Pengadilan 
Agama Sungguminasa harus di tambah agar bisa mencakup keseluruhan 
jumlah perkara. Meningkatkan anggaran bantuan hukum sehingga bisa 
mencakup keseluruhan jumlah perkara yang ada. Menjadi bahan kaji bagi para 
posbakum untuk meningkatkan pelayanan kualitas dan aksesibilitas pelayanan 
bagi masyarakat yang tidak mampu dan para pencari keadilan. 
 
Kata Kunci : Pelayanan, Pos Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia 

terutama bagi masyarakat miskin di Indonesia. Orang kaya sering tidak 

membutuhkan bantuan hukum karena merasa sebetulnya hukum itu dekat dengan 

orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah 

sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan miskin.1 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (rule of law). 

negara hukum yang mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya 

sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain itu menganut sistem rule of law, 

Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum. Dasar pijakan bahwa 

negara Indonesia adalah negara hukum tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 

1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.2 

Negara hukum harus menjamin persamaan di hadapan hukum serta 

mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua warga negara 

memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the 

law). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan 

perlakuan (equal treatment), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan 

adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dimana tidak 

                                                           
 1 Ihdi Karim Makinara, “Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin: 

Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, tinjauan terhadap 

buku Keadilan dan Efektivitas dalam Pembangunan Kesempatan HidupI, oleh C.J.M Schuyt, 

Rechtsvinding vol. 2. No. 1. (2013). h. 2.  

 2 Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan 

Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin”, Jurnal Arena Hukum, Vol. IX, No. 2, 

Agustus 2016, h.191 
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hanya masyarakat mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau 

pembela umum tetapi juga masyarakat tidak mampu dalam rangka memperoleh 

keadilan.3 

Bantuan hukum di Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami 

banyak perubahan, mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga 

zaman reformasi. Bahkan bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada 

masyarakat barat sejak zaman romawi, di mana pada waktu itu bantuan hukum 

berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia 

khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan atau 

honorarium.4 Setelah meletus Revolusi Prancis yang monumental itu, bantuan 

hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan 

yuridis, dengan lebih menekankan  pada hak yang sama bagi warga masyarakat 

untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan di muka pengadilan. Hingga 

awal abad ke-20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai 

pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa imbalan. 

Bantuan hukum khususnya rakyat kecil yang tidak mampu dan buta 

hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara-

negara berkembang, demikian juga di Indoensia. Bantuan hukum sebagai legal 

institutnion (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum 

tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya Adnan Buyung 

Nasution, bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak 

                                                           
 3 Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan 

Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 2. 

 4 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

(Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 11. 
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hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan 

pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat 

yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. 

Sejalan dengan perkembangan hukum, kegiatan bantuan hukum 

khususnya bagi masyarakat miskin yang buta hukum yang tampak semakin luas 

dan memasyarakat, suatu pandangan kristis terhadap konsep-konsep bantuan 

hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan 

hukum. baik teoritis maupun praktisi, maupun kalangan ilmuan sosial. Berbicara 

mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu 

sendiri. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan (program) bantuan hukum 

adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan 

masyarakat yang penting artinya bagi pembangunan hukum (khususnya) di 

Indonesia.5 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui hak-hak 

warga negaranya dalam memperoleh perlindungan hukum.6 Apabila terjadi 

sengketa antara manusia dengan manusia lainnya, akan timbul pembelaan di 

antara mereka, karena pembelaan sifatnya mempertahankan kebenaran masing-

masing, maka tidak akan selesai kalau tidak ada pengaruh di antara mereka yang 

                                                           
 5 Bambang Sunggono dan Aries Hartono, Bantuan Hukum dan HAM, (Bandung: CV 

Mandar Maju, 2009), h. 20.  

 6 Istiqamah, dkk. ”Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga”, Jurnal al-Qadau 3, no.3 (2022): h. 520. 



4 
 

 

dapat memberikan masukan kepada masing-masing mengenai perkara yang 

mereka persoalkan tersebut, di sinilah akan timbul pemberian bantuan hukum.7 

Clarence J. Dias Research on Legal Service and Proverty dalam 

Washington  University Law Quarterly mengemukakan bahwa bantuan hukum 

merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada 

seseorang  pun yang tidak mendapat haknya untuk menerima nasehat hukum atau 

diwakili di hadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara ekonomi. Dalam 

rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan bantuan hukum adalah 

jasa memberi nasehat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai 

pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai 

kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan.8  

Lembaga  Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan tenaga, 

pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak yang 

berperkara.9 

Lembaga Bantuan Hukum yang pelaksana yuridis bantuan hukumnya 

dilakukan oleh advokat. Pelaksanaan inilah yang ikut menentukan berjalannya 

proses penegakan hukum di pengadilan bagi masyarakat. Mengenai pemberian 

bantuan hukum oleh advokat atau organisasi bantuan hukum telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

Undang-Undang No. 16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam 

konsideran nya menyatakan: a) bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap 

                                                           
 7 Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), h. 151. 

 8 Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan 

Hukum. h. 22. 

 9  Hilman Hadikusuma,  Bantuan Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), h, 147. 



5 
 

 

orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana 

perlindungan hak asasi manusia; b) bahwa negara bertanggung jawab terhadap 

pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap 

keadilan; c) bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan 

oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang 

berkeadilan; dan d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Bantuan Hukum.10 Adapun pada Bab V tentang Hak dan Kewajiban Penerima 

Bantuan Hukum a) mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya 

selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 

penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b) 

mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau 

kode etik advokat; c) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksana pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah untuk menjamin hak-hak 

masyarakat tidak mampu atau buta hukum untuk memperoleh kedudukan yang 

sama di muka hukum. Selain itu, Undang-Undang tersebut menjadi payung 

hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada 

setiap masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, 

                                                           
 10 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, 

2011), h. 1. 
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juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh 

negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. 

Permenkumham No.4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan 

Hukum menyebutnya sebagai standar operasional pemberian Layanan Bantuan 

Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang 

dibentuk dan diberlakukan oleh pemberi Bantuan Hukum sebagai penerapan 

standar Layanan Bantuan Hukum. pertimbangan Permenkumham No.4 Tahun 

2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum adalah:  a) bahwa negara 

menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum 

dan bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan 

dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, 

keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas; b) bahwa untuk menjamin 

pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas 

sebagaimana dimaksud  dalam huruf a, perlu menyusun standar layanan bantuan 

hukum yang dituangkan dalam sebuah peraturan Perundang-Undangan; c) bahwa 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Permenkumham tentang standar layanan bantuan hukum. 

Bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam, berperkara di 

pengadilan masih merupakan suatu hal yang menggelisahkan. Masyarakat awam 

hukum dalam mengajukan perkaranya seringkali dihadapkan pada aturan dan 

bahasa hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Dengan adanya bantuan 

hukum ini diharapkan memudahkan masyarakat awam, masyarakat yang buta 
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akan hukum, serta masyarakat tidak mampu untuk dapat mengkonsultasikan 

permasalahan hukum yang dihadapinya tanpa dikenakan biaya.11 

Pos Bantuan Hukum (posbakum) adalah ruang yang disediakan dan ada 

pada setiap pengadilan bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan 

bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum, ke pedoman bantuan hukum 

dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, pembuatan surat 

gugatan atau permohonan, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan 

serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan atau Organisasi 

Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat diberikan bantuan secara 

cuma-cuma. 

Pos Bantuan Hukum (posbakum) disediakan untuk setiap orang yang tidak 

mampu membayar jasa advokat untuk menyelesaikan persoalan hukum dan 

mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak. 

Pemberian bantuan hukum masyarakat miskin merupakan upaya persamaan di 

hadapan hukum yang di jamin dalam instrumen internasional yakni Universal 

Declaration Of Human Right. Menjamin persamaan di hadapan hukum dan 

perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan 

tidak manusiawi. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia dan bersifat 

universal, berlaku di manapun, kapanpun, dan pada siapapun tanpa ada 

diskriminasi. Tugas dan kewajiban negara untuk memenuhi hal ini,12 setiap 

                                                           
 11 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

(Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 13. 

 12 Jandi Mukianto, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2019), h 117. 
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warga negara berhak mendapatkan akses keadilan (access to justice) tanpa 

dipandang status sosial, kepercayaan, suku, ras warna kulit, dan pandangan 

politiknya. 

Pos Bantuan Hukum (posbakum) termasuk bantuan hukum yang resmi 

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa 

penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan 

peradilan umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum (posbakum), Bantuan Jasa 

Advokat, membebaskan biaya perkara baik pidana maupun perdata, dan biaya 

sidang di tempat sidang tetap (Pasal 1 angka 1). Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum 

(posbakum) di berbagai pengadilan cukup efektif karena sebagian besar 

masyarakat sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya. 

Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan konsultasi bahkan sampai 

pada tingkat permohonan bantuan hukum di kantor advokat pasti akan 

menghabiskan biaya yang sangat besar.13 Akan tetapi bantuan hukum belum bisa 

dinikmati secara merata oleh masyarakat tidak mampu, karena di dalam 

masyarakat masih terdapat kesenjangan, dimana terdapat kelompok masyarakat 

yang menikmati hasil pembangunan dengan berlebihan, sedangkan di lain 

keadaan terdapat kelompok masyarakat yang hanya menikmati sedikit dari hasil 

                                                           
13 Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan 

Hukum to Justice Sebagai Access Bagi Orang Miskin”, Jurnal Arena Hukum, Vol. IX, No. 2, 

Agustus 2016, h. 203. 
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pembangunan tersebut. Disparitas dalam pendapatan mengakibatkan golongan 

tertentu semakin kaya dan yang golongan lainnya semakin miskin.14 

Keadilan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang tentu saja 

diidamkan oleh setiap orang, baik si kaya ataupun si miskin. Akan tetapi, 

terkadang si kaya dengan kekayaan yang dimilikinya bisa dengan memperoleh 

keadilan tersebut, sehingga ia bisa menguasai mekanisme berjalannya hukum, 

celakanya caranya ini semakin menindas si miskin, yang pada akhirnya akan 

menimbulkan kesan bahwa hukum hanya untuk yang kaya bukan untuk yang 

miskin. 

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang 

mayoritas pekerjaannya adalah petani yang keadaannya serba kekurangan. Di 

mana keadaan yang serba kekeruhan tersebut mereka tidak mampu mewujudkan 

berbagai kebutuhan mereka. Berdasarkan data dari Disdukcapil Kabupaten 

Gowa, jumlah penduduk di Kabupaten Gowa pada 2023 adalah berjumlah 

766.286 jiwa.15 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gowa pada tahun 2023 

adalah berjumlah 288.068  jiwa. Dapat diketahui bahwa, dari 766.286 penduduk 

di Kabupaten Gowa, terdapat  288.068 penduduk miskin yang perlu mendapat 

perhatian di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, ada juga orang 

miskin yang berperkara perdata dan berhak mendapat bantuan hukum secara 

cuma-cuma. Akibat dari kemiskinan tersebut kebanyakan dari mereka jika ingin 

berperkara di pengadilan tidak memiliki biaya serta pengetahuan tentang hukum. 

                                                           
 14 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

(Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 62.  

 15 http://disdukcapil.gowakab.go.id/pages/data/agregat/jumlahpddk, diakses tanggal 11 jui 

2023. 

http://disdukcapil.gowakab.go.id/pages/data/agregat/jumlahpddk
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mereka yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui hak mereka untuk 

mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika mereka tergolong tidak 

mampu, mereka juga tidak mengetahui terkait keberadaan Pos Bantuan Hukum 

(posbakum) yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa. Diantara mereka 

yang berperkara di pengadilan tidak mengetahui peran dari Pos Bantuan Hukum 

(posbakum) yang dapat membantu mereka tergolong kurang mampu secara 

ekonomi maka mereka dapat meminta layanan bantuan hukum dari Pos Bantuan 

Hukum yang disediakan di Pengadilan Agama Sungguminasa. 

Dalam hal ini pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum 

(posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki peranan yang sangat 

besar untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang berperkara terkhusus 

dalam perkara perdata untuk mencapai rasa keadilan. Dengan adanya bantuan 

hukum ini dimaksud pada tingkat perekonomian rendah, yang terlibat dalam 

proses perkara perdata akan mendapat keringanan sehingga hak-haknya dapat 

terlindungi dan proses pemeriksaan perkara khususnya perkara perdata tersebut 

dapat berlangsung sebagaimana mestinya. 

Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul: “Pelayanan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.” 

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus Penelitian merupakan batasan yang terdapat dalam penelitian, hal 

ini dilakukan agar tidak terjadi perluasan pembahasan sehingga ruang lingkup 
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yang akan di teliti jelas dan terarah. Oleh sebab itu, digunakan lah aspek-aspek 

yang menjadi fokus penelitian yakni : 

a. Untuk mengetahui efektifitas pada layanan bantuan hukum terhadap 

masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pada layanan bantuan 

hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas IB. 

c. Untuk mengetahui upaya dan strategi untuk meningkatkan kualitas dan 

aksesibilitas pada layanan posbakum bagi masyarakat tidak mampu di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

2. Deskripsi Fokus 

   Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, agar tidak terjadi kesalahan 

dalam memahami atau menafsirkan penelitian ini, maka penulis akan memberi 

penjelasan terkait pengertian variabel yang dianggap penting 

a. Pelayanan  

 Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai 

suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan 

orang lain. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu 

pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung 

secara rutin dan bersinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam 

masyarakat.16 

 

                                                           
 16 Pelayanan, https://www.google.com/pelayanan&oq=pelayanan&aqs, diakses tanggal 

29 juni 2023. 

https://www.google.com/pelayanan&oq=pelayanan&aqs
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b. Posbakum 

  Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan 

hukum secara cuma–cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan 

hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah 

lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan 

bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang.17 

c. Masyarakat tidak mampu 

 Masyarakat tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata 

pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang 

layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.18 

d. Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 

 Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB  merupakan pengadilan 

tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat,  hibah, wakaf dan 

shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. 

C. Rumusan Masalah 

  berdasarkan uraian di atas, penulis akan menguraikan pokok masalah yaitu 

bagaimana Pelayanan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Penulis sekiranya akan membatasi 

                                                           
 17 Pos Bantuan Hukum (Posbakum), https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=244, diakses 

tanggal 12 Februari 2023. 

 18 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem 

Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Bab I 

Pasal 1.  

https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=244
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pembahasan materi yang terdapat pada judul skripsi ini dengan mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektifitas pada layanan bantuan hukum terhadap masyarakat 

tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB? 

2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat pada layanan bantuan hukum 

terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sugguminasa 

Kelas IB? 

3. Bagaimana upaya dan strategi untuk meningkatkan kualitas dan 

aksesibilitas pada layanan posbakum bagi masyarakat tidak mampu di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB? 

D. Kajian Pustaka 

       Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan antara subjek penelitian penulis dengan subjek 

penelitian lainnya dan untuk menghindari duplikasi. Adapun yang menjadi bahan 

kajian peneliti adalah beberapa skripsi, yaitu: 

      Pertama,  jurnal oleh Rosita (2017) dengan judul “Eksistensi Pos Bantuan 

Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas IB 

Watampone.” Jurnal tersebut ditulis guna mengetahui peran Posbakum sebagai 

pemberi bantuan hukum, bentuk pelayanan dan praktik pelaksanaan tugas 

Posbakum, serta kendala-kendala yang dihadapi Posbakum dalam melaksanakan 

tugasnya di Pengadilan Agama Kelas IB watampone. Keberadaan Posbakum 

Pengadilan Agama Kelas IB watampone berdasarkan hasil jurnal telah sangat 

membantu hakim dan panitera pada khususnya dalam pembuatan surat gugatan 
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atau permohonan. Pelayanan Posbakum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Dalam melaksanakan 

tugasnya, bantuan hukum Posbakum masih menghadapi masalah berupa 

penggugat atau termohon yang tidak kooperatif, tidak jujur, dan berbelit-belit 

dalam menguraikan keterangan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan 

pengetahuan hukum kewarisan para petugas Posbakum yang masih kurang juga 

turut menjadikan Posbakum berjalan kurang efektif.19 Sedangkan fokus penelitian 

saya tentang upaya dan strategi untuk meningkatkan kualitas pada layanan 

posbakum bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB. 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Mustakim Mahmud, Muhammad Salam 

Amrullah dan Ardianto Palla (2022) “Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Miskin”. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan faktor 

kendala perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk mengakses keadilan. 

Hasil penelitian menunjukkan jika Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin masih belum sepenuhnya optimal.20 Sedangkan fokus penelitian saya 

tentang efektifitas pada layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

Ketiga, jurnal oleh fauzan (2017) yang berjudul “Penerapan Pemberian 

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di pengadilan 

                                                           
 19 Rosita, “Eksitensi Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum di 

Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone,” Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 16, no.1 

(2017).  

 20 Mustakim Mahmud, Muhammad Salam Amrullah, dan Ardianto Palla, “Pelaksanaan 

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin”, Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2022). 
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Agama Kota Bengkulu”. Fokus bahasan jurnal ada pada penyelenggaraan 

pemberian bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Agama Kota Bengkulu. 

Pelaksanaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Bengkulu dijalankan 

sesuai aturan hukum Undang-Undang  No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum. Secara umum, Posbakum Pengadilan telah berjalan sesuai capaian 

berdasarkan peraturan perundangan (dilihat dari sisi proses administrasi dan 

dampak layanan bantuan hukum). Hanya saja, SDM Posbakum masih kurang 

terutama dalam memahami materi perkara pembuatan surat gugatan. Selain itu, 

adanya perubahan nama dalam struktur di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang 

duduk di Posbakum berdampak kepada kesulitan pembuatan laporan 

pertanggungjawaban kegiatan Posbakum oleh pihak Pengadilan Agama Kota 

Bengkulu.21 Sedangkan fokus penelitian saya tentang faktor-faktor yang 

menghambat pada layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

Keempat, jurnal oleh Gregorius Yolan Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi 

Dewi, dan I Made Minggu Widyantara (2021) yang berjudul “Efektivitas Bantuan 

Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar 

Kelas IA”. Jurnal ini ditulis guna menjelaskan kedudukan Posbakum Pengadilan 

Negeri Denpasar Kelas IA dalam memberikan bantuan kepada terdakwa 

khususnya bagi yang hukumannya di atas 5 tahun dan mengetahui faktor-faktor 

kendala dari pelaksanaan bantuan hukum advokat Posbakum itu sendiri. Dari data 

yang didapat, pemberian bantuan hukum Posbakum Pengadilan Denpasar telah 

                                                           
 21 Fauzan, “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melaui 

Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, 

Ekonomi dan Keagamaan  4, no.2 (2017) 
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berjalan secara efektif. Pelayanan diberikan kepada masyarakat yang kurang 

mampu baik melalui penunjukan langsung oleh hakim maupun melalui pengajuan 

surat tidak mampu oleh masyarakat sesuai oleh Undang-Undang No.11 Tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum yang telah ditanda tangani antara Pengadilan 

Negeri Denpasar dengan Posbakum terkait faktor kendala Posbakum berasal dari 

terdakwa itu sendiri atau pihak keluarga terdakwa yang seringkali susah untuk 

ditemui dan dimintai surat keterangan tidak mampu serta rendahnya pengetahuan 

masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum.22 sedangkan fokus penelitian saya 

tentang upaya dan strategi untuk meningkatkan kualitas pada layanan posbakum 

bagi masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB. 

 Kelima, jurnal oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth (2016) dengan judul 

“Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam 

Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”. Jurnal 

tersebut ditulis untuk mengetahui  bagaimana pelaksanaan peran dan kendala-

kendala posbakum dalam penyelesaian perkara perdata secara cuma-cuma di  

Pengadilan Agama Sungguminasa.23 Sedangkan fokus penelitian saya tentang 

efektifitas pada layanan bantuan hukum dan upaya untuk meningkatkan kualitas 

pada layana posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

                                                           
 22 Gregorius Yolan Setiawan, anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu 

Widyantara, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA”, Jurnal Kontstruksi Hukum 2, no.2 (2021).  

 23 Nuriasmin Rahmadany Suneth, “Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan 

Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”, Jurnal 

Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No.77. (2013).   
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Dari beberapa kajian pustaka diatas tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwa tampak apa yang penulis lakukan berbeda dengan apa yang sudah 

dilakukan beberapa penelitian tersebut. Perbedaannya terdapat masing-masing 

nomor referensi ada perbedaan terkait penelitiannya. Penulis melakukan penelitian 

di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dan yang menjadi fokus 

penelitiannya Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Melayani Masyarakat 

Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui efektifitas pada layanan bantuan hukum terhadap 

masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pada layanan bantuan 

hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB. 

c. Untuk mengetahui upaya dan strategi untuk meningkatkan kualitas dan 

aksesibilitas pada layanan posbakum bagi masyarakat tidak mampu di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis, yakni penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini 

nantinya dapat memberikan kontribusi sebagai tambahan literatur dalam 

perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dalam hukum, terkait dengan 
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penentuan penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, juga 

sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan kasus 

yang penulis bahas dalam proposal penelitian ini. 

b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

masyarakat serta aparat penegak hukum dalam proses dalam penentuan 

penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pelayanan 

1. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan (custumer service) secara umum adalah setiap kegiatan yang 

diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, 

melalui keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.1 Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani 

kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan 

(membantu apa yang diperlukan seseorang).2 Pada hakekatnya pelayanan adalah 

serangkaian kegaiatan yang merupakan proses. Sebagai proses pelayanan 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang 

dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. 

 Menurut R.A Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan 

organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen dan akan menimbulkan kesan 

tersendiri, dengan adanya pelayanan yang maka konsumen akan merasa puas, 

dengan demikian pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 

menarik konsumen.3 Sedangkan definisi yang lain menyatakan bahwa pelayanan 

atau service adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu pihak 

kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak pula berakibat 

                                                           
 1 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 22.  

 2 Tim Penyusun,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 415. 

 3 Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-

4, h. 152 
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pemilihan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu 

produk fisik. 

 Selanjutnya Munir juga mengatakan pelayanan umum adalah kegiatan 

yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui 

sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang 

lainnya sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan 

pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar manajemen dapat 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan 

agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayan.4 

 Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu 

memerlukan kepekaan sehingga terciptanya kepuasaan dan keberhasilan.5 

Menuurut Philip Kotler, pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau 

manfaat yang dapat diberikan kepada suatu pihak dan pihak lainnya yang pada 

dasarnya tidak terwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu, dan 

produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk tertentu.6 

 Pengertian pelayanan usaha melayani hubunhan orang lain. Pelayanan 

pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau program 

kepada konsumen, yang bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki.7 

Pelayanan adalah kegiatan pemberi jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya. 

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diberikan secara ramah tamah, adil, 

                                                           
 4 Munir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 275. 
 5 Ahmad Tjahjono, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 345. 

 6 Boedino, Pelayanan Prima Perpajakan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 11. 

 7 M. Nurianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Perbankan Syariah, (Bandung: CV. 

Afabeta, 2010), Cet. Ke-1, h. 211.  
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tepat, cepat, dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan bagi yang menerimanya. 

 Ramah tamah yang di maksudkan adalah pelayanan yang dilakukan 

dengan wajah ceria, wajar, dan etika yang baik serta tidak menyinggung perasaan. 

Adil artinya pelayanan yang di berikan menurut tiket yang di serahkan ke loket. 

Cepat dan tepat dimaksud ialah pelayanan yang diberikan tidak bertele-tele dan 

harus baik dan benar sehingga penerima pelayanan merasa senang.8 

2. Bentuk-Bentuk Pelayanan 

 Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu: layanan dengan 

lisan, layanan dengan tulisan, layanan dengan perbuatan. 

a. Layanan dengan lisan 

 Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan 

masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang 

tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang 

memerlukan. 

b. Layanan dengan tulisan 

 Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 

dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanhya dari segi jumlah tetapi juga dari segi 

peranannya. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup efesien terutama 

layana jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat 

memuaskan pihak yang di layani, satu hal yang dapat diperhatikan adalah 

faktor kecepatan, baik dalam pengelollaan masalah maupun proses 

                                                           
 8 Melayu. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 152.  
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penyelesaiannya, (pengetikannya, penandatangannya, dan pengiriman kepada 

yang  bersangkutan). 

c. Layanan dengan perbuatan  

 Dilakukan oleh sebagian besar kalangan menengah dan bawah. Karena 

faktor keahlian dan keterampilan tersebut sangat menentukan hasil perbuatan 

atau pekerjaan.9  

3. Dasar-Dasar Pelayanan 

  Seorang karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima 

kepada konsumen. Agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan 

konsumen maka seorang karyawan diharapkan dapat melayani keinginan dan 

kebutuhan konsumennya. 

  Berikut dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dalam memberikan 

pelayanan yaitu:10 

a. Berpakaian dan berpenampilan bersih dan rapih. 

b. Percaya diri, bersikap akrap dengan penuh senyum. 

c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal. 

d. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. 

e. Berbicara dengan bahasa baik dan benar. 

f. Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai. 

 

 

                                                           
 9 http://Tesisdisertai.Blogspot.com/2010/07/ bentuk-pelayanan.  

 10 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet Ke-2, h, 205.  

http://tesisdisertai.blogspot.com/2010/07/
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4. Etika dalam pelayanan 

  Etika dalam islam memiliki dua pengertian yaitu, pertama etika 

sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma yang konkrit yang 

menjadi pedoman dan pandangan hidup manusia dan seluruh kehidupan. 

  Etika/ethis berasal dari kata yunani yaitu ethos artinya kebiasaan. Ia 

membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan) tetapi bukan menurut arti adat, 

melaian tata adab, yaitu berdasarkan intisari atau sifat dasar manusia mengenai 

baik dan buruknya, jadi dengan demikian etika adalah teori tentang perbuatan 

manusia mengenai hal baik dan buruk.11 

  Etika juga dapat diartikan serangkaian tindakan berdasarkan kebiasaan 

yang mengarah kepada perbuatan benar dan salah. Sebagai penjual jasa 

masyarakat membutuhkan pelayan dan perlakuan yang menyejukkan hati 

mereka melalui sikap ramah dan sopan para karyawan. Sedangka etika berarti 

kesantunan yaitu sikap lahir dan batin, prinsip hidup, pandangan moral, serta 

bisikan hati nurani   

B. Pos Bantuan Hukum 

1. Pengertian Pos Bantuan Hukum 

  Istilah bantuan hukum merupakan istilah yang baru bagi bangsa Indonesia, 

karena masyarakat baru mengenal dan mendengarnya di sekitar tahun tujuh 

puluhan. Istilah bantuan hukum lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai 

pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah 

pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi 

                                                           
 11 Mudiar Achmad, Etika Dalam Islam, (Semarang: Ikhlas, 2005), Cet. Ke-1, h. 1.  



24 
 

 

sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan 

walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang di dakwa kan itu. 

Padahal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan 

kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandang subyektif, yaitu 

berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.12 

 Dalam rangka mewujudkan kepentingan peradilan itu sendiri, Pos Bantuan 

Hukum (Posbakum) dibentuk sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi 

Warga Negara Indonesia. Perlindungan hukum dimaksudkan bukan sebagai 

perlindungan atas kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan sebagaii wujud 

dari hak tersangka atau terdakwa, melainkan sebagai wujud dari hak tersangka 

atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang sewenang-wenang 

oleh aparat penegak hukum. Implementasi negara Indonesia sebagai negara 

hukum terlihat dalam pelaksanaan bantuan hukum yang mengakui dan melindungi 

serta menjamin hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap hukum 

(equility before the law). Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada 

pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum berupa 

informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang 

dibutuhkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Pengadilan Agama dan Peradilan Tata 

Usaha Negara, Pos Bantuan Hukum (posbakum) merupakan 

                                                           
 12 Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum, 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 26.  
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Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum yang dipilih dan atau ditunjuk oleh 

pengadilan setempat. 

  Pos Bantuan Hukum (posbakum) merupakan pusat layanan bantuan 

hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan pembuatan surat 

gugatan/permohonan di Pengadilan, akses melalui pos bantuan hukum ada sejak 

berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

2. Tujuan Pos Bantuan Hukum 

 Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, 

bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke 

zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan 

program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappeleti, dari penelitian 

tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai 

sejak zaman romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti 

dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat 

hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum 

yang berlaku.13 

 Bantuan hukum akan dengan mudah didapat bagi sesorang yang mampu 

secara finansial, mereka bisa menyewa advokat dalam melakukan pembelaan 

ataupun pendampingan disaat bersinggungan dengan kasus hukum, karena dengan 

kemampuan finansial yang ereka punya bukan hal sulit untuk meminta bantuan 

dari pengacaea terkenal sekalipun. Akan menjadi suatu masalah apabila dalam 

                                                           
 13 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 4. 
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kondisi bersinggungan dengan kasus hukum seseorang itu adalah orang yang 

boleh dikatakan kurang mampu (miskin) dalam kriteria pemerintah, dikarenakan 

itu telah diketahyi bersama bagaimana mahalnya jasa hukum meminta seorang 

pengacara untuk bisa memberikan bantuan hukum kepadanya. Beranjak dari fakta 

yang terjadi, maka tidak salah dibentuk sebuah lembaga bantuan hukum yang 

bersifat no profit yang merupakan upaya membantu orang yang tidak mampu 

dalam bidang hukum.14  

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indoensia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang menjadi tujuan bantuan 

hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk:15 

a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak 

mampu secara ekonomi di pengadilan. 

b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak 

mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau 

geografis. 

c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu mengakses 

konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan 

pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan. 

d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui 

penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. 

                                                           
 14 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indoensia, 

2009), h. 33.  
 15 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab II, pasal 

3.  
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e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 

3. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum 

 Alquran secara tegas menjelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) 

antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam 

perkara-perkara kebajikan dan sangat dilarang apabila tolong menolong tersebut 

dilakukan untuk mengerjakan kemungkaran dan maksiat kepada Allah swt. hal ini 

tertuang dalam Q.S Surah Al-Maidah/5: 2. 

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِ  وَالتَّقْوٰىۖ وَلَ 

تَعَاوَنُوْا عَلَى الَِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا 

اِنَّ اللّٰهَ شدَِيْدُ الْعِقَابِ   اللّٰهَ ۗ

Terjemahnya: 

 Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
 dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
 Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-
 Nya.16 
 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada 

hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melakukan berbagai 

kebajikan. Dan itulah yang dimaksud dengan kata al-birr (kebaktian). Dan tolong 

menolonglah kalian dalam meninggalkan berbagai kemungkaran. Dan inilah yang 

dimaksud dengan takwa (dalam arti sempit, yakni menjaga untuk tidak melakukan 

kemungkaran).17 

 Hal tersebut dapat dimaknai bahwa jaminan terhadap akses keadilan  

melalui bantuan hukum adalah perintah tegas yang ada dalam konstitusi. 

Masyarakat yang tidak mampu, miskin dan awam hukum dalam mengajukan 
                                                           

16 Kementrian Agama Republik Indonesia, AlQur’an dan Terjemahnya 

https://quran.kemenag.go.id/surah/5. 
17 Tim Ahli Tafsir, Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2000), 

h. 13. 
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perkaranya ke Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa 

hukum yang terkadang kaku, baku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi 

maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu 

sendiri atau jika permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh 

pengadilan, padahal hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. 

4. Pemberi dan Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

 pemberi layanan yang dimaksud adalah petugas Pos Bantuan Hukum 

pengadilan yang berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa petugas Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum) adalah Pemberi layanan di Pos Bantuan Hukum pengadilan yang 

merupakan advokat, sarjana hukum, dan sarjana syari’ah yang berasal dari 

lembaga pemberi layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan yang bekerjasama 

dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Pos 

Bantuan Hukum di dalam perjanjian kerjasama tersebut.18 

 Pemberi layanan yang dimaksud disini adalah advokat, sarjana hukum, 

dan sarjana syari’ah yang berasal dari salah satu lembaga bantuan. Adapun yang 

dimaksud dengan advokat adalah Orang yang berpraktik memberi jasa hukum, 

baik didalam maupun diluar yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-

Undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, 

                                                           
 18 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, 

bab I, pasal 1, ayat 7.  
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pengacara praktik, ataupun sebagai konsultan hukum.19 Adapun advokat yang 

dimaksud adalah advokat piket yang ditugaskan pada pengadilan yang berasal dari 

lembaga bantuan hukum yang merupakan hasil kerjasama antara pengadilan 

dengan lembaga bantuan hukum. 

 Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi orang yang tidak 

mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan 

sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan 

hukum harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan 

memperlihatkan suatu pernyataan dari kantor desa, mengenai penghasilannya 

yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-

keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan. 

 penerima atau pemohon layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

 Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan 

anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai Perundang-Undangan yang 

berlaku, baik sebagai terdakwa maupun tersangka ataupun penggugat dan 

pemohon. Setiap  orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara 

ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi, konsultasi, advis hukum, atau 

bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan 

hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan, baik sebagai 

penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa maupun saksi yang mana 

                                                           
 19  Ismantoro Dwi Yumono, Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat, (Jakarta: 

Pustaka Yustisia, 2011), h. 234 
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bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya 

(prodeo). 

 Dalam negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana Indonesia, telah diatur 

bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. 

Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan 

kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum 

semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the 

law). persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan 

perlakuan (equaltreatment).20 

 Secara substansi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 

secara detail telah mengatur prosedur dan proses  pemberi bantuan hukum, siapa 

yang bisa menjadi pemberi bantuan hukum dan lain sebagainya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara 

substansi cukup memadai. 

 itu telah diketahui bersama bagaimana mahalnya jasa hukum meminta 

seorang pengacara untuk bisa memberikan bantuan hukum kepadanya. Beranjak 

dari fakta yang terjadi, maka tidak salah dibentuk sebuah lembaga bantuan hukum 

yang bersifat no profit yang merupakan upaya membantu orang yang tidak 

mampu dalam bidang hukum.21 

 

 

                                                           
 20 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatau Pengantar, (Yogyakarta: Rangkang 

Education, 2013), h. 113.  

 21 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2009), h.33.  
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5. Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

 Lembaga yang bekerjasama dengan pengadilan untuk menjadi pemberi 

layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut:22 

a. Berbentuk badan  hukum. 

b. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan. 

c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara atau beracara di pengadilan. 

d. Memiliki minimal satu orang advokat. 

e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum) pengadilan yang bergelar minimal sarjana hukum atau sarjana 

syariah. 

f. Lulus tes kualifikasi yang tetapkan oleh pengadilan. 

g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum) pengadilan, harus telah menempuh 140 sks dan lulus mata kuliah 

hukum acara serta praktek hukum acara dan selama bertugas ada di bawah 

pengawasan seorang advokat atau sarjana hukum atau sarjana syariah. 

6. Jenis-Jenis Bantuan Hukum 

 Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan 

yang dibuat  oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan 

pemberlakuan nya dan fungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya 

ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya, oleh karenanya, terkait 

                                                           
 22 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bab v, pasal 

26. 
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hukum itu sendiri, telah diatur mengenai banyak hal yang menyangkut hukum itu 

sendiri, dan salah satunya mengenai bantuan-bantuan hukum yang menjadi hak 

dari masyarakat. Berikut penjelasan singkat mengenai jenis-jenis bantuan hukum 

yang terdapat di Indonesia, antara lain:23 

a. Bantuan Hukum Konvensional, merupakan tanggungjawab moral maupun 

profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan 

formal atau legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan 

pembelaan di pengadilan. 

b. Bantuan Hukum Konstitusional, merupakan bantuan hukum untuk masyarakat 

miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas 

dari sekedar pelayanan bantuan hukum di pengadilan. Berorientasi pada 

perwujudan negara hukum yang berlandasan prinsip-prinsip demokrasi dan 

HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan 

mereka sebagai subjek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan 

golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas format 

legal. 

c. Bantuan Hukum Struktural, dalam hal ini bantuan hukum bukan merupakan 

sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk si miskin tetapi merupakan 

sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari 

belenggu struktur politik, ekonomi, sosial budaya yang syarat penindasan. 

Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-

kepentingan bersama mereka; adanya pengertian bersama di kalangan 

                                                           
 23 Suradji, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), (Jakarta: Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), h. 77.  
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masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka yang 

perlu dilindungi oleh hukum; adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan 

masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum; dan 

adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk 

mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam 

masyarakat. 

C. Masyarakat Golongan Tidak Mampu 

 Masyarakat tidak mampu adalah suatu kondisi fisik di mana masyarakat 

yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang 

memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar 

kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh 

multi, dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan. 

 Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang 

hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang 

tertentu. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang talah lama bertempat 

tinggal disuatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (Undang-Undang) 

yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.24 

 Masyarakat dalam pengertian yang sederhana dapat dipahami yaitu  

kumpulan individu dan kelompok yang diikiat oleh kesatuan negara, kebudayaan, 

dan agama. Termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik, kepentingan 

bersama, adat kebiasaan, pola-pola, tekhnik-tekhnik, sistem hidup, Undang-

                                                           
24 Hartomo dan Arnicun Aziz, Ilmu Sosial Dasar, Ed. I (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), h. 88. 
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Undang, institusi dan segala segi dan fenomena yang dirangkum oleh masyarakat 

dalam pengertian luas dan baru.25 

Kriteria masyarakat tidak mampu menurut standar BPS yaitu :26 

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per orang. 

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ 

tembok tanpa di plester.  

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ 

air hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-sehari adalah kayu bakar/ arang/ 

minyak tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali sebulan bahkan 

seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali sehari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik. 

  

                                                           
25 Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, Terj. Hasan 

Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 164-165. 
26 Badan Pusat Statistik, Pendataan Program Perlindungan Sosial, (Jakarta: t.pt, 2008) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi  Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, yaitu 

penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data. Menurut Moleong penelitian kualitatif, adalah penelitian 

yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, maka dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis 

menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk 

mendapatkan hasil yang akurat.1 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa JL. 

Mesjid Raya No.25 Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa 

Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah : 

                                                           

1 H Herman Laode Anhusadar, “Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan 

pada Suku Bajo”, Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6, no. 4 (January 2022): h. 

2667. 
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1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundangan-Undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan menelaah hukum sebagai  

pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. 

C. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari 

objek yang diteliti baik dari individu maupun suatu  instansi yang 

mengelola data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan 

wawancara langsung dengan narasumber posbakum di Pengadilan 

Agama Sungguminasa Kelas IB. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dari 

data seperti : 

a. Data primer : peraturan-peraturan hukum, Undang-Undang. 

b. Literasi        : Hasil penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, dokumen, data. 

c. Tersier         : website, buku, majalah, artikel.   
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti akan 

menggunakan pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

 Observasi adalah salah satu pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti untuk mengadakan  pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B.2 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah interview percakapan atau pertemuan langsung 

antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai Pos Bantuan Hukum (narasumber) sebagai informan 

dalam penelitian ini, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

Dalam hal ini pengumpulan data yang khas dari penelitian kualitatif.3  

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan pengumpulan data penelitian mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku agenda, peraturan-

peraturan, putusan dan sebagainya. 

E. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai 

                                                           
 2 Maman Abdulrahman dan Sambas Ali Muhidin, Panduan Memahami Penelitian 

(Cet.III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) h. 43.  

 3 Junadi Ghoni dan Fausan Al Mansur, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), h.175.  
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instrumen.4 Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada 

jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka 

instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri sebagai 

instrumen utama, pedoman wawancara (interview) yang berupa daftar 

pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat 

semua informasi yang diperoleh dari sumber dan data handphone digunakan 

untuk memotret atau mendokumentasikan wawancara yang dilakukan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana data-

data dikumpulkan. Setelah data-data dikumpulkan, maka dilakukan pemilihan 

selektif yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Pengolahan data adalah salah satu cara menjabarkan terhadap bahan 

penelitian, sehingga bisa mendapatkan data dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif 

analis yakni semua data yang telah  diperoleh baik diperoleh di lapangan 

maupun diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali 

kemudian disimpulkan menjadi sistematis. 

G. Pengujian keabsahan data  

 Teknik keabsahan data adalah salah satu teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sumber lain. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi teori. Teknik triangulasi teori mendasarkan 

                                                           
 4 Andi Prastow, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif ragangan penelitian (Cet. 

III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media ,2016), h.43.  
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pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa kepercayaannya hanya 

dengan satu teori. Artinya suatu fakta yang diperoleh dalam penelitian harus 

dapat dikonfirmasikan dengan dua teori atau lebih.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sungguminasa 

Awal mula kabupaten Gowa ialah sebuah daerah dinasti kerajaan yang ada 

di provinsi Sulawesi Selatan yang secara turun temurun di pimpin oleh seorang 

pemerintah yaitu somba yang artinya RAJA. Kepala daerah kabupaten Gowa 

pertama yaitu Andi Ijo Daeng Mattawang Kareng Lalowang yang biasa disebut 

dengan sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenaga Rijongaya, dan raja 

tersebut merupakan raja Gowa terakhir.  

Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

Pengadilan Agama Sungguminasa yang berada di Jl. Masjid Raya, Kel. 

Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, merupakan salah satu pengadilan 

tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Makassar.  

Pejabat yang mendampingi setiap somba di bidang agama islam yang 

disebut sebagai “kadi” (qadli) yang menjadi kepala pemerintah pada tahun 1857 

M. Namun tidak semua somba yang pernah menjadi raja selalu didampingi 

seorang qadli. Qadli merupakan hakim agama atau penasihat kerajaan yang 

ditugaskan untuk memeriksa dan memutus perkara yang menyangkut agama. 

Mulai tahun 1857 sampai qadli keempat pada tahun 1956.  

 Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 terbentuklah kepala jawatan 

agama kabupaten gowa secara resmi. Tugas dan wewenang dari qadli langsung 
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diambil alih oleh Jawatan Agama. Kemudian berdasarkan SK Menteri Agama 

Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama 

sungguminasa secara resmi di bentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan 

sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 

1967, maka dari iu Pengadilan Agama Sungguminasa diresmikan pada tanggal 

29 mei 1967 yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu 

K.H. Muh. Saleh Thaha (1967s/d 1976) yang membawahi 18 kecamatan, terdiri 

dari 46 kelurahan dan 123 desa.1 

1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa 

 Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK 

II Gowa dengan letak geografis 12’38.16’ Bujur timur dari Jakarta dan 5’33.6’ 

Bujur timur dari kutub utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 

12’33.29 sampai 13’15’17’ Bujur Timur dan 5’5’ hingga 5’34.7 lintang selatan 

dari Jakarta. Kabupaten Gowa berbatasan sebelum Utara Kabupaten Maros, 

sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar, sebelah Timur 

Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng dan sebelah Barat Kotamadya 

Makassar. Bahasa yang di gunakan setiap harinya adalah Bahasa Daerah Bugis 

Makassar bagi mereka yang tinggal di wilayah Kabupaten Gowa.  

Berikut daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada pada wilayah 

hukum Pengadilan Agama Sungguminasa.  

1. Kecamatan Somba Opu, terdiri dari 14 Kelurahan/Desa 

2. Kecamatan Pallangga, terdiri dari 16 Kelurahan/Desa 

                                                           
 1 “Sejarah Pengadilan”, Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa. https://www.pa-

sungguminasa.go.id/ (Di akses 17 April 2023 Pukul 01:04 WITA). 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/
https://www.pa-sungguminasa.go.id/
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3. Kecamatan Barombong, terdiri dari 7 Kelurahan/Desa 

4. Kecamatan Bajeng, terdiri dari 14 Kelurahan/Desa 

5. Kecamatan Bajeng Barat, terdiri dari 7 Kelurahan/Desa 

6. Kecamatan Bontonompo, terdiri dari 14 Kelurahan/Desa  

7. Kecamatan Bontomarannu, terdiri dari 9 Kelurahan/Desa 

8. Kecamatan Pattallassang, terdiri dari 8 Kelurahan/Desa 

9. Kecamatan Bontonompo selatan, terdiri dari 9 Kelurahan/Desa 

10. Kecamatan Parangloe, terdiri dari 7 Kelurahan/Desa  

11. Kecamatan Manuju, terdiri dari 7 Kelurahan/Desa 

12. Kecamatan Tinggimoncong, terdiri dari 7 Kelurahan/Desa 

13. Kecamatan Tomblo pao, teridi dari 9Kelurahan/Desa 

14. Kecamatan Tompobulu, terdiri dari 8 Kelurahan/Desa  

15. Kecamatan Biringbulu, terdiri dari 11 Kelurahan/Desa 

16. Kecamatan Bungaya, terdiri dari 7 Kelurahan/Desa 

17. Kecamatan Bontolempangan, terdiri dari 8 Kelurahan/Desa 

18. Kecamatan Parigi, terdiri dari 5 Kelurahan/Desa2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Wilayah yuridiksi”, Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa. https://www.pa-

sungguminasa.go.id/ (Di akses 17 April 2023 Pukul 01;04 WITA).  

 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/
https://www.pa-sungguminasa.go.id/


43 
 

 

 

Gambar 1.1 

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gowa 

 

2. Peta Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa 

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Sungguminasa 

 Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki tugas pokok berdasarkan 

Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan 

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, pengadilan 

agama sungguminasa bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara tertentu antara orang-orang beragama islam dibidang:  

1) Perkawinan  

 Perkawinan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku menurut syari’at 

islam, sebagai berikut:  

a) Izin beristri lebih dari satu; 

b) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21tahun, 

dalam hal ini orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 

perbedaan pendapat; 

c) Dispensasi nikah;  

d) Pencegahan perkawinan; 

e) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah; 

f) Pembatalan perkawinan  

g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;  

h) Cerai karena talak 

i) Gugatan perceraian  
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j) Penyelesaian harta bersama  

k) Penguasaan anak-anak 

l) Ibu dapat mencari biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya 

apabila bapak yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhinya; 

m) Penentuan kewajiban nafkah oleh suami kepada mantan istri; 

n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 

o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 

p) Pencabutan kekuasaan wali; 

q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal ini 

kekuasaan wali dicabut; 

r) Penunjukan wali dalam hal ini apabila seorang anak belum cukup 

umur 18 tahun yang yatim piatu  

s) Kewajiban ganti rugi yang dibebankan atas harta benda anak yang 

dibawah kekuasaannya; 

t) Penetapan asal-usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan 

hukum islam; 

u) Penolakan putusan tentang pemberian keterangan untuk melakukan 

perkawinan campuran; 

v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut 

peraturan lainnya. 

2) Waris 

3) Wasiat  
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4) Hibah 

5) Wakaf  

6) Zakat 

7) Infak 

8) Shodaqoh 

9) Ekonomi Syari’ah 

  Ekonomi syari’ah adalah kegiatan usaha yang dilakukan menurut 

prinsip syari’ah, sebagai berikut; 

a) Bank syari’ah 

b) Lembaga keuangan mikro syari’ah 

c) Asuransi syari’ah 

d) Reasuransi syari’ah 

e) Reksa dana syari’ah 

f) Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah 

g) Sekuritas syari’ah 

h) Pembiayaan syari’ah 

i) Pegadaian syari’ah 

j) Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah 

k) Bisnis syari’ah 

b. Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa 

1. Fungsi mengadili (judicial power) Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006, bahwa menerima, memeriksa, mengadili, 

dan menyelesaikan perkara telah menjadi kewenangan Pengadilan 
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Agama tingkat pertama. Sebagai wilayah yuridiksi pengadilan 

agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman dan menyelesaikan perkara dengan 

kompeten relatifnya. 

2. Fungsi pembinaan pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VII/2006, tentang 

mengadakan pengawasan, bimbingan dan petunjuk kepada para 

pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, 

menyangkut tekhnis Yudisial, administrasi peradilan, maupun 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

3. Fungsi pengawasan menurut Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan pelaksanaan administrasi 

umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: 

KMA/080/VII/2006) mengadakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitra, sekretaris, 

panitra pengganti, dan juru sita serta jajarannya. 

4. Fungsi nasehat pertimbangan dan nasehat hukum islam kepada 

Instansi Pemerintah di daerah hukumnya sebagaimana dalam 

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

5. Fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi atas 

peradilan dan administrasi umum menurut KMA Nomor:  

KMA/080/VII/2006. 
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6. Fungsi Lainnya Yaitu: 

 Pada Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

pelaksanaan tugas hisab dan rukyat berkoordinasi dengan 

instansi lain yang terkait. Seperti DEPAG, MUI, Ormas 

Islam dan lain-lain. 

 Pelayanan penyuluhan hukum, riset/penelitian dan lain 

sebagainya kemudian memberikan akses yang seluas-

seluasnya untuk masyarakat dalam era keterbukaan dan 

transparansi informasi peradilan, telah diatur dalam 

keputusan mahkamah agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VII/2007 tentang keterbukaan informasi di 

pengadilan.3 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa 

 Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugasnya 

dan wewenangnya dapat melaksanakan tugasnya sesuai tupoksinya 

masing-masing, maka dari itu adanya struktur organinasi. 

 Struktur organisasi memiliki bagian, yaitu: 

 Ketua 

 Wakil ketua  

 Hakim (6)  

 Panitra  

 Sekretaris  

                                                           
 3 “Tugas dan Fungsi Pengadilan”, Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa. 

http://www.pa-sungguminasa.go.id/ (Di akses 17 April 2023 Pukul 02:15 WITA). 

http://www.pa-sungguminasa.go.id/
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 Panitra Muda Gugatan  

 Panitra Gugatan Permohonan  

 Panitra Muda Hukum  

 Panitra Pengganti (17)  

 Jurusita (3)  

 Jurusita Pengganti (2)  

 Kasubbag Kepegawaian dan Ortala  

 Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan  

 Kasubbag Umum dan Keuangan  

 Fungsional Arsiparis 

 Fungsional Pranata Computer 

 Staf (4)4 

  

  

                                                           
 4 “Struktur Organisasi Pengadilan”, Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa. 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/ (Di akses 17 April 2023 Pukul 03:16 WITA). 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/
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 Adapun struktur organisasi pengadilan agama sungguminasa kelas 

IB sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 1 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 2023 

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa 

a. Visi  

“Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 

Yang Agung” 

b. Misi 

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 

b) Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan 

c) Meningkatkan  kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Sungguminasa 
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d) Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang 

berbasis teknologi informasi5 

B.  Efektifitas Pada Layanan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak 

Mampu 

 Sarwoto memberikan arti efektivitas sebagai “berhasil guna”  yaitu kondisi 

dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan 

maupun target pencapaian suatu organisasi yang diinginkan.6 Sedangkan 

Permata Wesha berpendapat bahwa efektivitas adalah keadaan atau 

kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk 

memberikan manfaat yang diharapkan. Umumnya digunakan empat macam 

pertimbangan untuk menilai efektivitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, 

fisiologis, psikologis, serta sosiologis.7 

 Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, oleh 

karenanya pengalaman di berbagai negara dalam memberikan bantuan hukum 

bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan 

dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Hal ini tentu berlaku bagi 

Negara Republik Indonesia yang juga merupakan negara hukum yang 

demokratis. 

 Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terdapat 

berbagai lembaga bantuan hukum baik berupa lembaga swadaya masyarakat 

                                                           
 5 “Visi dan Misi”, Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa. https://www.pa-

sungguminasa.go.id/ (Di akses 17 April 2023 Pukul 03:16 WITA) 

 6 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990), h. 

126. 

 7 Widjaya Amin Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar,  (Jakarta: Rineka Cipta 

Jaya,1993), h. 32. 

https://www.pa-sungguminasa.go.id/
https://www.pa-sungguminasa.go.id/
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maupun yang dikeloka oleh fakultas hukum di perguruan tinggi yang telah 

memberikan bukti konkret dan kontribusi lluar biasa terhadap warga negara 

Indonesia yang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.8 

 Sarana program dari pemerintah yang dapat diakses bagi masyarakat yang 

tidak mampu untuk menyelesaikan perkara hukumnya di Pengadilan adalah 

melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum 

Pengadilan akan dapat dikatakan efektif apabila sejalan dan tidak bertentangan 

dengan peraturan yang telah mengaturnya. Pedoman pelaksanaan layanan 

hukum telah diatur pada PERMA Nomor 1 2014 tentang Pelaksanaan Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Secara umum 

efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau 

pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu 

sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indoensia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta 

adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan 

tugas dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga berjalan dengan baik.9 

 Pelayanan pengadilan merupakan aktivitas atau rangkaian kegiatan dalam 

proses pemenuhan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat terutama dalam hal 

pencarian keadilan yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga-

lembaga peradilan. Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-

prinsip pelayanan publik yang berlaku. Penyelenggraan pelayanan yang 

                                                           
 8 Jandi Mukianto, Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Prenada 

media group, 2017), h. 102. 

 9 Maxmanroe, “Pengertaian efektivitas “, 

https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/penegrtian-efektivitas, diakses 10 Juli 2023. 

https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/penegrtian-efektivitas
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diberikan oleh instansi Pengadilan Agama kepada masyarakat salah satunya 

yaitu Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ditujukan kepada 

masyarakat tidak mampu yang ingin mendapatkan keadilan dalam perkara di 

Pengadilan Agama. 

 Di dalam teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah di jelaskan oleh 

Soerjono Soekanto bahwa hukum akan efektif jika kelima faktor terpenuhi 

yakni:10 

a. Perundang-Undangan, Mahkamah Agung sebagai dewan tertinggi dalam 

lingkungan Peradilan memberikan peraturan tentang bantuan hukum bagi 

masyarakat tidak mampu yang tertulis pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

di Pengadilan. Dan ini sudah diteraokan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

Pengadilan Agama. 

b. Penegak hukum, peranan yang dilakukan oleh advokat, seorang sarjana hukum 

atau sarjana syariah yang berada di Pos Bantuan Hukum (Posbakum)  

merealisasikan bantuan hukum terhadap pihak khususnya kepada pihak yang 

berperkara, mereka terlebih dahulu memberikan kemudahan untuk melakukan 

konsultasi dengan pihak perkara sebelum lewat jalur Pengadilan dan di 

informasikan bahwa ketika tidak cukup biaya maka sepenuhnya diberikan 

akses pelayanan gratis dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dan advis 

hukum dalam membimbing pihak yang berperkara mendampingi sampai proses 

di Pengadilan selesai. 

                                                           
 10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

UI Press, 1983), h. 35.   
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c. Sarana atau fasilitas, di dalam lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas IB khususnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menyediakan sarana 

bagi pihak yang berperkara seperti tempat duduk dan ruang tunggu yang 

memadai fasilitas dari pelayanan Pos Bantuan Hukum sendiri yakni komputer, 

mesin printer dan lain-lain agar lebih cepat dan efesien dalam menangani pihak 

yang berperkara. Sebagaimana yang sudah diterapkan dalam PERMA Nomor 1 

Tahun 2014 pasal 33 ayat (2).11 Penunjang sarana dan fasilitas sangat 

mempengaruhi terhadap penegakan hukum, sebab yang mereka layani ialah 

orang yang susah payah untuk mendaptkan haknya di depan hukum, begitupula 

sebaliknya mereka berhak mendapatakan fasilitas yang memadai dan merasa 

nyaman ketika berurusan dengan pelayanan hukum sehingga menimbulkan 

rasa kepuasan terhadap masyrakat dan tidak merasa takut jika berhadaapan 

dengan hukum. 

d. Masyarakat, kesadaran akan hukum masih belum terlaksana sepenuhnya yang 

diakibatkan kurangnya akses informasi khususnya pada masyarakat dan ini 

menjadi problem bagi yang awam, sebab penegak hukum timbul dari 

kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan ini banyak terjadi ketika peneliti 

melakukan survei lapangan bahwa masyarakat khususnya di tempat peneliti 

ketika mewawanvarai salah satu pihak perkara masih belum tahu keaadaan 

informasi tentang Pos Bantuan Hukum. setahu mereka hanya langsung datang 

ke Pengadilan dan dilakukan oleh hakim, selain itu mereka harus kembali lagi 

ke rumahnya untuk melengkapi syarat-syarat yang akan diajukan untuk di 

                                                           
 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 2014, Tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Salinan, Pasal 33, (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59). 
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persidangan nanti. Ini menjadi masalah utama seakan-akan mereka belum lagi 

ketika rumah mereka jauh dengan Pengadilan, padahal jika mereka mau sedikit 

informasi dengan keadaan sekarang yang serba digitas bisa menjadi salah satu 

cara kerja yang lebih efekti untuk mendapatkan informasi terkait yang 

dibutuhkan. 

e. Budaya, dalam berhubungan sosial yang paling utama iala norma atau nilai. 

Dalam melakukan penelitian, peneliti mewawancarai beberapa responden 

tentang bantuan hukum yang ada di Pos Bantuan Hukumm (Posbakum). 

Beberapa jawaban bisa disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap 

peraturan masih dinilai rendah hal ini terjadi anggapan masyarakat berhadapan 

dengan hukum tidak memihak kepada kalangan bawah. Pola pikir sepeti itu 

tumbuh dan menyebar luas di kalangan masyarakat awam atau pencari keadilan 

sehinnga menimbulkan penilaian buruk terhadap penegak hukum.  

 Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB merupakan salah satu 

Pengadilan Agama yang menerapkan program Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum) untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat 

tidak mampu. Seharusnya  masyarakat tidak mampu mengetahui adanya 

program Pos Bantuan Hukum yang telah disediakan oleh pengadilan untuk 

membantu para pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu. Untuk 

mengetahui efektivitas pada layanan bantuan hukum terhadap masyarakat 

tidak mampu di Pengadilan Agama sungguminasa Kelas IB, maka peneliti 

akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara. 
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 Pencapaian tujuan sebagai salah satu dari indikator dalam mengukur 

efektivitasnya dalam sebuah pelayanan, apabila tujuan telah tercapai maka 

dapat dikatakan efektif karena tujuan dari pelayanan tersebuut telah tercapai. 

Pencapaian tujuan berarti menggambarkan kemampuan organisasi untuk 

memberikan pelayanan yang membantu kebutuhan masyarakat dalam proses 

mencari keadilan pengurusan perkara di Pengadilan Agama. 

 Dalam wawancara dengan ibu Annisa S.H sebagai Panitera Muda Hukum 

menyebutkan mengenai efektivitas layanan bantuan hukum dan siapa saja 

yang berwenang memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama 

Sungguminasa Kelas IB: 

”Apabila tujuan telah tercapai maka dapat dikatakan efektif karena tujuan 

dari pelayanan tersebut telah tercapai untuk memberikan pelayanan yang 

membantu kebutuhan masyarakat dalam proses mencari keadian 

pengurusan perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa. Contohnya di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB itu yang di anggarkan 6 

perkara untuk diberikan pelayanan secara prodeo (cuma-cuma) maka 

diselesaikan perkara itu dalam 1 tahun anggaran. Dan Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum) salah satunya yang berwenang memberikan bantuan hukum di 

pengadilan”12 

 

 Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan 

Agama Sungguminasa ini dapat dipahami bahwa efektivitas layanan bantuan 

hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa sudah berjalan sebagaimana 

mestinya. Tetapi dari segi anggaran untuk bantuan hukum secara cuma-cuma 

yang disediakan belum efektiv karena tidak seimbang anggaran dan jumlah 

perkara yang ada.  Dan salah satunya Pos Bantuan Hukum yang berwenang 

memberikan  bantuan hukum. 

                                                           
 12 Annisa S.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 

Gowa, 26 Juni 2023.  
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Tabel 1. 

Data Posbakum Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022. 

 

NO BULAN GUGATAN PERMOHONAN JUMLAH 

PERKARA 

1 Januari 145 22 167 

2 Februari 87 18 105 

3 Maret 69 25 94 

4 April 30 8 38 

5 Mei 71 20 91 

6 Juni 100 38 138 

7 Juli 78 17 95 

8 Agustus 73 26 99 

9 September 51 47 98 

10 Oktober 52 25 77 

11 November 49 62 111 

12 Desember 50 15 65 

 Jumlah 885 323 1.178 

  Sumber : Data Pengadilan Agama Sungguminasa. 

 

 Berdasarkan data di atas, bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.178 jumlah 

perkara (masyarakat tidak mampu) yang bermohon  untuk mendapatkan 

bantuan hukum, akan tetapi dari kantor pusat memberikan anggaran yang 

telah disediakan untuk di Pengadilan Agama Sungguminasa hanya sebesar 2 

juta untuk di habiskan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, 

sehingga cuman ada 6 perkara yang mendapatkan bantuan hukum secara 

cuma-cuma dari anggaran yang disediakan. Jadi setiap perkara mendapatkan 

anggaran sebesar 333.333,000 dari 6 perkara, dan hanya perkara-perkara yang 

bersifat sederhana diantaranya seperti gugatan cerai, permohonan isbat nikah, 

dispensasi kawin, penetapan ahli waris, wali adhal. 
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 Tidak semua Pengadilan Agama memiliki Pos Bantuan Hukum 

(posbakum), tergantung anggaran yang diberikan dari Pengadilan Tinggi 

Agama (PTA) untuk mengadakan Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan 

Agama (PA), karena Pos Bantuan Hukum itu bersifat prodeo/cuma-cuma. Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) bukan bagian dari Pengadilan tapi menjalin 

kerja sama untuk menangani masyarakat yang kurang mampu dalam 

membayar pengacara.  

 Anggaran setiap perkara  memiliki anggaran tersendiri, kadang Pos 

Bantuan Hukum tidak mesti di Pengadilan sendiri untuk bersidang, tetapi Pos 

Bantuan Hukum biasa datang ke tempat yang berperkara. Prodeo yang 

disediakan oleh Pengadilan ada anggaran tersendiri namun dalam catatan Pos 

Bantuan Hukum itu adalah mitra Pengadilan bukan bagian tetap dari 

Pengadilan itu sendiri. 

 Selanjutnya wawancara dengan ibu Sartina Said S.H sebagai Pos Bantuan 

Hukum mengenai layanan dan manfaat pemberian bantuan hukum di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB: 

 ”pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa 

sebagaimana diatur dalam Perraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 

2014 yaitu salah satunya pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan 

Agama dilakukan secara bertahap dan Pengadilan Agama menyediakan 

dan mengelola ruangan dan sarana serta  prasarana untuk Pos Bantuan 

Hukum sesuai kemampuan dan pelayanan itu langsung di layani sendiri 

oleh pihak Pos Bantuan Hukum dan manfaatnya itu sangat memudahkan 

pihak.”13 

 

                                                           
 13 Sartina Said S.H., Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, 

Wawancara, Gowa, 26 Juni 2023.  
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 Dari penjelasan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa layanan 

bantuan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa megikuti sesuai 

Undang-Undang yang berlaku dan pelayanannya itu langsung dilayani oleh 

pihak Pos Bantuan Hukum dan manfaanya itu sangat memudahkan para 

pihak. 

Adapun prosedur bantuan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa 

Kelas IB yaitu: 

1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala 

desa atau lurah. 

Adapun indikator sehingga dapat dikeluarkan suarat keterangan tidak 

mampu (SKTM): 

a. Melihat dari pekerjaan. 

b. Melihat dari penghasilan maupun pengeluaran perhari ataupun perbulan. 

c. Melihat kendaraan yang digunakan ataupun transportasi. 

d. Melihat dari kondisi tempat tinggal.  

2. Surat keterangan tunjangan sosial, contohnya seperti: 

a. Melihat dari BPJS kesehatan yang digunakan (Jamkesmas). 

b. Melihat dari BPJS ketenagakerjaan. 

c. Malihat dari bantuan langsung tunai yang didapatkan. 

d. Melihat dari kartu program keluarga yang digunakan.14 

                                                           
 14https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=

166&ltemid=607 

https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=166&ltemid=607
https://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=166&ltemid=607


59 
 

 

3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan 

di tandatangani oleh pemohonan bantuan hukum dan diketahui oleh 

ketua Pengadilan Agama. 

 “Apabila penerima layanan Posbakum pengadilan tidak sanggup 

membayar perkara maka petugas posbakum akan memberikan formulir 

permohonan pembebasan biaya perkara dan surat tersebut dibuat 

langsung di kantor Pengadilan Agama untuk di ajukan kepada ketua 

Pengadilan”.15 

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pada Layanan Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu 

 Adapun faktor penghambat yang menyebabkan tidak efisiennya pelayanan 

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yakni:  

1. Tingkat pemahaman masyarakat  

 Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya hak atas bantuan 

hukum. Sebaliknya, lembaga yang menyediakan dana bantuan hukum 

seperti pemerintah daerah dan pengadilan tidak secara transparan 

menyampaikan tersedianya dana bantuan hukum ini kepada masyarakat. 

 Kurangnya sosialisasi juga harus diberikan kepada pemberi bantuan 

hukum berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban anggaran 

bantuan hukum yang berasal dari dana APBN/APBD, di beberapa daerah 

belum mengalokasikan anggaran karena tidak ada tugas dan fungsi 

PEMDA terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat 

                                                           
 15 Sartina Said S.H., Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, 

Wawancara, Gowa, 26 Juni 2023.  
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miskin, dan juga belum ada dasar hukumnya, serta tidak adanya sumber 

daya manusia untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat 

miskin. 

2. Pendataan masyarakat  

 Kendala umum yang dihadapi di berbagai lokasi penelitian adalah 

belum jelasnya kategorisasi orang miskin di dalam Peraturan Perundang-

Undangan, sehingga baik pemerintah daerah maupun pengadilan ragu-ragu 

dalam menyalurkan dana bantuan hukum. disamping itu, terdapat masalah 

pula dalam pemenuhan syarat administrasif untuk mendapatkan dana 

bantuan hukum berupa surat keterangan tidak mampu. Hal ini terjadi 

karena tidak semua para pencari keadilan merupakan penduduk setempat. 

3. Sanksi 

 Pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan 

dapat terhambat bahkan terhenti apabila terjadi wanprestasi. Dalam hal ini 

antara pihak pengadilan sebagai penyedia layanan bantuan hukum Pos 

Bantuan Hukum dengan pihak pemberi jasa Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum), yaitu jika terjadi hal sebagai berikut: 

a. Apabila pihak kantor pengadilan tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak 

pemberi jasa dapat menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata. 
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b. Apabila pihak pemberi jasa tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak 

pengadilan tidak wajib membayar imbalan jasa dan dapat memutus perjanjian 

ini secara sepihak.16 

 Dalam wawancara dengan Ibu Sartina Said S.H mengenai faktor 

penghambat dan pendukung di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB: 

“faktor penghambat itu hanya saja karena memang ada persyaratan, 

contohnya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan yang biasa di 

perhambat dan  harus dipenuhi dan tidak serta merta mengetahui bahwa 

mereka masyarakat tidak mampu lantas mereka langsung diberikan 

bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan faktor pendukung itu 

mendapatkan bukti, dan  informasi lain yang terkait secara jelas dan 

akurat, memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan 

konprehensif, atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima 

layanan Posbakum pengadilan”17 

 

 Dari penjelasan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat biasanya itu hanya saja surat keterangan tidak mampu serta faktor 

pendukung itu ada banyak  yang bisa di dapatkan di Pengadilan Agama 

Sungguminasa seperti sarana dan prasarana dan beberapa informasi. Dengan 

anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah pusat belum mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat tidak mampu yang ingin melakukan pengurusan 

perkara di Pengadilan Agama. 

D. Upaya  dan Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pada 

Layanan Posbakum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  

 Perlu diketahui sebelumnya bahwa penerapan pemberian bantuan hukum 

dalam praktik di masyarakat harus ditingkatkan dikarenakan masih memiliki 

                                                           
 16 Asri Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama 

Sungguminasa”, Skripsi,  ( Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016 ), h. 56 

 17 Sartina Said S.H., Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, 

Wawancara, Gowa, 26 Juni 2023. 
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berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada 

belum terwujudnya access  to law and justice bagi masyarakat miskin. Oleh 

karenanya dibutuhkan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam 

penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga 

terwujudnya access to law and justice bukanlah sekedar mitos atau janji manis 

yang dibuat oleh negara. mengacu pada definisi dan strategi terwujudnya access 

to law and justic, terdapat beberapa upaya dalam mengoptimalkan penerapan 

pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai berikut:18 

1. Stimulan untuk Advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum. 

           Menurut organisasi Advokat Se-dunia yaitu BAR Association, stimulan 

adalah salah satu cara membuat advokat untuk mau secara sadar memberikan 

bantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk 

menyadarkan addvokat memberikan bantuan hukum. cara yang bersifat stimulan 

ini dilakukan seperti mengadakan suatu award/ penghargaan agar menginspirasi 

advokat lain memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. Berdasarkan hal 

tersebut cara ini sebagai suatu alternatif cara untuk menyelesaikan persoalan 

pertama. 

2. Bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan struktural 

Urgensi dalam merubah orientasi bantuan hukum agar bersifat aktif, 

responsif dan struktural diperlukan karena suatu keterbatasan dari klien (rakyat 

miskin) yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum dan anggaran 

                                                           
 18 Suyogi Imam Fauzi, Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum 

Demi Terwujudnya Acces To Law And Justice Bagi Masyarakat Miskin, Jurnal Konstitusi 15, No. 

1 (Maret 2018), h. 65-67.  
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yang disediakan pengadilan maupun negara. Bersifat aktif dan responsif artinya 

advokat harus lebih mengetahui kebutuhan klien (rakyat miskin) ketika 

bermasalah hukum tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak 

hukum, maupun pengadilan. Bersifat struktural disini artinya advokat dalam 

membberikan bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di dalam 

pengadilan saja (penasihat hukum), akan tetapi Advokat/LBH lebih membuat 

kliennya mengerti akan hukum sehingga terciptalah suatu kesadaran hukum secara 

struktural, hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasehat hukum juga 

sebagai mentor hukum. 

3. Terjamahnya seluruh akses menuju peradilan 

 Ketika para Advokat/LBH sudah menyepakati orientasi bantuan hukum itu 

harus bersifat aktif, responsif dan struktural maka akan menjadi suatu niscaya 

terjamahnya seluruh akses menuju peradilan (seperti pengadilan tingkat pertama, 

banding, kasasi, maupun peninjauan kembali), artinya klien dapat menggunakan 

hanya secara penuh untuk mengakses hukum dan keadilan. 

4. Memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum 

 Pemberian bantuan hukum secara gratis bukan suatu hal yang mustahil 

terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat dirubah agar 

lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN, APBD 

maupun pengadilan (Mahkamah Agung). Perubahan tersebut dapat dimulai dari 

prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum agar 

dipermudah tanpa mengurangi kualitas, sehingga dapat diakses oleh setiap 

Advokat/LBH maupun organisai advokat. Kemudahan yang diberikan dapat 
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berupa dibuatnya suatu kantor cabang/lembaga yang mengurusi penyerapan dana 

bantuan hukum di setiap kota/kabupaten karena selama ini penyerapan dana harus 

diurus di kantor wilayah yang berada di provinsi, selain itu sambil menunggu 

dibentuknya cabang di setiap kota/kabupaten dapat dikombinasikan dengan 

memaksimalkan secara online, baik melalui sistemnya maupun pelatihan sumber 

daya manusianya. Ketika prosedur akreditasi dan  mekanisme penyerapan dana 

bantuan hukum sudah dipermudah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil, 

terwujudnya makna gratis dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin. Artinya para Advokat/LBH tidak akan ragu dalam memberikan bantuan 

hukum secara cuma-cuma, karena dari penyerapan dana dapat membantu 

menghidupkan aktivitas pekerjaanya. 

5. Pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum 

          Berawal dari belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum 

baik secara normatif maupun implementasi masyarakat, maka diperlukannya suatu 

sistem pengawasan untuk mengawasi  beberapa komponen dari penerapan 

bantuan hukum tersebut. Pengawasan tersebut meliputi, dijalankannya atau 

tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju 

peradilan, kinerja Advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini 

tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi 

penerima bantuan hukum, dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan 

dana yang melihat sesuatu atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan 

bantuan hukum, agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan 

hukum. setelah materi dalam pengawasan telah diketahui maka yang tidak kalah 
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penting adalah pengawasnya, yang dapat terdiri dari pemerintah, organisasi 

advokat dan masyarakat.  

 Pos Bantuan Hukum yang merupakan suatu lembaga yang disediakan 

Pengadilan Agama untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang 

membutuhkan bantuan dan menyediakan biaya atau anggaran yang dimana 

anggaran tersebut dari pemerintah yang disalurkan melalui DIPA (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. 

 Sebagaimana yang dikatakan dalam wawancara dengan Ibu Annisa S.H. 

sebagai Panitera Muda Hukum mengatakan bahwa: 

  Posbakum itu bersifat pasif, artinya tidak mencari perkara tapi masyarakat 

 itu sendiri yang datang melapor, lalu upaya yang dilakukan oleh 

 Posbakum yaitu Memberikan arahan serta penegertian menegenai 

 permasalahan hukumnya dan membuatkan surat gugatan atau 

 dokumen-dokumen yang diperlukan.19 

 

 Dalam wawancara dengan Ibu Sartina Said S.H mengenai upaya dan 

strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB: 

 ”upaya dan strategi yang dilakukan petugas Posbakum untuk 

 meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bagi masyarakat tidak mampu 

 diantaranya memberikan pelayanan secara maksimal kepada siapa saja 

 yang membutuhkan, memberikan informasi secara detail, ramah dalam 

 memeberikan penjelasan (konsultasi) serta proses penyampaiannya 

 mudah dipahami agar dapat memperlancar proses berperkara sehingga 

 penerima jasa Posbakum ini merasa terbantu dan puas akan pelayanan 

 yang diberikan.20 

                                                           
 19 Annisa S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 

Gowa, 26 Juni 2023. 

 
 20 Sartina Said S.H, Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 

Gowa, 26 Juni 2023.  
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Berdasarkan penjelasan dari narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa upaya 

dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas 

pada layanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu yaitu:  

a. Memberikan arahan dan penjelasan mengenai permasalahan hukum serta   

memberikan pelayanan maksimal kepada siapa saja yang membutuhkan. 

b. Memberikan informasi secara detail dan ramah dalam konsultasi serta 

menyampaikan proses dengan mudah dipahami untuk membantu dan 

memuaskan dengan pelayanan yang diberikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Efektivitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB sudah mengikuti sesuai aturan 

Undang-Undang yang berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya. Dan dari 

segi anggaran juga untuk bantuan hukum masih belum efektif, karena belum 

bisa mencakup keseluruhan jumlah perkara yang ada untuk mendapatkan 

bantuan hukum. Jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum dari jumlah 

anggaran yang ada yaitu hanya perkara-perkara yang bersifat sederhana 

diantaranya gugatan cerai, permohonan isbat nikah, dispensasi kawin, 

penetapan ahli waris, wali adhal. Kegiatan pelayanannya langsung dilayani  

oleh Posbakum dan manfaatnya itu memudahkan para pihak. 

2.  Faktor-faktor yang menghambat pada layanan bantuan hukum terhadap 

masyarakat tidak mampu adalah minimnya anggaran yang di sediakan di 

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB sehingga tidak bisa mencakup 

keseluruhan jumlah perkara yang ada. 

3. Upaya dan strategi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pada 

layanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu yaitu memberikan arahan 

dan penjelasan mengenai permasalahan hukum serta memberikan pelayanan 

maksimal kepada siapa saja yang membutuhkan, memberikan informasi 

secara detail dan ramah dalam konsultasi serta menyampaikan proses dengan 
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mudah dipahami untuk membantu dan memuaskan dengan pelayanan yang 

diberikan. 

B. Implikasi 

1.   Perlunya sosialisasi kepada masyarakat yang kurang paham mengenai 

Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan Pengadilan Agama 

Sungguminasa, dan anggaran bantuan hukum di Pengadilan Agama 

Sungguminasa harus di tambah agar bisa mencakup keseluruhan jumlah 

perkara. 

2.   Meningkatkan anggaran bantuan hukum sehingga bisa mencakup 

keseluruhan jumlah perkara yang ada. 

3.   Perlunya para petugas Posbakum untuk meningkatkan kualitas dan 

aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dan para pencari 

keadilan 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Gambar 3.1 

Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Ibu Annisa, S.H. Membahas Mengenai 

Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa 
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Gambar 3.2 

Wawancara dengan Staff Layanan Bantuan Hukum Ibu Sartina, S.H membahas 

mengenai faktor-faktor penghambat terkait pos bantuan hukum di Pengadilan 

Agama Sungguminas Kelas IB 

  



74 
 

 

  



75 
 

 

  



76 
 

 



 

77 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

  Penulis skripsi yang berjudul “Pelayanan Pos Bantuan 

Hukum (Posbakum) Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB” 

Bernama lengkap Laode Muhammad Fawzul yang akrab 

di panggil zul lahir pada tanggal 24 April 2001 di 

Makassar. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Idris dan Dahliah. 

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di TK Merpati Pos (2005-2006), 

kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar di SD Inpres Bangkala 1 (2007-2012), 

setelah lulus saya melanjutkan pada Pendidikan Pertama di MTsN 2 Makassar 

(2013-2016), dan melanjutkan Pendidikan di MAN 2 Makassar (2017-2019). 

Setelah saya lulus dari Madrasa Aliyah Negeri 2 Makassar, saya melanjutkan 

Pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di tahun 2019, 

tepatnya Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum 

 


